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ABSTRAK 

Nama   : Risna Kadir 

NIM   : 40200117001 

Judul  : Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan 1950-1965 (Suatu 

Tinjauan Historis) 

 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa sub masalah terkait 

dengan gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan yaitu: 1). Bagaimana latar belakang 

berdirinya DI-TII di Sulawesi Selatan 1950-1965?, 2). Bagaimana pergolakan DI-

TII di Sulawesi Selatan 1950-1965?, 3). Bagaimana pengaruh DI-TII terhadap 

kehidupan umat Islam di Sulawesi Selatan? 

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), 

menggunakan data-data yang diperoleh melalui studi pustaka. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan agama, politik dan sosiologi. 

Adapun langkah-langkah penelitiannya adalah heuristik, kritik sumber, 

interpretasi dan historiografi. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui, 

menganalisa dan mendeskripsikan gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan yang 

terjadi pada tahun 1950-1965. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, latar belakang 

berdirinya DI/TII di Sulawesi Selatan pada tahun 1950-1965 disebabkan oleh 

faktor yaitu kekecewaan pribadi Kahar Muzakkar sebagai pelopor DI/TII di 

Sulawesi Selatan dan masalah gerilya yang tergabung dalam KGSS. Kedua, 

pergolakan DI/TII di Sulawesi Selatan tahun 1950-1965 disebabkan oleh beberapa 

hal yaitu adanya ide politik keislaman, persoalan kedaerahan dan persoalan 

ekonomi, dan bentuk pergolakan DI/TII berupa pembantaian, sabotase, 

perampokan dan pembakaran yang terjadi di beberapa daerah seperti Enrekang, 

Bulukumba, Sidrap dan Luwu Timur. Ketiga, pengaruh yang ditimbulkan oleh 

gerakan DI/TII terhadap kehidupan umat Islam di Sulawesi Selatan, baik dari 

kehidupan agama, politik, ekonomi dan sosial budaya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia mencapai kemerdekaanya berkat perjuangan rakyat dari 

berbagai daerah, etnis, golongan, dan agama yang berbeda. Perbedaan tersebut 

tidak menjadi penghalang terciptanya persatuan yang berdasarkan pada 

“Nasionalisme” untuk membebaskan negara dari belenggu penjajahan.  

Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya  pada tanggal 17 Agustus 

1945, muncul masalah baru yang seharusnya tidak dialami oleh negara yang baru 

merdeka tersebut. Keseragaman lebih tampak dalam pembangunan  di setiap 

daerah. Akibatnya banyak tokoh-tokoh yang berselisi pendapat mengenai bentuk 

negara dan cara membangunnya. Seiring berjalannya waktu, ada beberapa daerah 

yang ingin memisahkan diri dan muncul pula gerakan-gerakan yang ingin 

mengganti falsafah Pancasila dengan falsafah yang lain1. Pada akhirnya,  

muncullah pemberontakan-pemberontakan antara lain pemberontakan PKI di 

Madium, pemberontakan Andi Asis, pemberontakan APRA (Angkatan Perang 

Ratu Aidil), pemberontakan PRRI/PERMESTA, dan pemberontakan DI/TII2. 

Namun, pada penelitian ini akan berfokus pada gerakan DI/TII khususnya di 

Sulawesi Selatan. 

Jika berbicara mengenai DI TII di Sulawesi Selatan, tokoh yang paling 

berperang adalah Abdul Kahar Muzakkar. Darul Islam (DI) atau Tentara Islam 

                                                             
1 Sahajuddin, dkk, “Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan dalam Kajian Sumber Sejarah 

Lisan 1950-1965”, Seminar Series in Humanities and Social Sciences no. 1 (2019): h. 50. 
2 Nur Aisyah, dkk, “Baraka: Basis Pertahanan DI/TII di Sulawesi Selatan (1953-1965)”, 

Jurnal Pattingaloang 5, no. 2 (April-Juni 2018): h. 50. 
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Indonesia (TII) di Sulawesi Selatan memang sulit dilepaskan  dari sosok Kahar 

Muzakkar karena perannya sebagai pemimpin DI/TII di wilayah ini.  

Peran Kahar Muzakkar sebagai pejuang kemerdekaan juga sangat besar. 

Terbukti dengan perannya sebagai pemimpin pasukan dari orang-orang seberang 

yang ada di Jawa. Berkat kegigihannya tersebut, beliau diberi pangkat perwira 

menengah Letnan Kolonel oleh Markas Besar Tentara. 

Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan dan gejolak daerah lainnya merupakan 

bukti bahwa pemerintah pusat masih memiliki pekerjaan besar pada masa itu 

untuk memperlakukan dan memberi rasa keadilan anak bangsanya3.  

Ketika  berbicara mengenai gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan, maka hal 

yang terbayang adalah pemberontakan hingga pembantain. Namun, apakah hanya 

itu yang terjadi dan apa penyebabnya?  

Hampir dipastikan bahwa alasan yang banyak mencuak selama ini dalam 

masyarakat adalah kekecewaan Abdul Kahar Muzakkar terkait dengan perlakuan 

para gerliyawan yang telah berjuang pada masa revolusi.  

Perjuangan para pejuang menjadi bola panas ketika Abdul Kahar 

Muzakkar melakukan reorganisasi pasukan gerliyawan. Atas reorganisasi 

tersebut, terciptalah konfrensi Maros yang menghasilkan satu organisasi gabungan 

dari berbagai kelaskaran di Sulawesi yaitu KGSS (Kesatuan Gerliya Sulawesi 

Selatan) pada 17 Agustus 1949. Kemudian muncul masalah akibat dari tuntutan 

konfrensi Maros itu. Keputusan KGSS dengan 10 batalyon ingin dijadikan satu 

menjadi Divisi Hasanuddin dengan menetapkan Kahar Muzakkar sebagai 

                                                             
3 Sahajuddin, dkk, “Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan dalam Kajian Sumber Sejarah 

Lisan 1950-1965”, Seminar Series in Humanities and Social Sciences no. 1 (2019): h.  50-51. 



3 
 

 
 

komandan divisi atas jasa-jasanya sebagai pejuang kemerdekaan. Namun, 

keputusan KGSS untuk diterima secara utuh masuk menjadi APRI dalam satu 

divisi tidak diterima oleh Komandan Komando Teritorium Tentara VII 

Wirabuana, melainkan hanya diterima perbatalyon.  

Di situlah muncul berbagai macam persoalan yang saling bersentuhan satu 

sama lainnya, baik masalah masa depan gerliyawan, masalah kehadiran kembali 

Belanda dengan NICA bersama pasukan KNIL-nya, masalah idiologi, dan banyak 

lagi masalah lainnya.4 

Tujuan berdirinya DI/TII adalah membentuk negara Indonesia yang 

berlandaskan Islam. Keberadaan DI/TII di berbagai wilayah Indonesia selain 

mewujudkan tujuan utama mereka, keberadaannya tentu bukan tanpa alasan, 

tetapi ada alasan-alasan pembenaran yamg lain. Lalu bagaimana dengan gerakan 

DI/TII di Sulawesi Selatan? Dalam penelitian ini akan dibahas tentang “Gearakan 

DI/TII  di Sulawesi Selatan 1950-1965 ( Suatu Tinjauan Historis)”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis telah 

merumuskan pokok permasalahan, yaitu “Bagaimana gerakan DI/TII di Sulawesi 

Selatan tahun 1950-1965 ditinjau dari segi historis”. 

Adapun sub masalah dari pokok permasalahan tersebut, yaitu: 

1. Bagaimana latar belakang berdirinya DI-TII di Sulawesi Selatan 1950-

1965? 

2. Bagaimana pergolakan DI-TII di Sulawesi Selatan 1950-1965? 

                                                             
4 Sahajuddin, dkk, Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan dalam Kajian Sumber Sejarah 

Lisan 1950-1965, h.  51. 
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3. Bagaimana pengaruh DI-TII terhadap kehidupan umat Islam di Sulawesi 

Selatan? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah pergolakan DI/TII di Sulawesi Selatan tahun 

1950-1965, baik penyebab terjadinya maupun bentuk pergolakannya. Namun, 

terlebih dahulu akan dibahas tentang eksistensi DI/TII di Sulawesi Selatan mulai 

dari lahirnya sampai perkembangannya. Selain itu, akan dibahas pula pengaruh 

DI/TII terhadap kehidupan umat Islam di Sulawesi Selatan yaitu kehidupan 

agama, ekonomi, politik, dan sosial budayanya. 

2. Deskripsi Fokus 

Penyebab terjadinya pergolakan DI/TII di Sulawesi Selatan selain di 

sebabkan oleh permasalan ideologi, militer, dan politik, disebabkan juga oleh 

persoalan status pribadi yaitu kekecewaan kaum gerilyawan terhadap keputusan 

pemerintah terhadap nasib para gerilyawan setelah perang kemerdekaan. Perwira 

paling senior dari Sulawesi Selatan yaitu Kahar Muzakkar menuntut pengakuan 

atas hak historisnya untuk menjadi komandan militer di Sulawesi Selatan. Selain 

itu, Komando Gerliya Sulawesi Selatan (KGSS) yang dibentuk oleh Saleh Sahban 

atas perintah Kahar Muzakkar menuntut agar mereka diakui sebagai satu divisi 

atau Brigade Hasanuddin di bawah komando Letnan Kolonel Kahar Muzakkar.5 

 

 

                                                             
5 Syafaruddin Usman, Tragedi Patriot dan Pemberontakan Kahar Muzakkar (Cet. I; 

Yogyakarta: Narasi, 2009), h. 31. 
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D. Tinjauan Pustaka 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber lain yang berhubungan 

dengan judul penelitian. Adapun sumber penelitian yang berkaitan dengan 

permasalahan pada penelitian ini adalah:  

1. Syafaruddin Usman Mhd, Tragedi Patriot dan Pemberontakan Kahar 

Muzakkar, 2009. Buku tersebut membahas tentang tokoh DI/TII di Sulawesi 

Selatan, yaitu Abdul Kahar Muzakkar yang memiliki andil besar dalam 

usaha memperjuangkan kemerdekaan melalui dunia kemiliteran dan juga 

partisipasinya dalam dunia organisasi sehingga disebut sebagai seorang 

patriot. Namun, karena persoalan persilangan ideologi, kemanusiaan, dan 

sebagainya menyebabkan timbulnya gerakan pemberontakan sebagai akibat 

dari usaha mendirikan suatu kebebasan dengan penafsirannya sendiri.  

Buku tersebut berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan karena 

menyangkut Abdul Kahar Muzakkar sebagai tokoh gerakan DI/TII di 

Sulawesi Selatan. Adapun yang perbedaannya, yaitu buku tersebut fokus 

membahas tentang Kahar Muzakkar sebagai tokoh DI/TII, sedangkan 

penilitian yang akan dilakukan ini akan berusaha membahas sejarah gerakan 

DI/TII yang ada di Sulawesi Selatan secara menyeluruh dan terperinci. 

2. Sahajuddin, Abdul Hamid, dan Rosdiana Hafid, “Gerakan DI/TII di 

Sulawesi Selatan dalam Kajian Sumber Sejarah Lisan 1950-1965”, Jurnal 

Seminar Series in Humanities and Social Sciences, no.1, 2019. Dalam jurnal 

tersebut menguraikan dan menjelaskan tentang pandangan, pengalaman, dan 

sikap para sumber lisan pada masa pergerakan DI/TII di Sulawesi Selatan. 
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Persamaan kajian tersebut dengan penelitian ini adalah persoalan yang akan 

dijelaskan berdasarkan perseptif sejarah. Namun, yang membedakannya 

adalan kajian tersebut berfokus pada sumber sejarah lisan.  

3. Eka Wulandari, Jumadi, dan La Malihu, “Aktivitas Gerombolan DI/TII dan 

Dampaknya terhadap Masyarakat Sidrap 1950-1965”, Jurnal Pattingaloang 

vol. 9, no.2, 2020. Jurnal tersebut membahas tentang gerakan DI/TII Abdul 

Kahar Muzakkar yang memilih mendirikan NII di Kabupaten Sidrap. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini, yaitu pembahasan 

mengenai NII sebagai tujuan dari gerakan DI/TII itu sendiri. Namun, yang 

membedakannya adalah penelitian tersebut berfokus pada gerakan DI/TII di 

daerah Sidrap saja, sedangakan penelitian ini akan berusaha membahas 

gerakan DI/TII secara umum di Sulawesi Selatan. 

4. Wahyu Irwansyah Tambunan, “Gerakan Politik S.M Kartosoewirjo (DI/TII 

1949-1962)”, Jurnal Politeia Vol. 6, No. 1, 2014. Jurnal tersebut membahas 

tentang gerakan DI/TII yang dimotori oleh Kartosoewirjo sebagai sebuah 

gerakan politik. 

Persamaan penilitian tersebut dengan penelitian ini adalah pembahasan 

mengenai NII sebagai gagasan dari Kartosoewirjo yang kelak mendasari 

munculnya gerakan DI/TII. Namun, yang membedakan adalah penelitian 

tersebut hanya berfokus pada tokoh Kartosoewirjo dan gerakan politiknya, 

sedangkan penelitian ini akan berusaha membahas gerakan DI/TII secarah 

keseluruhan. 
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5. Nur Aisyah, Patahuddin, dan H.M Rasyid Ridha, “Baraka: Basis Pertahanan 

DI/TII di Sulawesi Selatan”, Jurnal Pattingaloang Vol. 5, No. 2, 2018. 

Tulisan ini mengkaji tentang Baraka yang merupakan salah satu daerah di 

Kabupaten Enrekang sebagai basis pertahanan DI/TII yang ada di Sulawesi 

Selatan.  

Persaman penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis 

adalah pembahasan mengenai DI/TII yang terfokus di Sulawesi Selatan. 

Namun, yang membedakan adalah jurnal tersebut berfokus ke basis 

pertahanan DI/TII yang ada di daerah Baraka saja. 

E.Tujuan dan Kegunaan  

1. Tujuan  

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa eksistensi DI-TII di Sulawesi Selatan 

1950-1965. 

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa pergolakan DI-TII di Sulawesi 

Selatan 1950-1965. 

c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa pengaruh DI-TII terhadap kehidupan 

umat islam di Sulawesi Selatan. 

2. Kegunaan 

a. Kegunaan Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam. Hasilnya 

diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan atau bahan acuan bagi penelitian 

yang lebih lanjut. 
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b. Kegunaan Praktis 

Sebagai pemenuhan salah satu syarat penyelesaian studi bagi peneliti pada 

Fakultas Adab dan Humaniora dan menambah pengetahuan dan pengalaman 

peneliti agar mengembangkan ilmu yang telah diperoleh. 

F. Metodologi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah, jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian kualitatif mengunakan riset kepustakaan (Library 

Reaserch).  

2. Pendekatan Penelitian  

a. Pendekatan Agama 

Pendekatan agama merupakan pendekatan atau sudut pandang yang 

menekankan pada aspek agama. Gerakan DI/TII identik dengan gerakan 

Islamisme karena tujuan berdirinya adalah mendirikan negara yang berlandaskan 

Islam. Dengan demikian, pendekatan agama sangat dibutuhkan dalam penelitian 

ini untuk mengetahui dan menganalisa gerakan DI/TII.  

b. Pendekatan Politik 

Sejarah konvensional adalah sejarah yang identik dengan politik. Jalannya 

sejarah ditentukan kejadian politik, perang, diplomasi, dan tindakan tokoh-tokoh 

politik6. Dalam penelitian ini membahas mengenai gerakan DI/TII yang identik 

dengan politik, maka dari itu pendekatan politik sangat dibutuhkan dalam  

meneliti. 

                                                             
6 Irwan Abbas, “Memahami Metodologi Sejarah antara Teori dan Praktik”, Jurnal 

Etnihistori 1, no. 1 (2014): h. 36. 
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c. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan sosiologi merupakan pendekatan yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan antar anggota masyarakakat atau permasalahan dalam 

lingkungan masyarakat. Pendekatan sosiologi digunakan untuk mengetahui 

kondisi masyarakat di Sulawesi Selatan pada masa pergerakan DI/TII. 

