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Afdeling  : Wilayah setingkat kabupaten pada masa Kolonial Belanda. 
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1000 orang). 

Brigade : Satuan angkatan bersenjata yang terdiri atas dua, tiga, atau 

empat resimen, merupakan bagian divisi. 

Contact Post : Kongsi Dagang DI/TII. 

Comandoposten : Pos Pasukan Penyerang. 

De Facto : Daerah (kekuasaan) militer. 

Distrik : Wilayah setingkat kecamatan pada masa Kolonial Belanda. 

Divisi : Satuan militer yang besar (jumlahnya sampai puluhan ribu), 

lengkap dengan peralatannya (senjata), yang dipimpin oleh 

perwira tinggi (seperti mayor). 

Gerombolan : Istilah lain yang digunakan atau disematkan masyarakat dan 

TNI kepada menyebut DI/II. 

Gorilla (Gurilla) : Sebutan pada gerilyawan DI/TII dalam bahasa Mandar. 

Kapten  : Pangkat perwira pertama dalam ketentaraan (militer), satu 

tingkat dibawah mayor dan satu tingkat diatas letnan satu (tanda 

pangkatnya tiga balok emas lurus mendatar yang ditempatkan 

dibahu baju). 

Kompi : Bagian dari batalion, terdiri atas 150-200 orang, dipimpin oleh 

seorang berpangkat kapten. 
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Letnan : Kelompok pangkat perwira pertama dalam ketentaraan yang 

mencakup letnan satu, dua, pembantu letnan satu dan pembantu 

letnan dua. 

Mayor : Mayor adalah pangkat dalam kemiliteran bagi perwira tingkat 

menengah dalam kedudukan komando. Umumnya pangkat ini 

tepat setingkat di atas Kapten dan tepat setingkat di bawah 

Letnan Kolonel. 

Motorboot : Perahu Motor (bertenaga mesin). 

Onder Afdeling : Wilayah setingkat kecamatan pada masa kolonial Belanda. 

Regu : Kesatuan tentara yang terkecil (12 atau 14 orang). 

Resimen : Pasukan tentara yang terdiri atas beberapa battalion yang 

biasanya dikepalai oleh seorang perwira menengah. 

Smokel : Perdagangan gelap (penyelundupan). 

Tentara Kota : Istilah lain yang digunakan masyarakat dan gerilyawan DI/TII 

kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Teritorium : Wilayah militer. 

Tomakaka : Istilah bangsawan dalam suku Mandar (orang yang dituakan 

atau dihormati). 

Tomanurung : Istilah pada nenek moyang atau manusia pertama dalam suku 

Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar. 

Peleton : Satuan pasukan yang terdiri atas 20-40 orang. 

Wherkreise : Daerah pertahanan (bentuk atau sistem pertahanan yang 

dilakukan TNI (militer) ketika Belanda melancarkan Agresi 

Militer). 
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ABSTRAK 

Nama :    Aco Fikram S 

NIM :    80100219001 

Judul :  Gerakan DI/TII dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Masyarakat 

Mamuju Tahun 1953-1965 

 

 Pokok masalah penelitian ini ialah Gerakan DI/TII dan Dampaknya Terhadap 

Kehidupan Masyarakat Mamuju 1953-1965. Selanjutnya dirumuskan ke dalam 

beberapa pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana gerakan DI/TII di Mamuju? 2) 

Bagaimana pandangan masyarakat mengenai DI/TII dan 3) Bagaimana dampak dari 

gerakan DI/TII di Mamuju. 

 Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah: sosial-politik, agama (Islam) dan ekonomi. Selanjutnya, untuk 

mengungkapkan permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode sejarah yang 

terdiri dari empat tahapan, yaitu: 1) Heuristik atau pengumpulan data, berupa arsip dan 

informan selaku pelaku atau saksi hidup peristiwa, 2) Kritik Sumber, 3) Interpretasi, 

dan 4) Penulisan hasil penelitian atau Historiografi. 

 Hasil penelitian ini menemukan bahwa: 1) Gerakan DI/TII di Mamuju 

dilakukan secara masif yang terbagi ke dalam gerakan di bidang politik, gerakan di 

bidang militer dan gerakan di bidang ekonomi. 2) Dalam pandangan masyarakat 

terdapat pandangan positif dan negatif mengenai gerakan DI/TII. 3) Akibat dari 

gerakan ini, kekacauan terjadi hampir di seluruh daerah di Kewedanaan Mamuju yang 

kemudian berdampak pada enam aspek, yaitu hijrah penduduk, pendidikan, ekonomi 

dan pangan, penerapan syariat Islam, politik dan pemerintahan dan perlawanan balik 

masyarakat. 

 Implikasi dari penelitian ini: 1) Sedapatnya menjadi kajian dan diskusi 

akademik khususnya di bidang Sejarah Peradaban Islam, lebih khusus pada 

kesejarahan Mamuju, guna sebagai ibrah untuk masa sekarang dan yang akan datang. 

2) Penulisan DI/TII sebaiknya dibahas dan diteliti sesuai fakta sejarah, tanpa ada 

intervensi dari pihak (nama, golongan dan instansi) manapun. 3) Sedapatnya penelitian 

mengenai DI/TII di Mamuju terus dilakukan, guna menambah wawasan dan referensi 

atau ilmu pengetahuan masyarakat, terkhusus masyarakat Mamuju. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasca kemederkaan Republik Indonesia, situasi dan kondisi kemanan, sosial, 

ekonomi, politik dan sisi lainnya belum stabil. Kembalinya Belanda melalui agresi 

militer I dan II pada tahun 1947-1948 kembali menambah penderitaan rakyat, ditambah 

kemudian polemik antara pusat dan daerah mengenai kebijakan politik dan ekonomi 

yang terkesan sentralistis, akibatnya banyak daerah yang tidak puas dan menuntut hak 

melalui perjuangan atau gerakan organisasi masyarakat dalam menyuarakan 

kemerdekaan sendiri. Rangkaian peristwa tersebut menjadi konflik introduksi baru 

(new conflicts of introduction) pasca kemerdekaan. Konflik tersebut melahirkan perang 

saudara (civil war) yang semakin memperumit stabilitas negara. 

Salah satu peristiwa yang cukup menguras perhatian pemerintah pusat dan 

dunia internasional ialah Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). DI/TII berdiri 

di Bandung, pada 7 Agustus 1949 atas prakarsa Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. 

Gerakan ini kemudian menyebar ke berbagai daerah di Indonesia salah satunya 

Sulawesi Selatan.1 Peristiwa DI/TII Sulawesi Selatan dimotori oleh Abdul Qahhar 

Mudzakkar2, seorang bekas tentara republik berpangkat Letnan Kolonel (Letkol). 

 
1Beberapa daerah sebaran DI/TII ialah; DI/TII Jawa Tengah dipimpin Amir Fattah, DI/TII 

Sulawesi Selatan oleh Qahhar Mudzakkar, DI/TII Aceh oleh Daud Beureuh dan DI/TII Kalimantan 

Selatan dipimpin Ibnu Hajar. 

2Ada dua versi mengenai penamaan huruf “Qahhar Mudzakkar”. Pertama kata “Kahar” yang 

diawali dengan huruf “K” dan kata “Muzakkar” yang tanpa huruf “d” di antara huruf “u” dan “z”. Kedua, 

kata “Qahhar” yang diawali dengan huruf “Q” dengan tambahan dua huruf “h” di tengahnya, kemudian 

kata “Mudzakkar” yang disusupi huruf “d” (diantara huruf u dan z). Perbedaan kedua penamaan diatas 

tidak menjadi persoalan dan keduanya sah, tetapi peneliti menggunakan versi kedua yakni “Qahhar 

Mudzakkar” sesuai dengan buku yang ditulis Qahhar sendiri dalam Tjatatan Batin Jilid III, yang arti 

keseluruhannya adalah “Hamba Tuhan yang Bersifat Jantan”.  



2 

 

 

Lahirnya peristiwa ini dilatari oleh sikap kekecewaan Qahhar terhadap 

pemerintah yang menolak usulan agar mengakomodir seluruh pasukan Kesatuan 

Geriliya Sulawesi Selatan (KGSS)3 yang ia pimpin ke dalam Divisi Hasanuddin di 

bawah naungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).4 Impak penolakan tersebut 

membuat Qahhar meletakkan jabatannya sebagai TNI berpangkat Letkol kemudian 

melakukan perlawanan bersama pasukan KGSS. Untuk menggalang kekuatan yang 

lebih masif, pada 7 Agustus 1953, Qahhar secara resmi menyatakan diri bergabung ke 

dalam kelompok DI/TII pimpinan Kartosoewirjo. Sejak saat itu, Sulawesi Selatan 

merupakan basis DI/TII yang bertahan selama 12 tahun (1953-1965). 

Setelah Qahhar resmi mendeklarasikan DI/TII Sulawesi Selatan bergabung 

dengan DI/TII pusat pimpinan Kartosoewirjo, mula-mula Qahhar mengorganisir 

pasukannya, mencoba merebut simpati masyarakat agar pro dengan gerakan yang 

dipimpinnya dan tentunya menyebarluaskan pengaruhnya di Indonesia bagian Timur 

khususnya pulau Sulawesi. Hadirnya Qahhar dengan ideologi keislamannya, serta 

siasat lain yang ditempuh, membuat masyarakat semakin banyak yang ikut dalam 

gerakannya. Setelah deklarasi tersebut, langkah awal yang dilakukan Qahhar ialah 

penataan militer guna mengontrol segala pasukan gerilyanya. 

Setelah diadakan beberapa gencatan senjata dan perundingan antara Qahhar 

dengan pihak pemerintah yang kesemuanya tidak mendapatkan hasil, pada tahun 1965 

 
3KGSS dibentuk di Maros pada 17 Agustus 1949 oleh Saleh Sjahban (Koordinator KGSS). 

Pembentukan KGSS untuk menampung para satuan-satuan gerilya yang terpencar di Seluruh Sulawesi 

Selatan. 

4Otoritas TNI sebenarnya menerima usulan Qahhar, tetapi harus dilakukan rasionalisasi 

ketentaraan melalui penyaringan perorangan, mengingat standar pendidikan, kemampuan baca tulis, 

kesegaran jasmani dan sebagainya juga sangat penting diperhatikan dalam militer (TNI). Hal tersebut 

kemudian tidak diterima Qahhar yang menuntut agar penerimaan prajurit KGSS ke TNI dilakukan 

seluruhnya dengan alasan menghargai perjuangan mereka dalam revolusi kemerdekaan. 
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dibentuk Operasi Tumpas yang dipimpin langsung oleh Panglima Komando Daerah 

Indonesia Timur (Koandait), yang mempunyai Komando Tempur dengan nama 

Komando Operasi Kilat yang dipimpin langsung oleh Pangdam XIV/Hasanuddin, 

Kolonel Andi Muhammad Yusuf.5 Pada 5 Februari Qahhar dinyatakan tewas dan 

menandai berakhirnya perlawanan DI/TII Sulawesi Selatan. 

Dasar perjuangan DI/TII Sulawesi Selatan yakni Alquran dan Sunnah. Dalam 

Muqaddimah Piagam Makalua, terdapat beberapa ayat Alquran sebagai dasar 

perjuangan DI/TII6, salah satunya dalam Surah Al-Maidah ayat 50: 

                              

Terjemahnya:  

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang 
lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”.7 

Dibandingkan peristiwa DI/TII lainnya, DI/TII Sulawesi Selatan merupakan 

peristiwa yang eksistensi gerakannya cukup lama (selama 12 tahun) dan cukup sulit 

diredam oleh pemerintah. Menurut Anhar Gonggong, eksistensi DI/TII Sulawesi 

Selatan yang bertahan dan mempunyai banyak pengikut diakibatkan oleh faktor culture 

atau budaya. Rasa kesukuan yang tinggi dan tertanam di dalam rumpun suku Bugis-

Makassar ditambah kecakapan Qahhar dalam berpidato tentang negara dan agama 

banyak merebut simpati masyarakat.8  

 
5Anhar Gonggong, Abdul Qahhar Mudzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak, (Cet I; 

Jakarta: Grasindo, 1992), h. 174 

6Abd. Rahman Hamid, Qahhar Mudzakkar Mendirikan Negara Islam? (Cet I; Pustaka Refleksi: 

2009), h. 43. 

7Alquran dan terjemahannya, Departemen Agama RI (Cet. 10; Bandung, Jawa Barat: CV 

Penerbit Diponegoro, 2007), h. 116. 

8Anhar Gonggong, Abdul Qahhar Mudzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak, (Cet I; 

Jakarta: Grasindo, 1992). 
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Pendapat lain dikemukakan Ahmad Subair dalam tesisnya yang berkesimpulan 

bahwa faktor ketersediaan alat tempur (senjata) merupakan faktor utama yang 

membuat DI/TII eksis dan bertahan. Jaringan distribusi senjata DI/TII yang terorganisir 

membuat mereka cukup kuat dalam melakukan perlawanan, terlebih terdapat dukungan 

beberapa satuan oknum TNI dalam menyuplai senjata ke DI/TII.9 Faktor lain yang juga 

sangat berpengaruh ialah kondisi geografis Sulawesi Selatan yang berhutan lebat dan 

belum terjamah, mempunyai banyak pegunungan tinggi lagi curam, membuat para 

gerilyawan DI/TII leluasa bersembunyi, berpindah tempat dan bergerilya.  

Cakupan wilayah DI/TII kemudian dengan cepat merambat ke berbagai jazirah 

Sulawesi Selatan, salah satunya ke Mandar. Hampir semua daerah di Mandar 

merupakan basis gerakan DI/TII terlebih Mandar Utara atau Mamuju. Bahkan Mamuju 

kemudian menjadi daerah tertutup dan menjadi basis sentral gerakan DI/TII.10 Ini 

diakibatkan karena akses darat ke Mamuju dari Majene yang tidak terhubung terlebih 

kondisi geografis yang strategis dengan cakupan hutan yang luas, garis pantai yang 

panjang, hingga hasil alam yang melimpah (utamanya kopra). 

