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ABSTRAK 

Nama : Kila  

Nim : 40200115026 

Judul :PERANG APPA’ SULAPA’ DALAM MENGHADAPI AGRESI      

BELANDA DI MALINO 

  Skripsi ini adalah studi tentang perang Appa‟ Sulapa‟ dalam menghadapi 

agresi Belanda di Malino. Adapun permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian 

ini adalah; pertama,terjadinya perang Appa‟ Sulapa‟ di Malino; kedua: bentuk 

terjadinya perang Appa‟ Sulapa‟ di Malino; ketiga, dampak terjadinya Perang Appa‟ 

Sulapa‟ di Malino. 

  Untuk menjawab ketiga permasalahan tersebut di atas penulis menggunakan 

metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan kritis yakni: (1) Heuristik 

atau pengumpulan data; (2) Kritik Sumber; (3) Interpreasi; dan (4) Historiografi. 

  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedatangan pasukan Sekutu 

diboncengi dengan tentara NICA untuk memulai agresi militernya di Indonesia 

Khususnya di Gowa Timur. Telah banyak mendapat respon dari para tokoh pejuang 

di wilayah Gowa Timur salah satunya adalah pimpinan kelaskaran KRIS Gowa 

Timur, Sulaeman Dg Jarung dan Bung Endang yang pada waktu itu bermarkas di 

Limbua. Melihat respon para pejuang maka Belanda menempatkan beberapa pletonya 

di setiap sudut markas yang ada di Malino, KNIL = Koninlijke Nederlandche Indie 

Leger  (Angkatan Darat kerajaan Belanda)  dan Pleton KM = Koninlijke Marine 

(Angkatan Laut Kerajaan Belanda). Pada tanggal 18 Desember 1946 serangan Appa‟ 

Sulapa‟ di Malino bergejolak atas inisiasi Bung Endang dan Sulaeman Dg Jarung, 

bahwa Malino sedang dikuasai oleh Belanda, maka dari itu dibentuklah pertemuan 

rahasia di Limbua untuk melakukan penyerangan akan tetapi serang ini belum menuai 

hasil karena pasukan yang ditugaskan untuk menghalau balai bantuan Belanda dari 

Makassar tidak terlaksana, keesokan harinya tanggal 19 desember 1946 perjuangan 

tetap berlanjut pertempuran ini mengakibatkan korban berjatuhan dari kedua 

belahpihak dan sekaligus gugurnya Bung Endang. 

 Kata Kunci: Perang Appa‟ Sulapa, Agresi Belanda, Malino. 
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  BAB I 

  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Bangsa Indonesia telah berhasil untuk memerdekakan dirinya secara mandiri 

agar terlepas dari kekangan bangsa penjajah pada tahun 1945. Hampir setiap daerah 

yang ada di Nusantara ini pernah berada di bawah  penjajahan orang-orang Eropa. 

Berdasarkan apa yang di ceritakan dalam buku lontara bahwa pedagang dari Negara 

asing mulai berdatangan di Sulawesi khususnya masa pemerintahan kerajaan Gowa 

pada tahun 1511.
1
 

  Bagian timur Gowa wilayah Malino kecamatan Tinggimoncong termasuk 

juga dalam daerah jajahan bahkan pernah di jadikan sebagai pusat
2
 markas belanda 

pada masa itu. Menyadari bahwa dengan dijajahnya suatu daerah maka akan timbul 

penderitaan.maka dari itu kedatang para bangsa penjajah mendapat respon negatif 

oleh para masyarakat setempat. Atas upaya itu, beberapa pemuda di Malino dan 

daerah lainnya berbondong-bondong datang dengan secara sukarela untuk 

mendaftarkan diri mengambil bagian dalam mempertahankan kemerdekaan.
 2 

 

  Setelah proklamasi 17 agustus 1945 dikumandangkan tidak serta-merta 

membuat bangsa penjajah untuk tetap tidak menjajah namun Belanda dan sekutunya 

masihberdatangan dengan niat untuk menjajah kembali. Kedatangan Ingris yang di 

boncengi tentara NICA dari Australia, membuat masyarakat Gowa semakin gigih 

mempertahan kan kemerdekaan walaupun hanya bersenjatakan bambu runcing, tetapi 

                                                 

1
Jurnal . Sejarah Tinggimoncong .ensklopedia. Kuliah-karyawan.com, id. Wikipedia.org, 

ilmuwan. Web, id. 

2
Drs. Syarifuddin Kulle, M. Pd, Zainuddin Tika, Drs. Najamuddin, M.Hum, Gowa Bergolak 

Gerakan rakyat menentang penjajah ( Sungguminasa: Yayasan Butta Gowa dengan Lembaga Kajian 

& Penulisan Sejarah Budaya Sulawesi Selatan, 2007), h. 102 
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berkat semangat Abbulo sibatang,  masyarakat mampu melakukan perlawanan 

dengan musuh yang  menggunakan senjata yang sudah modern.
3
   

  Sebelumnya sudah  beberapa tentara yang memberi  latihan  militer pada 

pemuda  sukarelawan ini   di kampung Limbua sekarang Desa Parigi dusun 

Saluttowa. Di Limbua ini lah para pemuda kemudian memantapkan pemahamannya 

tentang bagaimana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu, dana pada saat itu 

juga Belanda telah menempatkan beberapa pasukan diantaranya pleton KNIL = 

Koninlijke Nederlandche  Indie Leger ( Angkatan Darat Kerajaan Belanda ) dan 

pleton KM = Koninlijke Marine  ( Angkatan  Laut Kerajaan Belanda dan sepasukan 

Polisi Ingris. Mendengar hal demikian para pejuang kemerdekaan melakukan 

pertemuan rahasia guna melancarkan serangan  yang dikenal dengan serangan Appa‟ 

Sulapa‟ terjadi pada tanggal 19 Desember 1946. Namun sebelum penyerangan ini 

sudah ada peristiwa berdarah seperti Aspiran Controleur Gowa FR Westhoef atau 

pembunuhan Tuan Petoro pada tanggal 17  Desember 1946. 

  Atas peristiwa ini  pimpinan laskar KRIS Gowa Timur Bung Endang dan 

Sulaeman Dg Jarung mengambil keputusan, bahwa Malino sudah harus di serang 

pada tanggal 18 Desember 1946 yang akan di pimpin langsung oleh Bung Endang, 

sebab Belanda pada saat itu juga akan melakukan serangan pembalasan atas 

terbunuhnya Tuan petoro. Pertempuran pada malam 18 Desember berlangsung 

selama kurang lebih 4 jam, membuat pasukan KNIL dan KM kewalahan menghadapi 

Laskar Merah Putih. Serbuan dari semua arah itu dengan pekikan ”Merdeka Maju  

Serbu” akhirnya pihak laskar berhasil melewati kawat berduri. Selang beberapa 

waktu pertempuran yang menelawan korban itu, tiba-tiba datang balai bantuan 

Belanda dari arah barat. peristiwa ini membuat para anggota laskar banyak yang 

gugur dan mengundurkan diri. 

                                                 

3
Drs. Syarifuddin Kulle, M. Pd, Zainuddin Tika, Drs. Najamuddin, M.Hum, Gowa 

Bergolak Gerakan rakyat menentang penjajah ( Sungguminasa: Yayasan Butta Gowa dengan 

Lembaga Kajian & Penulisan Sejarah Budaya Sulawesi Selatan, 2007), h. 103-105 
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Keesokan harinya tanggal 19 desember 1946 pihak Belanda melakukan 

penyerangan balasan ke kubu pejuang yang ada di kampung Limbua, kampung 

Tombolo dan kampong Padang Malulu. Sehingga terjadilah Pertempuran Sengit. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan pada latar belakang masalah, 

dapat di rumuskan bahwa pokok masalah yaitu “Bagaimana Perang Appa’ Sulapa’ 

dalam Menghadapi Agresi Belanda di Malino” ? dari pokok permasalahan tersebut 

maka dapat dirumuskan beberapa sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Asal usul  Perang Appa‟ Sulapa‟ ? 

2. Bagaimana Bentuk Perang Appa‟ Sulapa‟ ? 

3. Bagaimana Dampak Perlawana Appa‟ Sulapa‟ Bagi Masyarakat Malino ? 

 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian 

yang sedang dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk 

mempermudah penelitian sebelum melaksanakan pengumpulan data dan interpretasi 

data. Dalam Fokus Penelitian aspek yang dicermati adalah aspek pelaku, aktivitas dan 

tempat. Namun tidak semua tempat, pelaku dan aktivitas kita teliti semua. Untuk 

menentukan pilihan pe
4
nelitian maka harus membuat batasan yang dinamakan fokus 

penelitian. 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah bagaimana Perang Appa‟ Sulapa‟ dalam 

menghadapi agresi Belanda di Malino. 

2. Deskripsi Fokus 

Perang Appa‟ Sulapa‟ merupakan perang dengan taktik gerilya yang 

dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan menggunakan kata Appa‟ Sulapa‟ kalau 

                                                 
4
Pedoman Penulisan Skripsi. Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam (Makassar Fakultas 

Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2016), h. 14. 
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dalam Bahasa Indonesianya adalah empat arah, keempat penjuru inilah yang menjadi 

taktik penyerangan terhadap markas Belanda yang pada waktu itu berkedudukan di 

jantung kota Malino. 18 desember 1946 merupakan hari bersejarah bagi masyarakat 

Malino untuk merebut kembali kota Malino dari tangan Belanda. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan bagian dari yang memandu peneliti dalam 

rangka menetukan sikap dari aspek ketersediaan sumber, baik berup hasil-hasil 

penelitian maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan 

diteliti. Jika tersedia sumber berupa hasil penelitian yang akan di hasilkan. Jika 

peneliti hanya menemukan literature-literatur, maka peneliti harus menuliskan judul 

dan penulis buku tersebut diikuti dengan unti sari buku yang ada kaitannya dengan 

topi atau permasalahan yang akan dijadikan acun dalam penelitian ini, diantaranya: 

1) Buku, Drs. Syarifuddin Kulle, M.Pd, Zainuddin Tika, SH,Drs. Najamuddin, 

M.Hum, dengan judul “Gowa Bergolak; Gerakan Rakyat Menentang 

Penjajah”,2007. Gerakan rakyat dalam menentang penjajah merupan suatu respon 

yang negative tertanda ketidak sepakatan suatu masyarakat yang sedang 

mengalami penjajahan, walau bersenjatakan bambu runcing tetapi berkat 

semangat a‟bulo sibatang dari rakyat Gowa dan Indonesia pada umumnya tak 

pernah padam semangat perjuangan yang tetap membara dalam dada setiap 

pejuang, akhirnya mampu mengusir penjajahan dari bumi Indonesia yang ditandai 

dengan pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Setelah 

proklamasi Kemerdekaan, bukan berarti rakyat Indonesia terbebas dari 

penjajahan. Secara de facto, Indonesia memang merdeka , tetapi toh belanda 

masih ingin berkuasa kembali. Puncaknya, Belanda dengan algojonya Westerling 

melakukan gerakan pembersihan terhadap pejuang pada bulan Desember 1946. 

Peristiwa ini lebih dikenal dengan nama pemberontakan Korban 40.000 jiwa di 

Sulawesi selatan. Gerakan rakyat Gowa dalam menentang penjajah bukan hanya 

terjadi didataran renda, juga bergerak ke daerah pelosok desa di Kabupaten Gowa 
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2) merasakan akibat pert
5
empuran Rovolusi dimasa silam. Beberapa tempat 

bersejarah, yang merupakan daerah pergolakan di Gowa, seperti serangan umum 

di malino (Tinggimoncong) pada Desember 1946, peristiwa pembunuhan Tuan 

Petoro Mr.Westhoff (Aspirant Controleur Gowa Timur di Malino), Penembakan 

dan pembakaran rumah di Bungaya, pembangtaian di Bontonompo, Bajeng, 

Palangga dan Somba Opu serta daerah lainnya. 

3) Buku, Zainuddin tika dan M. Ridwan Syam Dengan judul “Malino Berdarah”, 

2006. Hari itu- 18 Desember 1946. Pasukan Belanda membabibuta, memuntahkan 

timah panas, jeritan tangis pilu menggema di mana-mana. Bagi para pemuda di 

malino (Tinggimoncong), Perbuatan biadab Belanda, Paling tidak harus dibayar 

dengan darah. Mereka bersatu mengangkat senjata dan membuat srategi empet 

penjuru. Mulai dari Limbua, Buluttana, Gantarang, dan Tombolo, dan pada 

akhirnya markas Angkatan Laut Belanda berhasil di porakporandakan, Termasuk 

markas KNIL di Kota Malino. Belanda pun kocar kacir. Penyerangan para 

pemuda itu kemudian dikenal dengan sebutan penyerangan Malino. Namun 

akhirnya para pemudadi pukul mundur dan banyak ditangkap. Mereka dikumpul 

di tepi jurang di MalinoArtikel, Ramat “ Sejarah Malino 1927 “ 

Kota Malino atau Tinggimoncong baru di kenal dengan semakin popular sejak 

zaman penajajahan Belanda, lebih-lebih seteleh gubernur Caron pada tahun 1927 

memerintah di Celebes on Onderhorighodon telah menjadikan malino sebagai 

tempat peristirahatan pada tahun 1927 bagi seluruh pegawai pemerintah dan siapa 

saja dari pemerintah warga ujung pandang sanggunp dan suka membangun Villa. 

Malino 1927 bukan berti malino baru di kuasa belanda pada tahun itu, jauh 

sebelum, Belanda menjadikan sebagai tempat peristirahatan, namun bertepatan 

dengan berkuasanya Belanda di wilayah kerjaan Gowa, terutama setelah pasca 

perjanjian Bongaya 18 November 1667. Pada masa penjajahan Jepang Malino 

                                                 
5
Pedoman Penulisan Skripsi. Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam (Makassar Fakultas 

Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2016), h. 14. 
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juga tak luput dari pengawasannya. Karena tanahnya yang subur,maka Malino 

saat itu di jadikan sebagai daerah  penghasil sayur mayur untuk kebutuhan para 

serdadu Jepang. 

4) Buku : Prof. DR. Sartono Kartodirdjo, Pemberontakan Petani Banten. 1984. 

Pemberontakan ini merupakan salah satu dari sekian banyak pemberontakan yang 

terjadi di Banten, terjadinya pemberontakan ini akibat masuknya perekonomian 

Barat, yanga mengganti system tatanam Tradisional Masyarakat, keistem yang 

lebih modern. Dengan di berlakukannya system modern ini, semakin membuat 

rakyat terutama petani semakain semakain menderita, karena mengharuskan 

petani membayar pajak tanah berlebihan, sebelum pemberontakan ini dimulai 

mereka mempersiapakan diri untuk menghasut rakyat, dan menanamkan rasa 

kebencian pada rakyat terhadap colonial, yang menganggap bahwa colonial 

adalah orang orang kafir,dan kaum elit agama semakin gencar melakukan khotbah 

tentang jihad. dan pememberontakan pecah pada tanggal 09 jili 1888. 

5) Buku : Syahruddin Yasen ”Pertempuran Pandang-panda” 2008. 

Pertempuran pandang-pandang yang meletus 5 April 1950 merupakan momentum 

penting yang tidak bisa lepas dari peristiwa perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan sebelum dan sesudah tahun 1950. Buku ini merupakan ramuan 

sederhana berdasarkan penuturan langsung para pelaku sejarah pertempuran 

pandang-pandang. Tak lain bertujuan untuk mewariskan nilai-nilai kejuangan 

kepada generasi bangsa Indonesia. betapa pahit manisnya mempertahankan 

Kemerdekaan sebuah bangsa. 