3. Langkah-langkah Penelitian 

Dalam penelitian sejarah ada langkah-langkah yang harus dilakukan secara 

sistematis yaitu: 

a. Heuristik 

Heuristik berasal dari bahasa Yunani yaitu heurishein. Heuristik adalah 

proses mencari dan mengumpulkan data atau sumber-sumber yang relevan dengan 

penelitian yang sedang dilaksanakan. Sumber atau data terbagi atas dua, yaitu 

sumber tertulis dan tidak tertulis, contohnya adalah dokumen tertulis, artefak, dan 

sumber lisan.7 

b. Kritik Sumber 

Kritik sumber adalah menganilisis secara kritis data atau sumber yang 

telah diperoleh dengan menyelidiki serta menilai apakah sumber-sumber yang 

telah terkumpul sesuai dengan masalah penelitian baik isi maupun bentuknya.  

c. Interpretasi 

Interpretasi sejarah sering juga disebut dengan analisis sejarah. Menurut 

Kuntowijoyo (dalam Abdurrahman 2017:73), analisis sejarah bertujuan untuk 

melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber 

                                                             
7Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Cet I ; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), h. 73. 
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sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta-fakta itu dalam 

suatu interpretasi yang menyeluruh. 

d. Historiografi 

Historiografi disebut juga penulisan sejarah. Penulisan hasil penelitian 

sejarah hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses 

penelitian dari awal. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Aqmarina Lailani Putri, “Konfusianisme di Korea Selatan Kajian Mengenai Pengaruh 

Budaya terhadap Kehidupan Sosial, Ekonomi dan Politik Masyarakat Korea”, Skripsi (Bandung: 

Fak. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial UPI, 2014), h. 33-35  
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Situasi Indonesia sebelum Lahirnya DI/TII 

17 Agustus 1945 merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia 

karena resmi menyatakan kemerdekaanya atau secara resmi terlepas dari 

penjajahan negara lain, ditandai dengan pembacaan “Proklamasi Kemerdekaan”. 

Setiap negara merdeka pasti memiliki dasar hukum, tak terkecuali bagi 

Indonesia yang baru merdeka. Pada tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI secara resmi 

mengadakan upacara pelantikan anggota dan seremonial pembukaan masa 

persidangannya. BPUPKI menggelar dua kali sidang. 29 Mei-1 Juni 1945 

merupakan sidang pertama , dan sidang keduanya diadakan pada tanggal 10-16 

Juli 1945.  

Sidang pertama BPUPKI bertujuan untuk membahas bentuk negara 

Indonesia, perumusan dasar negara dan filsafat negara “Indonesia Merdeka”. 

Bentuk negara yang disepakati adalah “Negara Kesatuan Republik Indonesia” 

(NKRI). Agenda sidang selanjutnya mengenai perumusan konstitusi NKRI. 

Namun, sebelum itu BPUPKI harus merumuskan dasar negara RI karena akan 

menjiwai isi dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu 

sendiri. UUD merupakan konstitusi NKRI. 

Dalam sidang pertama BPUPKI  ada beberapa tokoh yang menyampaikan 

pendapatnya mengenai dasar negara Republik Indonesia, yaitu: 

1. Pada 29 Mei 1954, Muh. Yamin menyebutkan lima dasar negara yaitu: 

a. Peri Kebangsaan 
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b. Peri Kemanusiaan 

c. Peri Ketuhanan 

d. Peri Kerakyatan 

e. Kesejahteraan Sosial 

2. Pada 31 Mei 1945, Soepomo mengusulkan idenya yang disebut Panca 

Dharma, yaitu: 

a. Persatuan 

b. Kekeluargaan 

c. Keseimbangan Lahir Batin 

d. Musyawarah 

e. Keadilan Rakyat 

3. 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan lima dasar negara, yaitu: 

a. Kebangsaan Indonesia 

b. Internasionalisme atau Perikemanusiaan  

c. Mufakat atau Demokrasi 

d. Kesejahteraan Sosial 

e. Ketuhanan 

Kelima prinsip itu oleh Soekarno dinamakan “Panca Sila”1.1 Juni 

kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. 

Setelah itu, persidangan BPUPKI mengalami masa jeda selama satu bulan 

lebih. Namun, sebelum itu telah dibentuk sebuah panitia kecil yang beranggotakan 

                                                             
1Yudi Latif, Negara Paripurna (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 9-17. 
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9 orang yang disebut dengan “Panitia Sembilan”. Panitia Sebilan bertugas untuk 

mengolah usul konsep dasar negara dari para anggota BPUPKI. 

Melalui Panitia Sembilan, lahirlah kesepakatan antara kelompok Islam dan 

kelompok Kebangsaan yang ditulis dalam sebuah piagam yang dinamakan 

“Piagam Jakarta”. Pada sidang kedua BPUPKI, Piagam Jakarta disepakati untuk 

dijadikan Preumbul (Pembukaan) Undang-Undang  Dasar 1945. 

BPUPKI resmi dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan diganti 

dengan “Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia” (PPKI). Tugas PPKI adalah 

meresmikan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, mempersiapkan 

pemindahan kekuasaan dari pemerintah Jepang kepada pihak bangsa Indonesia, 

melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan mempersiapkan segala hal yang menyangkut 

ketatanegaraan. 

Piagam Jakarta yang diresmikan pada tanggal 22 Juni 1945 dibicarakan 

kembali pada sidang PPKI sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, tepatnya pada 

tanggal 18 Agustus 1945. Dalam persidangan tersebut, “tujuh kata” dalam Piagam 

Jakarta yaitu “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi 

pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perubahan 

tersebut merupakan akibat desakan dari Bung Hatta dengan alasan pemeluk 

Kristen di Indonesia bagian Timur akan memisahkan diri jika “tujuh kata” dalam 

Piagam Jakarta tetap dipertahankan. Perubahan tersebut akhirnya diterima oleh 

kalangan Islam karena kondisi yang genting pasca Proklamasi Kemerdekaan, juga 
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Soekarno berjanji akan membicarakannya kembali setelah Perang Asia Timur 

Raya berakhir. 2 

Pancasila dan UUD 1945 merupakan dasar dan sumber hukum negara 

Indonesia. Setelah melalui proses yang cukup panjang akhirnya rumusan 

Pancasila selesai dirumuskan dan kemudian dicantumkan ke dalam UUD 1945, 

dan secara resmi disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI atau 

sehari setelah proklamasi kemerdekaan. 

Sebagai negara yang baru merdeka, masyarakat Indonesia mempunyai 

banyak tugas untuk membangun negaranya. Namun, disamping itu pula banyak 

bermunculan permasalahan baru. Semenjak kurun waktu 1945, banyak peristiwa 

yang terjadi dan tidak sedikit yang menimbulkan ancaman bagi keutuhan negara. 

Salah satunya yang tercatat dalam sejarah adalah berdirinya Negara Islam 

Indonesia (NII) pada awal kemerdekaan. Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo 

merupakan tokoh yang tidak terlepas dari NII karena dialah yang mendirikan 

negara berasas Islam tersebut.  

Untuk menjaga kedaulatan republik, Indonesia sebagai negara hukum dan 

berdaulat mengharuskan warga negaranya untuk menjalankan hak dan kewajiban. 

Kemudian, muncul problem mendasar bagi keberadaan NII di Indonesia. Sebagai 

sebuah gerakan keagamaan dan politik, NII tidak menerima ideologi  Pancasila 

dan berupaya menjadikan Islam sebagai dasar negara Indonesia.3 

 

                                                             
2Ariesman dan Iskandar, “Histori Piagam Jakarta: Spirit Perjuangan Penerapan Nilai 

Islam Secara Yuridis Kontitusional”, Jurnal Bidang Hukum Islam 1, no. 3 (2020): h. 462-466.  
3Nur Syam, Menjaga Harmoni Menuai Damai, (Cet I; Jakarta Timur: Kencana, 2018), h. 

198-199. 
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B. Sejarah dan Perkembangan DI/TII di Indonesia 

Tanggal 17 Agustus 1950 atau bertepatan dengan ulang tahun ke-5 

kemerdekaan Indonesia, pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) secarah resmi diumumkan. Namun, pada masa-masa ini pula muncul 

gerakan Darul Islam (DI) yang pada akhirnya menjadi gerakan pemberontakan 

terhadap NKRI.  

Darul Islam pertama kali muncul di daerah pegunungan Jawa Barat, yang 

ke timur dari Bandung sampai ke perbatasan dengan Jawa Tengah, kemudian di 

tahun berikutnya menjalar ke daerah lain, yaitu Jawa Tengah bagian barat, 

Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Di Sulawesi Selatan gerakan DI 

dipimpin oleh Kahar Muzakkar4. 

DI pada awalnya merupakan akibat tidak langsung dari perjanjian 

Renville. Umat Islam pada saat itu tidak menyetujui penjanjian Renville ini5. 

Perjanjian ini diadakan pada tanggal 8 Desember 1947 di Renville, Amerika 

Serikat. Isi perjanjian tersebut yaitu:  

1. Pembentukan RIS (Republik Indonesia Serikat). 

2. RI merupakan bagian dari RIS. 

3. Seluruh wilayah Indonesia tetap berada di tangan Belanda sebelum 

terbentuknya RIS. 

4. Hanya Yogyakarta, Sumatera dan Jawa Tengah yang diakui Belanda 

sebagai bagian dari wilayah RI. 

                                                             
 

5Taufik Abdullah, dkk, Sejarah Ummat Islam Indonesia (Jakarta: Majelis Ulama 

Indonesia, 1991), h. 375-377. 
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5. Garis Dermakasi merupakan garis pemisah antara wilayah kekuasaan 

Belanda dan Indonesia. 

6. Penarikan TNI dari wilayah kekuasaan Belanda yaitu Jawa Barat dan Jawa 

Timur. 

7. Pembentukan UNI Indonesia-Belanda yang dikepalai oleh raja Belanda. 

8. Pengadaan referendum untuk penentuan nasib wilayah dalam RIS. 

9. Pengadaan pemilihan umum untuk pembentukan Dewan Konstituante RIS. 

Isi perjanjian Renville yang menyatakan bahwa Belanda hanya mengakui 

Jawa Tengah , Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian dari wilayah Indonesia 

sangat merugikan pihak Indonesia6. Isi perjanjian tersebut dinilai sangat 

menguntungkan pihak Belanda, sementara delegasi Indonesia dalam perundingan 

itu tidak mematuhi apa yang telah diputuskan dalam sidang kabinet agar menolak 

tuntutan Belanda. 

Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer kedua 

bulan Desember 1948, seorang pemimpin kekuatan bersenjata di Jawa Barat yang 

bernama Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo meyakini bahwa RI telah 

dihapuskan. Maka dia menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) pada 

7 Agustus 1949 sebagai kelanjutan dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 

Agustus 1945. 

 

 

 

                                                             
6Wahyu Irwansyah Tambunan, “Gerakan Politik S.M Kartosoewirjo (DI/TII 1949-1962)”, 

Jurnal Politeia 6, no. 1 (2014): h. 27. 



 

17 
 

BAB III 

LATAR BELAKANG BERDIRINYA DI/TII  

DI SULAWESI SELATAN 

A. Kahar Muzakkar dalam Perjuangan dan Mempertahankan Kemerdekaan  

Proklamasi kemerdekaan merupakan pertanda suatu masa depan yang 

lebih baik bagi bangsa Indonesia. Di sisi lain, proklamasi merupakan pertanda 

kehilangan harta terbesar bagi bangsa Belanda. Bagi Belanda, Proklamasi 

Kemerdekaan merupakan kreasi bangsa Jepang. Hal tersebut merupakan 

pernyataan dari Letnan Gubernur Jendral Van Mook. Dengan ambisi yang besar, 

Belanda berusaha merebut kembali tanah jajahannya yang sangat berharga.  

Proklamasi kemerdekaan disambut dengan perasaan gembira oleh 

masyarakat Indonesia, termasuk rakyat Sulawesi Selatan. Namun, setelah 

mengetahui bahwa Belanda ingin mengembalikan kekuasaan kolonialnya, rakyat 

mengorganisasikan diri untuk melakukan perlawanan. Usaha yang mereka 

lakukan adalah perlawanan gerilya dan laskar-laskar rakyat. 

Ketika suasana perlawanan semakin berkembang, Belanda juga melakukan 

kegiatan-kegiatan yang semakin intensif. Para pejuang Sulawesi Selatan berusaha 

mempertahankan diri. Mereka mengatur perlawanan dengan menyingkir ke 

daerah-daerah pedusunan. Ada juga yang meninggalkan Sulawesi Selatan dan 

melanjutkan perlawanan di Jawa. Pada masa revolusi mempertahankan 

kemerdekaan, tampilah seorang pemimpin dari kalangan Bugis-Makassar yaitu 

Abdul Kahar Muzakkar. Ia telah menetap di Solo, salah satu alasannya karena 
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hukuman adat yang dijatuhkan kepadanya yaitu diusir dari tanah Luwu yang 

merupakan tanah kelahirannya. Hukuman itu disebut ri’paoppangitana.1 

Kahar Muzakkar lahir pada tanggal 24 Maret 1921 di desa Lanipa, Luwu. 

Ayahnya bernama Malinrang, berprofesi sebagai seorang pedagang dan ibunya 

bernama Kaesang. Dari Luwu Selatan, Malinrang membawa barang dagangannya 

berupa rotan, damar dan kopra melalui pulau Kalimantan lalu menyeberang ke 

Tawau, Malaysia. Malinrang merupakan sosok ayah yang pekerja keras dan tegas 

terhadap anaknya, terutama persoalan ibadah.  

Selain berdagang, Malinrang juga mempunyai lahan perkebunan dan 

sawah. Kahar selalu diajarkan untuk tepat waktu dalam melaksanakan sholat. 

Setelah sholat magrib, Kahar kecil akan diajar mengaji oleh ibunya. Kahar 

Muzakkar juga dimasukkan ke sekolah rakyat, setelah itu ia dimasukkan ke 

Standard School Muhammadiyah di Palopo oleh orang tuanya. Di sekolah ini 

murid diajar berhitung, membaca, pengetahuan sejarah, bahkan politik dan 

pengembangan wawasan sebagai bekal kepemimpinan. 

Sejak kecil, Kahar dikenal sebagai seorang yang pemberani dan tidak 

mudah menyerah.2 Saat masih anak-anak,  Kahar Muzakkar senang bermain 

perang-perangan bersama teman-temannya di kampung Lanipa. Dalam permainan 

tersebut, ia selalu menjadi pemimpin yang siap memberi aba-aba untuk 

menggempur lawan. Selain pemberani, Kahar kecil juga dikenal sebagai anak 

yang cerdas. Nilai ijazanya tinggi ketika masih di sekolah rakyat. Ketika ia 

                                                             
1Anhar Gonggong, Abdul Qahhar Mudzakkar dari Patriot hingga Pemberontak , (Cet. II; 

Yogyakarta: Ombak, 2004), h. 162-165. 
2A. Wanua Tangke, Jejak-Jejak Radikal Kahar Muzakkar, (Cet. I; Makassar: Pustaka 

Refleksi, 2004), h. 3. 
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melanjutkan pendidikan di Standard School Muhammadiyah, ia sering 

mengeluarkan ide atau gagasan baru yang belum pernah diajarkan sebelumnya. 

Setelah lulus di Standard School Muhammadiyah, Kahar melanjutkan pendidikan 

di Kweekschool (Muallim) Muhammadiyah di Solo pada tahun 1938.  

Pendidikan moral dari orang tua, faktor lingkungan dan pendidikan 

sekolah yang bernuansa Islam yang diterima oleh Kahar, telah membentuk 

karakternya. Kahar kecil telah tumbuh menjadi sosok yang cerdas, pantang 

menyerah dan pemberani.  

Kahar Muzakkar ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan sejak 

awal mulanya. Ia pernah menjadi pengawal Soekarno saat beliau berpidato di 

lapangan Merdeka di Jakarta pada tanggal 19 September 1945.  