Pada 1 Mei 1953, Kompi I Medan Jaya dari Batalion (Bn.) 103 Bukit Barisan 

dipindahtugaskan ke daerah Sumatra. Olehnya, pasukan TNI yang bertugas untuk 

mengamankan seluruh wilayah Mamuju sisa satu kompi, yakni Kompi II Batalion G. 

Brawijaya. Dengan hanya satu kompi yang bertugas di seluruh Kewedanaan Mamuju 

yang wilayahnya sangat luas, membuat para pasukan gerilyawan (sebelum berafiliasi 

ke DI/TII pada Agustus 1953) hampir menguasai seluruh daerah di Kewedanaan 

 
9Ahmad Subair, Jaringan Perdagangan Senjata Pada Masa Gerakan DI/TII 1950-1965, Tesis, 

Makassar: Program Pasca Sarjana UNM, 2018.  

10Syahrir Kila, Sejarah Mamuju, Dari Kerajaan sampai Kabupaten, (Cet. I: Makassar: Dian 

Istana, 2010), h. 145.  
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Mamuju. Kenyataan ini jugalah yang membuat masyarakat dengan sangat mudah ikut 

dalam pengaruh DI/TII akibat tidak mempunyai tempat berlindung baik dari segi 

wilayah maupun pengamanan dari pihak yang berwajib (pemerintah dan TNI).11 

Wilayah Mandar pada umumnya adalah salah satu medan gerakan DI/TII yang 

menimbulkan kekacauan dan membawa penderitaan panjang bagi penduduk. Alasan 

geografis dan ekonomi serta kedudukan Mamuju dalam struktur gerakan yang 

menguntungkan termasuk ke dalam gerakan DI/TII di bidang politik. Bukan hanya itu, 

gerakan militer juga masif dikampanyekan melalui aksi militer dan gerakan 

pembakaran yang intolerir dilakukan terhadap masyarakat yang menolak setiap 

tindakan dan kebijakan DI/TII, ditambah gerakan ekonomi yang tentunya menjadi 

lokomotif eksistensi gerakan ini. Olehnya tidak sedikit masyarakat yang sangat kontra 

dengan DI/TII. Tetapi disamping itu, tidak sedikit juga masyarakat yang mendukung 

gerakan tersebut dikarenakan dengan slogan keislamannya, bahkan ulama dan 

beberapa Organisasi Islam (Ormas) andil di dalam perjuangan mereka. 

Impak dari kekacauan yang ditimbulkan oleh gerakan ini, pada tahun 1957-

1958 hampir seluruh masyarakat Mamuju melakukan hijrah. Mereka hijrah untuk 

menyelamatkan diri dari gerakan DI/TII dan mencari daerah yang aman sebagai tempat 

mencari penghidupan yang layak. Mereka hijrah ke berbagai tempat yang berbeda, ada 

yang ke Sulteng, Kaltim (Samarinda, Balikpapan, Bontang dsb). Kenyataan inilah yang 

menyebabkan sehingga di timur dan selatan pulau Kalimantan hingga kini masih 

banyak dijumpai orang-orang Mandar-Mamuju.12  

 
11Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, “Laporan/Warta Politik tahun 1951-1957 dari 

Daerah Mandar: Laporan Politik Daerah Mandar Bulan Agustus tahun 1953”, No. 233.  

12Ince Abd. Rahman, Selayang Pandang Adat Istiadat Daerah Mamuju, h. 40-41. Dikutip 

dalam; Syahrir Kila, Sejarah Mamuju, Dari Kerajaan sampai Kabupaten, (Cet. I: Makassar: Penerbit 

Dian Istana, 2010), h. 146. 
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Berangkat dari pernyataan diatas, peneliti merekonstruksi gerakan DI/TII di 

Mamuju dengan tiga pertimbangan. Pertama, masih minimnya perhatian para peneliti 

tentang gerakan DI/TII di wilayah Mamuju, padahal wilayah tersebut termasuk ke 

dalam salah satu basis gerakan DI/TII dalam melakukan operasinya. Kedua, peneliti 

mencoba menganalisis bagaimana pandangan masyarakat terhadap DI/TII. Ketiga, 

peneliti mencoba menjelaskan gerakan serta dampak yang ditimbulkan dalam sudut 

pandang agama, ekonomi, politik dan sosial dari gerakan ini. Penelitian ini juga 

merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya oleh peneliti yang dihasilkan 

dalam bentuk skripsi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok 

penelitian ini adalah gerakan ekonomi DI/TII dan dampaknya terhadap kehidupan 

masyarakat Mamuju tahun 1953-1965. Agar analisis penelitian lebih terarah maka 

dibatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gerakan DI/TII di Mamuju? 

2. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai DI/TII di Mamuju? 

3. Bagaimana dampak gerakan DI/TII pada masyarakat Mamuju? 

 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Agar penelitan lebih terarah, tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesalahan 

pemaknaan (miss understanding) terhadap ruang lingkup penelitian, maka diperlukan 

batasan definisi kata sebagai dan variabel yang tercakup dalam fokus penelitian. 
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1. Fokus Penelitian 

Sesuai judulnya, penelitan ini memfokuskan pada sejarah gerakan DI/TII di 

Mamuju dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat tahun 1953-1965. 

2. Deskripsi Fokus 

Dalam penelitian ini, terdapat tiga batasan mengenai deskripsi fokus; pertama 

batasan spasial yaitu menyangkut tentang wilayah geografis dari objek yang diteliti 

dalam hal ini wilayah Mamuju. Kedua batasan temporal, yaitu menyangkut tentang 

periode yang dikaji yakni tahun 1953 sampai 1965. Ketiga yakni batasan tema (aspek 

kajian), yang terfokus pada dampak dari peristiwa ini, yakni aspek sosial, agama, 

ekonomi dan politik. Untuk lebih jelasnya, berikut dijabarkan deskripsi fokus dari 

penelitian ini: 

a. Gerakan DI/TII 

Darul Islam (bahasa Arab dar al-Islam) secara harfiah berarti “Rumah” atau 

“Keluarga” Islam, yaitu “Dunia atau wilayah Islam”. Yang dimaksud adalah bagian 

Islam dari dunia yang di dalamnya keyakinan Islam atau pelaksanaan syariat Islam dan 

peraturan-peraturannya diwajibkan.13 Konsep Negara Islam diusulkan oleh Kamran 

yakni Komandan Teritorial Sabilillah (Tentara Sabilillah). Usul ini sebagai respon atas 

hasil buruk dari Perjanjian Renville yang begitu merugikan pihak Indonesia.  

Pada 10 Februari 1948, diadakan Konferensi Pangwedusan14 sebagai respon 

atas hasil Perjanjian Renville. Hasil dari Konferensi inilah dibentuk organisasi militer 

yang dinamakan Tentara Islam Indonesia (TII). Personel TII merupakan gabungan dari 

dua kesatuan yakni laskar Hizbullah dan Sabilillah. R. Oni dipilih menjadi Komandan 

 
13C. Van Dijk, Darul Islam, Sebuah Pemberontakan, (Cet. 1., Jakarta: GrafitiPers, 1983), h. 1. 

14Pengwedusan merupakan wilayah dalam Kecamatan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. 
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Resimen TII yang diberi nama Resimen Sunan Rahmat.15 Darul Islam/Tentara Islam 

Indonesia (DI/TII) resmi diproklamirkan pada 7 Agustus 1949 sebagai Negara Islam 

Indonesia (NII) oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirdjo sebagai panglima tertinggi 

Negara Islam Indonesia.  

 DI/TII kemudian menyebar hingga ke Sulawesi Selatan yang dimotori oleh 

Qahhar Mudzakkar pada 7 Agustus 1953. Sedangkan awal masuknya DI/TII di Mandar 

diinisiasi oleh M. Tahir Rachmat yang melakukan perjalanan langsung ke Palopo 

melalui Malunda bersama Jusuf dan Sunusi (Anggita staff DI/TII Mandar) untuk 

menemui Qahhar. DI/TII cabang Mandar secara resmi berdiri melalui Konferensi 

Pumbedjagi yang dilaksanakan pada 1-5 November 1953 di Pumbedjagi, Distrik 

Balanipa. Konferensi ini dihadiri oleh masyarakat dan kalangan ulama serta Organisasi 

Islam (Ormas) di Mandar seperti Muhammadyah cabang Wonomulyo, Polewali 

Mamasa.16 

Kata gerakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah perbuatan, kegiatan 

atau usaha.17 Kata gerakan sering dipakai dalam suatu peristiwa di Indonesia. Sebut 

saja Gerakan 30 September 1965, Gerakan Petani Banten 1880, Gerakan Sosial, 

Gerakan bawah tanah, gerakan buruh dan gerakan lainnya sebagai peristiwa nasional. 

Dalam hal ini gerakan dimaksud sebagai rangkaian kegiatan, perbuatan dan usaha 

DI/TII dalam mempertahankan eksistensinya demi mencapai tujuan dan cita-citanya 

untuk mewujudkan negara (Rumah Islam) yang berlandaskan syariat Islam.  

 
15Irfan S. Awwas, Kesaksian Pelaku Sejarah Darul Islam (DI/TII), (Cet. I; Yogyakarta: Darul 

Uswah, 2015), h. 168-170. 

16Arsip M. Saleh Lahade 1937-1973,“Laporan dari perwira Distrik Militer 236/VII Mandar 

mengenai konferensi Pertahanan Politik Tentara Islam Indonesia (TII) CP.II KOPAS Hasanuddin 

tanggal 1s/d 5 Nov 1953 di Pumbejagi) 12 Nov 1953”, No. 189. 

17Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V, Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan 

Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016-2020. 
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b. Mamuju 

Mamuju (Kabupaten Mamuju) merupakan wilayah atau lokasi dari penelitian 

ini. Dalam sejarahnya Mamuju mengalami beberapa kali pembentukan atau pemekaran 

batas teritorial. Teritoral Mamuju saat ini berbeda dengan Mamuju pada masa DI/TII 

(1953-1965). Mamuju pada masa DI/TII mencakup tiga kabupaten saat ini, yakni 

Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu yang keduanya berada di 

wilayah utara Kabupaten Mamuju saat ini. Olehnya kata Mamuju dari penelitian ini 

ialah Mamuju yang sesuai dengan tahun peristiwa tersebut terjadi (1953-1959) dengan 

ketentuan UU. No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II (Dati II) 

yang cakupan wilayahnya sampai ke Mandar Utara (Mamuju Utara) sekarang 

Kabupaten Pasangkayu. 

c. Dampak DI/TII 

Setiap peristiwa akan melahirkan dampak, baik itu dampak positif maupun 

negatif. Secara etimologi, dampak ialah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat 

(baik negatif maupun positif)18. Kata dampak dipilih untuk menjelaskan bagaimana 

dampak atau pengaruh apa saja yang diakibatkan dari gerakan DI/TII di Mamuju. 

d. Tahun 1953-1965 

Seperti diketahui bahwa DI/TII lahir di Bandung (Jawa Barat) oleh 

Kartosoewirjo pada tahun 1949, lalu Qahhar Mudzakkar secara resmi bergabung dalam 

gerakan Kartosoewirjo dengan mendeklarasikan DI/TII cabang Sulawesi Selatan pada 

7 Agustus 1953. Olehnya tahun 1953 merupakan titik awal dari gerakan DI/TII 

 
18Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V, Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan 

Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016-2020. 
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Sulawesi Selatan. Sedangkan DI/TII di Mandar (Mamuju) secara resmi dideklarasikan 

tiga bulan kemudian, November 1953.  

Perlawanan dari gerakan ini pun perlahan mengendur seiring dengan operasi 

militer masif yang dilakukan oleh TNI. Pada tahun 1965 dibentuk Operasi Tumpas 

yang dipimpin langsung oleh Panglima Komando Daerah Indonesia Timur (Koandait), 

yang mempunyai Komando Tempur dengan nama Komando Operasi Kilat yang 

dipimpin langsung oleh Pangdam XIV/Hasanuddin, Kolonel Andi Muhammad 

Yusuf.19 Pada 5 Februari Qahhar dinyatakan tewas dan menandai berakhirnya 

perlawanan DI/TII Sulawesi Selatan. 

D. Kajian Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka merupakan usaha untuk menemukan tulisan atau tahap 

pengumpulan literatur-literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek atau 

permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, kajian pustaka ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa permasalahan yang akan diteliti dan dibahas belum ada yang 

meneliti dan ataupun ada namun berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti selanjutnya. Berdasarkan penelusuran penulis mengenai topik yang dibahas 

dalam penelitian ini, ditemukan beberapa literatur atau penelitian yang terkait dengan 

penelitian ini, tetapi fokus dan objek penelitian berbeda. Adapun literatur atau 

penelitian sebelumnya yang dimaksud, antara lain: 

Barbara Sillars Harvey, Pemberontakan Kahar Muzakkar Dari Tradisi ke 

DI/TII. Barbara Sillars Harvey adalah seorang akademisi Skotlandia yang 

memfokuskan penelitiannya mengenai peristiwa-peristiwa besar di Sulawesi seperti 

Permesta dan DI/TII. Ulasan Harvey begitu menarik karena melihat faktor gerakan 

 
19Anhar Gonggong, Abdul Qahhar Mudzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak, h. 174 
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Qahhar tidak dari satu aspek saja, tetapi dari berbagai aspek yang mempengaruhi. 

Selain itu, Barabara juga mengelaborasi sosok Qahhar dengan sejarah, sosial dan 

antropolgi masyarakat Bugis-Makassar. Dari tulisan ini juga didapati beberapa ulasan 

mengenai Mandar yang memberi informasi penting bagi penulis.  