Ketika NICA-Belanda hendak melaukan agresi militer ketiga kalinya di tahun 

1950. Oleh karena itu, pertempuran pandang-pandang (Gowa; Sungguhminasa) 

merupakan momentum sejarah perjuangan yang sesungguhnya menjadi barometer 

penghapusan terbentuknya Negara Indonesia Timur (NIT). 
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6) Buku, S. Sinansari ecip “Jejak Kaki Wolter Mongonsidi” 1981 

Wolter Mongonsidi adalah Tokoh, figur yang sudah kita kenal lewat rekaman 

sejarah sejarah. Ia seorang pemuda pemberani, tuguh iman, disiplin, dan baik hati. 

Juga dia seorang berjiwa seni seperti halnya Bung Karno. Woter pernah menulis 

sejumlah sajak. sajak tersebut menyajikan konflik batin yang hebat, perjuangan 

jiwa saat menanti eksekusi; sajak-sajak religius  serta sajak-sajak perjuangan yang 

penuh api kehidupan. 

7) Pandangan Penulis: 

Perang dalam mempertahankan suatu kemerdekaan bagi bangsa yang terjajah 

adalah hal yang paling sering terjadi di belahan dunia ini, di Indonesia perlawanan 

masyarakat dalam menentang penjajah tidak terkecualikan di berbagai daerah 

yang ada khususnya Sulawesi selatan pergolakan para pemudah yang bergabung 

di berbagai kelaskara tidak henti-hentinya melakukan perlawanan, seperti dengan 

apa yang pernah terjadi di Gowa bagian timur, Malino pernah terjadi perlawanan 

sengit atas penjajah yang di kenal dengan Perang Appa‟ Sulapa‟ perang ini sama 

halnya dengan perang-perang yang lain, pertempuran dengan stratengi 

mengepung musuh agar mampu di taklukkan. 

 

E. Tujuan dan kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Dengan rumusan masalah tersebut maka dapat ditetapkan tujuan 

penulisannya sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripskan Asal Usul lahirnya Perang Appa‟ Sulapa‟ dalam 

Menghadapi Agresi Belanda di Malino.  

b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Bentuk dari Perang Appa‟ 

Sulapa‟ dalam Menghadapi Agresi Belanda di Malino. 

c. Untuk mendeskripsikan Dampak terjadinya Perang Appa‟ Sulapa‟ dalam 

Menghadapi Agresi Belanda di Malino. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan Penelitian dalam penulisan ini adalah sebagi berikut: 

a. Kegunaan ilmiah 

Penelitian ini diharapakan dapat menambah Khazanah keilmuan 

terkhusus pada bidang ilmu pengetahhuan kebudayaan lokal. Hasil 

penelitian ini di harapakan dapat bermanfaat untuk peneliti kedepannya 

yang dapat menjadi salah satu sumber referensi dalam mengkaji suatu 

sejarah maupun budaya terkhususnya yang berkaitan dengan sejarah 

Perang Appa‟ Sulapa‟ dalam Menghadapi Agresi Belanda di Malino yang 

lebih mendalam dan untuk kepentingan ilmiyah lainnya. 

b. Kegunaan Praktisi 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lembaga pendidikan 

khususnya sebagai acuan dalam mengembangkan gagasan dan dapat 

memberikan pembinaan dan bimbingan kepada penelitan. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

               A. Agresi Belanda di Indonesia 

Sebelum menguraikan tentang agresi Belanda di Indonesia, maka terlebih 

dahulu diungkapkan defenisi agresi. Secara umum agresi merupakan segalah bentuk 

perilaku yang bertujuan untuk menyakiti orang lain baik fisik maupun psikis. Senada 

dengan pandangan diatas Moore dan Fine mejelasakan agresi sebagai tingkah laku 

kekerasan secara fisik maupun secara verbal terhadap individu lain atau terhadap 

objek-objek.
6
  

Membahas tentang „‟agresi‟‟ tentu tidak terlepas dari „‟perang‟‟ sebagai objek 

dalam penelitian ini. Perang adalah sebuah aksi fisik dan non fisik (dalam artian 

sempit, adalah kondisi perumusan dengan menggunakan kekerasan) antara dua atau 

lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi diwilayah yang dipertentangkan. 

Perang dapat dimaknai sebagai pertikaian bersenjata. Perang menjadi salah satu 

bentuk perwujudan dari naluri untuk mempertahankan diri yang dianggap baik dalam 

pergaulan antara maunusia maupun antarbangsa. Selama 5600 tahun teakhir manusia 

telah menggelar 14.600 perang. Hal demikian menandakan bahwa konflik bersenjata 

atau perang telah ada dan tejadi ribuan tahun yang lalu meskipun berbeda situasi dan 

derajat dengan konflik bersenjata masa kini. 

Masa penjajahan di Indonesia tidak langsung di mulai ketika orang-orang 

Belanda pertama kali di Nusantara pada akhir abad ke -16. Proses penjajahan Belanda 

merukapakn proses ekspansi politik yang lambat, bertahap dan berlangsung selama 

beberapa abad sebelum mencapai batas wilayah Indonesia seperti yang sekarang. 

Selama abad ke-18 Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) memantapkan 

dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di pulau Jawa pasca runtuhnya 

kesultanan Mataram. Perusahaan dagang Belanda ini telah menjadi kekuatan utama di 

                                                 
6
Soetjipto, Helly Prajitno, Psikologi social, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 103. 
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dunia kemaritiman Asia sejak 1600 an, Pada abad ke-18 mulai mengembangkan 

minat untuk campur tangan politik pribumi demi meningkatkan kekuasaan mereka 

pada ekonomi lokal. 
7
 

Namun dengan ambisinya terhadap persaingan dan memburuknya manajemen 

dari Inggris (East India Company) berimbas akan runtuhnya VOC, menjelang akhir 

abad ke-18, pada tahun 1796, VOC mengalami kemunduran dan kemudian 

dinasionalisasi oleh pemerintah Belanda. Imbasnya adalah seluruh harta VOC di 

Nusantara jatuh ke tangan mahkota Belanda pada tahun 1800. Namun pada tahun 

1800-1815 ketika Prancis menduduki Belanda semua harta dipindahkan ketangan 

Inggris, pasca kekalahan Napoleon di Waterloo diputuskan bahwa sebagian besar 

wilayah Nusantara jatuh ketangan Belanda. Ini berarti jajahan Ingris di Indonesia, 

yang dulu di rebut dari Belanda, harus di kembalikan ke Belanda, bertolak dari 

keputusan tersebut, maka Indonesia akan dijajah kembali oleh Belanda. Maka 

demikian penindasan yang pernah di lakukan terhadap rakyat Indonesia juga akan 

dilakukan kembali. memang demikian. Itulah sebabnya, rakyat Indonesia 

lalumelakukan perlawanan-perlawanan, yang diawali dengan perlawanan rakyat 

Saparua di Maluku. Bagi Belanda Maluku sangatlah penting karena daerah ini 

merupakan penghasil rempah-rempah. Hal ini sudah dilakukan ratusan tahun oleh 

Belanda sampai jatuhnya VOC tahun 1799 yang kemudian dikuasai oleh Inggris . 

ketika rakyat Maluku mendengar bahwa Belanda akan menguasai kembali daerahnya, 

rakyat Maluku trauma akan kembalinya system monopoli VOC dan pelayara hongi. 

dengan adanya monopoli itu maka perdangan rempah rempah di tentukan oleh 

Belanda, yang biasanya sangat murah belum lagi Belanda melakukan pengawasan 

ketat terhadap penduduk setempat dan tidak jarangan menggunakan kekerasan, 

perdagangan yang dilakukan oleh rakyat Maluku terhadap orang Jawa, Melayu dan 

lainnya dianggap perdagangan gelap. Karena itu kembalinya Belanda ke Maluku 

                                                 
7
Cahyono Edi, Perburuhan dari masa kemasa: Jaman kolonial Hindia Belanda sampai orde 

baru (Jakarta: Hasta Mitra 2003), h.50. 
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tahun 1816 dicurigai bahwa mereka akan mengembalikan sistem monopoli yang 

menakutkan itu. 

Selain dari monopoli rempah-rempah, rakyat juga trauma akan kembalinya 

pelayaran hongi, untuk mencegah jangan sampai harga pasan menurun karena 

kebanyakan produksi, untuk itu, maka dilakukan pelayaran hogi atau pelayaran 

bersenjata untuk membasmi rempah-rempah yang di anggap berlebihan sekaligus 

untuk mencegah perdagangan gelap. Karena tindakan yang kejam itu rakyat 

kehilangan mata pencaharian dan tenggelam dalam kesengsaan dan kelaparan, pada 

masa pemerintahan Inggris di Maluku timbul harapan bagi rakyat. Untuk meenarik 

hati rakyat, penguas Ingris mengeluarkan peraturan yang meringankan beban-beban 

rakyat, misalnya penyerahan paksa di hapus, dan pekerjaan rodi di kurangi. 

Pemasukan barang dagangan dilakukan. Tetapi keadan ini tidak berlangsung lama. 

Setelah daerah lalu melakukan tekanan yang berat, sehingga kembali membebani 

kehidupan rakyat. Selain sistem penyerahan paksa terdapat beban Bagi Belanda 

Maluku sangatlah penting karena daerah ini merupakan penghasil rempah-rempah. 

Hal ini sudah dilakukan ratusan tahun oleh Belanda sampai jatuhnya VOC tahun 

1799 yang kemudian dikuasai oleh Inggris. Ketika rakyat Maluku mendengar bahwa 

Belanda akan menguasai kembali daerahnya, rakyat Maluku trauma akan kembalinya 

system monopoli VOC dan pelayara hongi. dengan adanya monopoli itu maka 

perdangan rempah rempah di tentukan oleh Belanda, yang biasanya sangat murah 

belum lagi Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap penduduk setempat dan 

tidak jarangan menggunakan kekerasan, perdagangan yang dilakukan oleh rakyat 

Maluku terhadap orang Jawa, Melayu dan lainnya dianggap perdagangan gelap. 

Karena itu kembalinya Belanda ke Maluku tahun 1816 dicurigai bahwa mereka akan 

mengembalikan system monopoli yang menakutkan itu.
8
 

                                                 
8
 Cahyono Edi, Perburuhan dari masa kemasa: Jaman kolonial Hindia Belanda sampai orde 

baru (Jakarta: Hasta Mitra 2003), h.112. 
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Selain dari monopoli rempah-rempah, rakyat juga trauma akan kembalinya 

pelayaran hongi, untuk mencegah jangan sampai harga pasan menurun karena 

kebanyakan produksi, untuk itu, maka dilakukan pelayaran hogi atau pelayaran 

bersenjata untuk membasmi rempah-rempah yang di anggap berlebihan sekaligus 

untuk mencegah perdagangan gelap. Karena tindakan yang kejam itu rakyat 

kehilangan mata pencaharian dan tenggelam dalam kesengsaan dan kelaparan, pada 

masa pemerintahan Inggris di Maluku timbul harapan bagi rakyat. Untuk meenarik 

hati rakyat, penguas Ingris mengeluarkan peraturan yang meringankan beban-beban 

rakyat, misalnya penyerahan paksa di hapus, dan pekerjaan rodi di kurangi. 

Pemasukan barang dagangan dilakukan. Tetapi keadan ini tidak berlangsung lama. 

Setelah daerah lalu melakukan tekanan yang berat , sehingga kembali membebani 

kehidupan rakyat. Selain system penyerahan paksa terdapat beban kewajiban lain 

yang berat, antara lain kewajiban kerja blandong, penyerahan atap dan gaba-gaba, 

penyerahan ikan asin, dendeng dan kopi.
9
 

Akibat dari penderitaan rakyat itu maka rakyat Maluku pada tahun 1817 

bangkit mengangkat senjata melawab kekuasan Belanda. Perlawanan rakyat Maluku 

berkobar di pulau Saparua. Tidak sedikit penduduk dari daerah pulau sekitarnya yang 

ikut serta dalam perlawanan itu, baik yang beragama Kristen maupun Islam bersatu 

melawan penjajah. Hal ini menunjukkan bahwa perang Saparua mempunyai nada 

religius, karena Belanda mempersulit kehidupan beragama didaerah itu.Protes rakyat 

dibawah pimpinan Thomas Mtualessi diawali dengan penyerahan daftar keluhan 

kepada Belanda. Daftar itu ditandatangani oleh 21 penguas orang kaya, patah, raja 

dari Saparua, beberapa pemimpin lain dalam perlawanan itu ialah Anthony Rhebok, 

Philip Latumahina, dan raja dari Sori Sayat.  

Perlawanan ini dipimpin oleh Thomas Matualessi yang kemudian terkenal 

dengan sebutan Pattimura. Saat itu banteng Durstede di pulau saparua berhasil 

dihancurkan oleh pasukan Maluku. Residen Belanda yang bernama Van Den Berg, 

                                                 
9
Kartodirdjo Satono, Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900, (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama 1987), h.123    



13 

 

 

 

terbunuh dengan peristiwa itu. Pasukan Belanda bertambah kemudia didatangkan dari 

Ambon tetapi berhasil dikalahkan, perlawan rakyat Saparua menjalar ke Ambon, 

Seram dan pulau-pulau lainnya. Untuk memadamkan perlawanan rakyat Maluku ini, 

Belanda lalu mendatangkan pasukan dari Jawa. Maluku diblokade oleh Belanda. 

Akhirnya, rakyat pun menyerah karena kekurangan makanan. Untuk menyelamatkan 

rakyat dari kelaparan, Pattimura menyerahkan diri dan dihukum mati. Pimpinan 

perlawanan rakyat Maluku setelah Pattimura wafat adalah Khristina Martha Tiahahu, 

seorang pejuang perempuan. Sayangnya, Khristina juga ditangkap dan wafat saat 

perjalanan menuju tempat pengasingan di pulau Jawa.
10

 

Perlawana rakayat di berbagi daerah semakin membara semata-mata tujuanya 

untuk mengusir penjajah. pertempuran yang begitu panjang membuat kedua pihak 

baik dari pihak pribumi maupun pihak Belanda mengalami kerugian, namun dengan 

kegigihan Indonesia membuat Belanda mengalami krisis keuangan biaya untuk 

perang. Perlawanan di berbagai daerah tersebut belum berhasil membuah 

kemerdekan, semua perlawann berhasil di padamkan dan kerajaan kerajaan di 

Indonesia semakin mengalami keruntuhan, akhirnya kolonialisme bernafas panjang 

setelah kerjaan-kerjaan kecil berhasil di taklukkan dengan cara politik adu domba 

sehingga yang tersisa adalah penjajahan yang berkepanjangan kongsi dagang VOC 

dan dilanjutkan oleh pemerintah Kolonial Belanda mendominasi Indonesia selama 

hampir 350 tahun, setelah kongre Wina mengkhiri perang Napoleon mengembalikan 

Jawa ke Belanda, pemerintah kerajaan Belanda berkuasa dan berdaulat penuh atas 

wilayah Hindi Belanda yang tertulis dalam undang-undang kererajaan Belanda tahun 

1814 dan diamandemen tahun 1848, 1872, dan 1922, hingga 1942 ketika Jepang 

datatang menyerbu dalam perang dunia ke ll. Diera ini, terjadi pemeberontakan bersar 
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 Prof. DR.Sartono Kartodirdjo, Pemberontakan Petani Banten (Jakarta: Gramedia), 

h. 123-124 
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besaran di jawa dan Sumatra, yang terkenal dengan perang Diponegoro atau perang 

Jawa dan perang Paderi serta perang di berbagai daerah
11

.  