Setelah proklamasi kemerdekaan, Kahar menjadi salah seorang pendiri 

organisasi pemuda dari Sulawesi yaitu GEPIS (Gerakan Pemuda Indonesia 

Sulawesi). Pada tanggal 21 Oktober GEPIS meleburkan diri dengan organisasi 

gerilya lain yaitu APIS (Angkatan Pemuda Indonesia Sulawesi) dan terbentuklah 

KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi).3Bart Ratulangi dipilih sebagai 

ketua dan Kahar Muzakkar sebagai sekretaris umum merangkap bagian 

pertahanan. Tujuan berdirinya KRIS adalah untuk menghimpun pemuda Sulawesi 

yang ada di Jawa untuk mempertahankan kemerdekaan. 

Sebagai organisasi kelaskaran, KRIS berkembang dengan cepat dan 

memiliki cabang di Subang, Tanggerang, Karawang, hingga Jawa Tengah dan 

Jawa Timur.  Namun, seiring berjalannya waktu keretakan mulai tampak dalam 

                                                             
3C. Van Dijk, Darul Islam Sebuah Pemberontakan, (Cet. IV; Jakarta: Pustaka Utama 

Grafiti, 1995), h. 144. 
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KRIS, hal tersebut disebabkan oleh kalangan pengurus organisasi lebih 

mementingkan kelompoknya. Ada kelompok Manado-Minahasa dan kelompok 

Bugis-Makassar. Kahar Muzakkar sebagai tokoh penting KRIS berusaha 

mempertahankan keutuhan organisasi dengan menekankan tujuan organisasi 

adalah untuk kepentingan bersama mempertahankan kemerdekaan. Ketika 

perjalanan ke Cilacap dalam rangka membentuk cabang KRIS, Kahar 

mendapatkan informasi bahwa ratusan pemuda Sulawesi telah ditahan di 

Nusakambangan. Kahar kemudian berinisiatif untuk melepaskan para tahanan 

karena menurutnya mereka ditahan karena politik Belanda. Mereka sangat 

berpontensi untuk direkrut menjadi tentara untuk melawan Belanda. 

Akhir Desember 1945, Kahar mendapat izin dari Markas Besar Tentara 

berkat bantuan dari Kolonel Zulkifli Lubis, untuk membebaskan tahanan di 

Nusakambangan. Setelah para tahanan dibebaskan, mereka berjumlah sekitar 800-

an dan ternyata bukan dari Sulawesi saja. Ada yang berasal dari Aceh, 

Kalimantan, Maluku dan pulau lainnya. Mereka kemudian di bawa ke Pingit 

untuk dilatih menjadi tentara militer. 

Pasukan tersebut kemudian dimasukkan dalam Batalyon Kesatuan  

Indonesia (BKI), dipimpin oleh Kahar Muzakkar dan di bawah naungan Markas 

Besar Tentara. Mohammad Saleh Lahade sebagai kepala staf dan Andi Mattalatta 

sebagai wakil komandan. Sedangkan Kolonel Zulkifli Lubis diangkat sebagai 

Kepala Badan Penyelidik Chusus (BPC). Setelah merasa cocok bergabung dengan 

markas tentara, Kahar memutuskan keluar dari KRIS. Berkat kemampuannya 
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dalam menggalang kekuatan, Kahar Muzakkar mendapat perhatian dari Markas 

Besar Tentara.4 

BKI pada Maret 1946, menjadi inti Tentara Republik Indonesia Persiapan 

Sulawesi. Biasanya disebut KRI Persiapan Sulawesi atau TRIPES/TRIPS. Kahar 

kemudian mulai mengatur untuk melaksanakan penyusupan ke Sulawesi Selatan. 

Lebih dari sepuluh ekspedisi dikirim dari Jawa ke Sulawesi oleh TRIPS dan 

sekitar 1.200 orang prajurit. Muhammad Saleh Lahade dan Andi Mattalatta 

kemudian kembali ke Sulawesi untuk melakukan ekspedisi, setelah melakukan 

konsilidasi gerakan gerilya di Sulawesi diakhir 1945. Pada tanggal 21 Januari 

1947, Andi Matalatta membentuk Divisi Hasanuddin. Ia sendiri yang menjadi 

panglima dan Muhammad Saleh Lahade sebagai kepala staf. 

TRIPS telah melakukan ekspedisi ke Sulawesi Selatan beberapa kali. 

Beberapa daftar ekspedisinya sebagai berikut: 

a. Ekspedisi pertama dipimpin oleh Mohammadong 

b. Ekspedisi kedua dipimpin oleh HM. Tahir Dg Tompo 

c. Ekspedisi ketiga dipimpinoleh Abd. Latif 

d. Ekspedisi keempat  dipimpin oleh Andi Manyullei 

e. Ekspedisi kelima dipimpin oleh M. Said dan Murtala 

f. Ekspedisi keenam dipimpin oleh Andi Mattalatta 

g. Ekspedisi ketujuh dipimpin oleh Andi Sarifin dan Andi Sapada 

h. Ekspedisi kedelapan dipimpin oleh Saleh Lahade dan Andi Oddang 

i. Ekspedisi kesembilan dipimpin oleh Arif Mappuji dan Syamsuddin Daeng Lau 

                                                             
4 A. Wanua Tangke, Jejak-Jejak Radikal Kahar Muzakkar, h. 52-57. 
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j. Ekspedisi kesepuluh dipimpin oleh Makmur Dg Sitakka 

k. Ekspedisi kesebelas dipimpin oleh Mannungke 

l. Ekspedisi kedua belas dipimpin oleh Abu Bakar5 

Sesudah tahun 1946, kegiatan penyusupan terhenti, karena aksi-aksi yang 

dilakukan oleh Westerling.6Belanda mengirim pasukan khusus  Depot Speciale 

Troepen (DST) yang dipimpin oleh Raymond Paul Pierre Westerling untuk 

memadamkan perlawanan yang ada di Sulawesi Selatan. Pemberontakan yang 

dilakukan westerling bersama pasukan DST sangatlah kejam, mereka tidak segan-

segan untuk membantai rakyat. Kekejaman itu berlangsung dari 11 Desember 

1946 sampai 17 Februari 1947.7 Sekitar 1946-1947, seperti yang diungkapakan 

dalam sejarah, korban Westerling sebanyak 40 ribu jiwa.8 

Mengenai jumlah korban pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan 

cukup beragam. Westerling mengakui dalam wawancara yang dilakukan pada 

tahun 1969, ada 600 orang yang dibantai. Berdasarkan penelitian Angkatan Darat 

Indonesia pada tahun 1950-an ada 1700 orang. Menurut Anhar Gonggong, ada  

10.000 orang. Sedangkan menurut Kahar Muzakkar terdapat 40.000 orang yang 

tewas. Peristiwa mengerikan itu kemudian dikenal dengan nama “Korban 40.000 

Jiwa”.9 

                                                             
5 Zainuddin Tika, Sulawesi Selatan Berdarahh (Makassar: Lembaga Kajian Sejarah 

Budaya Sulawesi Selatan, 2016), h. 67-72. 
6 C. Van Dijk, Darul Islam Sebuah Pemberontakan, h. 146.  
7 Rafi Zain Yusuf, dkk., “Pembantaian Raymond Pierre Paul Westerling di Sulawesi 

Selatan sebagai Upaya Belanda Mendirikan Negara Indonesia Timur (1946-1947)”, Jurnal Online 

Mahasiswa 4, no. 1 (2017), h.  5. 
8Indra, Menggugat Westerling (Pinrang: Tempo Publishing, 2020), h. 15.  
9 Muhammad Arif, “Menelusuri Potensi Obyek Wisata Sejarah Kota Makassar”, Jurnal 

Rihlah 7, no. 1 (2019), h. 47. 
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Seluruh perjuangan gerilya di Sulawesi Selatan mengalami naik turun. 

Terdapat dukungan dari kalangan bangsawan maupun rakyat, namun pasukan 

Republik di Sulawesi memerlukan waktu untuk menyusun perlawanan lokal. 

Kelompok gerilya lokal terus melakukan perlawanan. Di sebelah selatan 

Ujungpandang, di Polongbangkeng terbentuk gerakan Republik, Gerakan Muda 

Bajeng, diprakarsai oleh Haji Pajonga Daeng Ngalle. Lipang Bajeng yang 

merupakan cabang gerakan ini, terdiri dari bekas anggota Heiho, bekas serdadu 

KNIL, dan pemuda lain. Kemudian lahirlah LAPRIS (Laskar Pemberontakan 

Republik Indonesia). 

Sementara itu, orang-orang Sulawesi juga terus melakukan perlawanan. 

Sesudah perjanjian Linggarjati pada November 1946, TRIPES berganti nama 

menjadi Laskar Sulawesi. Kahar juga membentuk pasukan penggempur sendiri 

yaitu Pasukan Berani Mati, dia dan anak buahnya berada di Madiun. Mereka 

berasal dari prajurit TRIPES yang terbaik. 

Laskar Sulawesi diintegrasikan ke dalam Biro Perjuangan Kementrian 

Pertahanan yang kemudian menjadi Resimen Hasanuddin. Pada pokoknya, Laskar 

Sulawesi atau Resimen Hasanuddin terletak pada Kementrian Pertahanan. Bukan 

pada Panglima Tentara Republik.  

Pada Juni 1947, Tentara Republik beruba menjadi Tentara Nasional 

Indonesia (TNI) dan semua laskar diharuskan bergabung di dalamnya. Resimen 

Hasanuddin akhirnya menjadi Brigade II.X. Brigade ini merupakan bagian dari 

Kesatuan Reserve Umum (KRU-X). Tahun berikutnya, terjadi peleburan brigade. 

Kemudian terbentuklah Brigade XVI. Komponen pokoknya adalah Brigade I.X 
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yang dipimpin oleh J.P. Warouw dan Brigade II.X yang dipimpin oleh Kahar 

Muzakkar. J.P. Warouw menjadi komandan brigade, sedangkan Kahar Muzakkar 

menjadi orang kedua dalam pimpinan dan H.N. Ventje Sumual sebagai kepala 

staf.  

Setelah agresi militer Belanda yang kedua, pasukan J.P. Warouw dan 

Kahar Muzakkar  akhirnya berpisah, yang sebelumnya memang sudah timbul 

pertentangan antara mereka. Sesudah beroperasi di Jawa Timur, Kahar bersama 

anak buahnya pergi Yogyakarta. Sedangkan J.P. Warouw dan anak buahnya tetap 

di Jawa Timur. Kahar Muzakkar kembali mengalami pertentangan dengan salah 

satu perwira komandan yaitu Letnan Kolonel Soeharto. Akibatnya, Kahar 

kemudian diturunkan pangkatnya.  

Kahar kemudian diberi tugas baru untuk meredakan ketegangan, dia 

diangkat sebagai komandan Komando Grup Seberang  pada Oktober 1949. Waktu 

itu, Kahar dinaikkan pangkatnya ke tingkat pejabat Letnan Kolonel dan diberi 

tugas mengkoordinasi satuan-satuan gerilya yang ada di Kalimantan, Sulawesi, 

Maluku dan Nusa Tenggara, atau bisa dikatakan seluruh daerah seberang. Kahar 

kemudian mengirimkan dua perwira staf yaitu Saleh Syahban dan Bahar Mattaliu 

ke Sulawesi untuk mengadakan hubungan dengan pasukan-pasukan gerilya yang 

tersisa.  

Pada tanggal 17 Agustus 1949 (Van Dijk) atau  awal tahun 1950 (Harvey) 

oleh Saleh Syahban dibentuklah KGSS (Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan). 

Saleh Syahban sebagai koordinator dan Bahar Mattaliu sebagai sekretaris. 

Pembentukan KGSS dilaksanakan dalam sebuah komprensi yang diadakan di 
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Maros.10Tujuan KGSS adalah mempersatukan gerombolan yang terpencar dan 

berada di daerah terpencil yang beroperasi sendiri-sendiri di daerah itu.11 

B. Masalah Gerilya dan Lahirnya DI/TII di Sulawesi Selatan 

Pada bulan April 1949, Letnan Kolonel Abdul Kahar Muzakkar berinisiatif 

melakukan reorganisasi kelaskaran pejuang gerilya yang cukup banyak di 

Sulawesi Selatan. Posisi Kahar Muzakkar saat itu sebagai komandan Komando 

Group Seberang (KGS) di Yogyakarta. Untuk merealisasikan rencana reorganisasi 

kelaskaran di Sulawesi Selatan, Kahar Muzakkar mengirim Saleh Syahban ke 

Sulawesi Selatan. Pada bulan Agustus 1949, dibentuk suatu organisasi gerilya 

oleh para komandan-komandan kelaskaran di Maros yang disebut KGSS 

(Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan). 

Terdapat beberapa batalyon dalam tubuh KGSS yang dibentuk setelah 

konfrensi Paccekke yaitu: 

1. Batalyon X01 HI Makassar, dipimpin oleh M. Bahang. 

2. Batalyon X02 Bonthain, dipimpin oleh A. R. Makmur Sitakka. 

3. Batalyon X04 Paccekke Pare-Pare, dipimpin oleh Andi Selle. 

4. Batalyon X05 Batuputih Palopo, dipimpin oleh Kaso Gani (Andi 

Temriajeng). 

5. Batalyon X06 Mandar Majene, dipimpin oleh Andi Parenrengi. 

6. Batalyon X07 Kolaka Kendari, dipimpin oleh M. Jufri. 

7. Batalyon X08 HI Massenrempulu, dipimpin oleh Andi Sose. 

                                                             
10 Mohammad  Natsir  Sitonda, Integrasi Gerilya (Cet.II; Makassar: Yayasan Pendidikan 

Mohammad Natsir, 2013), h. 31. 
11 C. Van Dijk, Darul Islam Sebuah Pemberontakan, h. 146-150.  
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8. Batalyon Anshar, dipimpin oleh Machmud Fachri. 

9. Batalyon Ratulangi Mobil Bonthain, dipimpin oleh Arief Rate.  

Pada saat pelaksanaan konfrensi yang diadakan di Maros, para pembentuk 

KGSS menghendaki agar KGSS dijelmakan menjadi suatu divisi yang diberi 

nama Divisi Hasanuddin. Dan mereka menginginkan Kahar Muzakkar yang 

diangkat sebagai komandan. Keinginan mereka bukan tanpa alasan, mengingat 

jasa Kahar Muzakkar dalam perjuangan kemerdekaan. Keinginan untuk 

membentuk divisi sendiri dikarenakan jumlah mereka yang terbilang banyak yaitu 

sekitar 15.000 anggota pasukan gerilya. 

Namun, pada kenyataanya keinginan mereka tidak dapat diterima oleh 

komandan Komando TT VII/ Wirabuana, Kolonel Kawilarang, anggota KGSS 

hanya bisa diterima per batalyon saja. Untuk menjadi anggota APRIS, 

bagaimanapun harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada. Banyak 

anggota KGSS tidak mempunyai pendidikan, bahkan sekedar baca tulis saja 

mereka tidak bisa. Mereka hanya bermodalkan keberanian karena sudah sering 

menghadapi situasi dimana banyak orang yang  meninggal karena terkena 

tembakan dan juga pengalaman bertempur sebagai gerilyawan. Pihak KGSS 

menginginkan seluruh anggotanya dapat diterima secara keseluruhan.12 

Di sisi lain anggota KGSS merasa senang dengan terjadinya peristiwa 

Andi Azis. Hal tersebut bagi mereka merupakan sebuah bukti adanya 

penganaktirian dalam proses perekrutan  menjadi anggota APRIS. Para tentara 

bekas anggota KNIL yang notabenenya pernah menjadi musuh negara karena 

                                                             
12 Anhar Gonggong, Abdul Qahhar Mudzakkar dari Patriot hingga Pemberontak , h. 189-

191. 
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membantu Belanda, diterima menjadi anggota APRIS, sementara mereka yang 

telah berjuang melawang KNIL harus bersusah payah untuk memenuhi 

persyaratan tertentu agar bisa diterima menjadi anggota APRIS.13 

Permasalahan ini kemudian menjadi benih pententangan antara kubuh 

KGSS dan pemerintah/komandan Komando Teritorium VII Wirabuana. Mereka 

tidak bisa mempertemukan keinginan masing-masing. 