Anhar Gonggong, Abdul Qahhar Mudzakkar: Dari Patriot Hingga 

Pemberontak. Penelitian Anhar Gonggong. Jika Harvey melihat masalah DI/TII 

Sulawesi Selatan dari berbagai aspek yang mengikutinya, Anhar Gonggong lebih 

spesifik lagi ke dalam kepribadian Qahhar sebagai manusia Bugis yang menjunjung 

tinggi nilai dan budaya Siri-Pesse. Selain itu, yang membuat menarik dalam tulisan ini 

ialah banyak disinggung peran oknum militer yang bermitra dagang dengan pihak 

DI/TII. Tulisan ini mememberikan banyak informasi bagi peneliti karena banyak 

menyinggung daerah Mandar dan Mamuju. 

C. Van Dijk, Darul Islam Sebuah Pemberontakan. Dalam buku tersebut Van 

Dijk mengulas terlebih dahulu awal rekam jejak sang Imam Kartosoewirjo, bagaimana 

peranannya dalam perdebatan konstitusi antara pemerintah, bagaimana hubungannya 

dengan tokoh-tokoh DI/TII lainnya seperti Daud Beureuh, Qahhar Mudzakkar dan 

lainnya. Yang paling menarik dari penelitian ini ialah bagaimana Van Dijk 

mengkomparasikan peristiwa DI/TII satu dengan lainnya, apakah mempunyai pola 

gerakan dan visi yang sama atau memiliki perbedaan. Kemudian di akhir bab Van Dijk 

mengulas hubungan masyarakat dengan gerakan ini. 

Abd. Rahman Hamid, Qahhar Mudzakkar Mendirikan Negara Islam? Fokus 

utama dalam buku ini ialah mengenai pembentukan Negara Islam oleh Abdul Qahhar 

Mudzakkar yang dituangkan kedalam sebuah piagam dengan konsep revolusioner 



12 

 

 

Islam. Bagi penulis, buku ini merupakan salah satu rujukan utama mengenai konsep 

penerapan syariat (hukum) Islam oleh DI/TII dimasanya, terlebih di Mamuju. 

Rasyd Asba, Kopra Makassar Perbutan Pusat dan Daerah: Kajian Sejarah 

Ekonomi Politik Regional di Indonesia. Tulisan tersebut membahas secara gamblang 

mengenai sejarah perkopraan di Sulawesi Selatan, serta membahas aksi-aksi 

penyelundupan, barter dan perdagangan kopra DI/TII, juga militer saat itu. Bagi 

peneliti, tulisan ini memberikan fakta penting yakni bukan hanya DI/TII yang 

melakukan aksi penyelundupan, tetapi peranan militer khususnya Batalion 710 

pimpinan Andi Selle yang saat itu bertugas di Mandar. 

Ahmad Subair, Jaringan Perdagangan Senjata pada Masa Gerakan DI/TII 

Sulawesi Selatan Tahun 1950-1965. Tesis ini mengkaji suplai persenjataan DI/TII 

Sulawesi Selatan. Menurutnya, eksistensi dan bertahannya suatu gerakan karena 

didukung persenjataan yang mempuni. Tulisan ini memberikan informasi penting bagi 

peneliti dimana daerah Mamuju disebutkan merupakan salah satu daerah sasaran 

penyelundupan senjata DI/TII. 

Aco Fikram S, Aktifitas DI/TII dan Dampaknya Terhadap Kehidupan 

Masyarakat Mamuju 1953-1965. Tulisan dalam bentuk skripsi ini merupakan karya 

peneliti sendiri. Dalam tulisan ini ditemukan beberapa fakta yakni; 1) Pengaruh DI/TII 

dan menyebar masuk ke Mamuju dengan alasan geografis yang strategis dan ekonomi 

terutama dari sektor kopra. 2) Secara struktur, Mamuju mempunyai dua kedudukan 

dalam struktur DI/TII, yakni sebagai basis pertahanan militer wherkreise 2 (WK 2) dan 

basis ekonomi Contact Post I. 3) Dalam pandangan masyarakat timbul pro dan kontra 

mengenai DI/TII dan aktifitasnya. 4) Akibat dari gerakan ini, kekacauan terjadi hampir 

di seluruh daerah di Kewedanaan Mamuju yang kemudian berdampak pada empat 
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aspek, yaitu pengungsian penduduk, ekonomi dan pangan, penerapan syariat Islam 

serta politik dan pemerintahan. 

Tulisan ini memang identik dan tidak berbeda jauh dengan pembahasan yang 

akan dibahas oleh peneliti kedepannya. Tetapi melalui observasi lanjutan peneliti saat 

ini, ditemukan beberapa kekurangan dalam tulisan ini diantaranya; (1) Informan saksi-

pelaku yang hanya berjumlah tiga orang melewatkan banyak fakta atau informasi pada 

gerakan DI/TII di Mamuju. (2) Wilayah informan saksi/pelaku hanya terbatas pada 

Kecamatan Kalukku dan Mamuju padahal wilayah Mamuju pada masa DI/TII 

memanjang sampai ke Mandar Utara (Kabupaten Pasangkayu). (3) Kurangnya analisis 

yang mendalam membuat penulis terkesan subjektif menarik kesimpulan. Olehnya, 

melalui penelitian lanjutan ini, diharapakan memberikan informasi sedetail dan 

seobjektif mungkin dengan menambah informan saksi/pelaku, menambah luas wilayah 

penelitian dan melakukan analisis yang mendalam terkait peristiwa ini.  

Agar lebih jelas pembahasan tinjauan pustaka diatas, berikut dijelaskan 

perbedaan dan fokus pembahasan masing-masing dalam tabel sebagai berikut:  

 

 

Penulis 

 

Pembahasan 

 

Cornelis Van Dijk 

(Darul Islam Sebuah 

Pemberontakan, 1983) 

 

- Menguraikan peristiwa DI/TII yang terjadi di Jawa Barat 

dan Jawa Tengah diakibatkan oleh pertentangan wilayah 

ditambah dengan unsur keagamaan yakni Islam, di Aceh 

pemberontakan menyatukan wahyu agama dengan 

perlawanan terhadap pengaruh pemerintah pusat yang 

kian merasuk, di Sulawesi Selatan akibat demobilisasi 

kesatuan gerilya, dan di Kelimantan Selatan akibat 

diremehkannya prestasi-prestasi daerah dalam 

perjuangan kemerdekaan. 
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- Eksistensi DI/TII dan keberpihakan masyarakat karena 

adanya empat faktor: (1) hubungan Tentara Republik 

dengan satuan-satuan gerilya liar, (2) meluasnya 

pengaruh pemerintah pusat yang berakibat kesenjangan 

antara daerah, (3) perubahan-perubahan dalam 

kepemilikan tanah yang merugikan rakyat (4) Agama 

Islam itu sendiri. 

 

 

Barbara Sillars Harvey 

(Pemberontakan 

Kahar Muzakkar, Dari 

Tradisi ke DI/TII, 

1989) 

 

- Disertasi ini disajikan dari data valid dan primer melalui 

arsip dan dokumen, wawancara langsung serta buku dan 

literatur lainnya sebagai bahan pendukung. 

- Mendeskripsikan bahwa tradisi, sejarah dan agama 

sangat kuat relasinya terhadap gerakan DI/TII. 

- Menjelaskan peran aktif militer dalam penumpasan 

gerakan Qahhar, konflik internal dalam tubuh TNI, serta 
keterlibatan salah satu satuan TNI dalam kerjasama 

antara Qahhar. 

- Menguraikan bagaimana tarik ulur dan kecemburuan 

sosial-etnis yang terjadi antara suku lokal (Bugis-

Makassar) dengan non-Bugis (Jawa, Manado 

(Minahasa) dan Maluku) dalam jabatan pemerintahan 

dan militer. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab 

langsung munculnya gerakan DI/TII Qahhar. 

. 

Anhar Gonggong 

(Abdul Qahhar 

Mudzakkar dan 

Gerakan DI/TII 

Sulawesi Selatan 1950-

1965, 1990) 

 

 

- Anhar menaruh kritik terhadap dua penelitian 

sebelumnya (Van Dijk dan Barbara). Menurutnya, 

kelemahan pada penelitian Van Dijk karena dirujuk pada 

sumber sekunder dan kesimpulan yang mengaitkan 

masalah ekonomi khususnya masalah kepemilikan tanah 

rasanya keliru dan tidak faktual dengan DI/TII Sulawesi 

Selatan. Sedangkan kelemahan pada penelitian Barbara 

ialah tidak nampaknya uraian yang jelas tentang 

keterkaitan tradisi sesuai judul tulisan dengan 

pemberontakan DI/TII Sulawesi Selatan, justru yang 

banyak dibahas ialah persaingan militer antara Bugis-

Makassar dengan Manado-Minahasa. 
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- Faktor meledaknya gerakan DI/TII bukan hanya akibat 

penolakan keinginan Qahhar bersama KGSS, tetapi 

lebih kepada unsur budaya Siri’ Pesse’ yang melekat 

pada sosok Qahhar Mudzakkar sebagai masyarakat 

kultur Bugis, serta Makassar-Mandar pada umumnya 

- Paham keagamaan (Islam) yang begitu kuat dan melekat 

yang dianut oleh mayoritas masyarakat Sulsel membuat 

gerakan ini eksis dan bertahan lama. 

- Wilayah Mandar dan Mamuju secara khusus beberapa 

kali disebut dalam penelian ini, salah satunya posisi 

Mandar dan Mamuju secara khusus dalam struktur 

ekonomi DI/TII Sulawesi Selatan. 

 

Abdul Qahhar 

Mudzakkar 

(Tjatatan Batin 

Pedjoang Islam 

Revolusioner, Jilid III) 

 

 

- Menguraikan dengan jelas konsep dan pandangan 

Qahhar Mudzakkar mengenai negara Islam yang 

dibangun. Serta mengkritik penuh pandangan 

nasionalisme Soekarno, Pancasila yang lahir dari konsep 

Majapahitisme, liberalisme, komunis serta konsep 

Negara Islam Indonesia (NII) yang dibangun 

Kartosoewrijo. 

- Buku ini terbagi kedalam tiga jilid, tetapi karena 

termasuk buku terbitan tua (sekitar tahun 1960-an), 

maka sangat sukar dalam mendapatkan jilid I dan II-nya.  

 

Rasyid Asba 

(Kopra Makassar 

Perebutan Pusat dan 

Daerah: Kajian 

Sejarah Ekonomi 

Politik Regional di 

Indonesia, 2007) 

 

- Studi khusus tentang sejarah ekonomi perkopraan di 

Sulawesi Selatan dari akhir abad ke-19 sampai dekade 

kedua pasca proklamasi kemerdekaan. 

- Penelitian ini memberikan beberapa fakta dan informasi 

penting mengenai aktifitas DI/TII dengan Batalyon 710 

pimpinan Andi Selle dalam perkopraan Sulawesi 

Selatan. 
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Abd. Rahman Hamid 

(Qahhar Mudzakkar 

Mendirikan Negara 

Islam? 2009) 

 

- Fokus tulisan ini ialah perjuangan agama Qahhar 

Mudzakkar dalam DI/TII serta pembentukan negara 

Islam revolusioner yang dituangkan dalam Piagam 

Makkalua. 

- Dengan tulisan ini, peneliti dapat mengkaji bagaimana 

konsep negara Islam yang dicita-citakan Qahhar, serta 

mengelaborasi konsep tersebut dengan penerapan syariat 

Islam DI/TII, khususnya di Mamuju dan Mandar secara 

keseluruhan. 
 

Ahmad Subair 

(Jaringan 

Perdagangan Senjata 

pada Masa Gerakan 

DI/TII Sulawesi 

Selatan Tahun 1950-

1965, 2018) 

 

- Dalam tesis ini, dijelaskan bahwa gerakan DI/TII dapat 

bertahan lama disebabkan oleh adanya pasokan senjata 

yang cukup kuat dalam gerakan ini.  

- Untuk menguasai perekonomian Sulawesi Selatan, 

DI/TII melakukan gerakan blokade ekonomi dengan 

cara menguasai daerah-daerah penghasil komoditas 

yang laku di pasaran khususnya kopra. 

- Hasil dari blokade ekonomi tersebut kemudian dibarter 

dengan senjata. 

- Eksistensi dan perjuangan DI/TII tidak akan bertahan 

dan menyebar luas jika tidak ditopang dengan senjata.  
 

Aco Fikram S 

(Aktifitas DI/TII dan 

Dampaknya Terhadap 

Kehidupan Masyakarat 

Mamuju 1953-1965, 

2019) 

 

- Pengaruh DI/TII menyebar masuk ke Mamuju dengan 

alasan geografis yang strategis dan ekonomi terutama 

dari sektor kopra. 

- Secara struktur, Mamuju mempunyai dua kedudukan 

dalam struktur DI/TII, yakni sebagai basis pertahanan 

militer wherkreise 2 (WK 2) dan basis ekonomi Contact 

Post I. 

- Dalam pandangan masyarakat timbul pro dan kontra 

mengenai DI/TII dan aktifitasnya. 

- Akibat dari gerakan ini, kekacauan terjadi hampir 

diseluruh daerah di Kewedanaan Mamuju yang 

kemudian berdampak pada empat aspek, yaitu 

pengungsian penduduk, ekonomi dan pangan, penerapan 
syariat Islam serta politik dan pemerintahan. 
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E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pokok permasalahan, penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Untuk mengetahui bagaimana gerakan DI/TII di Mamuju. 

b. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Mamuju mengenai gerakan DI/TII. 

c. Untuk mengetahui apa dan bagaimana kehidupan masyarakat Mamuju pasca 

gerakan DI/TII. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan pada bidang 

ilmu pengetahuan Sejarah dan Peradaban Islam, khususnya mengenai sejarah daerah 

Mamuju pada masa DI/TII. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

penelitian kedepannya yang ingin mengembangkan di kemudian hari dan menjadi 

tambahan referensi, informasi bagi para akademisi maupun praktisi dalam bidang 

Sejarah dan Peradaban Islam. Selin itu, juga sebagai pelajaran terutama menyikapi 

kebenaran sejarah sebagai peristiwa dari masa lalu untuk pelajaran di masa kini dan 

akan datang.  

b. Kegunaan Praktis  

Diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan pembangunan bangsa dan 

negara terutama di dalam membangun jati diri bangsa dengan sejarahnya yang begitu 

luas. Selain itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam 

menentukan arah kebijakan penataan dan pemantapan integrasi bangsa dalam 

pembangunan kekinian dan hari esok yang lebih baik. 