Dengan demikian selain dari pemberontakan terhadap penjajah situasi 

ketegang dalam negeri semakin memuncak dengan hadirnya berbagai politik sentris 

yang menhususkan daerah jawa sehingga di pandang menghambat daerah yang diluar 

jawa kondisi ini menjadikan daerah pada akhirnya menjadi penentang pemernitah 

pusat, aksi demikian potensial akan memecah Indonesia yang baru saja 

memerdekakan dirinya salah satunya adalah tuntutan  untuk otonimi khusus yang 

sering kita dengar sebagai PERMESTA.  

Telah kita uraikan di atas bawaha Kolonialisme membetuk kongsi dagang 

yang kita kenal dengan nama VOC, yaitu kongsi dagang yang memonopoli dagang 

dan rempah-rempah nusantara di balik itu rakyat Indonesia tidak terimah atas 

keserakahan VOC sehingga terjadilah perang dimana-mana. Di Sulawesi selatan 

terjadi perlawanan atas kolonialisme oleh kerjaan Gowa dan Tallo. Secara geografis 

kerajaan Gowa terletak sebagai daerah perdangan di wilayah Indonesia timur, pada 

abad ke 17 kerjaan Gowa menjadi pesaing berat Kompeni VOC persaingan dangan 

itu menjadi terasa berat bagi VOC sehingga mereka perpura-pura ingin membangun 

hubungan baik  dan saling menguntungan. Upaya VOC yang sepertinya terlihat baik 

di sambut baik oleh raja Gowa lalu VOC di ijinkan berdagang secara bebas Setelah 

mendapatkan kesempatan berdagang dan mendapatkan pengaruh di Makasar, VOC 

mulai menunjukkan perilaku dan niat utamanya, yaitu mulai mengajukan tuntutan 

kepada Sultan Hasanuddin. Tuntutan VOC pada Makassar di menanakan oleh Sultan 

Hasanudin dalam bentuk perlawanan dan penolakan semua bentuk isi tuntutan yang 

diajukan oleh VOC. Oleh sebab itu, kompeni selalu berusaha mencari jalan untuk 

menghancurkan Makassar sehingga terjadilah beberapa kali pertempuran antara 
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 Syahrul Yasin Limpo, Profil Sejarah Budaya, Peristiwa Gowa, (Pemada 

Gowa : Yayasan Eksponen 66, 1995), h.88 
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rakyat Makassar melawan VOC. Pertempuran pertama terjadi pada tahun 1633 dan, 

pertempuran kedua terjadi pada tahun 1654.
12

  

Kedua pertempuran itu diawali dengan perilaku VOC yang berusaha menghalang-

halangi pedagang yang masuk atau keluar Pelabuhan Makassar. Dua kali upaya VOC 

itu mengalami kegagalan sebab pelaut Makasar memberikan perlawanan sengit pada 

kompeni. Pertempuran ketiga terjadi pada tahun 1666 - 1667 dalam bentuk perang 

besar. Ketika VOC menyerbu Makassar, pasukan kompeni ditolong oleh pasukan 

Raja Bone (Aru Palaka) dan Pasukan Kapten Yonker dari Ambon. Pasukan angkatan 

laut VOC, yang dipimpin oleh Speelman, menyerang pelabuhan Makassar dari laut, 

sedangkan pasukan Arung Palaka mendarat di Bonthain dan berhasil mendorong suku 

Bugis agar melaksanakan pemberontakan pada Sultan Hasanudin serta melaksanakan 

penyerbuan ke Makassar. Peperangan berlangsung cukup lama, tetapi pada saat itu 

Kota Makassar masih dapat dipertahankan oleh Sultan Hasanudin. Pada akhir 

kesempatan itu, Sultan Hasanudin terdesak dan dipaksa untuk menandatangani 

perjanjian perdamaian di desa Bongaya pada tahun 1667.
13

 

Perlawanan rakyat Makasar akhirnya mengalami kegagalan. Salah satu faktor 

penyebab kegagalan rakyat Makasar adalah keberhasilan politik adu domba Belanda 

pada Sultan Hasanudin dengan Aru Palaka. Perlawanan rakyat Makasar selanjutnya 

dilakukan dalam bentuk lain, seperti menolong Trunojoyo dan rakyat Banten setiap 

melaksanakan perlawanan pada VOC. Setelah fase perlawana rakyat dengan tajuk ke 

rajaan maka samapailah Indonesia pada suatau wacana yang serius setelah banyaknya 

perang dan perundingan dilalui untuk meraih kemerdekaan, sebelum merdeka pun 

Indonesia harus mengalami penjajahan dari dua bangsa berbeda yaitu Jepang dan 

Belanda masa sulit ini lah yang membuat bangsa Indonesia bersatu untuk mengusir 

penjajah, pemerintah  Hindia Belanda terusir dengan masuknya Jepang pada tahun 
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 T. Wendy Utomo, Kisi-kisi Perjuangan Kemerdekaan 1945-1949 (Jakarta: Dean ekonomi), 
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1942 sejumlah tentara militer Jepang di Indonesia, pada tanggal 5 mei 1942 tentara 

Jepang mendarat di wilayah Sumatra, Jepang datang dengan membawa harapan baru 

kepada rakyat Indonesia, yaitu memberikan kemerdekaan dan kebebasan usai dijajah 

oleh Belanda. Akan tetapi, pada akhirnya Jepang pun tidak jauh beda dengan Belanda 

yang juga datang untuk menjajah. Awalnya organisasi pedesaan secara langsung 

dihubungkan dengan kepentingan perang dalam pengertian politik, ekonoming, dan 

social budaya. 

 Untuk tujuan ini, pemerintah pendudukan Jepang memperkenalkan lembaga-

lembaga sosial baru kepada masyarakat Indonesia, kebijkan mobilisasi massa Jepang 

ini adalah untuk memperlancar pelaksanaan politik perang di wilayah pendudukan 

Jepang upaya memenangkan Perang Asia Timur Raya. Implikasi politik perang ini 

adalah terjadinya perubahan sosial pada masyarakat pedesaan selama berlangsungnya 

pendudukan Jepang di Indonesia, seperti halya yang terjadi di Sulawesi Selatan pada 

masanya. Hal ini terlihat upaya Jepang dalam memobilisasi rakayat dalam bentuk 

organisasi sosial politik baru, seperti: Seinendan (barisan pemuda), Keibodan (barisan 

keamanan), dll.  

Kerangka kebijakan politik Jepang memberikan beberapa implikasi positi, 

misalnya di bidang pendidikan dan kemiliteran, selang dua tahun pendudukan Jepang 

di Indonesia tepat pada tahun 1945 ketika dua kota besarnya (Nagazaki dan 

Hirosima) di jatuhi bom oleh Amerikan dan menyebabkan kekalahannya di perang 

Asia Timur, 10 Desember 1946- 21 februari 1947 adalah bagian dari revolusi 

Nasional Indonesia.
14

 Kampanye ini mempertemukan kaum Republik Indonesia 

setempat di Sulawesi dengan tentara Belanda yang datang kembali untuk merebut 

kekuasaanya, serangan kontra pemberontakan yang dipimpin Raymond Westering, 

seorang kapten kontroversioal di KNIL ( Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger) 

operasi ini yang di mulai bulan desember 1946 sampai februari 1947  berhasil 

meredam pemberontakan dan menghapus dukungaan warga lokal terhadap kaum
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republik dengan menjalankan eksekusi terhadap orang yang dianggap musuh. 

Pembantaian westerling ini adalah peristiwa pembunuhan ribuan rakyat sipil di 

Sulawesi selatan yang dilakukan oleh belanda pada desember 1946-februari 1947 

selama operasi muliter, jendral Spoor menilai bahwa ke adaan darurat di Sulawesi 

telah dapat diatasi, maka dia menyatakan mulai 21 februari 1947 di berlakukan 

kembali Voorschrift voor de uitoefening van de politiek politionele taak van her 

leger- VPTL (Pedoman pelaksanaan bagi tentara untuk tugas di bidang politik dan 

polisional) dan pasukan DST ditarik ke Jawa. Aksi pertama operasi pasukan khusus 

DTS dimulai pada malam tanggal 11 menjelang 12 desember, dengan target desa 

batua serta daerah daerah kecil di bagian timur Makassar dan Westerling sendiri yang 

memimpin operasi itu. Pasukan 
15

pertama berkekuatan 58 orang di pimpin oleh 

sersan mayor H. Dolkens menyerbu borong dan pasukan kedua dipimpin oleh sersan 

mayor instruktur J. wolf beroperasi di Batua dan Patunorang. Wasterling sendiri 

bersama dengan sersan mayor instruktur W. uittenbogaard dibantu oleh dua ordonan, 

satu operator radio serta 10 orang staf menunggu di Batua.
 
 

 Serdadu asing yang baru saja memenangkan perang Dunia kedua ini 

menduduki objek vistal dalam kota. mereka bukan saja menguasai hote-hote namun 

mereka juga menduduki kantor polisi, namun yang paling menohok adalah para 

tentara sekutu itu mengibarkan bendera Belanda di mana-mana. Pemandangan itu 

tentu sangat tidak menyenangkan karena terasa suasana Indonesai merdeka yang 

mendominasi kota Makassar dan seluruh Sulawesi Selatan.
 
 

 Pemuda-pemuda Makassar tidak terima akan perlakuan Belanda itu harus 

dikasi pelajaran, walaupun dengan menempuh kekerasan dan pengorbanan jiwa. 

Sejak 27 September 1945, tenatara sekutu mendarat di Makassar di bawah Komando 

Brigadir I. Dougherty. Diantara mereka terdapat 250 tentara Australia yang di pimpin 

Brigadir Chihon. Mereka datang dengan maksud melucuti Jepang sekaligus 

menjalankan proses Kapitulasi. Selain itu, sekutu juga membawa tentara NICA yang 
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Sarita Pawiloy, Arus Revolusi di Sulawesi Selatan. (Dewan Harian Angkatan 45 Sulawesi 

Selatan 1987). h. 56 
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mewakili pemerintahan Belanda. Khususnya untuk tentara NICA, mereka punya 

tujuan mengembalikan kekuasan Belanda di Sulawesi. Mayor Wagner ialah 

komandananya. Namun, baru beberapa hari bertugas. Wagner digantikan oleh Letnan 

Kolonel Dr. C. Lion Cachet. Di Makassar, kekuatan pro republik Indonesia dimotori 

oleh kaum pemuda. Saat itu, barisan pemuda paling kuat terhimpun dalam Pusat 

Pemudah Nasioanl Indonesia (PPNI). Meraka yang menjadi pentolannya antara lain: 

Manai sophian, S. Sunari. Pemudi-penudi palang merah ikut bergabung membantu 

(PPNI). Sementara pemuda jebolan Heiho juga digalang. PPNI tersebar sebanyak 25 

Kelompok meliputi seluruh distrik kota.
16

 

 Sementara kelompok yang paling junior berada pada barisan sekolah 

menengah pertama. Sekolah ini didirikan pada 8 Oktober 1945, dengan tujuan 

menampung pelajar-pelajar yang putus sekolah akibat perang semasa pendudukan 

Jepang, tenaga pengajar diambil dari kalangan pejuang juga, Gubernur Sulawesi, 

Samual Ratulangi bertindak selaku Kepala sekolah. Dipihak lawan tentara NICA 

semakin merajalela, NICA memboyong pegawai-pegawai sipil dan polisi istimewa 

untuk di kerahkan ke berbagai sektor, merka juga membebaskan tentara KNIL dan 

pegawai Belanda yang tertawan semasa pendudukan Jepang untuk dikaryakan 

kembali. Diantara pasukan KNIL itu, banyak terdapat orang-orang Ambon bersenjata. 

Sejak kedatangannya, mayaor Wagner melacarkan propaganda melalui selebaran. Dia 

memperingati agar warga Makassar ikut menjaga ketertiban umum.
17

 

 

B. Perlawanan Rakyat Gowa terhadap agresi Belanda 

Sebagai daerah kawasan kemaritiman maka secara garis besarnya masyarakat 

Makassar atau dulunya kerajaan Gowa adalah nelaya dan pedagang, sebagai pusat 

kemaritimin di wilayah Indonesia timur, pada tahun 1637 kompeni Belanda yang di 

pimpin oleh Gubernur jendral Anthony van diemen berhasil membuat perjanjian 

                                                 
16

 S. Sinansari Ecep, Jejak Kaki Wolter Mongonsidi (Perum swadaya Makassar), h. 

13 
 
17

S.M. Noor Perang Makassar 1669 (Penerbit Buku Kompas 2011), h. 35 
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denga raja Gowa yaitu melarang bangsa Portugis, dan Inggris berdagang di Makassar, 

akan tetapi perjanjian ini di tolak, beberapa kali Belanda melakukan strategi dan 

bahkan peperangan terhadap kerajaan Gowa namun pada 19 agustus 1667 pagi hari, 

banteng pertahana Galesong di serang oleh meriam pasukan Belanda, penyerangan ini 

mengakibatkan persediaan makanan di Benteng Galesong berhasil dibakar Belanda, 

hari demi hari perang berkecamuk, di awal September 1667 Speelmen memindahkan 

perhatiannya di daratan 6000 orang pasukan Arung Palakka bersama kapten Poolman 

menyerang Galesong dari arah Barombong, dengan meriam besar jarak jauh milik 

pasukan Gowa mengusir armada Speelman.  

Di darat pasukan Arung Palakka berhasil di pukul mundur. Meneruskan 

peperangan hanya akan menguntungan Belanda maka perundingan pihak Belanda dan 

Sulan Hasanuddin melahirkan perjanjian Bongaya. Tertuang dalam catatan harian 

Speelman bahwa pertempuran terakhir berlangsung sengit, banyak orang Belanda 

mati atau luka, Arung Palakka juga menderita luka, setiap hari kurang lebih 7 atau 8 

serdadu Belanda di kuburkan, Speelman jatuh sakit, 5 orang dokter, 15 pandai besi 

tewas, tenaga bantuan dari Batavia hanya 8 orang yang masih sehat. Dalam tempo 4 

minggu, 139 orang mati dalam benteng Fort Roterdam dan 52 orang tewas dikapal.  

Pertempuran kemudian berlanjut pada tangga 15 juni 1669 pasukan Speelman 

menyerang banteng Somba Opu, pertempuran berlangsung siang malam. Meriam 

Belanda lebih dari 30.000 biji peluru ke benteng Somba Opu, Patriot keraajan Gowa 

tetap memberikan perlawanan yang gigih atas serangan Belanda dan hujan peluru. 