Pada akhirnya, Kahar Muzakkar diutus ke Sulawesi Selatan untuk 

memecahkan masalah tersebut. Ia dianggap sebagai salah satu dari sedikitnya 

perwira TNI yang bisa memahami keinginan dan harapan anggota KGSS 

Sulawesi Selatan. Walaupun sebelumnya pengutusan Kahar Muzakkar ke 

Sulawesi Selatan sempat ditentang oleh Kepala Staf Angkatan Darat yaitu A. H. 

Nasution dan Kolonel Alex Kawilarang sebagai Panglima Komando Territorium 

VII Wirabuana. Alasannya karena adanya kekhawatiran mereka bahwa Kahar bisa 

mempengaruhi anggota KGSS untuk bertindak di luar keinginan TNI. Mengingat 

bahwa Kahar mempunyai kharisma dan pengaruh yang kuat. Namun, berkat 

pembicaraan antara Bambang Supeno dan A. H. Nasution akhirnya Kahar dikirim 

ke Sulawesi Selatan. 

18 Juni 1950, Kahar Muzakkar berangkat ke Sulawesi Selatan dan sampai 

di pelabuhan Makassar pada tanggal 22 Juni 1950. Hari itu juga Kahar pergi 

menghadap Kolonel Alex Kawilarang. Kahar kemudian menjelaskan maksud 

kedatangannya yaitu ingin menjelaskan kepada anggota KGSS bahwa dia bukan 

                                                             
13 . Wanua Tangke, Jejak-Jejak Radikal Kahar Muzakkar, h. 100. 
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lagi komandan mereka. Agar keinginan mereka untuk menjadikan Kahar sebagai 

komandan dapat diabaikan. Hal tersebut sesuai dengan perintah pimpinan. 

Selanjutnya, Kahar Muzakkar dan Alex Kawilarang mulai membahas 

mengenai keiginan para anggota KGSS yang ingin dimasukkan ke dalam APRIS 

secara keseluruhan dan membentuk divisi yang diberi nama Divisi Hasanuddin 

dan Kahar Muzakkar sebagai komandan mereka. Kahar berpendapat bahwa para 

anggota KGSS memang berhak dimasukkan ke dalam APRIS  karena mengingat 

jasa-jasa mereka yang telah bertempur mati-matian demi kemerdekaan. Boleh 

dikatakan bahwa mereka memiliki hak sejarah yang pantas didapatkan. 

Sementara disisi lain, Kawilarang berpendapat bahwa sulit untuk 

mewujudkan keinginan para anggota KGSS karena adanya kebijakan pimpinan 

tentara mengenai seleksi yang baru diterapkan, para tentara harus berpendidikan. 

Sementara anggota KGSS banyak yang buta huruf dan tidak disiplin.  

Kahar kemudian memutuskan untuk ke daerah-daerah untuk meyakinkan 

para anggota KGSS. Walaupun sebenarnya Kahar sudah meyakini bahwa mereka 

akan menolak dan tetap pada pendiriannya. Pada dasarnya orang Bugis-Makassar 

sangat menjunjung tinggi harga diri mereka.  

Sesampainya di daerah-daerah yang menjadi konsentrasi KGSS, Kahar 

kemudian berpidato. Isi pidato tersebut lebih banyak mendukung keinginan para 

anggota KGSS, Kahar juga memberi jaminan bahwa status mereka akan 

diperjuangkan kepada TNI. Kahar menilai, banyak anggota militer yang 

merupakan lulusan pendidikan di luar negeri. Mereka kemudian datang dan 

membawa pola pemikiran baru di dunia militer. Pola tersebut menurut Kahar 
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belum saatnya untuk diterapkan. Para pejuang yang telah berjasa harus diangkat 

terlebih dahulu, kemudian secara perlahan akan digantikan oleh mereka yang 

sudah memenuhi syarat. Di Barakka, Enrekang semua anggota KGSS 

bersemangat karena kehadiran Kahar Muzakkar yang siap membela hak mereka. 

1 Juli 1950, Kahar kembali menghadap Kolonel Kawilarang. Dia tetap 

pada pendiriannya untuk memperjuangkan nasib para anggota KGSS. Namun 

pada saat itu, Kawilarang tetap kekeh menolak permintaan tersebut karena aturan 

yang telah ditetapkan tidak boleh dilanggar. Untuk menyelesaikan perdebatan saat 

itu, panglima kemudian menyarankan untuk mengadakan rapat. Kemudian 

beberapa petinggi di TT VII Wirabuana dipanggil. Dalam rapat tersebut, tidak 

ditemukan jalan keluar karena dua belah pihak tidak ingin mengalah. Pada saat itu 

pula, Kahar menyatakan mengundurkan diri dari TNI. Dia membuka semua 

atribut pangkatnya kemudian dilemparkan di atas meja Panggilama Kawilarang 

dan setelah itu ia meninggalkan ruang rapat.14Kahar kemudian yang memimpin 

langsung pergerakan KGSS dan memilih masuk hutan.  

Ada kekecewaan yang mendalam dalam diri para gerilyawan dan juga 

Kahar Muzakkar. Mereka telah berjuang mati-matian demi mempertahankan 

kemerdekaan dengan melawan para KNIL. Kekecewaan mereka bertambah 

dengan dimasukkan para mantan KNIL ke dalam tubuh TNI yang notabenenya 

pernah menjajah negeri yang mereka cintai. Kahar yang dinilai berkharisma oleh 

gerilyawan merupakan harapan untuk memperjuangkan hak mereka. Kahar 

                                                             
14 Wanua Tangke, Jejak-Jejak Radikal Kahar Muzakkar, h. 100-112 
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Muzakkar yang peduli terhadap perasaan dan nasib para gerilyawan KGSS telah 

berjanji untuk tetap memperjuangkan hak mereka. 

Markas besar KGSS berada di desa Baraka, Enrekang. Desa tersebut 

terletak di kaki gunung Latimojong. Lokasi tersebut dinilai sangat strategis 

sebagai markas gerilya karena berada di pedalaman dan terbilang sulit untuk 

dijangkau. Di sekitar tempat tersebut terdapat tebing-tebing yang terjal dan 

terdapat sungai yang membelah pegunungan. Sehingga ketika ingin masuk ke 

markas tersebut, satu-satunya jalan yang bisa dilewati adalah desa Kabere. Desa 

tersebut merupakan markas pasukan gerilya yang dipimpin oleh Usman Balo. 

Usman Balo merupakan Komandan Brigade 11 Desember Komando Pasukan 

Latimojong.15 

Paruh kedua tahun 1950, ada kemungkinan terjadinya kompromi antara 

gerilyawan dan Tentara Republik. Sambil menunggu hasil penyelesaian 

pertentangan antara dua kubuh, dilakukan reorganisasi intern. Dibentuk lima 

batalyon untuk persiapan Brigade Hasanuddin yang terdiri dari Batalyon Bau 

Masseppe, Batalyon Batu Putih, Batalyon Arief Rate, Batalyon Wolter 

Monginsidi dan Batalyon 40.000. Batalyon ini terbagi di beberapa daerah yaitu 

Pare-Pare, Palopo, Bonthain (Bantaeng), Enrekang dan Rappang. 

Sebelum nama kesatuan gerilya resmi diganti menjadi CTN, terjadi 

pertentangan intern di kalangan pengikut Kahar Muzakkar. Andi Selle 

memutuskan memihak kepada pihak pemerintah. Alasannya adalah apakah 

integrasi CTN dilakukan batalyon demi batalyon atau tidak. Pada tanggal 7 

                                                             
15 Harun Rasjid Djibe, Oesman Balo Mengabdi Proklamasi (Makassar: Harian Fajar, 

2001), h. 33-34. 
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Agustus 1951, pasukan Batalyon Bau Masseppe pimpinan Andi Selle resmi di 

masukkan dalam APRIS dengan nama Batalyon 719. Hal ini semakin 

memperburuk hubungan dan pertentangan antara pasukan Kahar Muzakkar 

dengan pihak Tentara Republik. Tidak semua pasukan di Batalyon Bau Masseppe 

mengikut kepada Andi Selle, pasukan Hamid Gali dan Usman Balo tetap berpihak 

kepada Kahar Muzakkar. Pada akhirnya hubungan antara Kahar dan Andi Selle 

tidak putus, karena Andi Selle merupakan pelopor persenjataan dan pakaian 

seragam bagi pasukan Kahar Muzakkar. 

KGSS kemudian resmi berganti menjadi CTN (Corps Tjadangan 

Nasional). CTN dibentuk pada akhir tahun 1950. Perubahan tersebut sebenarnya 

merupakan langkah yang ditempu untuk menyelesaikan pertentangan antara TNI 

dan KGSS. Pemerintah mengusahakan agar para anggota gerilya tersebut tetap 

setia kepada NKRI. Anggota CTN akan dibantu mencari pekerjaan atau masuk 

sekolah.  

Kahar Muzakkar pernah memberikan pengajuan kepada Panglima Kolonel 

Kawilarang untuk membentuk suatu brigade dari CTN. Kahar menginginkan agar 

CTN dilatih pada Depo Batalyon. Mereka yang lulus seleksi di tahap ini akan 

diangkat menjadi tentara, sedangkan yang tidak lulus akan dikembalikan ke 

masyarakat dan ditampung oleh pemerintah. Dan setelah pelatihan itu, Kahar 

berencana akan mengundurkan diri dari militer. Dan tugasnya sebagai Komandan 

Resimen Persiapan Sulawesi di Yogyakarta pun selesai. 16 

                                                             
16 Anom Hamzah, Memoar Bridgen Purnawirawan H. Andi Oddang untuk Merah Putih 

(Cet. I; Makassar: Media Group Fajar, 2012), h. 192. 
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Namun, perubahan tersebut tidak bisa menjamin anggota CTN dilantik 

menjadi APRIS. Semua permintaan Kahar Muzakkar ditolak. Kecuali satu 

kelompok pasukan yang dipimpin oleh Andi Selle, berhasil dilantik menjadi 

anggota APRIS.  

Anhar Gonggong dalam bukunya yang berjudul “Abdul Qahhar 

Mudzakkar dari Patriot hingga Pemberontak”,  menyebutkan beberapa alasan 

Andi Selle yang mendorongnya untuk menjadi anggota APRIS yaitu:  

a. Untuk mempertahankan kelangsungan hubungan dengan anak buahnya dengan 

posisinya sebagai komandan batalyon di APRIS. 

b. Adanya dorongan dari Andi Mappanyukki sebagai Raja Bone dan Andi 

Pangerang Petta Rani. 

c. Ingin memperbaiki kehidupan keluarganya, karena selama perang 

kemerdekaan, ia tidak mempunyai waktu untuk memperhatikan keluarganya. 

d. Kepemimpinan Kahar Muzakkar yang dinilai cenderung otoriter.17 

Setelah Andi Selle, Kahar Muzakkar kembali kehilangan salah seorang 

komandannya di CTN yaitu Andi Sose. Andi Sose dilantik menjadi anggota 

APRIS dengan pangkat kapten, ia memimpin batalyon 720 pada bulan April 1952. 

Andi Sose menilai tidak adanya peluang yang diberikan oleh Kahar sebagaimana 

yang ia inginkan.  Pemerintah RI pernah memberikan kebijakan yang menjadi 

peluang bagi anggota CTN tergabung dalam pasukan APRIS yaitu adanya 

peresmian secara perkelompok kesatuan. Tetapi hal itu tidak bisa diterima oleh 

                                                             
17 Anhar Gonggong, Abdul Qahhar Mudzakkar dari Patriot hingga Pemberontak , h.345-

346. 
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Kahar Muzakkar karena ia tetap pada pendiriannya agar penerimaan itu dilakukan 

secara keseluruhan. 

Pertentangan terus berlanjut di lingkungan gerakan yang dipimpin oleh 

Kahar Muzakkar. Pada tahun 1951, terjadi perang saudara di kalangan militer dan 

gerilya. batalyon 705 yang dipimpin oleh Andi Mattalatta dan batalyon 709 

pimpinan Andi Ahmad Rifai, meyerang kesatuan CTN atas instruksi Kolonel 

Kawilarang. Saleh Syahban yang merupakan orang terdekat dan kepercayaan 

Kahar Muzakkar, kemudian disingkirkan oleh Kahar Muzakkar dari lingkungan 

gerakannya. Saleh Syahban disebut telah mengagalkan penggabungan pasukan 

Kahar dalam gerakan DI/TII. Bahkan setelah gerakan DI/TII terbentuk, Kahar 

kembali kehilangan orang kepercayaan yaitu Samsul Bachri dan Andi Masse. 

Pada tahun 1952, Kahar Muzakkar kemudian membentuk TKR (Tentara 

Keamanan Rakyat) karena masih gagal dilantik. Di tahun berikutnya TKR 

menjelmah menjadi pasukan DI/TII. Dari tahun 1950-1952 sebenarnya 

merupakan fase penyelesaian pertentangan antara pasukan Kahar dengan 

pemerintah yang timbul karena keinginan KGSS belum juga terpenuhi. Mulai dari 

dibentuknya CTN sampai pembentukan TKR yang merupakan fase negosiasi.  

Pada tanggal 7 Agustus 1953, Kahar Muzakkar secara resmi 

memproklamasikan gerakan DI/TII-nya sebagai bagian dari gerakan DI/TII 

Kartusuwirjo di Jawa Barat. DI/TII Sulawesi Selatan terbagi atas beberapa 

batalyon yaitu batalyon Batu Putih, batalyon Kaso Gani/Andi Tenri Ajeng, 
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batalyon Kolaka, batalyon M. Djufri, Batalyon Usman Balo, batalyon Hamid Ali 

dan batalyon 40.000 Sjamsul Bachri.18 

Setelah resmi menggabungkan pasukannnya sebagai bagian dari NII 

Kartusuwirjo, sebagian pasukan Kahar Muzakkar memisahkan diri karena tetap 

setia kepada RI. Salah satu kelompok pasukan yang memisahkan diri dengan 

Kahar yaitu pasukan Usman Balo. Ia tidak mau menghianati perjuangannya demi 

NKRI sejak tahun 1945. Ia mengakui bahwa keberadaannya di hutan bersama 

Kahar itu karena merasa diperlakukan tidak adil saja. Sejak saat itu, ia bersama 

Hamid Ali kembali membentuk pasukan TKR.19 

C. Perkembangan DI/TII di Sulawesi Selatan 

Sebelum DI/TII di Sulawesi Selatan resmi diproklamasikan oleh Kahar 

Muzakkar, yang sebelumnya masih bernama KGSS, pengikut atau tentaranya 

cukup banyak. Namun setelah itu banyak pengikut Kahar yang kemudian masuk 

APRIS. Dari KGSS kemudian berubah menjadi CTN, dan dari CTN berubah 

menjadi TKR. Dalam periode tersebut, pengikut Kahar Muzakkar juga menurun. 

Setelah resmi mengabungkan diri dalam gerakan DI/TII Kartusuwirjo di 

Jawa Barat, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Kahar Muzakkar bersama 

pimpinan di bawahnya adalah mencari atau merekrut pengikut untuk 

mengembangkan gerakan DI/TII-nya di Sulawesi Selatan. Dengan merekrut 

pengikut, mereka berharap mendapatkan dukungan lebih untuk melancarkan 

gerakannya. Baik dukungan secara langsung yaitu mareka turut ambil bagian dan 

memiliki kedudukan dalam menjalankan organisasi gerakan DI/TII. Sedangkan 

                                                             
18Misbahuddin Achmad, 70 Tahun H. Andi Sose dari Revolusi ke Militer, Wiraswasta, 

Dunia Sosial sampai Era Reformasi (Makassar: Universitas 45 Makassar, 2000), h. 37. 
19 Harun Rasjid Djibe, Oesman Balo Mengabdi Proklamasi, h. 35. 
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dukungan secara tidak langsung yaitu mereka yang tidak menentang gerakan 

DI/TII. Masyarakat Sulawesi Selatan yang fanatik terhadapat Islam menyambut 

dengan hangat perjuangan DI/TII yang mengatas namakan Islam sebagai dasar 

perjuangannya.20 

Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, para anggota DI/TII 

menyadari bahwa perlu diadakan gerakan organisasi. Baik organisasi massa 

maupun politik. Mereka harus mampu memotivasi dan memberi gambaran tujuan 

yang ingin dicapai. Mereka membentuk partai politik yang diberi nama Partai 

Islam Revolusioner. Sebelumnya partai ini bernama Partai Panjasila Indonesia 

(PPI). Setelah gerakan Kahar Muzakkar menjadi bagian dari NII, nama partai 

tersebut akhirnya diubah. Mereka juga mempunyai organisasi massa yaitu 

Gerakan Wanita Islam Revolusioner dan Barisan Tani Revolusioner. Kahar 

Muzakkar sebagai ketua dalam partai dan organisasi tersebut. Istri Kahar yaitu 

Corry Van Stenus juga turut berperan dengan menjadi ketua dari gerakan wanita. 

Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan dapat bertahan kurang lebih 15 tahun. 

Mereka mampu melakukan perlawanan dengan taktik dan strategi dalam perang 

gerilya, berkat kekuatan rakyat yang berhasil mereka rekrut. Pengikut gerakan 

DI/TII pada saat itu terdiri dari beberapa golongan. Seperti golongan bangsawan, 

ulama, guru, petani dan  pedagang.  

Kaum bangsawan memiliki peranan penting bagi perkembangan gerakan 

DI/TII di Sulawesi Selatan. Kaum bangsawan membantu pergerakan DI/TII dalam 

melebarkan pengaruhnya. Para bangsawan memiliki pengikut yang tidak bisa 

                                                             
20 A. Wanua Tangke, Kahar Muzakkar Masih Hidup (Sebuah Misteri) (Cet.II; Makassar: 

Pustaka Refleksi, 2002), h. 42.  
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disepelehkan. Dengan kata lain jika ada bangsawan yang mendukung gerakan 

DI/TII, otomatis para pengikutnya juga ikut mendukung. Walaupun Kahar 

Muzakkar memiliki sejarah pertentangan antara dirinya dan kaum bangsawan di 

tanah kelahirannya di Luwu, ia tidak bisa mengelakkan peranan kaum bangsawan 

pada saat gerakan ini berlangsung. Bahkan sebelum itu, pada saat berlangsungnya 

perang kemerdekaan di Sulawesi Selatan mereka merupakan pendukung 

utamanya. 

Hubungan geneologi sangat berpengaruh bagi gerakan DI/TII di Sulawesi 

Selatan. Adanya hubungan ini sering kali menghambat kegiatan operasi yang 

dilakukan oleh TNI-RI untuk memberantas para pengikut DI/TII. Rakyat yang 

memiliki hubungan keluarga dengan pengikut DI/TII, tidak mau menujukkan 

tempat pasukan DI/TII berada. 

Selain kaum bangsawan, golongan ulama juga memiliki peranan yang 

besar dalam perkembangan DI/TII di Sulawesi Selatan. Beberapa tokoh ulama 

yang berpengaruh antara lain Haji Abdul Kadir Daud. Ia dan ibunya Opu Daeng 

Risaju pernah dikirim ke Jawa Barat oleh Kahar Muzakkar untuk menemui 

Kartosuwirjo. 

Ulama lain yang juga berpengaruh yaitu Haji Abdul Muin dan Haji Abdul 

Rahman Ambo Dalle. Haji Abdul Rahman Ambo Dalle memiliki kedudukan 

sebagai Dewan Fatwa. Kemudian ia menjadi menteri pendidikan dalam RPII 

(Republik Persatuan Islam Indonesia) yang dibentuk Kahar Muzakkar. Selain 

mereka, masih banyak ulama lain yang memiliki pengaruh besar dalam gerakan 
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DI/TII. Peranan golongan pedagang juga sangat berperan penting dalam gerakan 

DI/TII karena merupakan sumber penghidupan atau ekonomi dalam gerakan.  

Gerakan DI/TII juga memiliki organisasi yang merekrut kaum perempuan 

yaitu KWIS (Kesatuan Wanita Indonesia Sulawesi). Tugas para anggota 

organisasi ini adalah mencari obat-obatan dan juga aktif dalam usaha-usaha sosial. 

Para perempuan anggota kesatuan ini sangat diandalkan dalam menggalang 

pengikut untuk masuk gerakan DI/TII. Mereka biasanya aktif di sekolah-sekolah, 

baik sebagai guru maupun murid.21 

Seiring berjalannya waktu, Kahar Muzakkar memiliki ide untuk 

menjadikan negara DI/TII sebagai negara federasi. Tujuannya adalah agar 

wilayah-wilayah di luar pulau Jawa menjadi negara bagian yang memiliki hak 

otonomi yang luas. Akan tetapi, ide tersebut ditolak oleh pimpinan besar DI/TII 

yaitu Kartosuwirjo. Alasan penolakan tersebut karena jika negara tetap berbentuk 

negara kedaulatan maka kepemimpinan mutlak tetap berada di tangannya. 

Karena ide tersebut ditolak, maka Kahar Muzakkar dan pasukanya 

memilih memisahkan diri dari gerakan Kartosuwirjo dan memproklamasikan 

negara RPII (Republik Persatuan Islam Indonesia) pada tanggal 14 Mei 1962 yang 

berdasarkan pada Al-Qur’an dan Hadist. Bentuk negara tersebut adalah Khalifah-

Republik. 

Susunan Dewan Kabinet negara RPII bentukan Kahar Muzakkar yaitu 

yang bertindak sebagai Khalifah/ Presiden adalah Abdul Kahar Muzakkar, Kyai 

Sulaiman sebagai Mufti Besar/ Ketua Dewan Fatwa, Marzuki sebagai Menteri 

                                                             
21 Anhar Gonggong, Abdul Qahhar Mudzakkar dari Patriot hingga Pemberontak , h.224-

237.. 
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Dalam Negeri, Gerungan sebagai Menteri Pertahanan, Sanusi Daris sebagai 

Menteri Muda Pertahanan, Hj, Djunaidi Suleiman sebagai Menteri Kehakiman 

dan Keuangan, Soemarsono sebagai Menteri Penerangan, H. Abdul Rahman 

Ambo Dalle sebagai Menteri Pendidikan dan B.S. Baranti sebagai Menteri Muda 

Pendidikan22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22Abu Bakar, “Konsepsi Ketatanegaraan Kahar Muzakkar”, Jurnal Hukum dan 

Perundangan Islam 8, no. 1 (April, 2018): h. 74.  



 

39 
 

BAB IV  

PERGOLAKAN DI/TII DI SULAWESI SELATAN 

A. Penyebab Terjadinya Pergolakan DI/TII di Sulawesi Selatan 

Pergolakan DI/TII bermula ketika Kahar Muzakkar ingin memasukkan 

laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam Angkatan Perang Republik 

Indonesia Serikat (APRIS).1 

Kahar Muzakkar bersama pasukannya kemudian melakakukan 

pemberontakan terhadap pemerintah sebagai jawaban dari kekecewaan yang 

mereka rasakan. Cara yang mereka tempuh dalam melakukan pemberontakan 

dengan cara perang gerilya2. Perselisihan antara petinggi militer dengan bekas 

gerilya di Sulawesi Selatan merupakan bukti bahwa cikal bakal pemberontakan 

Kahar Muzakkar telah ada sejak tahun 1950. Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan 

cenderung ke arah regional dan berdiri atas dasar kepentingan dari tokoh 

penggeraknya. 

1. Ide Politik Keislaman 

Sebelum bergabung dengan DI/TII yang dipimpin oleh Kartosuwirjo yang 

bertujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII), gerakan yang dipimpin 

oleh Kahar Muzakkar yaitu CTN (Corps Tjadangan Nasional) kemudian berubah 

menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat) ideologi gerakannya adalah Pancasila. 

Tujuannya adalah untuk menuntut agar dijadikan pasukan APRIS.  

Kahar Muzakkar menjadikan Islam sebagai ideologi gerakannya dalam 

dua tahap atau periode. Tahap pertama, terbilang dari tahun 1950-1953 disebut 

                                                             
1Agus SB, Dari Wirabuana ke Hasanuddin (Makassar: Phinatama Media, 2017), h. 3. 
2 Widia Astuti Ansar, dkk, “Bulukumba di Tengah Pergolakan DI/TII 1952-1965”, Jurnal 

Pattingaloang 5, no. 2 (Januari, 2018): h. 73. 
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sebagai masa peralihan dan penggalangan. Sedangkan tahap kedua yaitu dari 

tahun 1953-1964 disebut sebagai pergerakan revolusi Islam. Pada tahap pertama, 

meskipun menggunakan Islam sebagai ideologi gerakannya tetapi tetap 

menjunjung UUD 1945 dan Pancasila dalam gerakannya. Ditandai dengan 

pendirian Partai Pantjasila Indonesia (PPI) 

Propoganda Kahar Muzakkar mengenai Darul Islam diterima oleh 

masyarakat karena mengatas namakan sebagai ideologi gerakannya. Dengan 

alasan tersebut, masyarakat tertarik untuk ikut bergabung dalam gerakan yang 

dipimpin oleh Kahar. Terutama masyarakat Massenrepulu. Sebagaimana yang 

dibawakan oleh Muhammadiyah, yang lebih dahulu dikenal oleh sebagian 

masyarakat. Namun, dibalik ideologi keislaman tersebut terdapat tujuan tertentu 

untuk kepentingan politik. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, DI/TII 

menggunakan propoganda tersebut. Sehingga istilah propogandanya lebih pantas 

disebut sebagai ide politik keislaman. Contoh praktik propogandis-propogandis 

yang dilakukan oleh gerombolan DI/TII yaitu masyarakat dilarang memasuki 

pasar jika tidak bisa melafaskan syahadat dan surah al-fatiha, adanya larangan 

menggunakan produk yang dianggap buatan kafir contohnya sabun, odol dan 

sebagainya.  

Selain adanya misi Islam, ikatan kekeluargaan dan kekecewaan 

masyarakat terhadap tentara (Jawa) juga merupakan faktor pendukung timbulnya 

dukungan masyarakat. Masyarakat tidak bisa mengandalkan pemerintah sebagai 

sandaran, karena tidak bisa menjamin keselamatan rakyat. 3 

                                                             
3 Mohammad  Natsir  Sitonda, Integrasi Gerilya,h. 139-140. 
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Pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Kahar Muzakkar pada 

awalnya untuk memperjuangkan nasib mereka di dunia militer. Namun, misi itu 

tergantikan dengan misi menjadikan Islam sebagai dasar negara. Hal tersebut 

dapat dilihat dari struktur organisasi yang mereka jalankan. Di dalamnya terdapat 

dewan fatwa. Para mufti dalam organisasi tersebut terdiri dari ulama yang cukup 

berpengaruh seperti Abdurahman Ambo Dalle yang merupakan ketua pondok 

pesantren DDI (Darul Dakwah al-Irsyad). Di dalam hutan yang menjadi daerah 

kekuasaan DI/TII, didirikan sekolah yang berbasis agama. 

Untuk menengakkan hukum Islam dalam gerakan DI/TII, maka 

dibentuklah Piagam Makkalua. Piagam ini mengatur secara ketat mengenai ritual 

peribadatan para pengikut, hidup dalam kesederhanaan, mengedepankan 

kepentingan kelompok, penggunaan gelar bangsawan, batas penggunaan harta 

benda, batas mahar pernikahan agar tidak terjadi kejahatan seksual akibat uang 

panai (mahar) yang tinggi, bahkan ada larangan pemakaian rokok impor dan 

larangan mengkonsumsi susu dan cokelat. Terdapat juga aturan yang susah 

diterima oleh para pengikutnya terutama kaum perempuan yaitu adanya anjuran 

poligami. 

Pemberlakuan Islam sebagai ideologi, tidak hanya diterapkan dalam 

lingkungan komunitas gerakan DI/TII, tetapi juga di lingkungan masyarakat luas. 

Akibatnya adalah gerakan DI/TII akan berhadapan dengan masyarakat feodal dan 

masyarakat yang masih memegang teguh tradisi lokal atau kepercayaan nenek 

moyang.  
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Kahar Muzakkar bersama DI/TII sangat menentang adanya sistem feodal 

dalam masyarakat, karena di dalam ajaran Islam semua manusia sama di hadapan 

Allah Swt. yang membedakan hanya amal perbuatannya. Mereka diharuskan 

meninggalkan kepercayaan nenek moyang dan harus memeluk agama Islam.  

Komunitas Ammatoa di Kajang dan Bissu di Pangkep, sangat merasakan 

dampak dari gerakan DI/TII Kahar Muzakkar. Kedua komunitas ini terkenal 

masih memegang teguh tradisi lokal, bahkan sampai saat ini. Komunitas Bissu 

dinilai telah menentang kodratnya sebagai seorang laki-laki.4 

Karakter seorang Bissu adalah perpaduan antara laki-laki dan perempuan 

yang tergabung dalam satu diri. Hal tersebut merupakan persyaratan untuk 

memimpin upacara ritual dalam tradisi mereka. Seorang Bissu diangkap sebagai 

orang yang suci, bahkan diangkap memiliki sifat kedewaan. Setiap upacara ritual 

yang dilaksanakan di Pangkep harus dipimpin oleh seorang Bissu. karena kaum 

Bissu dipercayai sebagai mediator atau perantara antara dunia manusia dengan 

dunia supranatural.5 

Selain komunitas Bissu, pertentangan antara DI/TII dengan komunitas adat 

Ammatoa di Kajang juga terjadi. Orang Kajang dikenal dengan pakaiannya yang 

serba hitam dan jauh dari peradaban modern. Bagi suku Kajang warna hitam nilai 

sangat sakral. Hitam melambangkan bahwa semua manusia setara atau sama di 

mata Tuhan. Suku Kajang sendiri terbagi dua yaitu suku Kajang luar (tau 

lembang) dan suku Kajang dalam (tau kajang).  

                                                             
4 Nurul Azisah, “Islamisme: Ideologi Gerakan Kahar Mudzakkar di Sulawesi Selatan 

1952-1965”, Journal Penelitian Keislaman 15, no. 2 (2019): h. 101-102. 
5 Axel Jeconiah Pattinama, dkk, “Eksistensi Komunitas Bissu pada Masyarakat Desa 

Bontomatene, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan”, Jurnal 

Holistik 13, no. 4 (Oktober-Desember 2020): h. 3. 
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Sebenarnya sebagian besar masyarakat Kajang memeluk agama Islam. 

Namun, disamping itu mereka juga memegang kepercayaan adat yang disebut 

Pattuntung. Pattuntung bagi masyarakat Kajang berarti mencari sumber 

kebenaran dan mempercayai tiga pilar kekuatan yaitu Tuhan, tanah dan nenek 

moyang. 6 

Gerombolan DI/TII masuk ke kawasan suku Kajang dan melarang mereka 

menggunakan sarung hitam karena dinilai haram untuk digunakan shalat. Selain 

itu, gerombolan itu juga melarang pelaksanaan tradisi turun-temurun yang 

dilaksanakan suku Kajang. Hal itu menyebabkan timbulnya perlawanan dari suku 

Kajang, dan berhasil memukul mundur gerombolan DI/TII ke daerah Pattongko, 

daerah antara Sinjai dan Bulukumba. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 24 Oktober 

1954. Dan peristiwa serupa kembali terjadi pada tanggal 7-17 Februari 1955. 

Selain pertentangan dengan kaum adat, pertentangan dengan pemeluk 

agama lain juga terjadi di kalangan gerombolan DI/TII. Gerombolan DI/TII 

masuk ke daerah penduduk mayoritas Kristen. Mereka diminta untuk memeluk 

agama Islam dan melarang adanya peternakan babi karena haram untuk 

dikonsumsi. Pada saat itu digambarkan bahwa DI/TII melakukan tindakan 

pemaksaan agama dan penindasan  terhadap penganut Kristen. Namun, tudingan 

itu disangkal oleh Kahar Muzakkar. Terjadinya kekacauan di kalangan umat 

Kristen di Tana Toraja disebabkan oleh orang-orang komunis di kalangan TNI, 

berdasarkan pengakuan dari Kahar Muzakkar. Hasutan itu ditujukan kepada 

                                                             
6 Rusdiansyah, “Sumur dan Budaya Suku Kajang: Kearifan Lokal Suku Kajang”, Jurnal 

Commercium: Kajian Masyarakat Kontenporer 2, no. 2 (2019): h. 31. 
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penduduk Toraja Timur dan suku Jawa yang bertempat di Palopo Utara, tujuannya 

adalah untuk mengganggu hubungan lalu lintas yang digunakan oleh DI/TII. 