 



 

18 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Konsep Negara Islam 

Perjalanan hidup Qahhar Mudzakkar selalu menarik untuk dikaji. Mungkin 

dewasa kini sudah banyak penelitian yang mengkaji tentang sosoknya, mulai dari lahir 

hingga kematiannya di tangan pasukan Batalion 330 Kodam Siliwangi. Bagi sebagian 

kalangan, sosok Qahhar sering direduksi dengan termniologi separatis, seorang 

pemberontak dan keras kepala. Tetapi sebagian yang lain (terlebih orang Sulawesi 

Selatan) menganggap sosok Qahhar sebagai pemimpin sejati, pahlawan dan 

cendekiawan1. Terlepas dari kontroversinya, bagaimanapun, peran Qahhar Mudzakkar 

dalam memperjuangkan kemerdekaan patut dihargai, terlebih perannya dalam 

menegakkan pondasi Islam di masyarakat Sulawesi Selatan pada khususnya. 

Konsep negara Islam selalu menjadi isu menarik untuk dibahas. Nabi saw. 

sendiri selama hidup hingga wafatnya, tidak pernah memberitahu atau mewariskan 

bagaimana konsep negara Islam itu sendiri. Olehnya hingga saat ini, konsep negara 

Islam selalu menjadi perdebatan di kalangan ulama dan akademisi Islam. Di Indonesia 

sendiri, perdebatan mengenai konsep dasar negara Indonesia sudah terjadi seiring 

berkembangnya paham nasionalisme pada awal abad ke-20. Munculnya Boedi 

Oetoemo (1908), Sarekat Islam (1911) dan Nasional Indische Partij (1912) menjadi 

central point kebangkitan nasionalisme rakyat.  

Semangat nasionalisme kemudian beresonansi dan melahirkan organisasi dan 

partai politik seperti Muhammadiyah (1912), Partai Komunis Indonesia (1914), 

 
1Bagi peneliti, kata cendekiawan untuk sosok Qahhar sangatlah tepat. Dengan kondisi yang 

lebih banyak berada di hutan, Qahhar tetap melahirkan karya. Dari pembacaan peneliti, setidaknya ada 

tujuh karya tulisan Qahhar mengenai pandangannya terhadap Indonesia dan Islam.   
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Nahdlatul Ulama dan Partai Nasional Indonesia (1926). Perpecahan pun mulai terjadi 

seiring masuknya paham komunis di tubuh Sarekat Islam. Parahnya, ini menyebabkan 

adanya perseteruan dalam landasan teologis–ideologis, di mana H.O.S. Tjokrominoto 

dan kawan–kawan menjadikan Islam sebagai ideologi yang searah dengan Pan–

Islamisme di Timur Tengah, sementara Semaoen dan Darsono lebih menghendaki 

disingkirkannya agama dalam politik praktis.2 

M. Dawam Raharjo melihat bahwa masuknya gagasan sosialisme yang dibawa 

oleh orang–orang Belanda sangat mempengaruhi dan mendorong dinamika pemikiran 

tokoh–tokoh Islam, terutama Tjokrominoto dan Agus Salim. Ini juga menimbulkan 

reaksi kreatif yang mendorong para pakar Islam untuk memikirkan dan 

mengembangkan gagasan ideologisnya sendiri.3 Tahun 1926, Soekarno muncul dengan 

PNI-nya dengan ideologi nasionalisme. Dalam perkembangannya, perbedaan ideologi 

antar partai tidak menjadi persoalan yang rumit dikarenakan tujuan yang sama yaitu 

merdeka. 

Menjelang kemerdekaan, yakni pada sidang-sidang Badan Penyelidikan Usaha-

Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), permasalahan pokok yang 

dibicarakan adalah persoalan bentuk negara, dasar negara dan hal-hal yang berkaitan 

dengan pembuatan suatu konstitusi. Perdebatan ini berlangsung secara penuh pada 

pertemuan–pertemuan BPUPKI di akhir Mei sampai pertengahan Agustus 1945. 

Perdebatan tersebut kemudian bermuara pada hasil rundingan Panitia Sembilan pada 

 
2Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di 

Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 62. Bandingkan M. Abdul Karim, Islam dan Kemerdekaan 

Indonesia: Membongkar Marjinalisasi Peranan Islam dalam Perjuangan Kemerdekaan RI, 

(Yogyakarta: Sumbangsih Press, 2005), h. 25. Dikutip dalam Abu Bakar, “Konsepsi Ketatanegaraan 

Kahar Muzakkar”, al-Daulah, vol. 8, no. 1 (2018), h. 54.    

3M. Dawam Raharjo, Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah 

Cendekiawan Muslim, (Bandung: Mizan, 1999), h. 219. 
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22 Juni 1945 sekaligus menetapkan Pancasila sebagai dasar negara.  Konsep ini 

kemudian disebut Piagam Jakarta. Polemik kembali terjadi terkait protes tokoh non-

muslim atas sila pertama yang muatannya terkesan mendiskreditkan peran nonmuslim 

dalam perjuangan bangsa. 

Sementara perdebatan di BPUPKI belangsung secara sengit antara kelompok 

Islam dan kelompok nasionalis, tiga hari sebelum Indonesia memproklamirkan 

kemerdekaannya, Kartosuwirjo memproklamirkan negara Islam yang merdeka pada 14 

Agustus 1945 di Jawa Barat setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Namun, setelah 

Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno–Hatta pada 17 Agustus 1945, Kartosuwirjo 

kembali memihak kepada Republik Indonesia.4 Ide negara Islam Kartosoewirjo sangat 

dipengaruhi oleh gagasan Oemar Said Tjokroaminoto sebagai pemimpin Partai Sarekat 

Islam (PSI). Perkenalan keduanya dimulai melalui organisasi pemuda Jong Java dan 

Jong Islamieten Bond (JIB).5 

Ide Kartosoewirjo mendirikan negara Islam di tengah pergolakan menentukan 

dasar negara yang cocok bagi Indonesia adalah blue print atas lahirnya teks Proklamasi 

RI. Teks Proklamasi Republik Indonesia adalah salinan dari teks Proklamasi Negara 

Islam yang di konsep Kartosoewirjo pada 13-14 Agustus 1945. Seperti yang dikatakan 

Sukarni dan Ahmad Soebardjo, naskah itu didasarkan pada bayang-bayang konsep 

proklamasi dari S.M Kartosoewirjo, bukan pada konsep pembentukan UUD 1945 yang 

dibuat oleh BPUPKI atau PPKI.6  

 
4Abd. Rahman Hamid, Qahhar Mudzakkar Mendirikan Negara Islam? (Cet. I; Makassar: 

Pustaka Refleksi, 2009), h. 23. 

5Holk, H. Dengel, Darul Islam dan Kartosoewirjo, “Angan-angan yang gagal”, (Cet. I; 

Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 8. 

6Al-Chaidar, Pemikiran Politik Plokamator Negara Islam Indonesia, S.M. Kartosoewirjo, (Cet. 

1; Jakarta: Darul Fallah, 1999), h. 65. Dikutip dalam: Sarina, “Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo”, 

Skripsi, Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Alauddin Makassar, 2018, h. 33. 
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 Pasca diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1948 setelah 

ditariknya Divisi Siliwangi dari Jawa Barat ke daerah Yogyakarta, perjuangan 

melawan Belanda dilanjutkan pasukan gerilyawan Muslim di bawah kepemimpinan 

Kartosuwirjo, secara tegas Kartosuwirjo menyerukan perang suci.7 Hal ini menuai 

kritik dari pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia. Namun, sikapnya tidak 

luntur dan menganggap perjanjian Renville telah melampau supremasi politik 

Indonesia. Gerakan ini berlanjut dan pada 7 Agustus 1949 Kartosuwirjo 

memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia untuk yang kedua kalinya. Sejak 

saat itu, gerakan ini dianggap oleh pemerintah sebagai separatisme.8 

Pada 17 Agustus 1953, Qahhar Mudzakkar secara resmi bergabung dengan 

Kartosoewirjo dengan mendeklarasikan Sulawesi Selatan sebagai Negara Islam 

Indonesia di bawah naungan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Darul 

Islam (bahasa Arab dar al-Islam) secara harfiah berarti “rumah” atau “keluarga” Islam, 

yaitu “dunia atau wilayah Islam”. Yang dimaksud adalah bagian Islam dari dunia yang 

di dalamnya keyakinan Islam atau pelaksanaan syariat Islam dan peraturan-

peraturannya diwajibkan.9 

Hubungan Qahhar dengan Kartosoewrijo sudah terjalin pada bulan Agustus 

tahun 1950. Kartosoewirjo secara pribadi mengirimkan sepucuk surat kepada Qahhar 

yang menawarkan kepadanya pimpinan Tentara Islam Indonesia (TII) di Sulawesi 

beberapa bulan kemudian. Secara resmi tawaran ini diterima pada 20 Januari 1952, 

Qahhar kemudian menjadi panglima Divisi IV TII yang juga disebut Divisi 

 
7Martin van Bruinessen, Rakyat Kecil, Islam dan Politik, h. 284. Dikutip dalam: Abu Bakar, 

“Konsepsi Ketatanegaraan Kahar Muzakkar”, al-Daulah, vol. 8, no. 1 (2018), h. 56. 

8Abd. Rahman Hamid, Qahhar Mudzakkar Mendirikan Negara Islam? h. 24-25 

9C. Van Dijk, Darul Islam: Sebuah Pemberontakan (Cet. I; Jakarta: Grafiti Pers, 1983), h. 1. 
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Hasanuddin. Pada 27 Februari 1952, Kartosoewirjo mendesak Qahhar melakukan 

segala upaya dalam menanamkan semangat Islam dan semangat bernegara Islam 

kepada rakyat serta melakukan apa saja yang dianjurkan syariat Islam di masa perang.10 

 Sepanjang tahun 1953 sampai dengan tahun 1962, Qahhar mengikuti konsep 

negara Kartosoewrijo. Dalam perjalanannya kemudian, terjadi arah gerakan yang 

berlawanan antara Kartosuwirjo dan Qahhar Mudzakkar dalam hal bentuk negara. 

Kartosuwirjo menghendaki tetap sebagai negara kesatuan Islam sementara Qahhar 

menghendaki sebagai negara federasi Islam. Konsep ini telah diajukan Qahhar agar 

Negara Islam Indonesia dirubah menjadi Republik Persatuan Islam Indonesia (RPII), 

namun Kartosuwirjo menolak mentah-mentah gagasan Qahhar Mudzakkar. Untuk 

mengakomodir gagasannya, maka Qahhar mengadakan pertemuan dengan 

pengikutnya. Pertemuan ini bernama Pertemuan Urgentie Pejuang Islam Revolusioner 

III (PUPIR III) pada 14 Mei 1962 yang melahirkan Piagam Makkalua, dan hari itu juga 

dideklarasikan berdirinya Republik Persatuan Islam Indonesia (RPII).11 RPII adalah 

implementasi dari konsep ketatanegaraan yang dikehendaki oleh Qahhar Mudzakkar. 

 RPII dideklarasikan Qahhar Mudzakkar tepat pada hari raya Idul Adha 10 

Zulhijjah 1381 H/14 Mei 1962 M. Atas deklarasi ini, Qahhar secara resmi melepaskan 

diri dari naungan Negara Islam Indonesia Kartosoewrijo sekaligus mengajak 

Kartosoewirjo untuk merubah NII dengan melakukan amandemen Undang-Undang 

Qanun Asasinya menjadi RPII dalam bentuk Khilafah. Menurut Qahhar, konsep NII 

Kartosoewrijo tidak berhasil menggalang potensi umat Islam Indonesia dalam 

 
10C. Van Dijk, Darul Islam: Sebuah Pemberontakan, h.175. 

11Andi Wanua Tangke, Misteri Kahar Muzakkar Masih Hidup, (Makassar: Pustaka Refleksi, 

2009), h. 12-14. Dikutip dalam: Abu Bakar, “Konsepsi Ketatanegaraan Kahar Muzakkar”, al-Daulah, 

vol. 8, no. 1 (2018), h. 58. 
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memerangi pengaruh hidup feodalisme, firkah politik perpecahan dan segala macam 

kufarat yang ada di dalam tubuh Islam dan gagal menegakkan agama Islam sesuai 

perintah Alquran dan hadis.12  

Sebelumnya Qahhar juga menaruh kritik hebat bahkan mencela konsep 

Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis) yang liberal, demokrasi dan Pancasila 

Soekarno. Menurut Qahhar konsep Pancasila lahir dari kata Majapahitisme yang jauh 

panggang dari konsep Islam, dan demokrasi yang dibangun ialah demokrasi gadungan 

yang berafiliasi dengan paham komunis. Qahhar bahkan menyebut Soekarno dan 

Jawanya sebagai Jawa Komunis hingga TNI Jawa sebagai Tentara Djawa Komunis 

(TDK).13 Kritik tersebut tidak hanya dituangkan dalam tulisan Qahhar, tetapi juga 

menyurati langsung Soekarno melalui Corrie van Stenus (istri Qahhar) sebagai kurir. 

Qahhar memperingati Soekarno agar tetap berpegang dalam jalan Islam dan mengganti 

Pancasila menjadi falsafah keislaman. 