Kerajaan Gowa di duduki Belanda, hingga masuknya Jepang, setelah Jepang 

mendarat di Indonesisa khususnya Sulawesi Selatan praktis membuat Belanda 

semakin lemah dan kemudian angkat kaki dari Indonesai, masuk pada era 

kemerdekaan agresi Belanda masuk kedua kalinya dan membentuk negara bagian, 

dan di mana pada masa itu sistem pemerintahan pun mengalami transisi dimana raja 

Gowa XXXVI Andi Idjo Karaeng Lalolang, setelah menjadi bagian dari Repiblik 

Indonesia yang merdeka dan bersatu, berubah bentuk menjadi daerah tingkat ll 

Otonomi. Sehingga dengan perubahan tersebut, pada awal di cetuskannya 
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kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 yang menandai penggabungan 

seluruh daerah nusantara kedalam negara kesatuan, rakayat Gowa tampil 

mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang ingin kembali menjajah.
18

  

Daerah Gowa merupakan basis utama perjuangan kemerdekaan seperti Lipang 

Bajeng, Macan putih (macan keboka) harimau Indonesia serta pimpinan perjuangan 

lainya. Beberapa tokok seperti ranggo Daeng Romo, Emmi Saelan, dan beberapa 

putra putri terbaik lainnya yang telah gugur dimedang laga dalam mempertahankan 

tanah air dari cengkraman Belanda. Peristiwa tragis terjadi ketika pasukan Westerlin 

melakukan penyesiran di seluruh pelosok Sulawesi Selatan. Bertepatan dengan 

lahirnya laskar lipang bajeng yang berubah nama LAPRIS, sebagiang anggota berasal 

dari mantan didikan KRIS, Lapris tercatat pada Desember 1945 hingga februari 1947 

beberapa kali melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ketika revolusi kemerdekaan 

dulu pemerintah Hindia Belada Gubernur Jendral Van Mook melakukan koferensi 

Malino pada 15- 17 juli 1946 tujuan dari Konferensi itu adalah untuk membentuk 

Negara Indonesia TimurDi zaman NIT (Negara Indonesia Timur) dalam kurung 

waktu 1946-1950 raja Gowa Andi Ijdjo diangkat menjadi wakil ketua hadat tinggi 

yaitu majelis pemerintahan gabungan Celebes Selatan. Yang menjadi ketua hadat 

tinggi adalah raja Bone Andi Pabbenteng Daeng Palewa. Hadat tinggi ini mendapat 

guncangan hebat setelah RIS (Republik Indonesia Serikat) terbentuk sebagai hasil 

konferensi meja bundar. Pada saat inilah para gerilyawan Gowa melakukan.
19

 

Perlawanan di mana-mana.
20

  

Beberapa peristiwa pentig yang terjadi di Gowa dan sekitarnya. Pada akhir 

agustus 1945, di pinggir utara Gowa yang berbatasan dengan kota Makassar, tepatnya 

di kampung Katangka, Pao-pao, Nampak ramai pemuda militan yang dipimpin oleh 

kepala kampung bersama kelompok militan lainya. Mereka berkeliling kampung 

meminta pada rakyat agar mengibarkan sangsaka merah putih. Pada kesempatan itu, 
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 Drs. Syarifuddin Kulle, Zainuddin Tika, Drs. Najamuddin, M.Hum, Gowa Bergolak 

Gerakan rakyat menentang penajajah, (Gowa : PD Karya Gowa), h. 8-12 
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rumah Abd Rasyid Dg Lurang ramai di kunjungi pimpinan pemuda. Pada bulan 

Oktober 1945 Bung Bonto, salah satu pejuang dari Makassar datang ke Pao-pao 

membentuk organisasi kelaskaran PPNI (Pusat Pemuda Nasional Indonesia) PPNI 

Gowa tidak hanya menghimpun serta membentuk kekuatan perjuangan ditempat itu, 

namun juga membantu menggerakkan pejuang dari Makassar, Maros 

Polongbangkeng dan daerah lainnya, apabila pejuang mendapat tekanan dari musuh 

maka mereka berlari ke Katangka. Pada petengahan agustus 1945 di Tidung, Pannara, 

Katangka dan Banta-bantaeng, pera pejuang melakukan penyusupan. Untuk 

melakukan penyerangan ke setiap pos musuh atau melakukan penghadang ke tentara 

NICA.
21
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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metodologi merupakan cara yang di tempuh dalam rangka pengembangan 

ilmu pengetahuan. Metodologi meliputi aspek metode dan pendekatan. Metode pada 

dasarnya di gunakan untuk memperoleh data sedangkan pendekatan pada dasarnya di 

gunakan untuk mengintrepertasi data. 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Ditinjau dari segi bidang keilmuan, maka penelitian ini adalah penelitian 

sejarah yang mengambil tema Perang Appa‟ Sulapa dalam menghadapi agresi 

Belanda di Malino. Sedangkan dilihat dari jenis penelitian, maka penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pengambilan data atau 

sumber data di lapangan atau lokasi penelitian yang didukung oleh sumber data 

kepustakaan. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini difokuskan di Kota Malino dengan alasan bahwa kota 

tersebut merupakan lokasi yang potensial untuk mengumpulkan data semaksimalnya 

karena lokasi tersebut merupakan lakon dalam peristiwa Perang Appa‟ Sulapa. 

Malino merupakan salasatu ibu kota Kecamatan yang ada di kabupaten Gowa yaitu 

kecamatan Tinggimoncong berjarak sekitar 60 km dari ibu kota Kabupaten. 

Kabupaten Gowa merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi 

selatan, ibu kota kabupaten Gowa terletak di kota Sungguminasa kabupan ini 

memiliki luas wilayah 1.883,32 km
2
.  

Luas wilayah kecamatan Tinggimoncong 142,87 km
2
. dengan terdapat 980-

1.050 meter diatas permukaan laut, perkiraan cuaca sekitar 18 C
o
. Terdiri dari 7 

kelurahan dan desa. Wilayah Malino mempunya batas lokasi sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara  : Kelurahan Buluttana 

2. Sebelah Selatan : Kelurahan Garassi 
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3. Sebelah Timur  : Kelurahan Pattapang 

4. Sebelah Barat  : Desa Parigi 

Malino memiliki 4 Lingkungan dan 12 RT dan 8 RW, Malino saat ini di 

jadikan sebagai destinasi parawisata nasional, setiap tahunya di adakan ajang Beatufil 

Malino dengan menghadirkan pagelaran budaya. 

Malino bukan hanya sebagai daerah parawisata akan tetapi Malino juga 

sebagai tempat bersejarah dan perdamaian bagai bangsa ini, upaya pembentukan NIT 

oleh Belanda di laksanakan di Malino, Penyelesaian konflik yang ada di Poso dan 

Ambon. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Ada beberapa pendekatan yang di gunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

yaitu: 

1.  Pendekatan Historis 

Melalui pendekatan sejarah seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang 

sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa. Pendekatan ini dimaksud 
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sebagai usaha untuk mengetahui peristiwa dalam lingkup fenomena yang telah terjadi  

diperangan Appa‟ Sulapa‟ latarbelakang munculnya  peperanga.
22

 

2.  Pedekatan Antropologi 

Antropologi ini sebagaimana diketahui adalah ilmu yang memepelajari tentang 

manusia dan kebudayaannya. Karena itu dalam hal ini pendekatan antropologi 

berusaha memperhatikan aspek sejarah dan penjelasan menyeluruh sehingga 

diharapkan pada peperanga Appa‟ Sulapa‟ dapat di lihat dari sudut panda manusia 

sebagai salah satu asset sejarah bangsa yang harus di lestarikan.  

3. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan ini dibutuhkan untuk mengetahui dinamika kehidupan 

masyarakat. Sosiologi dalam ilmu sejarah akan menghasilkan sejarah sosiologi, 

bahwa penggunaan konsep sosiologi sebagai pengkajian sejarah perang Appa‟ 

Sulapa‟ mampu mengungkap keadaan social dan struktur masyarakat yang 

mengalami peperangan.
23

 

 

C. Data dan Sumber Data  

Dalam menentukan sumber data untuk penelitian didasarkan pada 

kemampuan dan kecakapan peneliti dalam berusaha mengungkap suatu peristiwa 

subjektif mungkin dan menetapkan informasi yang sesuai dengan syarat ketentuan 

sehingga data yang dibutuhkan peneliti benar-benar sesuai dan alamiah dengan fakta 

yang konkrit. Penenuan sumber data dalam peneitian ini didasarkan pada usaha 

peneliti dalam mengungkap peristiwa subjektif mungkin sehingga penentuan 

informasi sebabagai sumber utama menggali data adalah memiliki kompetensi 

pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang Perang Appa‟ Sulapa‟   
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Ada beberapa sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Data Primer  

Dalam penelitian lapangan data primer merupakan data utama yang diambil 

langsung dari narasumber atau informan yang menjadi pelaku dalam peristiwa Perang 

Appa‟ Sulapa di Kota Malino dan sekitarnya.  

2.   Data Sekunder 

     Sekunder merupakan data pendukung yang tidak diambil langsung dari 

informan atau pelaku sejarah, akan tetapi melalui dokumen atau buku untuk 

melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. 

 

D.  Metode Pengumpulan Data 

  Dalam penulisan penelitian ini, penulis mempergunakan metode sejarah 

sebagai berikut: 

a. Heuristik. 

Heuristik berarti menemukan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua 

sumber. Pertama, library research yaitu penelitian kepustakaan dengan cara 

membaca arsip dan dokumen-dokumen masa lalu ataupun literatur yang ada 

relevansinya dengan judul penelitian. Dalam library research ini penulis 

menggunakan teknik sebagai berikut: 

1. Kutipan langsung, yakni mengutip suatu keterangan tanpa mengubah redaksi 

aslinya.
24

 

2. Kutipan tidak langsung yakni peneliti mengutip suatu karangan dengan 

menggunakan bahasa peneliti sendiri. 

b. Kritik Sumber  

Mengenai kritik sumber, tidak dilakukan oleh penulis karena sumber-sumber 

yang didapatkan dan diterima dianggap sudah autentik. 
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c. Interpretasi  

Interpretasi merupakan penafsiran terhadap data melalui analisis, dimana 

penulis berupaya membandingkan data yang ada dan yang menentukan data yang 

berhubungan dengan fakta yang diperoleh kemudian mengambil sebuah kesimpulan. 

Dalam tahap ini digunakan metode sebagai berikut: 

1. Metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian 

menarik kesimpulan yang bertsifat umum. Sebagai contoh tulisan yang 

mempergunakan teknik induktif ini adalah tentang Perang Appa‟ Sulapa‟ 

yang dikemukakan terlebih dahulu tiap-tiap sumber kemudian menarik 

kesimpulan. 

2. Deduktif, yaitu berangkat dari teori-teori yang bersifat umum, untuk 

menjelaskan kejadian-kejadian yang bersifat khusus. Contoh dari deduktif 

ini adalah, penulis memulai suatu gambaran umum kemudian diakhiri 

dengan gambaran yang bersifat khusus. 

3. Metode Komparatif, yaitu menganalisa dengan jalan membanding-

bandingkan data atau pendapat para ahli yang satu dengan yang lainnya 

kemudian menarik kesimpulan. 

d. Historiografi 

Historiografi atau penyajian merupakan tahap akhir dari rangkaian metode 

penelitian sejarah, dengan merekonstruksi data dari sumber-sumber yang telah 

diseleksi ke dalam bentuk  ceritera sejarah.  
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BAB IV  

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Asal kata dari malino orang sering menyebutnya A‟ LINO atau mendunia, 

sesui dengan legenda masyarakat Gowa, khususnya masyarakat Malino, percaya 

bahwa awal mula terbentuknya pemerintahan di beberapa kerajaan kecil daerah 

pegunungan bawakaraeng dimulai pada masa pemerintahan Tumanurung, Malino 

merupakan salah satu ibu kota kecamatan Tinggimoncong yang terdapat di kabupaten 

Gowa, terdiri dari 6 kelurahan, satu desa, jarak tempuh dari kota Makassar sekitar 60 

km, 

Luas wilayah kecamatan Tinggimoncong: 275,63. 

Kelurana/Desa :  

1. Kelurahan Malino 

2. Kelurahan Garassi 

3. Kelurhan Gantarang 

4. Kelurahan Bontolerung 

5. Kelurahan Pattapanh 

6. Desa Parigi 

7. Kelurahan Bulutana 

  Malino saat ini sedang di jadikan oleh pemda Gowa sebagai destinasi wisata 

dan parawisata. Setiap minggunya Malino ramai dikungjungi oleh wisatawa local 

maupun nasional, hal yang membuat daerah ini menjadi destinasi wisata adalah karna 

daerahnya yang sejuk dan hutan pinusnya yang mengundang banyak wisatawan. 

Sejak tahun 2017 Malino mengadakan ivent yang besar dan ini di laksanakan setiap 

tahunnya dikenal dengan beautiful Malino. Yang mengahadirkan pameran budaya dll. 

Di Garassi misalnya juga mengenal adanya tumanurung, bernama Lu‟mu 

Daeng Bulaeng, menurut cerita Paruru Daeng Rani, Lu‟mu Daeng Bulaeng ini 

awalnya muncul di puncak gunung, hingga ssampai saat ini masyarakat mengenal 
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gunung ini dengan istilah Bulaengta, demikian halnya di desa Parigi  di mana dulu 

adalah sebuah kerajaan kecil di kawasan gunung bawakarang, menurut mantan kepala 

desa Parigi, H. Bahar Chandra munculnya kerajaan Parigi belum di ketahui dan siapa 

raja pertamanya, begitu pula dengan di Bulutana masyarakat setempat juga mengenal 

konsep tumanurung, kota Malino baru dikenal populer sejak zaman penjajahan 

Belanda, lebih-lebih setelah gubernur Caron pada tahun 1927 memerintah di ”Celebes 

on Onderhorighodon” telah menjadikan Malino pada tahun 1927 sebagai tempat 

peristirhatan bagi para pegawai pemerintahan dan siapa saja dari pemerintahan warga 

kota Makassar sanggup dan suka membangun bungalow atau villa. Malino bukan 

berarti baru di kenal Belanda pada tahun itu. Jauh sebelum itu Belanda sudah 

berkuasa di kerajaan Gowa, terutama pada saat pasca perjajian Bongaya.
2526

 

 Sejak zaman kerajaan, Malino atau Lapparak hanya terdiri dari hutan 

belantara, di dalam wilayahnya terdapat beberapa anak sungai yang semuanya 

bermuara pada sungai jeneberang. Menurut cerita masyarakat setempat Malino selain 

di jadikan tempat peristirahatan, juga menjadi tempat persembunyian bagi para 

pejuang. Karena sejak Belanda masuk ke wilayah kerajaan Gowa sudah terjadi 

konflik. Terutama setelah pasca perjanjian Bungaya, di mana Belanda sudah 

berkuasa, rakyat banyak mengungsi kewilayah itu. Sejak tahun 1927 setelah Belanda 

secara resmi menjadikan Malino sebagai tempat peristirahatan, maka kebijakan 

pemerintah Belanda saat itu adalah memberi kesempatan bagi orang asing baik 

Belanda maupun Cina untuk membangun villa, Malino di bangun oleh pemerintah 

Belanda sesuai tempat peristirahatan, memiliki hawa yang sejuk segar dan bahkan 

kadang kala terasa sangat dingin dengan usu udarah antar 12-40 derajat celcius, dan 

penuh ketenangan. Keadaan alam dan lingkungan yang sejuk itu kadangkal kiranya 
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sangat cocok apabila ditempati sebagai penghasil sayur, sejak itulah Lapparak 

berubah nama menjadi Malino yang oleh Belanda diartikan amat tenang. 