2. Persoalan Kedaerahan 

Masyarakat Sulawesi Selatan dikenal sebagai masyarakat yang 

menjunjung tinggi harga diri dan martabat mereka. Terdapat istilah Siri’ na Pesse 

di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan, terutama suku Bugis-Makassar. Siri’ 

artinya malu yang merupakan hal yang sangat penting dalam sistem masyarakat 

karena berkaitan dengan harga diri, sedangkan Pesse berarti perih atau pedih. Siri’ 

na Pesse merupakan nilai dan norma, yang merupakan bagian dari budaya 

masyarakat di Sulawesi Selatan. Masyarakat Bugis-Makassar menjadikan hal ini 

sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat maupun pribadi. Siri 

na Pesse merupakan salah satu faktor pendorong pemberontakan Kahar 

Muzakkar. Kahar Muzakkar bersama pasukannya yang merupakan keturunan 

Sulawesi Selatan tentu terikat dengan konsep budaya seperti ini. 

Karena alasan untuk mengembalikan harga dirinya sebagai pejuang dan 

didorong oleh konsep Siri na Pesse, maka terjadilah pemberontakan yang 

dilakukan Kahar Muzakkar bersama DI/TII. Kahar pernah ditolak menjadi 

komandan resimen dari pasukan seberang. Yang lebih diperhitungkan oleh 

Markas Besar Tentara saat itu adalah perwira-perwira yang berdarah suku 

Manado-Minahasa seperti Kolonel Kawilarang, Letkol J.P. Warouw dan Letkol 

Lembong. Mereka dinilai memiliki kemampuan teknis militer berdasarkan 

pendidikan formal. Bahkan memiliki pengalaman perang pada saat Perang Dunia 

II ketika membantu Inggris. Sedangkan Abdul Kahar Muzakkar tidak memiliki 
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pengetahuan teknis militer melalui pendidikan formal. Ia merupakan tentara yang 

lahir secara kebetulan karena kondisi negeri yang memanggilnya untuk 

melakukan perlawanan terhadap penjajah.  

Pangkat mereka memang sama dalam dunia militer sebagai Perwira 

Menengah, tetapi yang diperhitungkan oleh Markas Besar Tentara adalah 

pengalaman yang diterima dan pendidikan formal. 

Hal ini yang kemudian memunculkan rasa penganaktirian pada diri Kahar 

dalam dunia militer. Rasa kekecewaannya bertambah ketika pasukannya ditolak 

untuk dimasukkan ke dalam APRIS. Kahar merasa, membela dan berusaha 

memperbaiki nasib anak buahnya merupakan suatu kewajiban moral. Karena 

usahanya melalui jalan damai mengalami kegagalan, maka jalan terakhirnya 

adalah melakukan perlawanan terhadap pemerintah RI. Selain itu, untuk 

mengembalikan harga dirinya secara pribadi karena hukuman adat yang pernah 

dijatuhkan kepadanya yaitu ripaoppangitana. Melalui gerakan DI/TII, maka 

Kahar bersama pasukannya mempunyai alternatif. 

Antara Kahar Muzakkar bersama pasukannya dan TNI telah terlibat 

pertikaian sejak awal, ketika KGSS ditolak masuk APRIS. Hal tersebut terus 

berlanjut hingga terbentuknya CTN yang berganti menjadi TKR. Bahkan setelah 

resmi menjadi DI/TII, kebencian Kahar terhadap TNI semakin besar. Hal ini 

dikarenakan posisi di tingkat pemerintahan Sulawesi Selatan dijalankan sebagian 

besar oleh orang Jawa, termasuk para prajurit TNI yang bertugas di Sulawesi 

Selatan banyak yang berasal dari Jawa.  
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Prajurit TNI yang dikirim ke Baraka pada saat itu banyak yang beragama 

Islam abangan. Mereka menganggap para penduduk di Baraka sebagai masyarakat 

yang primitif, buta huruf, terpencil, dan tidak tahu bahasa Indonesia. Hal ini 

menimbulkan kebencian masyarakat terhadap anggota TNI. Ditambah lagi 

perilaku mereka yang tidak sesuai adat istiadat masyarakat setempat. Terdapat 

oknum TNI yang melakukan pemerkosaan, penganiayayaan terhadap rakyat tani, 

membakar lumbung padi dan rumah penduduk, serta penjarahan harta benda milik 

penduduk.  

Tindakan TNI yang seperti itu semakin mendorong penduduk untuk 

bergabung dengan DI/TII. Kebencian pribadi Kahar dan para penduduk semakin 

mendorong pergerakan DI/TII. Sebagai orang Sulawesi Selatan, mereka tidak mau 

diperlakukan seperti itu oleh orang luar. Mereka tidak mau dianiyaya di negeri 

sendiri. Konsep Siri’ na Pesse semakin berpengaruh di sini.  

3. Persoalan Ekonomi 

Sumber ekonomi merupakan alat penggerak suatu organisasi, instansi 

pemerintahan dan sebagainya. Tak terkecuali bagi gerakan DI/TII yang dipimpin 

oleh Kahar Muzakkar. Mereka mendirikan pemerintahan sipil dan pemerintahan 

militer yang harus didanai. Gerakan ini aktif melakukan pemungutan pajak di 

masyarakat yang mereka sebut sebagai infak.  

Sistem perekonomian masyarakat pada saat itu dikuasai oleh DI/TII. 

Melalui organisasi CP (Contact Person) yang tersebar di beberapa daerah yaitu CP 

I di Mamuju, CP II di Bulukumba dan CP III di Lampesue, mereka bisa 

mengontrol hasil bumi dari rakyat terutama kopra dan beras.  
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Wilyah Sulawesi Selatan memiliki potensi alam yang melimpah terutama 

di bidang pertanian atau perkebunan seperi beras, jagung, palawija, kopra dan 

sebagainya. Beras dan kopra memiliki kedudukan yang penting jika dikaitkan 

dengan gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan. Hasil bumi ini menjadi penentu dalam 

sektor ekonomi perdangangan dan kebutuhan sehari-hari kelompok gerakan 

DI/TII, tetapi juga mempunyai di bidang politik. Kopra dijadikan sebagai bahan 

ekspor. 

Hasil bumi yang didapatkan dari masyarakat, oleh gerakan DI/TII 

kemudian diselundupkan untuk ditukar dengan alat-alat persenjataan. Mereka 

menggunakan beberapa pelabuhan untuk menjual hasil bumi di daerah atau negara 

lain dan tempat menerima persenjataan dari luar. Pelabuhan yang sering mereka 

gunakan antara lain pelabuhan Makassar, Pare-pare, Pol-mas, Majene, Malili, 

Bajo’e, Mamuju dan lainnya.  

Para anggota DI/TII memperoleh dana dari rakyat terkadang dilakukan 

secara paksa. Mereka sering melakukan aksi perampokan bahan-bahan keperluan 

mereka di hutan seperti beras dan hewan ternak di daerah perkampungan warga 

pada malam hari. Dana yang diperoleh dari masyarakat tidak hanya digunakan 

untuk membiayai gerakan mereka, tetapi untuk kepentingan pribadi para 

pemimpin gerombolan.  

Adanya tindakan semena-mena dari para pimpinan gerombolan DI/TII 

merupakan dampak dari lemahya kontrol dari pimpinan atas terhadap pemimpin 

di tingkat bawah baik di pemerintahan sipil maupun militer. Terjadi 

penyelewengan-penyelewengan konstitusi oleh para oknum pimpinan TII di 
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masyarakat. Para penguasa Darul Islam banyak yang menikmati harta rakyat, 

sementara rakyat hidup dalam kondisi serba kekurangan. Mereka telah melenceng 

dari aturan Piagam Makkalua yang menekankan pada hidup sederhana. 

Periode ini merupakan masa kelam bagi gerakan DI/TII, karena tindakan-

tindakan mereka telah menyensarakan rakyat maka kepercayaan dan dukungan 

dari rakyat pun akhirnya pudar. Rakyat berbalik membenci gerakan ini.  

Para pemimpin gerakan DI/TII dapat mengontrol distribusi bahan makanan 

dan perdagangan ke daerah yang mereka inginkan. Pada tahun 1962, Kahar 

Muzakkar menjadikan kendali distribusi makanan dan perdagangan sebagai suatu 

persyaratan untuk melakukan perundingan, dalam rangka penyelesaian keamanan 

daerah. 

Mereka dapat memobilisasi dana gerakan melalui dunia perdagangan. Para 

pedagang yang terkenal antara lain Abdul Wahid, seorang komandan pasukan 

bawahan Kahar Muzakkar. Ia mempunyai jaringan perdagangan hasil bumi dari 

Makassar ke Surabaya. Selain Abdul Wahid, pedagang lain yang terkenal yaitu 

Amien Larekeng. Ia menguasai perdagangan kopra di jalur Sulawesi Tenggara, 

Surabaya dan Makassar. Bahkan salah seorang istri Kahar Muzakkar yaitu Sitti 

Hami mempunyai jaringan perdagangan hasil bumi di Sulawesi Selatan dan 

Tengah. 

B. Bentuk Pergolakan DI/TII di Sulawesi Selatan 

Pergolakan DI/TII Sulawesi Selatan terhitung sejak tahun 1950-1965, 

karena di tahun 1965 Sulawesi Selatan baru dikatakan aman atau praktisinya 

setelah kabar kematian Kahar Muzakkar tersebar. Sebelum kabar kematian Kahar, 
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gerakan DI/TII memang sudah terbilang sempit tapi masih terdapat penghadangan 

di daerah tertentu. Gerakan DI/TII awalnya di tahun 1950, bisa dikatakan secara 

murni. Karena pembunuhan dan perampokan terjadi di mana-mana sehingga 

bercampur baur, dan akhirnya diatas namakan gerakan DI/TII. Contohnya adalah 

salah satu kasus pembunuhan kepala distrik Manipi, Sinjai Barat. Dikemudian 

diketahui bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh komplotan liar yang timbul 

karena kecemburuan keluarga mereka sendiri, bukan gerakan DI/TII.7 

Daerah pedalaman di Sulawesi Selatan terutama yang belum dikuasai oleh 

TNI, menjadi basis pendukung bagi gerakan DI/TII. Di daerah ini pula banyak 

terdapat korban yang diduga aksi gerakan DI/TII. Terjadi tindakan amoral seperti 

pembunuhan, pemerkosaan, pernikahan secara paksa, perampokan dan 

pembakaran pemukiman penduduk. Namun, ternyata tindakan pembunuhan bukan 

saja dilakukan oleh anggota DI/TII tetapi dari aknum TNI. Contoh kasusnya yaitu 

seorang warga Jeneponto yang bernama Gompo Daeng Se’re yang dieksekusi 

mati karena diduga bagian dari DI/TII.  

Pada masa terjadinya pergolakan DI/TII, masyarakat merasakan ketakutan 

yang luar biasa. Mereka kemudian mencari cara untuk menyelamatkan diri. Cara 

penyelamatan diri yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu bermacam-

macam. Ada yang masuk hutan, mengungsi, bertahan di rumah dengan 

mengandalkan diri dan menuruti keinginan anggota DI/TII serta bisa 

mengucapkan dua kalimat syahadat. Hal ini berarti bahwa anggota DI/TII tidak 

langsung membantai warga secara brutal. Tetapi ada proses tanya jawab terlebih 

                                                             
7Abdullah Renre, Indonesia Terlipat-lipat 1945-1998 (Suatu Tinjauan Historis) (Cet. I; 

Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 149.  
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dahulu. Dan jika alasan yang dikeluarkan sesuai keinginan mereka dan warga 

tersebut dapat memenuhi keinginan mereka, maka warga tersebut akan 

dibebaskan. 

Gerakan atau pergolakan DI/TII di Sulawesi Selatan terjadi di beberapa 

daerah. Lalu tindakan apa saja yang dilakukan oleh anggota DI/TII di masing-

masing daerah tersebut? Berikut beberapa daerah yang menjadi pusat gerakan 

DI/TII yaitu: 

1. Gerakan DI/TII di Enrekang 

Baraka dianggap sebagai daerah pusat gerakan DI/TII Kahar Muzakkar, 

yang merupakan daerah pedalaman yang terletak di kaki gunung Latimojong, 

Enrekang. Sebelum DI/TII terbentuk dan masih bernama KGSS, CTN kemudian 

berganti menjadi TKR, Baraka memang dipilih oleh Kahar Muzakkar sebagai 

pusat gerakannya. Kawasan Baraka pada saat itu masih berupa hutan lebat.  

Kondisi geografis Baraka sangat mendukung gerakan DI/TII pada saat itu. 

Lokasinya terletak di pedalaman Enrekang, jauh dari jalan raya, masih berupa 

hutan lebat, terdapat sungai sehingga sulit dijangkau oleh dunia luar. Letak 

geografisnya yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Tanah Toraja, di sebelah 

barat berbatasan  dengan Pinrang, di sebelah selatan berbatasan dengan Sidrap dan 

di sebelah timur berbatasan dengan Luwu. Jadi posisi Baraka berada di tengah 

sehingga memudahkan bagi kelompok DI/TII untuk menyebarkan pengaruhnya ke 

Kabupaten Sidrap, Tanah Toraja, Luwu maupun Pinrang. 

Kehadiran DI/TII di Baraka membawa sistem agama dan sosial yang sama 

dengan ide pembeharuan Muhammadiyah. Bagi kelompok pembaharu di daerah 
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ini, hal ini merupakan peluang dan tentu saja mereka langsung menerimanya. 

Keikutsertaan masyarakat Baraka dalam gerakan DI/TII pada saat itu atas 

kehendak mereka sendiri tanpa adanya paksaan. Membela agama Islam menjadi 

alasan terkuat mereka.   

Gerakan DI/TII di Baraka menurut seorang pensiunan PNS sekaligus saksi 

gerakan DI/TII di Baraka yang bernama Pak Manta, tidak ada aksi amoral seperti 

pembakaran, perampokan, maupun aksi biadab lainnya. Namun, mereka akan 

bertindak agak keras jika perintahnya tidak dilaksanakan namun tidak seberingas 

di daerah lain. 

Hal menonjol yang dilakukan oleh para pengikut DI/TII menurut beliau 

adalah langka pemurnian agama Islam. Hal ini ditandai dengan pembinaan ibadah 

dan pelaksanaan syariat Islam lainnya. Mereka mengajarkan pembacaan Al-

Qur’an, cara mengambil air wudhu dan terutama ibadah sholat.8 

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada saat itu masih banyak masyarakat yang 

minim pengetahuan tentang agama Islam, karena masih dipengaruhi oleh tradisi 

nenek moyang. Walaupun yang dilakukan anggota DI/TII tidak bisa 

menghapuskan tradisi tersebut. Namun, setidaknya mereka memberikan 

pengetahuan mengenai syariat agama Islam. 

2. Gerakan DI/TII di Bulukumba 

Pada saat terjadinya gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan, Bulukumba pada 

saat itu masih bagian dari Kabupaten Bonthain (Bantaeng). Kabupaten Bantaeng 

merupakan daerah aksi dari C.P III gerakan DI/TII. Sebelumnya, ada pembagian 

                                                             
8 Sahajuddin, dkk, “Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan dalam Kajian Sumber Sejarah 

Lisan 1950-1965”, h. 57. 
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atau perincian dalam gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan yang disebut Commando 

Posten (CP) yang berarti pos komando. Mahmud Basri merupakan pemimpin C.P 

III di Bulukumba. Jumlah pasukannya kurang lebih 60 orang dengan persenjataan 

1 bren dan 30 pucuk senjata dari berbagai jenis. 