“Falsafah Negara (Panjtasila), supaya Bung Karno selaku Presiden/Panglima 

Tertinggi/Pemimpin Besar Bangsa Indonesia, segera mendecreetkan 

menggantikan Pantjasila dengan Falsafah Ketuhanan, jang bunji lengkapnja 

lebih kurang seperti dibawah ini: Adjaran Islam dan Adjaran Agama lainnja 

jang dianut oleh segenap Golongan Suku Bangsa Indonesia”.14 

Selain itu, Qahhar juga mengajak Soekarno kepada jalan kebenaran: 

“ARRUDJUU ILAL HAQQI WADJIBUN, rudju’ kepada kebenaran adalah 

wadjib, maka tibalah saatnja saja sadari diri, mengadjak kepada Bung Karno 

 
12Abdul Qahhar Mudzakkar, Tjatatan Batin Pedjoeang Islam Revolusioner, Jilid III, (Qalam 

Press, Singapura 14). 

13C. Van Dijk, Darul Islam, Sebuah Pemberontakan, (Cet. 1., Jakarta: GrafitiPers, 1983).  

14Abdul Qahhar Mudzakkar, Revolusi Ketatanegaraan Indonesia, Menudju Persaudaraan 

Manusia, (Cet. I; Makassar: toACCAe, 2005), h. 74.   
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untuk bersama-sama rudju’ kpeada kebenaran, rudju’ kepada djalan jang 

benar”.15 

Surat-suratnya di atas memberi kesimpulan bahwa Qahhar dengan komitmen 

dan impiannya untuk menyeru dalam jalan kebenaran (menurut versinya) yakni negara 

dengan penegakan syariat Islam yang berlandaskan Alquran dan Sunnah. Sekalipun 

bahwa persoalan awal gerakan Qahhar bukan atas dasar Islam tetapi faktor politik, 

demobilisasi militer, sosial, budaya dan lainnya, tetapi dengan jalan keislaman yang 

dijunjung tinggi melahirkan nilai dan ajaran keislaman yang terbentuk dalam 

masyarakat hingga pada jalan kematiannya pada tahun 1965. 

B.  Teori Konflik 

 Konflik dari segi terminologi berasal dari Bahasa Yunani yaitu configure yang 

berarti memukul. Sedang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konflik 

diartikan percekcokan, perselisihan dan pertentangan.16 Dalam sosiologi, konflik 

diartikan sebagai suatu proses sosial yang melibatkan antara dua orang atau lebih 

dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan 

menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatarbelakangi oleh 

perbedaan ciri-ciri yang dibawa oleh individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-

perbedaan tersebut diantaranya menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat-

istiadat, keyakinan, keinginan, tujuan hidup, ideologi serta pandangan satu sama 

lainnya.  

Dari setiap konflik, di antaranya ada yang bisa diselesaikan dengan cara dialog 

atau diskusi, tetapi ada juga beberapa yang tidak dapat diselesaikan sehingga 

 
15Abdul Qahhar Mudzakkar, Revolusi Ketatanegaraan Indonesia, Menudju Persaudaraan 

Manusia, h. 68.   

16Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V, Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan 

Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016-2020 



25 

 

 

menimbulkan beberapa aksi kekerasan. Kekerasan merupakan gejala yang 

menyebabkan timbulnya konflik tidak dapat teratasi sehinga menimbulkan kekerasan 

dari model yang terkecil hingga peperangan.17 

Lebih spesifik, dalam kasus ini penulis meminjam teori Dahrendorf yakni 

konflik otoritas atau kepentingan dalam suatu posisi atau struktur. Menurut 

Dahrendorf, berbagai posisi dalam masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang 

berbeda. Otoritas tidak terletak dalam individu tetapi di dalam posisi. Otoritas secara 

tersirat menyatakan superordinasi dan subordinasi.18 Lebih lanjut, ada dua kelompok 

konflik yang dapat terbentuk dalam setiap asosiasi, kelompok yang memegang posisi 

otoritas (superordinat) dan kelompok subordinat yang mempunyai kepentingan tertentu 

“yang arah substansinya saling bertentangan”. 

Aspek terkahir dari teori konflik Dahrendorf adalah hubungan konflik dengan 

perubahan. Pada umumnya tujuan dalam konflik otoritas atau kepentingan ialah adanya 

perubahan dalam struktur, baik itu kelompok ataupun individu (berpusat pada posisi). 

Dalam hal ini Dahrendorf mengakui pentingnya pemikiran Lewis Coser, yang 

memusatkan perhatian pada fungsi konflik dalam mempertahankan status quo. Tetapi, 

Dahrendorf menganggap fungsi konservatif dari konflik hanyalah satu bagian realitas 

sosial; konflik juga menyebabkan perubahan dan perkembangan.  

Singkatnya Dahrendorf menyatakan, bahwa segera setelah kelompok konflik 

muncul, kelompok itu melakukan tindakan yang menyebabkan perubahan dalam 

struktur sosial. Bila konflik itu hebat, perubahan yang terjadi adalah radikal. Bila 

 
17Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politik (Cet. I; Jakarta: Kencana, 

2013), h. 53. 

18George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern: edisi 6, (Cet. 7; Jakarta: 

Kencana Predana Media, 2011), h. 154-155. 



26 

 

 

konflik disertai tindakan kekerasan, akan terjadi perubahan struktur secara tiba-tiba. 

Apapun ciri konflik, sosiologi harus membiasakan diri dengan hubungan antara konflik 

dan perubahan maupun dengan hubungan antara konflik status quo.19 

Sejalan dengan teori Dahrendorf diatas, dalam kasus DI/TII di Sulawesi Selatan 

relevan dengan teori tersebut, di mana terjadi perbedaan pandangan antara pemerintah 

(superordinasi) yang mengilegalkan Qahhar untuk membangun pengaruhnya dalam 

struktur militer, yang di lain sisi, Qahhar (subordinasi) juga menginginkan adanya 

pembentukan militer dalam hal ini Divisi Hasanuddin. Konflik ini juga termasuk ke 

dalam konflik yang sifatnya kompleks karena melibatkan seluruh unsur dan elemen 

masyarakat, mulai dari pemerintah (militer), masyarakat dan DI/TII itu sendiri. 

Setidaknya ada empat perbedaan antara pemerintah dengan Qahhar. 

Pertama, alasan politik dimana ditolaknya Qahhar untuk mendirikan Divisi 

Hasanuddin yang ia sendiri sebagai komandannya dan pasukannya ialah bekas tentara 

gerilya. Kedua ialah alasan sosial, yaitu pemegang penting jabatan strategis di Sulawesi 

Selatan pada waktu itu baik militer maupun pemerintahan yang notabenenya diduduki 

oleh orang-orang non suku Bugis-Makassar, contohnya Sudiro (suku Jawa) sebagai 

Gubernur, Gatoto Subroto (suku Jawa) sebagai panglima TT-VII dan Saleh 

Sastranegara (suku Sunda) sebagai kepala polisi.  

Komandan RI-23, resimen infanteri yang bermarkas komando di Pare-pare, 

adalah Letnan Kolonel Candra Hasan seorang perwira asal suku Madura dari Divisi 

Brawijaya,20 serta beberapa suku dari Minahasa (Manado) dan Ambon. Ketiga ialah 

faktor budaya, dalam hal ini peneliti meminjam konsep Siri’-Pesse oleh Anhar 

 
19George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern (edisi 6), h. 156-157. 

20Barbara Sillars Harvey, Pemberontakan Kahar Muzakkar, Dari Tradisi ke DI/TII (Cet I; 

Jakarta: Grafiti, 1989), h. 212. 
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Gonggong dimana menurutnya, salah satu faktor kontinuitas dari gerakan Qahhar ialah 

budaya Siri’-Pesse21 suku Bugis-Makassar yang selalu dipertahankan Qahhar.22 

Keempat ialah faktor agama, pecahnya konflik dengan pemerintah Republik 

awalnya bukan disebabkan oleh faktor agama, tetapi lebih kepada faktor Sosio-Politik. 

Akan tetapi, setelah diadakannya pertemuan antara Qahhar dengan Kartosoewirjo, 

barulah Qahhar memakai konsep ideologi Islam sebagai basis daripada gerakannya. 

Hal ini disebabkan kentalnya culture Islam oleh masyarakat Sulawesi Selatan yang 

memang pada umumnya mayoritas masyarakatnya memeluk Islam. Faktor agama 

jugalah yang menjadikan semakin banyaknya pengikut Qahhar dalam memerangi 

Pemerintah Republik. 

 

 

 

 

 

 

 
21Siri’-Pesse menurut arti harfiahnya adalah malu. Lihat: Anhar Gonggong, Abdul 

QahharMudzakkar, Dari Patriot Hingga Pemberontak, h. 72.  

22Anhar Gonggong, Abdul QahharMudzakkar, Dari Patriot Hingga Pemberontak,(Cet. I; 

Jakarta: Grasindo, 1992), h. 72. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Secara deskriptif penelitian ini akan menjelaskan suatu peristiwa atau fenomena 

yang terjadi di masa lalu yang di alami oleh manusia baik secara pribadi maupun secara 

kelompok. Dalam mendeskripsikan objek penelitian, penulis menggunakan jenis 

penelitian kualitatif yang dalam proses pengambilan datanya melalui dua cara yaitu 

penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research) berupa 

wawancara lisan dengan saksi dan pelaku peristiwa. Berikut sumber data dari 

penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan: 

1. Penelitian pustaka; yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang 

terbagi atas data primer dan data sekunder. Dataa primer dalam penelitian ini ialah 

arsip atau dokumen yang ditulis langsung oleh pelaku atau saksi sejarah pada saat 

peristiwa berlangsung atau tidak jauh dari interval waktu setelah kejadian tersebut 

(mengenai rincian datanya, dijelaskan pada sub bab heuristik atau pengumpulan 

data). 

2. Penelitian lapangan; yaitu data yang didapatkan dari metode wawancara langsung 

terhadap pelaku atau saksi sejarah peristiwa. Dalam penelitian lapangan, 

dibutuhkan beberapa instrumen penelitian. Instrumen yang dimaksud di sini 

adalah peneliti itu sendiri dengan memakai beberapa alat bantu dalam mencari, 

mengumpulkan dan mendapatkan data. Berikut alat bantu yang dipakai antara lain: 

1. Kamera, yakni alat yang digunakan peneliti untuk melakukan dokumentasi 

terkait dengan objek penelitian misalnya berupa arsip, artefak, gambar atau 

foto informan serta lokasi dari objek penelitian. 
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2. Perekam suara atau tape recorder, alat bantu ini digunakan dalam merekam 

suara atau pembicaraan dari informan terkait dengan peristiwa yang diteliti. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Untuk lokasi penelitian, peneliti memakai batasan teritorial agar 

memungkinkan penulis untuk fokus ke daerah atau lokasi yang ingin diteliti juga agar 

data yang didapatkan relevan dengan objek penelitian. Fokus lokasi penelitian ialah 

Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu. Ketiga 

kabupaten tersebut pada saat terjadinya peristiwa (tahun 1953-1965) tergabung dalam 

satu kabupaten yakni Kabupaten Mamuju atau Kewedanaan Mamuju. Lokasi peneltian 

didasarkan atas hasil observasi awal peneliti bahwa lokasi yang ditetapkan merupakan 

lokasi yang memungkinkan penulis untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin 

demi mendukung tujuan penelitian. 
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Peta Lokasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

C. Pendekatan Penelitian 

1. Sosial-Politik 

Gerakan DI/TII berangkat dari rasa ketidakpuasan para geriliyawan Sulawesi 

Selatan dalam hal ini Kesatuan Geriliya Sulawesi Selatan (KGSS) yang dipimpin oleh 

Qahhar, terhadap pemerintah Republik Indonesia. Qahhar menuntut pemerintah agar 

para geriliyawan dimobilisasi dalam Angkatan Perang Republik Indonesia dengan 

satuan atau brigade tersendiri yaitu Brigade Hasanuddin tanpa syarat apapun. Namun 

usulan Qahhar ditolak oleh pemerintah pusat dikarenakan banyak dari para geriliyawan 

yang tidak memenuhi syarat sebagai prajurit, contohnya sebahagian besar geriliya tidak 

tahu tulis menulis dan tidak pernah mengikuti pendidikan formal ketentaraan. 

Faktor penyebab yang lain ialah adanya kecemburuan sosial Qahhar atas 

kedudukan suku non Bugis-Makassar dalam jabatan strategis di Sulawesi Selatan pada 

waktu itu baik militer maupun pemerintahan yang notabenenya diduduki oleh orang-

orang non suku Bugis-Makassar, contohnya Sudiro (suku Jawa) sebagai Gubernur, 

Gatoto Subroto (suku Jawa) sebagai panglima TT-VII dan Saleh Sastranegara (suku 

Sunda) sebagai kepala polisi.  Dalam hal ini Andaya menulis sebagaimana dikutip 

dalam Van Dijk: 

“Sejak semula benar, Qahhar dan para gerilyawan mendapat dukungan luar 

biasa dari rakyat setempat yang memperlihatkan simpati yang besar dengan 

penderitaan mereka ini. Dan mereka anggap kehadiran kian banyak dari 

pasukan-pasukan orang Jawa di pantai mereka, sebagai penghinaan terhadap 

rakyat Sulawesi, yang telah menyumbang demikian banyak dan menderita amat 

sangat untuk memperoleh kemerdekaan dari Belanda”.1 

Dari pendekatan tersebut, penulis mengkaji implikasi sosio-politik DI/TII di 

Mamuju. 