 

B. Asal Usul Terjadinya Perang Appa’ Sulapa’  

Peristiwa bersejarah di kota Malino, khsusnya serangan umum yang terjadi 

pada tangga 18 Desember 1946 serta beberapa peristiwa penting lainnya, perjuanga 

para pendahulu kita mengandung makna, bahwa perjuangan merebut kemerdekaan ini 

bukan suatu hal yang mudah, tetapi harus di bayar dengan darah dan air mata, serta 

penderitaan yang telah banyak menghiasi perjuangan para pendahulu. Perjuangan 

merebut kota Malino untuk di jadikan daerah De Fakto RI di wilayah timur di 

Nusantara telah banyak menelang korban, baik harta maupun jiwa, ratusan jiwa 

pejuang yang gugur dimedan laga pada peristiwa serangan umum tanggal 18 

Desember 1946 di kota Malino, merupakan mementum bersejarah bagi bangsa 

Indonesia dalam memepertahankan kemerdekaan dari tangan khususnya yang di 

kebupaten Gowa gugurnya beberapa pujuang ini termasuk Sulaiman Karaeng Jarung, 

Mampatangka Daeng Rani Karaeng parigi, Bung Endang dan masih banyak lainya 

tokoh penting lainnya. Pergerakan kemerdekaan di wilayah Gowa timur di bawah 

pimpina tokoh masyarakat Sulaeman Dg Jarung, telah banyak mendapat dukungan 

dari para pejuang lainnya, seperti Mappatangka Daeng rani, karaeng parigi, Bung 

Endang, andi Baso Makkumpella (Arung Pao) dan Andi Manggerangi yang kala itu 

berfungsi sebagai HBA (Hulf Bestur Assistant) yang berkedudukan di Malino. Di 

Limbua inilah merupakan pertemuan rahasia bagi tokoh-tokoh masyarakat dan 

pejuang kemerdekaan di bantu dari beberapa orang bekas heiho dan Bo El Teisintai 

dari makassar, sambil melakukan kegiatan pencarian sisa-sisa senjata peninggalan 



30 

 

 

 

Jepang sebagai keperluan perlawanan terhadap Belanda sehubungan dengan 

proklamasi kemerdekaan 17Agustus 1945.
27

 
28

 

 Dikampun Limbua inilah di terima petujuk dan instruksi pucuk pimpinan 

kelaskaran KRIS (Kebangkian Rakyat Indonesia Sulawesi) pangkalan Makassar 

dengan perantara petugas istimewa bernama Samiun dari kampong Datara Tombolo 

Pao untuk dilanjutkan ke berbagai tempat di wilayah Gowa Timur (distrik Parigi dan 

distrik pao) bahkan sampai ke Sinjai Barat. Sampai tahun 1946 di Kampung Limbua 

ini hanya terdapat tiga buah rumah dan masih merupakan tempat terpencil yang 

dikelilingi oleh hutan alam yang sangat lebat dan tidak diperhitungkan oleh Belanda. 

Sebaliknya pihak pejuang menggunakan tempat ini sebagai pusat kegiatan, karena 

selain situasi dan kondisi waktu itu cukup aman, juga secara kebetulan di situlah juga 

tempat tinggal Sulaeman Daeng Jarung, sebagai pemegang mandat dan pimpinan 

Organisasi Kelaskaran PPNI dan KRIS yang ada di Makassar. Tugasnya untuk 

menyampaikan dan menyebarluaskan berita proklamasi kepada tokoh-tokoh 

masyarakat di daerah itu, agar rakyat bersatu padu ukut berjuang dalam merebut 

kemerdekaan. 

Kampung Limbua inilah, seluruh pemuda yang dari dataran maupun kota dan 

kampung dalam distrik Parigi dan Pao datang mendaftarkan diri untuk ikut 

mengambil posisi dalam mempertahan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. 

 Di situ pulalah alamat petama yang di tuju oleh Bung Endang, Sangkala 

Lewa, dan Abd Rasyid Nappa selaku usur pimpinan Kelaskaran KRIS dari Makassar 

ke Gowa Timur, seusai memimpin petempuran antara gabungan Kelaskaran (PPNI, 

KRIS, dan HI) dengan pasukan KNIL/Belanda di Bonto Matene Gunungsari pada 
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pertengan bulan November 1946. Sebelum itu sudah ada beberapa orang pemuda 

yang tiba di Limbua untuk memberikan latihan ketentaraan pada pemuda yang datang 

dari berbagai kampung di Parigi dan Pao. 

 Pemuda petama yang datatang dari awal tahun 1946 telah banyak memberikan 

semangat kepada tokoh Masyarakat, diantaranya adalah M. Daud Sija dan Andi 

Yunus, keduanya adalah ex Heiho dan asalnya dari kampung Manipi Sinjai Barat saat 

ini. M. Yunus kemudia gugur pada bulan Januari 1947.
29

 

 Rombongan pemuda lainya yang datang kemudian adalah: Tapping Dg 

Rumpa (Ex Heiho dari Makassar) Dikol (Eks Romuso dari Jawa), Salman Dg Liwang 

(Ex Heiho dari Makassar), Abd Rauf Dg Nompo (Ex Bo El Teisintai dari Tidung 

Makassar), Parawangsa Dg Tayang dari Malino, dan masih banyak lainnya pemuda 

yang berdatangan. 

 Setibanya Tibi Dg Tata (Anro guru Jonjo), Colleng Dg Ngalle Karaeng 

Longka, Basri Dg Solong, Muh. Saleh Dg Ngemba dan Paengka Dg Nyitto, setelah 

menerima tugas untuk memantapkan pemahaman masyarakat tentang arti proklamasi 

kemerdekaan 1945. Meraka pula menggalang dan menyelenggarakan latihan militer 

kepada pemuda di kampungnya masing-masing sebagai persiapan untuk mengadakan 

serangan terhadap kedudukan Belanda di Malino, yang kemudian terjadi pada tanggal 

18 Desember 1946.
30

 

 Dalam rangkain peristiwa itu, mereka yang pernah mendapat gemblegan dari 

Limbua, telah mampu membuktikan jiwa kepatriotannya, dalam melakukan serangan 

umum saat itu. Mereka punya satu tekad “Merdeka atau Mati”, Meraka rela 

mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan bangsanya. Sejak setelah 

proklamasi di kumandangkan masyarakat Sulawesi selatan khususnya di kabupaten 

Gowa sudah menyatan tekadnya untuk terus mempertahankan kemerdekaan. 
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Kedatangan tentara Belanda berboncengan dengan NICA  dari Astralia, membuat 

masyarakat Gowa semakin gigih dalam melawan penjajah, dengan bermodalkan 

senjata bekas peninggalan dari Jepang dan bambu runcing tetapi semangat Abbulo 

Sibatang, mampu melakukan perlawanan dengan musuh yang menggunkan senjata 

moderen. Menurut H. Abd Rauf Dg Nompo di damping oleh cucuhnya kota Malino 

merupakan salah satu markas pertahanan Belanda di wilayah timur Gowa. Disanalah 

untuk pertama kalinya Negara Indonesai Timur yang dicetuskan oleh Van Mook dan 

di kenal dengan sebutan konferensi Malino tangga 15-25 Juli 1946. Dari upaya 

politik pecah belah itu, beberapa tokoh pejuang dari Gowa. Di Limbua sebagai salah 

satu markas para pejuang kemerdekaan. Kota Malino saat itu telah di kuasai Belanda 

dan setiap daerah telah di tempati pleton KNIL =Koninlijke Nederlandche Indie 

Leger (Angkatan Darat Kerajan Belanda) dan Satu pleton KM= Koninlijke Marie 

(Angkatan Laut kerajaan Belanda) dan Pasukan Polisi NICA.  

Melihat perbuatan biadab Balanda semakian membaut para pejuang gigih 

dalam mempetahankan kemerdekaan, mereka bersatu mengangkat senjata membuat 

strategi Empat Penjuru (Appa‟ Sulapa‟) mulai dari markas kelaskaran kampung 

Limbua arah barat, dan Buluttana dari arah selatan, Garassi dari Arah Tenggar dan 

Tombo Pao dari arah Timur, ini terjadi pada petemuan Rahasia yang di adakan pada 

September 1946 yang di prakarsai oleh Sulaeman Dg Jarung di dampingi Sangkala 

lewa dan Samiung, menguatkan tekad untuk merebut kembali kota Malino yang 

dikuasai oleh Belanda penyerangan ini direncanakan pada tangga 18 Desember 1946. 

Nama sebelum penyerangan ini Malino sudah di warnai peristiwa berdarah, seperti 

yang terjadi pada tangga 16 Desember 1946, peristiwa matinya Tuan petoro (Aspiran 

Controleur Gowa FR Westhoef).  Controlerur Gowa Mr Westop yang oleh 

masyarakat Gowa dikenal dengan dengan nama Tuan Petoro, saat berkunjung ke 

distrik Pao, dibantai oleh salah satu pejuang diatas mobilnya, sehingga Tua Petoro 

tewas saat itu juga, akan tetapi pada saat itu juga Baba Tiong, sang supir Tuan Petoro 

mencabut badiknya dan langsung membalas ke Karaeng Pado, membuat Karaeng 
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Pado mati berlumuran darah. Lokasi tempat pembantaian Tuan petoro kini dibanguni 

sebuah Monumen di Buluballea.
31

 

 Menurut salah satu saksi Sejarah Bung Dahlan yang juga ikut berjuang 

membela tanah air di bumi kelahirannya. Berbagai peristiwa bersejarah yang ia 

sempat saksikan dan dialami pada masa Revolusi fisik. Setelah Jepang angkat kaki 

dari Indonesia seusai meletusnya bom atom di Hirozima dan Nagasaki, maka Belanda 

pun langsung mendarat di Indonesia dengan niat menjajah kembali kedatangan 

tentara NICA dan tentara Sewaan dari Calcutta India. Setelah kedatang Aspiran 

Controleur Gowa timur dari Malino ke Pao pada tanggal 16 Desember 1946, 

membuat masyarakat Tombolo pao semakin benci terhadap kaum penjajah, bujukan 

Belanda dengan membagi-bagiakan kain pada Masyarakat, tidak membuat Pao 

tenang, mereka malah semakin benci. Kebencian itu dipelopori oleh salah satu tokoh 

masyarakat yang kita dengan sebutan Karaeng Pado, Karaeng Tea dan Samiun. 

 Kedatangan pertama ke Tombol Pao, masyarakat setempat sudah 

merencanakan untuk membunuh Tuan Petoro. Karena pada saat itu Pidato Tuan 

Petoro di depan masyarakat, dalam pidatonya menyinggung bahwa Samiun adalah 

penghianat bangsa dan telah banyak melakukan pembunuhan, dan juga pada saat 

Jepang menjajah mereka banyak mengambil hasil bumi secara paksa. Namun kali ini 

Belanda datang bermaksud mengsejahterakan rakyat Indonesia, dengan di buktikan 

pembagian kain kepda masyarkat. 

 Pidato Tuang Petoro ternyata banyak mengundang reaksi dari masyarakat, 

terutama dari kalangan pemuda pejuang mempertahankan kemerdekaan yang kali ini 

dipelopori oleh karaeng Pado. Emosi yang tidak terbendum lagi yang di keluarkan 

oleh Karaeng Pado masih sempat di tahan oleh Andi Baso Makkulampe yang 

menjabat sebagai kepala distrik pao pada saat itu. Andi Baso Kemudian mengundang 

Karaeng Pado dan sejumlah masyarakat lainnya untuk membicarakan penyelesaiaan 

                                                 
31

 Zainuddin Tika, M. Ridwan Syam, Malino Berdarah  (Sungguminasa: Pustaka Refleksi), h. 

40-41 



34 

 

 

 

masalah itu, mendengar arahan iyu, Karaeng Pado pun menerima arahan dari 

pimpinan distrik. 

 Keesokan harinya, tanggal 16 Desember 1946, datanglah Tuan Petoro untuk 

yang kedua kalinya. Mendengar desakan pemuda agar Tuan Petoro di habisi saja 

membuat Asisten Residen Andi Manggerangi lalu mendekati pemuda. Lalu iapun 

berbisik kepada Karaeng Pado “kalua ingin membunu Tuan Petoro jangan disini, 

akan tetapi hadang saya dibuluballea, kalua saya buang topi, maka segeralah 

bergegas, saya akan berhenti untuk ambil topi dan segeralah hadang tuan petoro” 

Ternyata bisikan A. Manggerangi itu di sambut hangat oleh pemuda. 

 Ketika Tuan Petoro menuju perjalanan pulang, diatas atas mobil tuan petoro 

duduk bersama supir berama Baba Tiong dan juga A. Manggerangi. Setibanya di 

buluballea. A. Manggeangi lagsung membuang topinya dan memina mobil berhenti 

sejenak. Saat itulah karaeng Pado langsung menghadang dan mencabut badiknya lalu 

menusuk Tuan Petoro, hingga tuan Belanda itu menemui ajalnya. Melihat tuannya 

sudah berlumuan darah, supir Baba tiong juga langsung mencabut badiknya dan 

menusuk kareng pado sehingg Karaeng Pado gugur seketika itu. Polisi Belanda Dg 

Ngali yang mengawal Tuan Petoro saat itu, juga sempat di potong tangannya oleh 

pemuda dan senjatanya direbut. Ada 9 sembilan buah pucuk senjata pada saat itu 

berhasil di rebut 2 buah pistol dan 7 buah larah panjang berikut padang Tuan petoro 

dan senjata genggam jenis Vickers.  

 Peristiwa terbunuhnya Karaeng Pado membuat saudarahnya Karaeng Tea 

mengamuk. Karena pada saat itu salah seorang polisi Belanda datang membawa 

mobil Tuan Petoro ke Pao. Ketika melihat Dg Ngali yang menjadi polisi Belanda itu, 

Karaeng Tea keduanyapun berkellahi. Pasca meninggalnaya Tuan petoro ini 

membuat Belanda semakin Marah. Karena tuan petoro termasuk pimpinan yang di 

segani dan membawahi pimpina kekuasaan Belanda di Gowa timur. Mendengar 
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kematihan Tuan Petoro Belanda merasa di permalukan dan akhirnya Belanda 

mengirim pasukan ke Tombolo pao untuk menangkap para pemuda kelaskaran.
32

 

 Kemudian tentara Belanda membakar membakar kampung dan mencari para 

gerilyawan pemuda kelaskaran dari ruah ke rumah, setiap pemuda yang di temui di 

seret dan dibantai. Sasaran operasi Belanda ini adalah Samiun yang merupakan salah 

satu tokoh yang berpengaruh dan di tuduh sebagai penghianat karena banyak 

melakukan aksi pembunuhan terhadap tentara Belanda.dan juga karaeng Tea dan 

masih bayak lainnya. Namun aksi pencarian ini tidak berhasil maka Belanda pun 

mendapati Supir Baba Hong dan A. Baso Makumpella. Keduanya di siksa lalu di 

seret menggunakan mobil jeep hingga kedua orang ini tewas. Tidak berhenti sampai 

disini kemarahan Belanda atas matinya tua petoro dan belum berhasil membunuh 

Pelakunya maka di buat sayembara: “Barang siapa yang berhasil menangkap Karaeng 

Tea hidup atau mati, mak mereka berhak mendapatkan uang sekian guldeng (mata 

uang Belanda)”. 

 Untuk mecari persembunyian Karaeng Tea ini, Belanda melakukan pagar 

betis terhadap setiap tempat yang di curigai seperti tempat karaeng Tea sembunyi. 

Namun hasilnya selalu gagal.  

 Suatu ketika, Belanda mendengar ada dua orang kepercayaan Karaeng Tea 

yang selalu mengikutinya, Namanya Karaeng Called dan Guma Paccy. Mata-mata 

Belanda lalu mendekati kedua pengawal pribadi itu, lalu menawarkan sayembara 

yang terlah di buat itu dengan di beri imbalan berupa uang gulden. Kedua orang 

pengawal Karaeng Tea, ahirnya menerima. pada awal januari 1947, Karaeng Tea di 

tempat persembunyiannya di Cindakko (perbatas Gowa-Maros) tengah istirahat dan 

terlelap karena capek,dalam kondisi saat itu. Kedua orang kepercayaannya itu 

mengambil kesempatan untuk membunuh Tuanya. Pukulan bertubi-tubi di arahkan 

padanya. Lehernya di sembelih, juga badannya penuh luka bacokan. Tercatatat 

sebanyak 34 luka bacokan di sekujur tubuh karaeng Tea. Melihat karang Tea sudah 
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tidak berdaya lagi dengan luka di seluruh tubunhya membuat kedua pengwal itu 

mengira bahwa karaeng Tea sudah meniggal. Mereka lalu melaporkan kejadian ini ke 

malino bahwa karaeng tea sudah tertangap dan mati. Mendengar laopran dari 

keduanya itu membuat belanda langsung bergegas menuju ke Cindakko. Ketika 

sampai disana, ternyata karaeng Tea masih hidup, bahkan menurut cerita, karaeng 

Tea masih sempat menembak pasukan Belanda itu dengan pistol Vickers milik Tuan 

Petoro. Tembakan itu membuat pasukan Belanda melarikan diri. 