Tugas pasukan ini adalah mempengaruhi rakyat untuk menstabilkan sistem 

pemerintah bayangan dan aktif dalam usaha menginfiltrasi atau usaha penyusupan 

ke Angkatan Perang dan Kepolisian. Gerombolan DI/TII pertama kali bermukim 

di daerah Kindang. Kondisi geografis di wilayah Kindang yang berupa bukit-bukit 

dan hutan lebat sangat mendukung gerakan DI/TII.  

Gerombolan DI/TII mengunakan pendekatan emosi keagamaan dan 

kekeluargaan untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Faktor pendukung yang 

menjadi alasan bagi penduduk bergabung dengan DI/TII yaitu banyaknya 

penduduk pengangguran, mereka bergabung karena ingin mendapatkan kekuasaan 

dan disegani oleh masyarakat. Selain itu, bagi mereka yang hobi berjudi dan 

minum minuman keras bergabung dengan DI/TII agar posisi mereka aman karena 

gerombolan DI/TII tidak menyukai hal-hal seperti itu.  

DI/TII membentuk pemerintahan sipil di tiap-tiap distrik untuk 

memperkuat kedudukannya yaitu KPMD (Kepala Pemerintahan Militer Distrik) 

yang membawahi 3 distrik. KDT bertugas menjalankan pemerintahan Islam. KDT 

merupakan organisasi sipil bentukan DI/TII. Sedangkan organisasi yang bertugas 

menjaga wilayah kekuasaan DI/TII adalah TII. 

Pada saat berlangsungnya aksi DI/TII di Bulukumba, masyarakat berada 

dalam kondisi yang mencekam. Aksi-aksi yang mereka lakukan seperti 
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penculikan dan perampasan harta benda, pembakaran dan sabotase, aksi 

kekerasan. Pernah terjadi penculikan guru-guru agama oleh gerombolan DI/TII. 

Mereka dijadikan tenaga pengajar di sekolah yang didirikan oleh DI/TII. Hal 

berdasarkan laporan Kepala Pemerintahan setempat pada tanggal 17 Desember 

1953 di kampung Maccope Bontosunggu Gantarang. Mereka juga menculik anak 

sekolah maupun rakyat biasa. 

Perampasan harta benda milik penduduk yang dilakukan oleh DI/TII, 

contohnya seperti hewan ternak. Terjadi pula aksi pembunuhan penduduk 

Bulukumba yang dilakukan oleh gerombolan DI/TII. Hal ini berdasarkan laporan 

dari Kepala Pemerintahan setempat. Seorang anggota penyelidik staf 1/bn 722 

telah terbunuh oleh gerombolan DI/TII pada tanggal 15 Agustus 1953.  

Gerombolan DI/TII melakukan aksi pembumihangusan di distrik Kajang 

pada tahun 1956. Sebanyak 197 rumah dibakar. Orang Kajang dinilai sebagai 

kaum kafir yang harus diberantas, karena masih mempercayai tradisi Pattuntung 

yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, karena adanya Gerakan Dompea 

yang merupakan perlawanan suku Kajang, gerombolan DI/TII berhasil dipukul 

mundur. Usaha DI/TII untuk menguasai Kajang tidak berhenti sampai di situ. 

Pada tahun 1957, Kajang kembali dikuasai oleh DI/TII.  

Gerakan DI/TII di Kajang dipimpin oleh Abdul Hamid. Orang-orang 

Kajang yang pernah terlibat dalam aksi Dompea banyak yang dibunuh. Pada saat 

itu, prajurit TNI tidak mampu membendung pergerakan DI/TII, sehingga mereka 

berhasil melakukan penyisiran sampai ke bagian timur Bulukumba. 
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Selain aksi pembakaran, gerombolan DI/TII juga gencar melakukan aksi 

sabotase seperti perusakan jembatan, pemutusan kawat telepon, penebangan 

pohon hingga penggalian jalan-jalan yang dimungkin atau biasa dilewati oleh 

pasukan TNI. Masyarakat menjadi korban karena terjadinya perseteruan antara 

DI/TII dan TNI. Keberadaan DI/TII di Bulukumba menjadi memori dalam ingatan 

masyarakatnya, dihadapkan pada dua pilihan yaitu hidup dan mati. 

3. Gerakan DI/TII di Sidrap 

Pasukan gerilya yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar berjumlah kurang 

lebih 40.000 prajurit berasal dari berbagai daerah seperti Wajo, Palopo, Sidenreng 

Rappang, Bone, Pinrang dan Enrekang. Dengan kekuatan sebanyak itu, Kahar 

memutuskan untuk membentuk divisi TII (Tentara Islam Indonesia) 40.000. 

Namun, pimpinan Brigade Latimojong yaitu Usman Balo dan Hamid Ali tidak 

menyetujui rencana tersebut. Tetapi, karena rasa hormatnya kepada Kahar 

Muzakkar sebagai pimpinan mereka, pembentukan TII akhirnya disetujui dengan 

syarat Brigade Latimojong tetap sebagai TKR.  

Akhirnya pasukan gerilya terbagi menjadi dua kelompok yaitu TII dan 

TKR. TII beroperasi di wilayah Bone, Wajo dan Palopo dipimpin oleh Kahar 

Muzakkar. Sedangkan TKR beroperasi di daerah Sidenreng Rappang, Pinrang, 

Pare-pare dan Enrekang dipimpin oleh Usman Balo.  

TKR akhirnya memisahkan diri dengan gerakan gerilya Kahar Muzakkar 

pada Agustus 1952. Faktor ketidakpercayaan menyebabkan terjadinya perpecahan 

di kalangan gerilya. Usman Balo maupun Kahar Muzakkar saling menuding. 

Hubungan Kahar dengan Kartosuwirjo membuat Usman Balo merasa dihianati 
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karena telah menghianati cita-cita perjuangan gerilya yang mereka perjuangkan 

dari awal. Faktor lain yang menyebabkan putusnya hubungan antara Usman Balo 

dan Kahar Muzakkar yaitu tindakan sabotase yang dilakukan Sanusi Daris. Setiap 

kali Usman Balo mengirimkan surat yang berisikan saran-saran kepada Kahar 

melalui dirinya, surat tersebut akan disabotase. 

TKR yang sudah melepaskan diri dari gerakan Abdul Kahar Muzakkar 

memutuskan untuk kembali ke Sidenreng Rappang, Enrekang, Pinrang dan Pare-

pare yang merupakan daerah operasi mareka. TKR bukan saja harus mewaspadai 

Tentara Republik, tetapi pasukan Kahar Muzakkar juga. Tetapi, setidaknya 

Usman Balo memiliki rekan di Tentara. yaitu Andi Selle yang merupakan bekas 

komandannya.  

Sidrap merupakan salah satu daerah yang menjadi basis gerakan DI/TII, 

karena letaknya yang berbatasan dengan Wajo yang merupakan daerah operasi 

DI/TII. Sedangkan Sidrap merupakan daerah operasi TKR. Hampir setiap hari 

pertempuran antara DI/TII dan TKR terjadi, karena kedua belah pihak tersebut 

ingin menguasai Sidrap. Kelompok DI/TII selalu mempengaruhi masyarakat agar 

ikut serta dalam gerakan tersebut. 

Perpecahan antara kelompok Kahar Muzakkar dan Usman Balo 

merupakan momen yang baik untuk Tentara Republik. Ketika TKR dan TII 

terlibat pertempuran pada bulan Januari, Tentara Republik memberikan bantuan 

kepada TKR. Hal tersebut merupakan upaya agar kelompok Usman Balo dan 

Kahar Muzakkar tidak bersatu kembali.  
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Pertempuran antara pasukan TKR dan DI/TII sering terjadi dan 

meresahkan masyarakat, tak terkecuali masyarakat Sidenreng Rappang. Karena 

daerah ini merupakan salah satu daerah kekuasaan TKR. Aktivitas gerombolan 

DI/TII di Sidrap antara lain aksi sabotase, penculikan dan propoganda.  

Mereka merusak sarana dan prasarana masyarakat yaitu pemutusan kawat 

telepon, perusakan jembatan dan jalanan. Jembatan yang pernah dirusak oleh 

gerombolan DI/TII di Sidrap yaitu jembatan Tanru Tedong, jembatan antara 

Rappang dan Pangkajene, jembatan Empagae, jembatan antara Rappang dan 

Pinrang dan jembatan dekat Massepe. Mereka juga meneban pohon. Aksi ini 

merupakan usaha untuk memutuskan akses masuk TNI di daerah pedalaman.  

Selain mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat Sidrap, gerakan 

DI/TII juga berdampak pada kehidupan sosial budaya masyarakat. Di kabupaten 

Sidrap terdapat kepercayaan penduduk lokal yang bernama kepercayaan Tolotang. 

Tolotang berasal dari kata “To” yang berarti orang dan “Lotang” berarti selatan. 

Dinamakan Tolotang karena komunitas masyarakat ini bermukim di sebelah 

selatan kota Pangkajene, tepatnya di kelurahan Amparita kecamatan Tellu 

Limpoe. Diyakini bahwa komunitas masyarakat Tolotang berasal dari Wajo yang 

terpaksa berpindah ke Sidrap karena menolak untuk menerima Islam pada saat 

Islam diterima di Wajo oleh raja Wajo La Sankuru Petta Mulajaji (Sultan 

Abdurrahman).  

Masyarakat Tolotang mencantumkan agama Hindu sebagai agama resmi 

mereka, demi keperluan administrasi kependudukan. Mereka tetap menjalankan 

ajaran yang diterima secara turun-temurun. Ajaran Tolotang memang memiliki 
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kemiripan dengan ajaran Hindu.9Pada dasarnya, kepercayaan masyarakat 

Tolotang mempercayai adanya roh, mempercayai hal-hal yang ghaib dan 

menyembah kepada dewata seuwae. 

Langkah pemurnian agama yang dilakukan oleh gerakan DI/TII, 

menempatkan masyarakat Tolotang di ambang kekhawatiran. Jika mereka tidak 

menuruti perintah dari gerombolan, maka mereka akan dibunuh.  

Aksi tembak menembak antara TNI dan gerombolan menjadi hal yang 

biasa disaksikan oleh masyarakat. Aksi penculikan rakyat yang dianggap 

berpengaruh di dewan pemerintahan juga gencar dilakukan. Untuk mengimbangi 

pengaruh DI/TII di Sidrap, Usman Balo juga mendirikan partai Pancasila. Pada 

bulan Desember 1953, terjadi pertempuran di Tanru Tedong antara TKR dan 

DI/TII. Sejumlah rumah warga di Larumpu hingga sungai dekat Bulu Cenrana di 

Barukku habis terbakar. 

Tahun 1956, Usman Balo bergabung ke dalam Tentara Nasional. 

Pemberantasan terhadap gerombolan DI/TII semakin gencar dilakukan TNI. 

Banyak warga yang dibunuh karena dicurigai bagian dari DI/TII. Walaupun 

demikian, bukan berarti DI/TII akan berhenti untuk menguasai wilayah Sidrap. 

Pada tanggal 1 Agustus 1960, serangan besar-besaran di Tanru Tedong 

dilakukan pasukan DI/TII. Pasukan khusus DI/TII yaitu Momoc Abdullah yang 

memiliki kekuatan ribuan personil. Tanru Tedong diserang dengan cara merusak 

jembatan yang menghubungkan wilayah Kalosi dan kota Tanru Tedong terlebih 

dahulu. Ketika malam tiba, aksi pembakaran dan pembunuhan mereka lakukan. 

                                                             
9 Muh. Ahsan Syukur, “Kepercayaan Tolotang dalam Perspektif  Masyarakat Bugis 

Sidrap”, Jurnal Rihlah III, no. 1 (Oktober 2015): h. 109-111. 
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TNI bahkan kewalahan menghadapi pasukan DI/TII, hingga akhirnya mereka 

meminta bantuan dari Makassar. Untuk menghentikan serangan DI/TII, prajurit 

TNI memasang aliran listrik bertegangan tinggi di sepanjang sungai Bila yang 

diperkirakan akan dilewati pasukan DI/TII. Usaha TNI tersebut berhasil memukul 

mundur pasukan DI/TII, hingga mereka kembali masuk hutan. 

4. Gerakan DI/TII di Luwu Timur 

Pada periode 1956-1959 di daerah Mangkutana dan Tomoni, merupakan 

periode terparah bagi penduduk yang ditimbulkan oleh gerakan DI/TII. Di daerah 

ini banyak kolonisasi yang bermukim yang berasal dari  suku Jawa. Menurut 

pasukan DI/TII orang Jawa dicap sebagai komunis. Sehingga banyak kolonisasi 

suku Jawa yang menjadi korban pembantaian DI/TII. Pada waktu itu memang ada 

orang Jawa yang melibatkan diri dalam aksi komunis. Namun, ada juga yang 

dilibatkan. Banyak dari mereka yang dilibatkan tetapi tidak mereka sadari karena 

banyak yang sekedar ikut-ikutan. Mereka yang tidak terdeteksi sebagai anggota 

komunis, mereka akan selamat. Pergerakan mereka muda dideteksi oleh anggota 

gerombolan karena ada penduduk Mangkutana dan Tomoni yang menjadi bagian 

dari DI/TII. 

Pada masa pergerakan DI/TII banyak penduduk yang memilih mengungsi 

ke Poso atau ke Lamasi dan masuk ke hutan di sekitar Mangkutana agar tidak 

dibantai oleh pasukan DI/TII. Ada juga yang tetap bertahan di rumah karena 

mengandalkan diri sendiri. Mereka yang bisa menjawab pertanyaan dari 

gerombolan DI/TII akan selamat, namun ada juga yang dibantai tanpa ditanya. 

Pertanyaan dari gerombolan DI/TII seputar agama Islam seperti syahadat. Bagi 
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mereka yang menuruti keinginan dari gerombolan DI/TII juga akan selamat. 

Seperti ikut bergabung ke dalam gerakan DI/TII.  

Pada tahun 1937, daerah Mangkutana dan Tomoni merupakan wilayah 

penempatan dan kolonisasi yang kebanyakan orang Jawa oleh pemerintahan 

Hindia Belanda. Jadi, tidak mengherankan jika banyak suku Jawa yang bermukim 

di daerah ini. Oleh pemerintah Hindia Belanda, para kolonisasi ini diberi alat dan 

lahan untuk bertani.  

Di daerah ini banyak yang menjadi korban akibat pembantaian yang 

dilakukan oleh DI/TII. Mereka ditangkap lalu digiring ke tempat tertentu, mareka 

lalu ditebas satu persatu. Rumah-rumah penduduk banyak yang dibakar. Dalam 

menghadapi pemberontakan DI/TII ini, pemerintah mengungsikan penduduk yang 

berhasil menyelamatkan diri dengan cara mengangkut mereka dengan mobil truk 

ke daerah yang dirasa aman. Lamasi merupakan salah satu tempat pengungsian 

penduduk pada waktu itu. Setelah daerah asal mereka aman, maka para penduduk 

ini dipulangkan ke daerahnya masing-masing. 

Setelah pulang dari tempat pengungsian, disinilah masyarakat merasakan 

masa krisis yang begitu mendalam. Rumah, sawah maupun kebun yang mereka 

tinggalkan sudah porak poranda. Mereka tidak mempunyai tempat tinggal dan 

krisis bahan makanan. Sehingga pada saat itu, para penduduk memakan apa saja 

yang bisa dimakan seperti, umbi-umbian liar, sayuran bahkan rumput asalkan 

mereka bisa bertahan hidup. 