 
1C. Van Dijk, Darul Islam: Sebuah Pemberontakan (Cet. I; Jakarta: Grafiti Pers, 1983), h. 160. 
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2. Agama (Islam) 

Pada tahun 1953, Qahhar menyatakan diri bergabung dengan Darul Islam 

Kartosoewirjo di Jawa Barat. Transisi dari pandangan Nasionalis-Pancasila ke 

Nasionalis-Agamis oleh Qahhar disebabkan beberapa faktor salah satunya untuk 

menggalang persatuan masyarakat Sulawesi Selatan yang notabenenya pemeluk Islam 

dalam mendukung gerakannya. Para ulama serta kadi (imam), mempunyai kedudukan 

strategis dalam memperoleh dan memperluas jaringan DI/TII. Di daerah Mandar pada 

umumnya, keterlibatan para ulama terlihat dalam conferentie (konferensi) Pumbedjagi 

DI/TII di Balanipa, Kewedanaan Polewali. Di mana disebutkan beberapa ulama-ulama 

lokal dan organisasi Islam yang ikut serta dalam perjuangan gerakan DI/TII di kawasan 

Kabupaten Mandar.2 Dan tentunya dari pendekatan ini, yang menjadi fokus ialah 

aplikatif konsep keagamaan (Islam) yang dibawa oleh DI/TII, serta dampaknya di 

masyarakat. 

3. Ekonomi 

Dalam sebuah pergerakan, tentu dibutuhkan suplai ekonomi dalam menunjang 

segala kebutuhan perang dan sebagainya. Eksistensi gerakan DI/TII di Mamuju tentu 

mempunyai dukungan dari faktor ekonomi. Pendekatan ekonomi yang dipakai penulis 

ialah untuk melihat alur ekonomi dari gerakannya, serta sejauh mana pengaruh 

ekonomi lokal (Mamuju) dalam gerakannya. 

 

 

 
2Arsip M. Saleh Lahade 1937-1973, (1953), No. 189, Laporan dari perwira DIstrik Militer 

236/VII Mandar mengeni konfrensi Pertahanan Politik Tentara Islam Indonesia (TII) CP.II KOPAS 

Hasanuddin tanggal 1s/d 5 Nov 1953 di Pumbejagi) 12 Nov 1953.  
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian sejarah terdapat empat tahap teknik pengumpulan data 

diantaranya: 

1. Heuristik 

Heuristik ialah tahap awal dalam pengolahan data yang dipakai dalam 

menemukan atau mengumpulkan data-data terkait dengan objek penelitian yang dapat 

dianggap memberi informasi konkret dan autentik terkait objek penelitian itu sendiri. 

a. Jenis sumber sejarah yang digunakan 

1) Menggunakan arsip, dokumen atau sumber primer lainnya yang dapat diperoleh 

pada lembaga-lembaga khusus yang menangani atau menghimpun data-data 

terkait seperti di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan 

di Makassar, di antaranya:  

(1). Arsip Koleksi Pribadi Muh. Saleh Lahade 1937-1973, yakni nomor 272 tentang 

kegiatan Jajasan Kopra Sulawesi tahun 1950-1957 dan nomor 189 tentang Konferensi 

Pertahanan Politik TII di Pumbedjagi.  

(2). Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, yakni nomor 233 tentang 

Laporan/Warta Politik Daerah Mandar tahun 1951-1957, dan sebagainya.  

(3). Arsip Mamuju 1963-1995, nomor 1461 tentang Peta Kabupaten Daerah Tingkat II 

Mamuju.  

2) Sumber lisan yaitu sejarah lisan. 

Ada dua jenis sumber sejarah melalui wawancara lisan, yakni sejarah lisan dan 

tradisi lisan. Sejarah lisan merupakan penuturan peristiwa dari saksi/pelaku utama 

dalam sebuah peristiwa. Karena dikisahkan oleh saksi/pelaku yang mendengar, melihat 

dan merasakan langsung sebuah peristiwa, maka sifat datanya merupakan data primer. 
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Sedangkan tradisi lisan (oral tradition) sebagaimana pernyataan oleh Jan Vansina, 

ialah “oral testimony transmitted verbally, from one generation to the next one or 

more”.3  Karena penuturannya dilakukan bukan dari saksi/pelaku langsung tetapi 

melalui generasi ke generasi, maka sifat data dri tradisi lisan ialah data sekunder.  

Dalam pengumpulan data melalui sumber lisan, penulis menggunakan teknik 

wawancara dengan saksi/pelaku langsung. Dalam proses observasi awal ini, penulis 

telah menghimpun beberapa nama informan di antaranya: 

(1) Muh. Jamal Bandi (umur 83 tahun). Mantan Komandan Peleton IV TII KDT Andi 

Abdullah Atjo, wilayah Mamuju. 

(2) Marre (umur 97 tahun). Mantan Komandan Regu TII Batalion II Galung Lombok, 

Bandru, wilayah Mapilli dan Balanipa. 

(3) Rasyid Kampil (umur 75 tahun). Masyarakat sipil kota Mamuju. 

(4) Uping (umur 99 tahun). Masyarakat sipil Distrik Botteng (sekarang Kecamatan 

Tappalang). Uping juga pernah mengikuti kaderisasi Gabungan Pemberontak 

Republik Indonesia 5.3.1 (Gapri 5.3.1) dalam melawan kolonial Belanda. 

(5) Aras (umur 71 tahun). Masyarakat sipil asal Tambi, Kec. Mamuju. 

(6) H. Caman Lahama (72 tahun). Masyarakat sipil asal Pulau Karampuang, Kec. 

Mamuju. 

(7) Iming Wijaya (69 tahun). Masyarakat sipil keturunan etnis Tionghoa asal kota 

Mamuju. 

(8) Sangkung (81 tahun). Masyarakat sipil asal Desa Lebani, Kec. Mamuju. 

 
3Jan Vansina, “Once Upon a Time: Oral Traditions as History in Africa”, dalam Felik Gilbert 

and Stephen R. Graubard, Historical Studies Today (New York: W.W. Norton & Company, 1972), hlm. 

413-439. Dikutip dalam: Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah: Edisi Kedua, (Cet.II; Yogyakarta: Tiara 

Wacana, 2003), h. 25. 
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(9) Muh. Syukni E (umur 82 tahun). Mantan Pesuruh DI/TII di Lombang-Lombang, 

kemudian bergabung ke dalam tentara sukarela From Perjuangan Rakyat Tertindas 

di Mandar (FPRTM). 

(10)  Abdul Majid (umur 81 tahun). Pasukan TII dari Regu I, Peleton II, Kompi II, 

Batalion 28, Kapten Mansur, wilayah Mamuju. 

(11)  Nasiruddin (78 tahun). Warga sipil asal Mamuju kota. 

(12)  Andi Patarai Noor (umur 76 tahun). Masyarakat sipil asal Desa Lero, Kec. Suppa. 

Dalam melakukan wawancara, peneliti fokus pada pertanyaan pokok kepada 

informan seperti profesi atau status dalam kesaksiannya (apakah sebagai masyarakat 

sipil, simpatisan DI/TII, TII atau TNI), bagaimana pandangannya tentang peristiwa 

tersebut dan apa dampak yang dirasakan dari peristiwa tersebut. Tetapi pertanyaan 

peneliti tidak kaku seputar hal diatas dan tidak membatasi informan untuk 

menceritakan kesaksian atau kejadian yang dialami, sebagaimana sifat dari penelitian 

kualitatif yaitu penganalan dan ekplorasi sumber sedalam dan sebanyak mungkin. 

2. Kritik Sumber 

Menentukan otensitas dan kredibilitas sumber sejarah. Penentuan keaslian 

berkaitan dengan bahan yang digunakan dari sumber tersebut, diverifikasi atas asli atau 

tidaknya sumber yang digunakan seorang peneliti sejarah. Pada kritik sumber terbagi 

atas dua metode yaitu: 

a. Kritik Eksternal, merupakan kritik yang membangun dari luar sejarah yang 

dilakukan dengan mencari kebenaran fisik suatu sumber sejarah melalui sejumlah 

pengujian terhadap berbagai aspek diluar sumber sejarah, apsek yang diperlukan 
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adalah kapan dan dimana sumber dibuat? siapa pembuatnya? Dari bahan apa 

sumber itu dibuat? dan bagaimana kerangka konseptualnya?4 

b. Kritik Internal, merupakan kritikan yang membangun dari dalam, yang didasari 

pada arti sebenarnya suatu kesaksian informan yang mengandung kejadian penting 

yang diketahui umum. 

3. Interpretasi 

Interpretasi atau penafsiran sejarah sering disebut juga dengan analisis sejarah. 

Analisis sendiri berarti menguraikan dan secara terminologis berbeda dengan sintesis 

yang berarti menyatukan. Namun keduanya, analisis dan sintesis, dipandang sebagai 

metode-metode utama dalam interpretasi (Kuntowijoyo, 1995:100).5 Didalam 

menginterpretasikan sejarah, sejarawan tidak bisa memberikan penafsiran sendiri karna 

dalam studi sejarah diperlukan sejumlah metodologi dari ilmu bantu sejarah. 

4. Historiografi 

Berbagai pernyataan mengenai masa silam yang telah disintesakan selanjutnya 

ditulis dalam bentuk kisah sejarah atau historiografi. Sampai pada tahap ini, sejarawan 

akan mengadakan, apa yang dikatakan G.J. Renier (1997:194-204) sebagai serialisasi 

dalam cerita sejarah. Metode serialisasi dilakukan dalam berdasarkan bacaan ahli 

sejarah tentang dunia dimana ia hidup, pengalaman, dan kepercayaannya. Menurutnya 

tidak ada ketentuan khusus yang diikuti oleh ahli sejarah. Mereka bebas 

menserialisasikan peristiwa-peristiwa sejarah sesuai dengan prinsip yang dianutnya. 

 
4Abd Rahman Hamid & Muhammad Saleh Madjid, Pengantar Ilmu Sejarah, (Cet. I: 

Yogyakarta: Ombak, 2011), h. 48. 

5Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah, (Cet I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) 

h. 64. Dikutip dalam Fachriyadi, “Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Di Kawasan 

Teluk Bone 1953-1965”, Skripsi (Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Alauddin, 2017), h. 

14. 
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Meskipun demikian, setiap tuturan sejarah menurut Renier harus memperhatikan tiga 

aspek utama yaitu: kronologi, kausalitas dan imajinasi.6            

Ciri utama eksplanasi dalam sejarah adalah urutan kejadian dari suatu peristiwa. 

Eksplanasi yang baik ialah ketika peristiwa masa lalu yang direkonstruksi tampak 

“hidup” (ibarat sebuah dialog) ditengah kehidupan kita. Namun hal itu tidaklah mudah 

dilakukan tanpa dilandasi oleh kemampuan analisis sejarawan terutama dalam 

mengaitkan antara satu kejadian dengan kejadian lainnya, atau sebab-musabab 

terjadinya suatu peristiwa. Dari sini dibutuhkan aspek kausalitas dalam mengaitkan 

satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Pada akhirnya, tuturan historis seperti itu harus 

didukung oleh daya imajinasi yang kuat dari sejarawan, hal ini terkait dengan 

kemampuan merangkai kata-kata, sehingga terjalin hubungan antara fakta. Apapun 

hasil imajinasinya, tetapi dibangun atas dasar sumber sejarahnya. 

Historiografi atau laporan hasil penelitian. Pada fase ini peneliti mencoba 

menangkap dan memahami histoire ralite atau sejarah sebagaimana terjadinya 

(Abdullah dan Sorjomihardjo 1985: xv). Dalam konteks itu, penulisan sejarah tidak 

hanya sebatas menjawab pertanyaan-pertanyaan elementer atau deskriptif mengenai: 

“apa”, “siapa”, “kapan”, dan “bagaimana” suatu peristiwa terjadi (disebut histoire 

evenementielle atau sejarah prosessual menurut Sartono Kartodirdjo), melainkan suatu 

eksplanasi secara kritis dan mendalam tentang “bagaimana” dan “mengapa” atau sebab 

terjadinya suatu peristiwa.7 

 

 

 
6Abd Rahman Hamid & Muhammad Saleh Madjid, Pengantar Ilmu Sejarah, h. 51-52  

7Abd Rahman Hamid & Muhammad Saleh Madjid, Pengantar Ilmu Sejarah, h. 53. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Alam 

Kabupaten Mamuju merupakan kabupaten dengan daerah yang terluas untuk 

wilayah adminsitrasi di Mandar, serta mempunyai sumber daya alam yang begitu 

melimpah. Mamuju terletak diantara 10 dan 30 lintang selatan dan 1090 1190 bujur 

timur, dengan luas daerah seluruhnya 11.603 Km2. Mamuju memiliki garis pantai 

terpanjang diantara Majene dan Polewali, yalkni kurang lebih 350 km. Kabupaten ini 

terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan, Pulau Sulawesi, yang berbatasan: 

- Sebelah Utara  : Kabupaten Donggala dan Palu (Provinsi Sulawesi 

Tengah). 

- Sebelah Timur  : Kabupaten Polewali Mamasa, Tana Toraja, Luwu, dan 

Sulawesi Tengah. 

- Sebelah Selatan : Kabupaten Polewali Mamasa dan Majene 

- Sebelah Barat  : Selat Makassar.1 

Mamuju mempunyai wilayah dataran dan berbukit sampai ke gunung. Daerah 

datar terdapat pada tempat yang berdekatan dengan pantai serta memiliki gunung 

dengan puncak tertinggi kurang lebih 3.000m.2  

 

 

 
1Mamuju Dalam Angka 1985, (Kantor Statistik Kabupaten Mamuju), h. 1.  

2Inventaris Arsip Mamuju 1963-1995, mengenai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Mamuju: 

Surat tanggal 9 April 1985 tentang Peta Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju, Reg. 1461. 
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Gambar 2. Peta Kabupaten Mamuju tahun 1985. 

 

Sumber: Arsip Mamuju 1963-1995, No. 1461. 