 Dari hasil negoisiasi, karaeng Tea bersedia menyerahkan diri, sepanjang tidak 

ada tindakan pemukulan dari pihak Belanda. Bahkan polisi belanda saat itu 

bersumpah, kalua ada yang memukul karaeng tea dengan tangan, ia akan jadi kuda 

beban di hari akhirat kelak. Dari perundingan itu, pihak polisi Belanda pun 

menyetujuianya. Karaeng Tea kemudian dibawa ke tahanan Belanda di 

Pasanggarahan Malino. Ia ditahan bersama dengan Arung Pao dan Andi Baso 

Makkumpala. 

 Saat pasukan Westerling melakukan permbersihan. Andi baso Makkumpala 

masuk sasaran Eksekusi, Karaeng Tea juga masuk sasaran tembak. Akan tetapi polisi 

Belanda melihat, bahwa karaeng Tea sudah sekarat, di sebebakan oleh lukanya yang 

semakin hari semakin membusuk. Maka Belanda pun menganggap bahawa Karaeng 

Tea, akan mati secara perlahan-lahan. Namun selang beberapa hari setelah peristiwa 

pemebersihan yang di lakukan Belanda, ternyata luka dari Karaeng Tea semakin 

membaik. Karena dianggapa bersalah, maka karaeng Tea kemudian di sidang di 

Pengadilan. Putusan pengadilan di Sungguminasa menggap karaeng Tea di berikan 

hukuman pembuangan ke nusakambangan. Karaeng Tea telah manjalani hukuman 

beberapa tahun disana, tetapi sampai penyerahan ke daulatan pada tanggal 27 

Desember 1949, maka pemerintahan memutuskan untuk membebaskan semua 

tahanan politik.
33
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Tepat pada tanggal 17 Desember 1946 sebagai pimpinan kelaskaran KRIS Gowa 

Timur Bung Endang dan Sulaeman Dg Jarung mengambil keputusan, bahwa Malino 

sudah harus di serang besok. Maka penyerangan besoknyapun pada pukul 09.00 

tanggal 18 Desember 1946  sekitar 500 orang laskar di bawah pimpinan Bung 

Endang. Pertempuran berlansung selama beberapa hari. Setelah bangsa Indonesia 

memproklamirkan kemerdekaannya maka disitulah pula perkembangan wacana 

tentang bagaimana mengembangakan seluruh potensi yang ada di negara ini, namu 

hal demikian tidak lah berjalan sesuai rencana, telah di uraikan diatas bahwa setelah 

kemerdekan di proklamirkin kawasan Gowa Timur masih melakukan pertempuran di 

mana mana dan di tengah situasi kebangsaan yang semakin memanasa dengan 

lahirnya berbagai partai politik yang sebelumnya telah tumbuh, saat itu bangkit 

kembali. Seperti halnya partai nasional Indonesia (PNI) yang dibentuk bung Karno 

setelah berhasil menggalang pemuda di seluruh Indonesia untuk masuk dalam pusat 

pemuda nasional Indonesia yang kelak menjadi organisasi perjuangan melawan 

kedudukan Belanda di tanah air. 

 Pimpina PPNI di Makassar itu adalah Samiung, itulah sebabnya, ketika PNI 

pada saat dibentuknya tiap distrik, maka yang pertama di cari untuk daerah Malino 

adalah Sulaeman Dg Jarung, karna pada saat itu kebetulan beliau selain aktif di PNI 

ia juga sekaligus sudah lama berada di PPNI. Tugas Sulaeman Dg Jarung selaku 

anggota PPNI adalah sebagai penghubung antara pejuang dari daerah pegunungan 

dengan pimpinan pejuang yang ada di Makassar.  

 Untuk memperkuat kedudukan penudah di bawa PPNI ini, mereka mereka 

harus mencari senjata peninggalan Jepang di Malino. Karena bersamaan itu pulah 

sudah banyak pemuda yang bekas Heiho dan Seinendan yang mahir mempergunakan 

senjata.
34
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Saat itu juga terjadi pergeseran kepala distrik. Kepala distrik Parigi yang dijabat oleh 

Baso Dg Talle kemudian ditarik kemanuju untuk menggantikan orang tuanya 

Syamsuddin Dg La‟lang yang meninggal dunia sedangkan posisi distrik Parigi dijabat 

oleh Mappatangka Dg Rani. Kebetulan pada saat pendudukan Belanda, yang bertugas 

selaku Hulf Berstur Assistant adalah Andi Manggerangi, sedangan kepala distrik Pao 

dijabat oleh oleh Andi Baso Makkumpella. Kedua tokoh ini digalang oleng Sulaeman 

Dg Jarung bersama tokoh masyarakat lain untuk melawan Belanda. 

 Tekad untuk mengusir penjajah Belanda dari Indonesia khusuny di Malino 

semakin kuat, setelah pada April 1946, pemuda dari arah Makassar datang ke Malino 

tepatnya dikampung Limbua, kedatang pemuda ini dipimpin oleh Sangkala Lewa dari 

KRIS  (Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi) yang pimpinannya dari Makassar 

adalah A. Muh Tahir Dg Nompo,. Sedangkan pemuda lainnya adalah Bung Endang ia 

datang bersama dengan Rasyid Nappa beserta sejumlah tokoh pejuang lainnya.
35

 

 Rumah yang di pakai oleh pemuda pejuang kelaskaran untuk berkonsentrasi 

menyusun strategi perjungan adalah kediaman Sulaeman Dg Jarung. Untuk 

memeriksa kesiapan dan mengevaluasi semua persiapan penyerangan.  

 

C. Bentuk Terjadinya Perang Appa’ Sulapa’ 

Perang melawan agresi Belanda demi mempertahankan kemerdekaan yang 

terjadi di Malino di kenal dengan sebutan Appa‟ Sulapa‟ (Empat Penjuru) di warnai 

dengan tangisan darah dan air mata kedua pihak antar pihak NICA dan sekutunya 

begitu pula dengan pihak pejuang mempertahankan kemerdekaan, pertempuran ini 

berlangsung lama mulai dari awal kedatangan angresi Belanda yang kedua dengan 

maksud untuk menjajah kembali, namun para tokoh pejuang sudah tidak akan sudih 

lagi dijajah kembali maka dengan ini perlawanan harus terjadi dimana-mana  dengan 

tujuan membebaskan negara ini dari kekangan penjajahan. Setelah kota Malino di 
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kuasai oleh Belanda dengan menempatkan beberapa peleton angkatan darat dan 

angkatan lautnya, dengan ini pula bahwa Malino akan segera di rebut kembali. 

 Strategi Appa‟ Sulapa‟ yang menjadi hasil pertemuan rahasia di Limbua pada 

tanggal 18 Demeber 1946 itu dikumandangkan, dari arah utara atau kampung Garassi 

saat Revolusi silang muncul para tubarani yang berada di bawah naungan kesatuan 

tubarani Takkang Bassina Garassi. Di bawa salah satu tokoh dia adalah Mawang Dg 

Tawang. Ia mewarisi keberania ayahnya yang turut andil juga dalam perjungan 

membela tanah air. Mawang Dg Tawang di percayai sebagai pimpinan pasukan 

merah putih.  

 Di wilayah Garassi, ia merekrut putra daerah untuk ikut memperkuat barisan 

perjuangannya. Mawang sendiri terjung langsung melatih pasukannya dibantu oleh 

Bung Endang.
36

 Saat serangan umum di Malino tanggal 18 Desemeber 1946 pasukan 

mawang Dg Tawang dipersiapkan untuk melakukan penyerangan dari arah utara. 

Pasukan karaeng Longka dari arah selatan, pasukan Arung Pao dari Arah timur, dan 

pasukan Karaeng Parigi dari arah barat Limbua. Ketika pasukan merah putih ini 

berhasil melakukan penyerangan dari Empat Penjuru mata angin (Appa‟ Sulapa‟),  

telah mampu menerbos banteng petahanan Belanda di Malino yang nantinya akan di 

jadikan daerah De Facto RI di wilayah Timur, tetapi sayangnya, rencana itu gagal, 

karena secepat itu pula berdatangan balai bantuan Belanda di wilayah Malino dari 

arah Sungguminasa, sehingga korban di pihak pejuang dan kelaskaran berjatuhan, 

lebih dari 100 orang pejuang yang menjadi korban keganasan tantara Westerling. 

Kekuatan dari pihak Belanda takmungkin di lawan, maka langkah yang di tempuh 

adalah bergerilya ke dalam hutan untuk menyusun strategi penyerangan selanjutnya, 

setelah peristiwa ini pasukan Belanda memasuki perkampungan warga, mereka lalu 

melakukan pembantaian secara membabibuta, setiap pemuda yang dijumpainya 

langsung di tembak mati dan rumah-rumah warga di bakar sehingga mengakibatkan 

kerugian dan penderitaan bagi rakyat. Penyerangan ini terus berlanjut di bawa 
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pimpinan kelaskaran KRIS Gowa Timur sebanyak 500 pasukan dengan senjata 

tradisional, bambu runcing, serta beberapa pucuk senjata hasil rampasan.  

Kali ini penyerangan di lakukan dengan dua arah karna kebetulan pada saat 

penyerangan petama yang belum tuntas maka semua penyerangan dialihkan dari 

Bentengtinggi, sebanyak 200 orang dipimpin langsung oleh Bung Endang dengan 

dibantu 10 orang pemuda, yakni Tapping Dg Rumpa, Paimin, Salem Senen, Abd 

Rauf Dg Nompo, Dindung Dg Ngago, Mahmud Kaddo, Basse Dg Lesang, Tawiri, 

Paddu Dg Nassa dan Beru. Kelompok ini menyerbu kedudukan KM (Angkatan Laut 

Belanda) yang bermarkas di sebelah barat kota Malino (sekarang SMP 1 Malino) 

sedang laskar dari arah selatan (dari Lombasang dan buluttana) sebanyak 300 orang, 

dimana didalamnya turut serta juga Colleng Dg Ngalle (Karaeng Longka), Tibi Dg 

Tata (Anrong Guru Jojo) dengan bantua pemuda pejuang anatar lain: Sattu Bampa, 

Salmang Liwang, Rudding Liwang, Sangkala Dg Kila, M. Saleh Dg Ngemba, Dikul 

dan Nyala Kancing.
37

 

 Kelompok ini menyerbu kedudukan markas polisi KNIL di kantor HBF (Hulf 

Bestur Assitant) dan KNIL yang berkedudukan sekitar 300 meter sebelah timur 

Passangrahan Malino. Kesulitan pertama yang di alami oleh para pejuang adalah 

penyeranga di malam hari karena pada saat itu Belanda sudah siap siaga, 

penyebabnya adalah peristiwa Terbunuhnya Tuan Petoro dan juga melarikan dirinya 

dua orang polisi penjara Malino dengan membawa tawana serta senjata. Pertempuran 

pada malam 18 Desember 1946 itu berlangsung selama kurang lebih 4 jam, membuat 

pasukan KNIL dan KM kewalahan menghadapi laskar merah putih. Serangan dari 

segala arah itu semakin membuat para pejuang gigih dalam medang pertempuran, 

akhirnya pihak laskar berhasil melewat musuh dan kawat berduri. Namun dengan 

serbuan itu, rupanya anggota yang ditugasi untuk melakukan sabotase dari arah barat 

tidak terlaksana, yakni di jembatan lebong penghubung kota Malino arah dari 

Makassar dan pasukan yang di tugaskan untuk  penebangan pohon di pinggir jalan 
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guna menutupi akses yang akan dilalui oleh balai bantuan Belanda dari Makassar 

tidak terlaksana, sehinggah sangat mudah truk angkutan tentara KNIL memasuki 

Malino.
38

 

 Pertempuran yang banyak menelan korban ini, tiba- tiba dari arah barat 

berdatangan balai bantuan Belanda dengan membawa perlengkapan militer yang 

sangat memadai. Belum sampai dikawasan kota Malino balaibantuan tentara Belanda 

pekikan senjatan dan meriam sudah terdengar dimana-mana, ternyata kemarahan 

Belanda memuncak dan suara senjata terdegar di mana-mana. Maka berjatuhanlah 

korban dari pihak laskar, meraka satu persatu gugur di tengah juang dan selebihnya 

mundur menyelamatkan diri, hari itu Malino memang sedang dalam lautan darah. 

Peristiwa ini sampai ke Instansi Pemberitaan di Daerah Republik (Jogyakarta) 

terkenala dengan serangan umum di Malino.  

Keesokan harinya 19  Desember 1946 pihak Belanda mulai melakukan 

penyerangan balasan terhadap para pejuang lalu Belanda kemudian menyerang 

markas-markas yang ada di Malino seperi penyerangan ke kampung Limbua, 

kampung Tombolo, Kampung pada malulu dan kampung Garassi, mereka malukan 

pembentaian membakar rumah penduduka dan merampas harta benda. Pimpinan 

pasukan Bung Endang, ketika berada di Limbua kala itu melontarkan kata-kata “kali 

ini kita belum berhasil merebut kota Malino, tapi selangkah kita telah membuat 

Belanda panik. Sekali lagi Belanda dan bangsa lainnya akan lebih tahu bahwa bangsa 

Indonesia sudah tidak akan lagi mau dijajah. Pengorbanan kawan-kawan yang gugur 

di Malino dan pengorbanan kita semua ini kalua sampai waktunya tidak akan sia-sia, 

negara ini pasti merdeka” 
39

Inilah kata-kata terakhir bung Endang sebagai pimpinan 

umum Kelaskaran KRIS Gowa timur dan pimpinan pertempuran atas serangan 
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terhadap kota Malino. Dua setelahnya itu Bung Endang dan Rasyid Nappa Bikakaru, 

berjarak sekitar 2 KM sebelah barat Kampung Lebong. Atas serangan Belanda yang 

begitu dahsyat di kampung Asana 21 Desember 1946 Bung Endang mengadakan 

breafing pada laskar Merah Putih, meminta kepada pimpinan Laskar agar melakukan 

konsolidasi serta mengembalikan semagat juang bagi anggota yang mengalami patah 

semangat atas gagalnya serangan umum di Malino. Setelah konsolidasi di laksanakan, 

Bung Endang memerintahkan ketiga Stafnya masing-masing Sangkala Lewa, Abd 

Aziz Dg Marewa dan Saleh Dg Sele untuk menuju ke Makassar menemui pimpinan 

tertinggi Kelaskaran KRIS di Tanjung Bunga, Sambil melaporkan situasi yang ada di 

Gowa timur, setelah terjadinya peristiwa serangan umum di Malino, serta meminta 

tenaga laskar yang berpengalaman dalam pernyerangan dan juga persenjataan untuk 

melaksanakan rencana penyerngan ulang kota Malino. Perjalanan panjang ketiga 

utusan itu di tempuh selama dua hari, mereka menelusuri jalur sungai Jeneberang 

yang dianggap aman dari intaian Tentara Belanda, tibalah mereka di Tanjung Bunga  

kedua utusan itu langsung menemui Pimpinan tertinggi laskar KRIS, Said Hasan bin 

Tahir. Kedua utusan itupun menyampaikan pesan dari Bung Endang, sesui dengan 

perintah Bung Endang. 