Gerakan DI/TII di Mangkutana dan Tomoni lebih condong ke 

pemberantasan paham-paham komunis, tanpa menghiraukan asal etnisnya. 
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Banyaknya orang Jawa yang dibantai karena kebetulan paham komunis masuk ke 

daerah ini karena adanya kolonisasi orang Jawa. Namun, perlu diingat bahwa 

tidak semua orang Jawa terlibat dalam aksi PKI. 
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BAB V 

PENGARUH GERAKAN DI/TII TERHADAP KEHIDUPAN UMAT 

ISLAM DI SULAWESI SELATAN 

A. Kehidupan Agama 

Gerakan DI/TII yang menjadikan Islam sebagai ideologi gerakannya 

memiliki dampak besar yang membekas di ingatan masyarakat, terutama 

kehidupan agama. Dampak yang ditimbulkan ada dua yaitu dampak positif dan 

dampak negatif. Dampak posistifnya adalah minimal masyarakat mengetahui 

gambaran sistem peribadatan dalam  Islam. Terutama masyarakat pedalaman. 

Mereka mendapatkan pengajaran tentang agama berkat sekolah-sekolah 

yang berbasis Islam yang didirikan oleh DI/TII. Walaupun sebelumnya banyak 

masyarakat yang mengakui Islam sebagai kepercayaannya, namun praktek syariat 

Islam dalam masyarakat pada saat itu sangat minim. Masih banyak masyarakat 

yang tidak mengetahui cara berwudhu, mengaji, bahkan shalat.  

Namun, di sisi lain tidak bisa dipungkiri bahwa gerakan DI/TII memiliki 

dampak negatif bagi kehidupan agama masyarakat. Terdapat tindakan amoral 

yang dilakukan oleh para gerombolan DI/TII seperti penculikan tokoh agama 

maupun tokoh penting lainnya dalam masyarakat. Contohnya guru, pimpinan 

pesantren, maupun imam di masyarakat. Hal ini kemudian menimbulkan sistem 

pendidikan menjadi terhambat. 

DI/TII ingin mendirikan negara yang berlandaskan Islam, namun cara 

yang ditempuh sangat berlawanan dengan syariat Islam itu sendiri. Mereka tidak 

segan-segan untuk melakukan kekerasan. Tindakan kekerasan seperti penculikan, 
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perampokan, pembakaran rumah, anjuran poligami, dan pembantaian yang 

dilakukan oleh DI/TII telah menciderai nama baik Islam yang dikenal cinta damai. 

Perseteruan antara DI/TII dengan masyarakat Kristen di Toraja, 

masyarakat Kajang di Bulukumba yang memegang tradisi Pattuntung, Bissu di 

Sidrap yang dianggap sebagai manifestasi dari dewa, dan masyarakat Tolotang di 

Sidrap yang mempercayai Dewata Seuwae, telah menimbulkan persepsi penganut 

agama atau keprcayaan lain bahwa Islam disebarkan dengan jalan kekerasan. Hal 

ini tentu menciderai nama baik agama Islam karena berlawanan dengan ajaran 

Islam.  

B. Kehidupan Politik 

Sistem pemerintahan pasca proklamasi kemerdekaan belum berjalan 

secarah teratur, hal itu merupakan hal yang lumrah terjadi bagi negara yang baru 

merdeka. Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan telah banyak menimbulkan berbagai 

aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya yaitu telah menimbulkan 

pertentangan di kalangan APRIS, yang akhirnya melahirkan peristiwa 17 Oktober 

1952. Peristiwa tersebut terjadi karena ada perbedaan pendapat di kalangan 

internal militer Indonesia. Ada yang menginginkan rasionalisasi tentara sesuai 

dengan fungsinya. Ada juga yang menginginkan tentara tetap memainkan fungsi 

ganda yaitu berpolitik karena sudah disetujui oleh DPRS. Pada saat itu, memang 

banyak anggota militer yang menjadi pemimpin politik. Berkarir dalam dunia 

militer sekaligus aktif di perpolitikan daerah.  

Pada tanggal 13 Juli, orang terdekat Soekarno yaitu Kolonel Bambang 

Supeno mengirimkan surat kepada Perdana Mentri Wilopo, Presiden dan DPRS. 
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Ia menyatakan bahwa ia tidak mempercayai lagi pimpinan Angkatan Darat yaitu 

A.H. Nasution. Pada akhirnya, A.H. Nasution mundur dari jabatannya dan 

terdapat tujuh perwira daerah yang ditahan dan ada juga yang digeser 

kedudukannya. 

Kaitan antara peristiwa 17 Oktober 1952, Kahar Muzakkar memberikan 

dukungan kepada kelompok yang anti terhadap peristiwa itu dan mendukung 

kepemimpinan Soekarno.  Kahar berada di kelompok Kolonel Zulkifli Lubis, 

Bambang Supeno dan Letkol Warouw. Pada akhirnya, Kahar tidak menyetujui 

kebijakan dari Letkol Warouw, dan dia dianggap lawan. Sementara, Kolonel 

Bambang Supeno dan Zulkifli Lubis tidak lagi memegang peranan setelah KSAD 

dipegang oleh A.H. Nasution. Hal ini menandakan Kahar kehilangan pendukung 

dalam langkah penyelesaian masa gerilyanya.  

Selain masalah internal militer, persilangan pendapat juga terjadi dalam 

penyelesaian keamanan. Dalam salah satu sidang Parlemen, anggota Masyumi 

mengutarakan bahwa untuk  memulihkan keamanan di Jawa Barat, Aceh, 

Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan, jalan terbaik adalah menjadikan 

Republik Indonesia menjadi Republik Islam Indonesia. 

Masyumi merupakan partai Islam yang sering diisukan sebagai pendukung 

gerakan DI/TII. Daerah yang menjadi pusat gerakan DI/TII, di situ juga terdapat 

kekuatan partai Masyumi. Terdapat partai lain yang ingin menjatuhkan partai ini. 

Contohnya PKI yang melontarkan isu bahwa gerakan DI/TII merupak instruksi 

dari pemimpin partai Masyumi yaitu Natsir. Masyumi semakin disulitkan karena 

Kartosuwirjo merupakan tokoh penting Masyumi. 
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Pengaruh gerakan DI/TII bagi kehidupan politik antara lain adanya 

perubahan struktural baik berupa kebijakan pemerintah maupun pembangunan 

daerah yang tertinggal. Contohnya adalah adanya kebijakan dalam dunia 

kemiliteran tentang pembentukan Koramil, Babinsa dan Linmas pada tahun 1963. 

C. Kehidupan Ekonomi  

Masa pergolakan DI/TII di Sulawesi Selatan merupakan masa suram bagi 

kehidupana masyarakat di wilayah ini. Terjadi keterbelakangan dalam sistem 

pembagunan baik fisik maupun non fisik. Masyarakat tidak hidup secara menetap 

dalam suatu daerah. Mereka mengungsi ke hutan atau ke desa lain yang dirasa 

cukup aman. Bahkan ada yang merantau ke luar daerah karena situasi yang 

mencekam pada saat itu. Contoh kasusnya yaitu kisah Prof. Dr. H. Abd. Rahim 

Yunus, MA. Salah satu dosen di UIN Alauddin Makassar dan tokoh sejarah. 

Beliau merupakan salah satu korban dari tindakan gerombolan DI/TII. Beliau saat 

itu masih berumur sekitar 3 atau 4 tahun. Berdasarkan pengakuan beliau, beliau 

lahir di tempat pengungsian karena rumahnya dibakar oleh gerombolan DI/TII. 

Alasannya karena orang tuanya menolak untuk masuk hutan.  

Sebagian besar masyarakat di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan yang 

menjadi tempat pergolakan DI/TII, berprofesi sebagai petani. Produksi pertanian 

pada saat itu berkurang karena banyak masyarakat yang mengungsi dan tidak 

sempat mengolah lahan pertanian. 

Anggota DI/TII memasok persenjataan dari luar dengan cara sistem barter 

dengan mengandalkan hasil bumi dari rakyat. Hal itu dilakukan demi kelancaran 

gerakan mereka. Dan yang menjadi korban adalah rakyat, mereka tidak bisa 
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menikmati hasil pertanian yang telah dikelolah dengan susah payah. Kalaupun ada 

hasil bumi yang cukup untuk dijual, mereka tidak bisa memasarkannya di derah 

perkotaan. Sehingga banyak rakyat yang menganggap kehidupan mereka pada 

masa penjajahan lebih baik dibandingkan dengan masa merdeka tapi hidup dalam 

penderitaan karena penindasan. 

Selain masyarakat pedalaman, masyarakat di daerah perkotaan tidak luput 

dari dampak gerakan DI/TII. Masyarakat perkotaan kekurangan pemasokan bahan 

pokok terutama beras karena produksi hasil bumi sangat terbatas. Sedangkan 

masyarakat pedesaan kesulitan mendapatkan bahan rumah tangga seperti minyak 

tanah, sabun, gula dan sebagainya. Hubungan antara desa dengan kota juga 

terputus. Masyarakat desa tidak berani untuk memasuki wilayah perkotaan karena 

takut ditangkap oleh TNI karena dianggap mata-mata atau bagian DI/TII. 

Begitupun sebaliknya, daerah pedesaan atau pedalaman banyak yang dikuasai 

oleh DI/TII. 

 Adapun masyarakat yang berhasil lolos dan keluar dari wilayah gerakan 

DI/TII maupun TNI akan menetap di daerah yang dirasa aman. Hal tersebut 

kemudian menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk di daerah 

tersebut. Peningkatan jumlah penduduk ini berdampak positif bagi pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah.  

D. Kehidupan Sosial Budaya 

Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan memiliki pengaruh atau dampak yang 

ditimbulkan masyarakat Sulawesi Selatan dari segi sosial budaya. Sulawesi 

Selatan dikenal memiliki sistem strata sosial yang sangat tinggi. Golongan 
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bangsawan dalam bahasa bugis dikenal dengan nama “Arung”, sedangkan dalam 

bahasa Makassar dikenal dengan nama “Karaeng”. Pasca kegarakan DI/TII, 

strata sosial semakin berkurang. Contohnya, semakin berkurannya kaum 

bangsawan yang menggunakan sapaan Opu, Puang, Andi dan Karaeng. 

Penghapusan strata sosial dilakukan oleh gerakan DI/TII karena di dalam ajaran 

Islam tidak mengenal kelas sosial. Semua sapaan kebangsawanan diganti dengan 

panggilan “Bung”. Hal ini sejalan dengan kandungan Piagam Makkalua mengenai 

strata sosial, bagi kaum bangsawan yang tidak mau menanggalkan status 

kebangsawanannya, maka akan diperangi.  

Akibat dari gerakan DI/TII dapat dirasakan oleh rakyat kecil yang minim 

pengetahuan dan para generasi muda mereka, yang seharusnya menempuh 

pendidikan. Selain itu para anggota DI/TII juga tak luput dari dampak yang 

ditimbulkan gerakan tersebut. Mereka disebut sebagai musuh pemerintah atau 

musuh negara.  

Sistem pendidikan di masyarakat menjadi kacau. Banyak pelajar maupun 

guru-guru yang diculik olek kaum pemberontak. Mereka yang terpakasa menjadi 

anggota dan ikut masuk hutan karena ingin melindungi anggota keluarga mereka, 

dijadikan alat oleh pengikut DI/TII untuk merektur pengikut. Contoh kasusnya 

yaitu pada tanggal 18 Februari 1952 sekitar 90 orang siswa SMP Negeri Rantepao 

yang terpaksa masuk hutan karena mendapat ancaman bahwa keluarga mereka 

akan disakiti jika mereka membantah. Sedangkan yang menolak, diancam akan 

diculik. Sedangkan, laporan kasus di Palopo menyatakan ratusan pelajar masuk 

hutan secara berombongan. 
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Para pelajar direkrut oleh DI/TII untuk menjadi kader mereka. Sedangkan 

para guru dan kaum perpendidikan di satu desa contohnya juru tulis 

dikelompokkan sebagai kaum cendikiawan. Kaum cendikiawan ini diharapkan 

dapat merekrut murid-murid sebagai kader pemberontak. Pemutusan hubungan 

daerah pedesaan dan perkotaan menyebabkan para murid tidak bisa melanjutkan 

pendidikannya di jenjang yang tinggi. 

Dampak gerakan DI/TII di bidang pendidikan tidak semuanya berdap 

buruk. Bagi mereka yang bersedia menjadi anggota  DI/TII, pendidikan mereka 

akan terjamin  karena banyak sekolah-sekolah yang didirikan oleh DI/TII. Selain 

itu, adanya gerakan DI/TII secara tidak langsung memberikan dampak positif 

karena adanya pelajar yang bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi di 

daerah tempat pengungsian atau perantauan mereka.  

Situasi pada masa pergolakan DI/TII, menempatkan masyarakat dalam 

ketidakpastian. Timbul rasa saling mencurigai antara sesama masyarakat, 

masyarakat dengan anggota DI/TII dan masyarakat dengan anggota TNI. 

Masyarakat yang dicurigai memberikan informasi dan bantuan kepada TNI, akan 

ditangkap bahkan dieksekusi oleh anggota DI/TII. Sedangkan masyarakat yang 

ketahuan memberikan bantuan kepada anggota DI/TII, akan ditangkap dan disiksa 

oleh TNI. Dapat disimpulkan bahwa pada saat itu, bukan hanya DI/TII yang 

ditakuti oleh masyarakat tetapi TNI juga. 

Banyak masyarakat yang memilih meninggalkan kampung halaman 

mereka dan mengungsi ke daerah lain, ada juga yang bersembunyi di hutan atau 

bersembunyi di dalam lubang  yang telah mereka buat sebelumnya. Migrasi 
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masyarakat ke daerah lain menyebabkan terjadinya akulturasi budaya antara 

masyarakat terutama dari penggunaan bahasa maupun tradisi masyarakat.  

Terjadi pula hubungan sukubangsa dalam integrasi nasional. Yang 

dimaksud di sini adalah kedatangan prajurit dari suku lain ke Sulawesi Selatan, 

terutama suku Jawa. Kedatangan mereka memang merupakan salah satu penyebab 

pergolakan DI/TII namun, terdapat juga dampak positif yang ditimbulkan. Terjadi 

akulturasi bahasa anatar prajurit dan masyarakat. Masyarakat belajar bahasa 

Indonesia,  dan begitupun sebaliknya.  
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Latar belakang berdirinya DI/TII di Sulawesi Selatan disebabkan oleh faktor 

kekecewaan baik dari pihak Kahar Muzakkar maupun para gerilyawan yang 

tergabung dalam KGSS yang gagal masuk APRIS. 

2. Pergolakan DI/TII di Sulawesi Selatan terjadi karena adanya ide pemurnian 

agama Islam yang diterapkan di kalangan masyarakat, adanya perasaan 

solidaritas kedaerahan yang tinggi di kalangan pasukan gerilya yang 

dipimpin oleh Kahar Muzakkar dan persoalan ekonomi. 

3. Pergolakan DI/TII di Sulawesi Selatan telah menimbulkan traumatik di 

kalangan masyarakat Sulawesi Selatan baik dalam kehidupan agama, 

ekonomi, politik maupun sosial budaya. Namun, adanya pergolakan DI/TII 

di Sulawesi Selatan secara tidak langsung memberikan dampak positif bagi 

kehidupan masyarakat karena masyarakat mendapatkan pendidikan yang 

berlandaskan Islam, banyak pelajar yang bisa mengenyam pendidikan tinggi 

setelah mengungsi dari tempat tinggalnya, terjadinya akulturasi budaya 

antara masyarakat Sulawesi Selatan dengan orang luar khususnya pasukan 

yang dikirim dari Jawa. 
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B. Saran 

Penelitian ini mengenai gerakan DI/TII yang pernah terjadi di Sulawesi 

Selatan pada tahun 1950-1965. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber 

bacaan bagi mahasiswa maupun masyarakat secara umum, minimal untuk 

menambah wawasan tentang sejarah lokal khususnya mengenai sejarah DI/TII di 

Sulawesi Selatan. Kita yang hidup di zaman teknologi yang memadai, harus 

belajar dari sejarah bahwa beberapa puluh  tahun yang lalu pernah terjadi situasi 

yang begitu memilukan  bagi masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan. 

Bersyukur merupakan ungkapan yang pantas diucapkan karena kita hidup di 

zaman yang sudah aman. Dari peristiwa pergolakan DI/TII, kita belajar untuk 

saling menghargai dan mempererat tali persaudaraan tanpa membedakan etnis 

manapun demi mewujudkan Indonesia yang sejahtera.  
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