Sungai-sungai di daerah Mandar secara umum tidak dapat dipergunakan untuk 

pelayaran karena terdapat banyak tebing dan bagian hilirnya yang pendek dan 

seringkali perut(sungai)nya berpindah-pindah. Jika banjir datang, banyak sekali 
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batang-batang kayu besar yang hanyut bersama dengan lumpur dan pasir, dari hulu 

hingga bagian tengahnya banyak terdapat batu kerikil.3 Sungai besar/panjang 

berjumlah 5 buah yang pada umumnya berada pada bagian utara antara lain sungai 

Pasangkayu, sungai Lariang, sungai Karossa, sungai Budong-Budong dan sungai 

Karama. Sedangkan sungai sedang berjumlah 26 buah, menghasilkan ikan tawar.4 

Untuk sungai-sungai beserta namanya yang berada di Mamuju, lihat tabel berikut: 

Tabel 1. Nama-nama Sungai di Kabupaten Mamuju Diperinci per Kecamatan Tahun 

1987 

Kode Wilayah Kecamatan Nama Sungai 

(1) (2) (3) 

01 

 

 

02 

 

 

03 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

Tappalang 

 

 

Mamuju 

 

 

Kalukku 

 

 

 

 

 

Kalumpang 

 

 

 

 

S. Tamao 

S. Galung 

S. Dayanginna 

S. Karema 

S. Tumuki 

Kali Mamuju 

S. Amppallas 

S. Gentungan 

S. Pure 

S. Kalukku 

S. Papalang 

S. Karama 

S. Bonehau 

S. Tinatang 

S. Karataun 

S. Bulo 

S. Tulasi 

 
3Syahrir Kila, Sejarah Mamuju: Dari Kerajaan Sampai Kabupaten, h. 122. 

4Arsip Mamuju 1963-1995, mengenai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Mamuju: Surat tanggal 

9 April 1985 tentang Peta Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju, No. 1461. 
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05 

 

 

06 

 

 

 

 

Budong-Budong 

 

 

Pasangkayu 

S. Lebuttang 

S. Salole 

S. Mabubu 

S. Karama 

S. Lumu 

S. Budong-Budong 

S. Karossa 

S. Kuma 

S. Majene 

S. Lariang 

S. Tikke 

S. Pasangkayu (Maju) 

S. Pangiang 

S. Kasoloang. 

Sumber: Mamuju Dalam Angka 1985, (Kantor Statistik Kabupaten Mamuju), h. 3. 

Selain sungai, pada tahun 1950-1960-an, di pesisir juga terdapat beberapa 

pelabuhan yang aktif yang dipakai masyarakat dan pemerintah di antaranya yaitu 

pelabuhan Tappalang, Mamuju, Kalukku, Sampaga, Lumu, Budong-budong, Karossa, 

Lariang dan Pasangkayu.5 Pelabuhan-pelabuhan tersebut ialah pelabuhan sentral dalam 

melakukan bongkar muat barang. Beberapa dari pelabuhan-pelabuhan tersebut juga 

sering dipakai bahkan dikuasai oleh kelompok gerilyawan DI/TII dalam melakukan 

penyelundupan dan perdagangan kopra dan hasil bumi lainnya. 

Dengan bentang alam yang cukup luas, tidak heran jika Mamuju mempunyai 

sumber daya alam yang melimpah. Mamuju merupakan kawasan yang sering 

disinggahi oleh kapal-kapal dalam melakukan transaksi dagang, salah satuya kapal 

KPM (Koninklijke Pakertvaart Maatschappij)6. Bukan hanya masyarakat pribumi 

 
5Arsip Saleh Lahade, Berkas Mengenai Kegiatan Perdagangan Kopra/Kelapa di Daerah 

Territerium VII Indonesia Timur, antara lain: Kegiatan Jajasan Kopra Sulawesi, (1950-1957), No. 272.  

6Perusahaan Pelayaran Belanda yang didirikan pada 4 September 1888 di Amsterdam, Belanda.    
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yang melakukan kegiatan perdagangan, tetapi terdapat juga masyarakat Tionghoa yang 

notabene sebagai tengkulak.7 

2. Pemerintahan 

Secara administrasi, Mamuju pada zaman Belanda merupakan onder afdeling 

bersama Majene dan Polewali Mamasa. Ketiga onder afdeling ini di bawah naungan 

Afdeling Mandar yang beribu kota di Majene. Pasca kemerdekaan (era orde lama), 

Mamuju kemudian berubah menjadi daerah tingkat II (Kabupaten Mamuju) melalui 

UU No. 29 Tahun 1959. Kemudian berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi 

Sulawesi Selatan dan Tenggara No. 1100 tahun 1961, Provinsi Sulawesi Selatan terdiri 

atas dua kota madya yakni Kota Makassar dan Pare-pare serta 21 daerah kabupaten. 

Dari 21 kabupaten tersebut, tiga kabupaten berada di dalam wilayah administrasi 

Mandar, yakni Kabupaten Polewali Mamasa (Polmas), Kabupaten Majene dan 

Kabupaten Mamuju.8 

Struktur Pemerintahan Kabupaten Mandar 1950-19619 

1. Kepala Pemerintahan Kab. Mandar :  Mattotorang Daeng Masikki. 

2. Ketua DPRS Kab. Mandar  : A. Syukur Rahim dari Partai Masyumi. 

3. Wakil Ketua DPRS Kab. Mandar  

Indonesia (PSII)    : M. Machmud, dari Partai Sarekat Islam 

4. Kepala Jawatan Pertanian 

 
7Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, “Kepala Daerah Sulawesi Tengah: Surat 

Tanggal 6 Agustus 1951 tentang Aksi Bajak Laut di Lariang (Mandar Utara) yang Mengadakan 

Penculikan, Pembunuhan dan Perampokan Terhadap Pedagang-Pedagang Tiong Hoa”, (1951), No, 487.   

8Anhar Gonggong, Abdul Qahhar Mudzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak (Cet. I; 

Jakarta: Grasindo, 1992), h. 24. 

9Diolah dari Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, “Laporan/Warta Politik tahun 

1951-1957 dari Daerah Mandar”, No. 233. 
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Rakyat Kab. Mandar   : Tajuddin Baso 

5. Wakil Kepala Jawatan Penerangan RI  

Kab. Mandar    : Genda Ahmad 

6. Kepala Jawatan Sosial Kab. Mandar : Sachri Daeng Sidjaja 

7. Kepala Pertanian Rakyat Mandar : Abd. Madjid  

8. Kepala Bahagian Politik Kab. Mandar : Abd. Mannan 

9. Kepala Kantor Sosial Kab. Mandar : M. Sachri Daeng Sidjaja 

10. Kepala Pekerjaan Umum Seksi Mandar : A.S. Mukuan 

11. Kepala Pemerintahan Negeri Mamuju 

(1950-1956)    : Ambo Tjatja (baca: A. Caca) 

12. Kepala Pemerintahan Negeri Mamuju 

(1956-1961)    : Muh. Arsjad Kamaruddin 

13. Kepala Pemerintahan Negeri Mamasa  

(195.- 1956)    : H. Abd. Malik 

14. Kepala Pemerintahan Negeri Polewali  

(1957)     : Andi Maga 

Setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju, Andi Paccoba Amrullah ditunjuk 

sebagai bupati pertama periode tahun 1960-1964. Masa kepemimpinan Paccoba tidak 

berjalan mulus disebabkan gejolak DI/TII dan beserta TNI Batalion 710 pimpinan Andi 

Selle. Olehnya memulihkan keamanan di tengah masyarakat merupakan prioritas 

utama Paccoba. 

Dalam statistik Kabupaten Mamuju tahun 1985, secara administrasi 

pemerintahan kabupaten Mamuju terbagi menjadi 6 kecamatan dan 23 Desa. Lebih 

jelasnya lihat tabel berikut: 
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Tabel 2. Luas Daerah Kabupaten Mamuju diperinci per kecamatan dan desa tahun 

1987 

Kecamatan Desa Luas (Km2) 

(1) (2) (3) 

Tapalang 

 

 

 

 

Mamuju 

 

 

 

 

 

 

Kalukku 

 

 

 

 

Kalumpang 

 

 

 

 

Budong-Budong 

 

 

 

 

Pasangkayu 

- 

Galung 

Orobatu 

Dungkait 

Lebani 

- 

B 

otteng 

Simboro 

Binanga 

Sumare 

Karampuang 

Bambu 

- 

Sinyonyoi 

Kalukku 

Belang-Belang 

Pangale 

- 

Bonehau 

Kalumpang 

Karama 

Karataun 

- 

Lumu 

Babana 

Budong-Budong 

Karossa 

- 

Sarudu 

Baras 

556 

205 

132 

102 

117 

412 

45 

40 

125 

60 

37 

105 

703 

125 

208 

120 

250 

3.192 

442 

750 

850 

1.150 

3.265 

415 

850 

950 

1.050 

3.475 

872 

999 

686 
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Pasangkayu 

Bambalamotu 

Bambaira 

465 

453 

Sumber: Mamuju Dalam Angka 1985, (Kantor Statistik Kabupaten Mamuju), h. 2. 

3. Penduduk 

Terdapat beberapa versi mengenai asal-usul keberadaan manusia pertama atau 

nenek moyang Mamuju. Tetapi dalam hal ini penulis hanya mengutip dua versi 

mengenai asal-usul tersebut. Versi pertama mengatakan bahwa tomanurung di Mamuju 

berasal dari dalam batu di daerah Tumpiq (Mamasa), yang kemudian dikawini oleh 

seseorang yang bernama Pue Topole di Karaolamba (atau orang yang datang dari jauh). 

Tomanurung ini kemudian melahirkan tujuh orang yang tersebar di berbagai daerah di 

Mamuju yakni: 

1. Tasallewa pergi ke Baras (Pasangkayu) 

2. Tobittoeng pergi ke Lariang (Pasangkayu) 

3. I Coa ke Sinajoi (mungkin Sinyonyoi, Kalukku) 

4. Tokasang ke Bungi. 

5. I Palliq pergi pergi ke Kurri-Kurri (Mamuju) 

6. Taburra-burra pergi ke Tabulahan. 

7. Loe Katimba.10 

Dari ke tujuh anak dari Topole di Karaolamba menghasilkan cucu cicit hingga 

akhirnya sampai ke raja pertama Mamuju, Todipodondean, kemudian turun ke Tarapati 

Toma’dua Lembo, hingga sampai ke La Salaga Tomejammeng.11 

 
10A. M. Mandra, Inventarisasi, Transliterasi, Terjemahan dan Pengungkapan Latar Belakang 

Nilai serta Isi Naskah Kuno/Lontar Mandar, (Ujung Pandang: Depdikbud, IDKD, 1986), h. 100. Dikutip 

dalam: Syahrir Kila, Sejatah Mamuju: Dari Kerajaan Sampai Kabupaten, h. 47.  

11Syahrir Kila, Sejarah Mamuju: Dari Kerajaan Sampai Kabupaten, (Cet. I; Makassar: Dian 

Istana, 2010). 
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Versi kedua mengatakan bahwa Pongkapadang (Laki-laki) dan Torijenqneq 

(Perempuan) merupakan nenek moyang Mandar pada umumnya yang kemudian 

menetap di Tabulahan (Mamasa), lalu melahirkan tujuh orang anak. Tujuh orang anak 

ini kemudian mempunyai sebelas keturunan yang disebut tau sappulo mesa atau 

manusia yang jumlahnya sebelas orang yang kemudian menyebar dan mendiami 

wilayah-wilayah Mandar atau dikenal dengan sebutan Pitu Ulunna Salu (Tujuh 

Kerajaan di Pegunungan) dan Pitu Baqbana Binanga (Tujuh Kerajaan di Pesisir).12 

 Terkait versi kedua, sejalan dengan yang dijelaskan dalam Sejarah Mamuju 

Dari Kerajaan Sampai Kabupaten13, bahwa Pongkapadan dan Torijenqneq 

mempunyai keturunan yang bernama Lamber Susu (buah dada panjang). Lamber Susu 

juga mempunyai arti filosofis yaitu orang yang dapat mengayomi banyak orang atau 

memberikan kehidupan demi kemaslahatan. Lamber Susu inilah yang kemudian 

menetap di Kalumpang hingga akhirnya mempunyai cucu cicit yang kemudian disebut 

Tomakaka. Tomakaka ini berjumlah 41 orang yang kemudian menyebar ke seluruh 

wilayah Mamuju.14 

Lebih lanjut dikisahkan dalam Selayang Pandang Sejarah Adat Mamuju15, 

bahwa asal-usul keberadaan penduduk Mamuju dikisahkan dalam lontar Mandar, yakni 

terdapat 41 Tomakaka dan diantaranya terdapat 4 Tomakaka dari Mamuju yakni 

Tomakaka dari Lebani, Tomakaka dari Kalukku, Tomakaka dari Kalumpang dan 

 
12Idham dan Saprillah, Sejarah Perjuangan Pembentukan Sulawesi Barat, (Cet. II; Solo: Zada 

Haniva Publishing, 2015), h. 14.  

13Syahrir Kila, Sejarah Mamuju: Dari Kerajaan Sampai Kabupaten, (Cet. I; Makassar: Dian 

Istana, 2010). 

14Ahmad Asdy, Mandar dalam Kenangan, Tentang Latar Belakang Keberadaan Arajang 

Balanipa ke-52, (Makassar: Yayasan Maha Putra Mandar), Dikutip dalam: Syahrir Kila, Sejarah 

Mamuju: Dari Kerajaan Sampai Kabupaten, h. 54. 