 Setelah hasil pertemuan dengan pimpinan Laskar KRIS , Maka di utuslah 

Bung Kadir dan Karaeng Narang untuk memimpin pasukan gabungan yang akan di 

tugaskan pada penyerangan kedua di Malino. Pasukan tersebut di beri nama pasukan 

Gabungan Karen, terdiri dari laskar KRIS, PPNI, dan HI. Pada tanggal, 24 Desember 

1946 malam, pasukan yang di pimpin oleh Kadir dengan jumlah sekitar 130 orang 

yang diperkuat sebanyak 30 pucuk senjata. 

 Rombongan pasukan yang dipimpin oleh Kadir dan Karaeng Narang 

berangkat kearah utara timur laut kampung Kaccia Sapiria (Sebelah barat kampung 

Taeng,menyeberangi sungai jeneberang, masuk ke Malengkeri, lewat jalan raya 

Gunung sari dan Talasalapang, menuju Romang polong, kemudian lanjut ke 
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Jenemadinging, terus Kepattiro rombongan pun bermalam di bontomarannu, 

keesokan harinya tangga, 26 Desember 1946 rombongan melanjutkan perjanan ke 

panyangkalang, Allungkeke setiba di parang loeng sudah gelam dan bermalam di 

parangloe. 

 Pada tangga, 27 Desember 1946 perjalanan di lanjutkan tibalah rombongan di 

Batu tallenggowa tepat pada jam 09 pagi. Baru saja rombongan akan mandi karena 

sudah berapa hari belum mandi, tiba-tiba ada serang dari tentara KNIL yang jaraknya 

tidak jauh dari daerah peristirahatan. Ternyata pasukan Tentara KNIL sudah 

mengepung tempat mereka beristirahat. Hal tersebut, ternyata Bung Endang telah di 

bunuh sehingga rencana penyerangan bocor ke pihak Belanda bahwa balai bantuan 

dari kelaskaran akan datang dari Makassar hari itu juga, mendengar pernyataan itu 

pihak Belanda langsung memerintahkan seluruh pasukannya agar menutup semua 

akses yang akan di lalui oleh gabungan kelaskaran dari arah Makassar.
40

 

Atas peristiwa penyerangan itu setidaknya ada 9 orang laskar merah putuh 

yang gugur, serta beberapa diantaranya di tertngkap lalu di bunuh dan puluhan lainya 

luka-luka dan dapat di evakuasi menuju Jenemadinging. Atas peristiwa ini tercatat 92 

Laskar merah putih yang gugur, di samping itu masing-masing laskar lainnya tidak di 

ketahui dimana kuburnya banyak diantaranya dinyatakan bahwa mayatnya hanyut 

terbawa oleh arus sungai jeneberang dan belum di temukan.  

 Pejuanga kemerdekaan di Malino di perkokoh oleh kelaskaran dan para 

pemuda pejuang, bung Endang merupakan salah satu bentengnya perjuangan merah 

putih di Malino pada saat terjadinya serangan umum di Malino pada tanggal 18 

Desember 1946. Atas peristiwa ini menyebabkan banyaknya korban berjatuhan dari 

pihak Belanda, sehingga Belanda melakukan aksi pembantaian di setia desa-desa. 

Operasi yang di lancarkan oleh Belanda dan para penghianatnya itu, telah berhasil 

menyerap dan menembaki mati Bung Endang dan Abd Rasyid Nappa di kampung 
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Bikokoro, setelah itu, mereka melanjutkan operasi di kampung sebelah selatan sungai 

jeneberang yang berpos di kampung Jonjo. Di kampung Jonjo Belanda melakukan 

provokasi, sekaligus mengumumkan bahwa Bung Endang telah tewas dan minta 

kepada penduduk agara mendukung kegiatan Belanda untuk terus melakukan 

perlawanaan terhadap para pejuang kemerdekaan yang ada di Malino. Dari hasil 

operasi itu Belanda telah banyak menemukan beberapa pimpinan dan pasukan laskar 

merah Putih, yakni Arsyar (Pelatih) Abd Halik (Pelatih) Paiming (pelatih) dan 

Pimpinan pasukan kelompok Sattu Bampa (Anggota Inti) Sanggeng (Anggota Biasa) 

dan Bandu (Anggota Biasa). Pimpinan dan pasukan perjung ini di tembak mati oleh 

militer Belanda.
41

 

 Dengan situasi seperti ini membuat para pejuang kemerdekaan semakin 

terdesak. Abd Rauf Dg Nompo dan rekannya saat itu sedang berada di kampung 

Bontonompo dengan maksud dan tujuan untuk menghindari berjatuhan korban dari 

pihak warga lokal, karena banyaknya tokoh masyarakat yang berhianat. Mereka tidak 

bisa mengambil keputusan untuk langkah selanjutnya.  

 Para pejuang gerilya, mereka berpindah-pindah kesuatu tempat. Rauf dan 

kawan-kawannya kemudian pinda ke tempat yang lebih aman yakni di kampung 

Lempong (desa Manimbahoi). Ditempat itulah Rauf Nompo sempat mengambil 

keputusan untuk meninggalkan Parigi bagian selatan dan berusaha pindah dengan 

cara yang sangat di rahasiakan lalu berpindah ke Parigi utara, dimana saat itu belum 

ada kegiatan operasi militer dari Belanda yang berlokasi di Parigi utara dan Parigi 

selatan yang langsung berbatasan dengan sungai jeneberang. Pertimbangan yang 

kemudian di ambil adalah di tempa itu ia bisa bertemu dengan pasukan yang akan 
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ditugaskan ke Gowa timur sesuai dengan perintah Bung Endang beberapa hari 

sebelum ia gugur.
42

 

 Sementara di distrik Pao, karaemg Tea dengan kelompoknya sedang terdesak 

akibat operasi militer yang di lakukan oleg Belanda, terpaksa menundurkan diri ke 

daerah Manipi sekarang sinjai Barat, namun tempat persembunyiannya  di ketahuhi 

oleh militer Belanda, maka operasi militer Belanda pun berlanjut ke Sinjai Barat 

tempat karaeng Tea dan kelompoknya bersembunyi. Namun dalam operasinya militer 

Belanda, karaeng Tea berhasil lolos dari ancaman militer Belanda, akan tetapi di 

tempat itu di temukan orang tuanya Nungen Patta Ola dan di tangkap lalu kemudian 

ditembak mati di Manipi. Dengan penghianatan yang di laukan oleh pengawalnya 

seperti yang telah di jelaskan di sebelumnya  akhirnya karaeng Tea melanjutkan 

persembunyinnya di kampung Cindakko perbatasan Gowa-Maros, dalam kondisi 

tidak bisa bergerak lagi, karena badannya sudah penuh dengan luka-luka bekas 

tembakan dan benda tajam setelah mengadakan perlawanan sangat gigih. 

 Pada malam 23 Desember 1946, Rauf dan rekannya sebanyak 11 orang 

meninggalkan kampung Raulo sementara waktu sudah menjelang subuh, sudah 

sampai di kampung cambayya (sekarang kampung bulo desa Parigi) setelah melewati 

sungai jeneberang yang saat itu sedang pasang. 

 Ditempat itu Rauf dan kawan-kawannya menaiki sebuah rumah dan 

menunggu hingga malam. Setelah magrib perjalanpun di lanjutkan kesebelah timur 

menuju Saluttowa. Ditempat itulah Rauf memperoleh informasih bahwa sasaran 

operasi Belanda adalah untuk mencari Rauf dan rekan-rekannya, maka penjagaan 

semakin di perketat di sepanjang jalan Lebong- Malino untuk mecegah lolosnya 

pejuang di dari arah Parigi selatan. 

 Untuk lolos dari kepungan, Rombongan Rauf melakukan perundingan. 

Didalam perundingan terebut, terjadi dua pendapat, yakni Tapping Dg Rumpa 

inginkan agar pejuang tetap bertahan di Parigi dengan mengandalkan gunung-gunung 
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dan hutan untuk tempat bersembunyi, sambil menunggu laskar pejuang yang lagi 

menyamar di berbagai kampung, agar bisa melakukan konsolidasi dengan pejuang 

lainnya untuk tetap melakukan perjuagan dengan sistem gerilya. Dengan perlawanan 

seperti ini menandakan bahwa perjuangan merebut kemerdekaan tidak akan bisa 

dihentikan lewat pembantaian terhadap para pejuang dan rakyat Indonesia. 
43

 

 Rauf menghargai pendapat Tapping itu, karena itu ada tekad dan semangat 

juang yang tinggi dalam merebut kemerdekaan. Akan tetapi Karena kondisi dan 

keadaan persenjataan yang kurang dan belum pernah terencana sebelumnya, maka ia 

dan beberapa rekan perjuangan pendatang dan sudah bertekd untuk sementara 

meninggalkan daerah itu untuk mencari pucuk pimpinan kelaskaran KRIS di 

Makassar dan sekaligus melaporkan hasil perjuangannya di sektor Gowa timur. 

 Sementara itu, Tapping dan Rumpa, Parawangsa Dg Tayang dan seorang lagi 

laskar bernama Yuke yang terlambat meninggalkan tempat itu, akhirnya ditagkap 

Belanda dan mereka dibunuh secara kejam. Ketiga mayat itu kemudian dipisahkan 

badan dan kepalanya. Kepalanya kemudian dibawa ke markas Belanda di Malino 

untuk diperlihatkan oleh komandannya kemudian dipamerkan ke masyarakat bahwa 

inilah akibatnya bagi orang yang melakukan pemberontakan bagi Belanda. Sedang 

Disung Dg Ngago juga ditangkap, akan tetapi hanya di tawang hingga penyerahan 

kedaulatan 27 Desember 1846. Pada 24 Desember 1946 Rauf bersama Salim Sanen, 

Salman Liwang, Mahmud Koddo, Rudding Liwang dan Dikul setelah meninggalkan 

tempat pada waktu subuh menuju kampung Patuku, kemudian ke kampung 

Tanetebulu (daerah Maros) dan bermalam di Tanetebulu.
44

 

 Keesokan harinya 25 Desember 1946 Rauf dan Kawan-kawannya 

melanjutkan perjalanan menuju Masale-perjaan selama satu hari-satu malam dan 

keesokan harinya 26 Desember 1946 sampailah di kampung Jenemadingin pada 
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waktu Ashar, di sana rauf dan kawan-kawannya merasa lega, karena berhasil bertemu 

dengan pasukan merah putih yang di pimpin kacong Dg Lalang. 

 Dari petemuan kacong ini, rauf mengetahui bahwa pasukan gabungan yang 

dipimpin oleh Abd Kadir dan Karaeng Narang dengan kekuatan sekitar 150 orang, 

dan pada pagi hari itu juga melewati Jenemadingin menuju Gowa timur dengan rute 

sepanjang perjalanan Gowa yakni distrik Pattalassang dan distrik Borisallo. Sedang 

Rauf dari Gowa timur melalui tanralili (Maros), Sehingga tidak berpapasan dan tidak 

bertemu untuk menginformasikan situasi dari Gowa timur. 

 Keesokan harinya di Jenemadingin pasukan Kacong Dg Lalang sebanyak 60 

orang, pada jam 10.00 pagi mereka mendapat serangan dri KNIL yang mengikut 

sertakan pasukan poke dari rakyat yang diperalat dan sebagai tameng tentara Belanda. 

 Menghadapi operasi KNIL itu, Rauf lalu berfikiran, bahwa yang diserang 

adalah sesama bangsanya hanya saja dia adalah suruhan Belanda, lagi pula jumlahnya 

sedikit. Mereka memilh mundur dan hanya melepaskan tembakan untuk menghambat 

kemampuan mereka dan memberi kesempatan pada kawan-kawan yang sakit dan 

luka untuk menyelamatkan diri, namun tak dapat dihindari adanya korban yang tidak 

diketahui jumlahnya. Karena sesudah peristiwa itu, sudah tidak ada kesempatan bagi 

pejuang untuk melakukan konsolidasi. Dari peristiwa Jenemadingin 28 Desember 

1946, Rauf dan Salman liwang terpisah dari kelompok dan menganbil keputusan 

untuk masuk ke kota Makassar untuk mencari informasi tentang situasi umum dan 

keadaan tentang di mana pimpinan kelaskaran berada.
45

 

 Sore itu menjelang magrib, setibanyak mereka di kampung Bontolanra 

(Sekarang jalan landa baru) menuju kesebuah rumah keluarga Salman Liwang di 

pinggir jalan Ss Wed (Jl. Veteran samping pa‟bambaeng) di rumah itulah, baru 

mereka makan dan rambutnya yang gondrong di gunduli. Tuan rumah menyuruhnya 
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agar meninggalkan rumah sebelum pagi, dengan alasan disetiap subuhnya wilayah ini 

sering ada penggeledaan, dan kalua ada pemuda berjuang yang tertangkap, maka 

rumah yang di tempati pejuang bersembunyi akan di bakar dan bahkan pemiliknya 

akan di tangkap apau di tembaki oleh Belanda.
46

 

 Karena itu menjelang subuh tuan rumah Salman sudah mempersiapkan kanan 

dan kopi yang akan di jadikan bekal dan juga rokok. Ia tinggalkan rumah dalam 

keadaan masih gelap. Merakapun berjalan menuju untuk keluar kota menuju daerah 

persawahan, sambil memikirkan kemana jalan selanjutmya agar perjalannya aman. 

Dalam perjalan Rauf kadang kala merasa khawatir kalua ada patrol Belanda yang 

membawa pasukan poke, sedangkan ia hanya seorang diri dan tidak bersenjata. 

Setelah melakukan perjalan cukup lama sampailah ia ke sebelah timur kampung 

Tamaung-maung atau jalan Dg Sirua. 

 Ditempat itulah ia bertemu dengan dua orang anggota laskar yang kebetulan 

teman akrab saat berada di kampung Tidung, percakapan semakin lama dan 

menceritakan siatua dan kondisi yang sedang terjadi di Gowa timur (Malino). 

Semangat juang Rauf pun menyala, kemudian mereka melanjutkan perjalanan 

menuju kampung Tamau-maung di mana pimpinan kelaskaran PPNI yaitu Bung 

Bahang dan Bonto Dg Irate dan beberapa orang anggota laskar sedang berkubu. 

Malam kedua markas mereka di kepung di kampung Tamau-maung menjelang tahun 

baru 1 Januari 1947. Karena pasukan KNIL sering memasuki kampung itu untuk 

berpatroli lalu menagkap penduduk yang di ketahui membantu pejuang. 

 

D. Dampak Terjadinya Perang Appa’ Sulapa’ 

Setelah perang yang berkepanjangan terjadi dan Belanda meluluh lantahkan 

daerah Malino dan sekitara maka dibuatkan daerah koordinatorchap, Belanda 

menempatkan seorang pejabat Hulf Bestur Assistance (HBA). Kalua di Malino, 

menurut cerita karaeng Parigi, orang yang diangkat menjadi karaeng Parigi adalah I 
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Rahing Daeng Ngalle yang bersa dari Limbung Bajeng, tetapi beristrikan orang 

Malino. Pengangkatan I Rahing Daeng Ngalle sebagai karaeng Parigi, karena ia 

seorang pedagang, dan kecerdasanya yang banyak di segani oleh masyarakat serta 

pada saat pengangkatannya semua tokoh masyarakat setepat telah sepakata begitupun 

dengan Belanda. 

Distrik Parigi terdiri dari 6 kampung bagian yaitu: 

1. Kampung gabungan Jonjo, pejabatnya bergelar Anrong Guru 

2. Kampung gabungan Sironjong, Pejabatnya bergelar Karaeng 

3. Kampung gabungan Longka, pejabatnya bergelar Karaeng 

4. Kampung gabungan Manimbahoi, pejabatnya bergelar Karaeng 

5. Kampung Gabungan Buluttana, pejabatnya bergelar Karaeng 

6. Kampung gabungan Ganatarang(garassi), pejabatnya bergelar Karaeng 

Demikian halnya dengan tiap daerah gabungan itu, juga membawahi beberapa 

daerah perkampungan yang disebut Onder Kampung (OK).
47

 

Kampung gabungan Jonjo Terdiri dari: 

1. Kampung Jonjo 

2. Kampung Baliti 

3. Kampung Sicini  

4. Kampung Tanete 

5. Kampung Tonro 

Kampung Gabungan Sironjong terdiri dari 2 kampung 

1. Kampung Sironjong 

2. Kampung Bulo 

Kampung gabungan Longka terdiri dari 4 kampung 

1. Kampung Longka 

2. Kampung Bilanrengi 

3. Kampung Kalolo 
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4. Kampung Padang Malulu 

Kampung gabungan Manimbahoi terdiri dari 4 kampung 

1. Kampung Manimbahoi 

2. Kampung Barombong 

3. Kampung Raulo 

4. Kampung Sampeang 

Kampung gabungan Buluttana terdiri dari 5 kampung 

1. Kampung buluttana 

2. Kampung Palangga 

3. Kampung Pattapang 

4. Kampung Bontolerung 

5. Kampung Malino 

Kampung gabungan Gantarang (Garassi) terdiri dari 6 kampung 

1. Kampung Gantarang/Garassi 

2. Kampung Sanggirangang 

3. Kampung Lembang Panai 

4. Kampung Asana 

5. Kampung Matanna 

6. Kampung Patuku 

Sedangkan distrik Pao yang pejabatnya bergelar Aru, terdiri dari 6 Gallarrang 

antara lain. 

1. Gallarang Pao  

2. Galarrang Baringang 

3. Galarrang Mamampang  

4. Galarrang Tonasa 

5. Galarrang Tonasa 

6. Galarrang Suka 

7. Garanggang Balassuka. 
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Menurut Kareng Parigi, pengangkatan kepala distrik Pao, dipilih oleh para Galarrang. 

Cara melakukan pemilihan dengan menggunakan buah kemiri yang merupakan 

produk andalah daerah itu. Dari tiap calon kepala distrik masing-masing memiliki 

kotak untuk biji kemiri. Calon yang mendapat bayak buah kemiri, itulah yang terpilih 

menjadi kepala distrik Pao. Dan pengangkatannya di SK kan oleh Raja Gowa. Ada 

beberapa pejabat yang pernah menjabat kepala distrik Pao, diantaranya adalah: Bali 

Dg Ngewa, Puang punna, Andi Baso Makkumpella. 

 Sedangkan distrik Parigi pengangkatannya didasarkan hasil musyawarah dari 

kepala kampung gabungan, dengan memiliki dari kalangan keluarga terdekat atau 

putra mahkota. Adapun pejabat pernah menjadi kepala distrik Parigi yang bergelar 

karaeng Parigi.
48

 

 Setelah melawati berbagai peristiwa yang mengerikkan mulai dari sejak 

penjajahan dimulai hingga dengan masuknya NICA memulai agresi militer Belanda 

yang kedua kalinya mendapat respon perlawanan anti penjajah oleh masyarakat 

beserta dengan kelasaran yang ada di Gowa Timur peristiwa yang menelan banyak 

korban ini menghasilkan banyak dampat bagi masyarakat dan wilayah Malino, 

setelah perjanjian atau konferinsi Malino dengan di rintisnya NIT Negara Indonesia 

Timur secara otomatis membuat Malino semakin dikenal oleh banyak orang. Namu 

setelah dekrit presiden 5 juli 1959, maka negara bentukan Belanda ini bubar dan 

kembali kepangkuan negara kesatua Republik Indonesia. Namun negara NIT 

bentukan Belanda ini tidak berlangsung lama, pada tahun 1961, pemerintahan 

kordinatorscahp ini di hapuskan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Republik 

Indonesia. Saat dilakukan reorganisasi pemerintahan distrik menjadi kecamatan. 

Gowa saat itu terdiri dari 12 distrik, kemudian di lebur menjadi 8 kecamatan pada 
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tahun 2007 yakni kecamatan Tamalate, Panakkukang, Bajeng, Palangga, 

Bontomarannu, Tinggimoncong, Tompobulu dan Bontomarannu.
49

 

 Atas kebijakan itu pula, distrik Parigi dan distrik Pao kemudian di lebur 

menjadi satu kecamatan, namanya Kecamatan Tingimoncong. Tapi kemudian, dalam 

perkemangan selanjutnya, pada tahun 1990 an, dengan alasan mempermudah 

pelayanan, maka kecamatan Tinggimoncong di mekarkan dengan membentuk satu 

kecamatan baru, Namanya Kecamatan Tombolopao. Dengan demikian halnya, 

dengan alasan yang sama, kecamatan Tinggimoncong di mekarkan lagi menjadi satu 

kecamatan yaitu kecamatan Parigi. Konon katanya, daerah yang sejuk ini, akan 

membuat kesejukan hati para perunding sehingga apa yang kemudian telah dibahas 

dalam permasalahn itu bisa terselesaikan dengan baik dan lancar.
50

 

 Malino yang notabenenya adalah daerah yang dingin, sering di jadikan 

sebagai tempat perundingan oleh berbagai daerah, guna untuk mencari solusi atas 

sebuah permasalahan, misalnya kita lihat dalam skala Internasional kadang kala 

wilayah di jadikan sebagai lokasi perundingan adalah daerah yang bercuaca dingin,  

katakanlah Swiss salah satu negara yang sering di jadikan oleh PBB sebagai tempat 

perundigan. Maka di Sulawesi Selatan khususnya di Gowa, Malino juga sering 

dijadikan tempat perundingan. Mulai dari pembentukan Negara Indonesia Timur, 

yang di lakukan oleh Jendral Gubernur Hindia Belanda Van Mook, demeikain pula 

halnya dengan pembebasan penyelesaian Konflik Etnis di Poso dan Ambon pada 

tahun 2002, permasalahan yang banyak menelan korban jiwa ini dapat terselesaikan 

di Malino. Perundingan yang di pelopori oleh Pemerintahan Pusat dan tokoh 

masyarakat  Sulawesi Selatan H. M Yusuf Kalla, serta dukungan dari pemerintah 
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Sulawesi selatan dan pengkab Gowa, telah berhasil mempertemukan kedua pihak 

yang berkonflik. Perudingan yang berlangsung lama itu sempat membuat suasana 

perundingan berisitegang diantara kedua belah pihak namu berkat kesejukan kota 

Malino mampu mebuat suasana menacair, dengan masing-masing menyadari bahawa 

tujuan mereka datang ke Malino adalah mencari penyelesaian konflik yang terjadi 

diPoso dan Ambon, agar negeri ini tidak lagi terjadi perang etnis yang selama ini 

banyak memakan korban jiwa dan harta benda.
51

 

 Perundingan yang berlangsung selama dua hari itu, telah mampu meredahkan 

amarah dari kedua belah pihak yang berseteru. Sejak itulah Malino terkenal dengan 

sebutan kota perdamaian.  

 Setiap peperang pastilah akan menghadarikan suatu dampak di tengah-tengah 

masyarakat begitu pula dengan denga terjdinya perang melawan agresi militer 

Belanda di Malino. Banyak cara yang telah di tempuh akan tetapi peperangan ini 

tidak dapat di hindari lagi. Karena dengan adanya peperangan tidak hanya merugikan 

semua pihak namun pasukan yang ikut berperang bahkan rakyat yang tidak bersalah. 

Perlawanan rakayat Malino ini berlangsung pada tanggal 16 Desember 1946 dampak 

dari peperangan tersebut terjadi di bidang Sosial, Politik ekonomi dan kerohanian.  

Seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini menginginkan perdamaian. 

Adapun usaha yang di lakukan agar mencapai kedamaian itu sendiri yakni dengan 

membentuk lembaga perdamaian.  

1. Bidak politik  

 Setelah terjadinya perang yang berkepanjangan kesadaran politik masyarakat 

dalam melihat situasi dan kondisi daerahanya semakin meningkat dan jiwa 

nasionalismenya semakin bertamabah 
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 Datangnya politik kawanan aliansi kepentingan keamanan bersama: 

masyarakat tersentuh dengan persoalan hal-hal praktis demi mendapat 

pengaruh yang luas  

 Jiwa nasionalisme semakain berkobar: Masyarakat semakin sadar bahwa kita 

ini dalam bentuk suatu negara maka harus mempertahankan daerah tempat 

asal. 

 Terjadinya perebutan pengaruh: Semakin bertumbuhnya rasa ingin menjadi 

pemimpin di tengah-tengah masyarakat.  

 Monopoli: Munculnya politik pemecah bela (terjadi pemabagian negara 

bagian di kawasan Indonesia Timur)  

2. Bidang Sosial 

 Di bentuklah kelaskaran sebagai penyelamat dari kekangan penjajah dan 

diharapkan mampu membantuk masyarakat dan mengubah cara pandang: 

 Mempertahankan kemerdekaan: Semangat untuk membela tanah air 

semakin meningkat 

 Merebut kembali kota Malino: Mengusir Belanda dari kota Malino dan 

daerah-daerah jajahannya. 

 Pendidikan semakin meningkat dengan dibuktinnya beberapa pemuda atau 

generasi selanjutnya yang mulai masuk ke sekolah-sekolah foral. 

 Pertahanan: didirakannya salah satu asrama atau tempat pendidikan bagi 

TNI di Malino. 

3. Bidang Ekonomi 

Perrang Appa‟ Sulapa‟ juga mensurutkan dan menghancurkan perekonomian 

daerah karena pada saat itu Belanda mengahancurkan rumah-rumah warga dan 

merampok harta benda. Bentuk pengaruh dengan mengahadirkan janji-janji yang 

mensejahterakan rakyat, setelah peristowa berdarah yang terjadi di Malino 

belakangan semakin dikenal oleh masyarakat karena cuacanya yang sejuk dengan itu 
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di jadikan sebagai destinasi wisata di kabupaten Gowa, secara tidak langsung akan 

menambah pendapatan daerah setempat.
52

 

 Selain daripa itu cakupan bukti bahwa perekonomian sangat berdapak 

kemasyarakat dengan adanya beberapa kemajuan yang dialami, diantaranya adalah: 

 Dijadikan sebagai objek destinasi parawisata Kabupaten Gowa 

 Pasar-pasar rakyat semakin ramai di kunjungi oleh para wisatawan 

 Digagasnya salah satu kebun teh 

 Banyaknya Villa-villa yang menjadi tempat wisatawan 

 Sumber daya alam yang mendukung 

 Sebagai penghasil sayur-sayuran di kawasaan Sulawesi Selatan. 

 Sebagai tempat bersejarah dan peundingan 

4. Bidang Keagamaan 

Setelah peristiwa perang Appa‟ Sulapa‟ secara tidak langsung menbuat 

Malino mejadi suatua daerah terbuka akan para pendatang maka dengan demikian 

membuat para pendudukanya bebas berinteraksi dengan masyarakat asing apataklagi 

berbicara tentang keagamaan di Malino dengan banyaknya penduduk asing yang 

bermukim mebuat agama Kristen semakin di beri keleluasaan dalam mejalankan 

ibadanya misalnya didirakannya Gereja dijantun kota Malino dan Panti Kosta. 

Sementara agama lokal bagi masyarakat Malino adalah Agama Islam, dilihat dari 

letak wilayah yang termasuk dalam kawasan Raja Gowa maka dengan secara 

langsung masyarakat lokal beragama Islam hingga sampai saat ini dibuktikan dengan  

- Banyaknya masjid yang telah di bangun 

- Masyarkata mulai membina pendidikan Quran disetiap masjid 

- Pengajian setiap malam jumat 

- Jamaah tablik semakin berkembang 

- Diadakannya program 100 tafsir kuran setiap kecamatan. 
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 BAB V 

KESIMPULAN 

Asal kata dari Malino orang sering menyebutnya A‟ LINO atau mendunia, 

sesui dengan legenda masyarakat Gowa, khususnya masyarakat Malino, Mayakini 

bahwa awal mula terbentuknya pemerintahan dibeberapa kerajaan kecil daerah 

pegunungan bawakaraeng dimulai pada masa pemerintahan Tumanuung,  

Digarassi misalnya juga mengenal adanya tumanurung, bernam Lu‟mu Daeng 

Bulaeng, menurut cerita Paruru Daeng Rani, Lu‟mu Daeng Bulaeng ini awalnya 

muncul di puncak gunung, hingga ssampai saat ini masyarakat mengenal gunung ini 

dengan istilh Bulaengta, demikian halnya di Desa Parigi  di mana dulu adalah sebuah 

kerajaan kecil di kawasan gunung bawakarang, menurut mantan kepala desa parigi, 

H. Bahar Chandra munculnya kerajaan Parigi belum di ketahui dan siapa raja 

pertamanya, begitu pula dengan di Bulutana masyarakat setempat juga mengenal 

konsep tumanurung, kota Malino baru dikenal populer sejak zaman penjajahan 

Belanda, lebih-lebih setelah gubernur Caron pada tahun 1927 memerintah di ”Celebes 

on Onderhorighodon” telah menjadikan malino pada tahun 1927 sebagai tempat 

peristirhatan bagi para pegawai pemerintahan dan siapa saja dari pemerintahan warga 

kota makassar sanggup dan suka membangun bungalow atau villa. Malino bukan 

berarti Malino baru dikenal bela pada tahun itu. Jauh sebelum itu belanda sudah 

berkuasa di kerajaan Gowa, terutama pada saat pasca perjajian bongaya.  

Hari itu tanggal 18 Desember 1946 Pasukan Belanda memporak porandakan 

kota Malino, Memuntahkan timah panas ke setiap daerah. Bagi para pejuang di 

Malino, perlakuan biadab yang di lakukan oleh Bekanda harus di bayar dengan darah. 

Rakyat bersatu mengangkat senjata dan membuat bauat staregi Perang Empat Penjuru 

“Appa‟ Sulapa‟“ mulai dari Limbua, Buluttana, Garassi, dan Tombolo Pao, lalu 

akhirnya markas KNIL Belanda berhasil di guncang terutama markas KM angkatan 

laut Belanda di kota Malino. Belanda pun kocar-kacir.  
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Penyerangan para pemuda pejuang itu pun dikenal dengan penyerangan Umum di 

Malino. Namun akhirnya pemuda dan laskar dipukul mundur dan banyak yang 

tertangkap. Mereka di pukul di sepanjang tepi jurang lalu dieksekusi. Atas insiden ini 

sebagai salah satuh kegagalan penyerangan pada tanggal 18 desember 1946. 

Keesokan harinya tanggal 19 desember 1946 semua pejuang di intruksikan oleh Bung 

Endang dan Karaeng parigi untuk berkumpul di Bentengtinggia untuk melakukan 

serang kedua pertempuran dilaukan selama dua hari dua malam dengan taktik perang 

gerilya, namun karena balai bantua Belanda dating dari kota Makassar mebuat para 

pejuang akhirnya terpakas dipukul mundur. 
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