15Ince Abd. Rachman TH, Selayang Pandang Sejarah Adat Mamuju (14 Juli 2004). 
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Tomakaka dari Lumu. Dari keempat Tomakaka tersebut kemudian menyatukan diri di 

bawah naungan Mamuju dengan kerajaan kecil di bawahnya masing-masing; kerajaan 

Simboro, Tambayako, Kurri-Kurri, Tappalang, Pangale, Lara Karossa, Baras, 

Tomakaka di Kalumpang dan Tobara’ di Budong-Budong. Dari kerajaan-kerajaan 

tersebut, diikat oleh ikrar bahwasanya mereka menyatu dalam satu rumpun yakni 

Mamuju.16 

Dari sumber lain, kisah mengenai terbentuknya kerajaan Mamuju diawali dari 

dua buah kerajaan yakni kerajaan Kurri-Kurri dan kerajaan Langga Monar yang 

berintegrasi menjadi satu hingga melahirkan Kerajaan Mamuju. dalam tradisi lisan, 

masyarakat Mamuju sangat mempercayai mengenai eksistensi kerajaan Kurri-Kurri 

dan Langga Monar.17 

Kerajaan Kurri-Kurri terletak di daerah Tambajako (Tambayako), Simboro. 

Sangat sukar menentukan kapan waktu berdirinya kerajaan tersebut dikarenakan 

keterbatasan sumber, Tetapi dengan melihat kenyataan yang ada dengan ditemukannya 

beberapa artefak, seperti Palla Bitti Batu (bekas jejak/tapak kaki dari batu) di Sumare, 

Bujung Gassa (sumur besar) di Rangas, Patung Budha berlilit Naga di Tanete 

Bulukang, Labuang (pelabuhan) Kurri-Kurri di Simboro yang sampai sekarang masih 

ada dan bahkan menjadi pelabuhan Feri untuk menyebrang ke Kalimantan Timur 

(Balikpapan). Peninggalan tersebut memberikan indikasi dan memperkuat alasan 

bahwa kerajaan Kurri-Kurri memang pernah ada dan berjaya pada beberapa abad 

silam.18 

 
16Ince Abd. Rachman TH, Selayang Pandang Sejarah Adat Mamuju, h. 8.  

17Lihat: Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 1999 Nomor 14. 

18Lihat: Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 1999 Nomor 14. 
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Melalui legenda dengan tokoh legendaris Tomaballa Palla’ Bitti’na keturunan 

Nenek Takaramata, adalah raja pertama dan pendiri Kerajaan Kurri-Kurri, yang 

diperkirakan sekitar abad VII M. Tidak banyak yang dapat diketahui tentang masa 

pemerintahan maupun latar belakang keluarganya secara utuh, tetapi ketika beliau 

turun tahta, maka beliau digantikan oleh Tomentingkudu Gassa. Pada masa 

pemerintahan beliau, kerajaan Kurri-Kurri mengalami perkembangan yang sangat 

pesat yang ditandai dengan diadakannya hubungan bilateral dan multilateral dengan 

kerajaan-kerajaan Nusantara, seperti kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, dan kerajaan 

Johor di Semenanjung Malaka.19 

 Setelah Tomentingkudu Gassa turun tahta, kerajaan Kurri-Kurri lalu diperintah 

oleh Tarapati yaitu anak cucu keturunan kerajaan Kurri-Kurri dari Tamaballa’ 

Palla’bitti’na sebagai sumber keturunan Pue-Pue20 Simboro. Kiprah Raja Tarapati 

dalam mengendalikan, membina dan mengembangkan kerajaan Kurri-Kurri 

mengarahkannya kepada sistem pemerintahan yang terencana dan terkendali. Ini 

terbukti dengan dibentuknya beberapa struktur kelembagaan adat/negara yang 

meliputi: 

a. Pembentukan Lembaga Adat. 

b. Pendidikan Prajurit Keke Muane. 

c. Pengenalan Bahari dan Ilmu Perbintangan. 

d. Pertanian dan Perdagangan. 

 
19Syahrir Kila, Sejarah Mamuju: Dari Kerajaan Sampai Kabupaten, h. 61. 

20Pue ialah gelar kebangsawanan dalam strata masyarakat Mamuju. Selain pue, ada juga kata 

uwe, kata atau panggilan uwe sering digunakan dalam masyarakat Mamuju, Uwe bisa berarti panggilan 

untuk ayah atau kakek. Di daerah Mandar bagian Selatan (Polewali dan Majene) masyarakatnya tidak 

memakai kata Pue dan Uwe, melainkan Puang. LIHAT BUKU PUANG DAN DAENG 
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Dengan mengutamakan empat sasaran pokok seperti diatas, mengantarkan 

rakyat Kerajaan Kurri-Kurri makmur dan sejahtera. 

Pada saat kerajaan Kurri-Kurri berada di atas puncak kejayaannya, maka 

Tarapati mempersunting seorang darah jelita dari Kampung Padang, yaitu anak dari 

Tokaiyang Padang (penguasa Kampung Padang) yang bernama Tomellipa Karoro. 

Sebagai mas kawin, maka Tarapati lalu mendirikan sebuah kerajaan baru yang disebut 

Langga Monar. Langga Monar diangkat dari dua kata yakni Langga dan Monar. 

Langga berarti jaminan dan Monar berarti tanah. Jika dua arti kata tersebut disambung, 

maka artinya tanah jaminan atau negeri jaminan, arti tersebut sejalan dengan mahar 

atau mas kawin yang diberikan Tarapati kepada istrinya, yakni tanah jaminan sebagai 

mas kawin atas perkawinan mereka.21 

Pusat Kerajaan Langga Monar ditempatkan di Danga, yakni salah satu wilayah 

dari teritorial Kampung Padang (bisa jadi Ibu Kota Kampung Padang), hal ini dengan 

maksud untuk mendekatkan istrinya dengan orang tuanya di Kampung Padang. 

Pasangan ini setelah perkawinannya lebih dominan menetap di Kerjaan Langga Monar 

ketimbang di Kurri-Kurri. Dengan kenyataan demikian, maka Tarapati berinisiatif 

menggabungkan dua kerajaan ini, dengan Kerajaan Kurri-Kurri sebagai kota Bandar 

niaga karena letaknya yang berada di pesisir, juga dengan maksud memperlancar arus 

perdagangan negara, sementara Langga Monar sebagai ibu kota kerajaan sebagai pusat 

pemerintahan.22 Penggabungan dua kerajaan inilah yang menjadi salah satu cikal bakal 

lahirnya kerajaan Mamuju. 

 
21Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 1999 Nomor 14, h. 17. 

22Syahrir Kila, Sejarah Mamuju: Dari Kerajaan Sampai Kabupaten, h. 63. 
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Sejak dijadikannya kerajaan Kurri-Kurri sebagai kota pelabuhan yang terletak 

di Kampung Simboro, maka sejak itu pula merupakan titik awal perkembangan 

kerajaan ini menjadi pelabuhan internasional, ini terjadi sekitar abad ke XVI. Pada 

tahun-tahun setelahnya, menurut John Dalton (Juli 1831), Mamuju (Kurri-Kurri dan 

Langga Monar) pada saat itu, hubungan dagang dengan dunia luar sudah begitu lancar. 

Hubungan dagang dengan kerajaan Kaili salah satunya, dimana komoditas utamanya 

ialah damar, rotan dan emas, serta hasil pertanian dan hasil bumi lainnya, juga 

disinggahinya pedagang-pedagang dari Portugis dengan membawa berbagai macam 

komoditas.23 

Hasil perkawinan Tarapati dengan permaisuri Tomellipa Karoro, membuahkan 

seorang putra yang diberi nama Mattola Bali yang berarti pewaris dua buah kerajaan 

yakni Kurri-Kurri dari ayah dan Langga Monar dari ibu. Di tangan Mattola Bali-lah 

yang kemudian Mamuju lebih jauh berkembang hingga dikenal jauh hingga ke 

kerajaan-kerajaan tetangga.  

Setelah Mattola Bali beranjak dewasa, dilakukan beberapa ritual adat yang 

disebut upacara maccoqboq, yakni upacara pengenaan putra mahkota di lingkungan 

keluarga istana. Ikut hadir dalam upacara tersebut ialah raja Badung dari Bali bersama 

putrinya.24 Putri Raja Badung kemudian memberikan ucapan selamat kepada Mattola 

Bali dengan mempersembahkan sebuah tarian khas Bali. Dengan kehadiran putri Raja 

Badung tersebut, membuat Mattola Bali menaruh hati dan ingin mempersunting putri 

 
23H. Ince Abd. Rachman TH, Selayang Pandang Sejarah Adat Mamuju (14 Juli 2004), h. 8. 

24Tidak diketahui dengan pasti awal mula hubungan antara Kerajaan Mamuju dengan Kerajaan 

Badung, tetapi memang terjadi hubungan yang begitu erat antara kedua kerajaan ini. Itulah sebabnya 

hingga saat ini jika diperingati hari jadi Mamuju dengan rentetan upacara ritual adat, salah satunya 

pencucian keris kerajaan (sossorang manurung), maka turut hadir dan andil dalam ritual pencucian 

tersebut ialah pihak perwakilan dari kerajaan Badung. Juga turut hadir Pemda hingga Walikota 

Denpasar, Bali. (H. Ince Abd. Rachman TH, Selayang Pandang Sejarah Adat Mamuju, 2004), h. 8. 
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tersebut. Karena sikap ramah dan keperkasaan serta usaha yang ditunjukkan Mattola 

Bali untuk mempersunting sang putri, akhirnya sang putri juga menaruh hati kepada 

Mattola Bali hingga akhirnya kedua pihak kerajaan sepakat untuk menyelenggarakan 

pernikahan keduanya. Pihak Mamuju diwakili oleh Dewan Hadat yang bernama 

Galagar Pitu. 

Pasca pernikahan yang diselenggarakan selama tujuh hari tujuh malam tersebut, 

kedua pengantin sepakat untuk pulang ke Badung, Bali. Hasil perkawinan tersebut 

melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Tlaga atau Salaga, yang kemudian 

bernama La Salaga Tomejammeng25. Pemberian nama tersebut diilhami oleh nama 

kedua telaga yang ada di Bali yaitu telaga Bayan dan Brata. Kedua telaga tersebut 

airnya menyatu dalam telaga Bayan tempat kedua pasangan ini sering bersiraman 

dengan air telaga. Ternyata kelahiran anak tersebut kembar dengan sebilah parang. 

Parang inilah yang kemudian dijadikan salah satu benda arajang26 di Kerajaan Mamuju 

yang diberi nama keris Badung atau oleh masyarakat Mamuju menyebutnya sebagai 

manurung atau nama lainnya ialah Raja Tammakkana yang artinya raja yang tidak bisa 

berbicara.  

Dari tangan La Salaga Tomejammeng, kerajaan Langga Monar dan Kurri-Kurri 

disatukan menjadi kerajaan Mamuju. Kerajaan Mamuju kemudian menjadi salah satu 

kerajaan besar di dalam wilayah Pitu Babana Binanga. 

Kata Mamuju sendiri berasal dari kata mamunyu, karena morfologis dan 

aktualisasi maka mamunyu berubah menjadi Mamuju. Mamuju sendiri artinya lembut, 

 
25Tomejammaeng berarti pencerminan kesuritauladanan. Pemberian nama tersebut disandarkan 

dari sifat kakeknya dalam memimpin kerajaan.  

26Arajang artinya kerajaan. Kata arajang lazimnya dilekatkan kepada kerajaan-kerajaan yang 

mendiami wilayah Pitu Ba’bana Binanga. Contoh: Arajang Balanipa, Arajang Sendana, Arajang 

Mamuju, Tappalang dan lainnya. 
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sopan dan santun, serta halus, yang juga tercermin dari penduduknya.27 Dalam 

pendapat yang berbeda, istilah Mamuju diangkat dari bahasa Bali yaitu jemuju yang 

berarti banyak buah-buahan anget-angetan atau biji-bijian. Mendapat awalan ma yang 

berarti banyak terdapat. Jadi majemuju berarti banyak terdapat buah-buahan atau 

menghasilkan banyak sekali buah-buahan. Dan sebagai akibat dari pengaruh 

morfologis terhadap bentuk kata majemuju yang disesuaikan dengan luncuran 

artikulasi setempat sehingga kata majemuju berubah menjadi Mamuju.28 

Penduduk Mamuju termasuk kedalam etnis Mandar, tetapi mempunyai bahasa 

khusus yakni bahasa Mamuju. Bahasa Mamuju sendiri terbagi ke dalam beberapa 

dialek, yakni dialek Pakkadoq, yang mendiami wilayah Tappalang (Kerajaan 

Tappalang) dan sebagian wilayah Kalumpang dan Bonehau, dialek Potteng oleh 

masyarakat di sepanjang Tanjung Rangas, dialek Padang digunakan oleh masyarakat 

yang berada di pegunungan Kelurahan Binanga dan Kelurahan Mamunyu, dialek 

Sinyonyoi digunakan oleh masyarakat yang berada di Kelurahan Sinyonyoi dan Desa 

Kalukku, dialek Topoyo Tobadak oleh masyarakat di Kecamatan Tobadak dan Topoyo, 

dan dialek Sarudu Baras digunakan oleh masyarakat Pasangkayu dan sebagian 

masyarakat Kalumpang dan Bonehau.29 

 

 

 

 

 
27Ince Abd. Rahman Thahir, Selayang Pandang Sejarah Adat Mamuju, (14 Juli 2004), h. 2. 

28Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 1999 Nomor 14, h. 24. Lihat juga: Syahrir Kila, 

Sejarah Mamuju: Dari Kerajaan Sampai Kabupaten, h. 72. 

29Abd. Rachman TH, Selayang Pandang Sejarah Adat Mamuju (14 Juli 2004), h. 5. 
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Tabel 3. Penduduk Mandar tahun 1961 

No. Kabupaten Laki-laki (Lk) Perempuan (Pr) 

1. Majene 21.584 22.412 

2. Polewali Mamasa 112.815 115.016 

3. Mamuju 32.247 28.115 

Sumber: Monografi Daerah Sulawesi Selatan, h. 16. 

Sebelumnya pada tahun 1952, total jumlah penduduk sekabupaten Mandar 

sebanyak 319.739 jiwa.30 Kemudian pada tahun 1961 seperti pada tabel di atas, total 

penduduk sebanyak 332.189 jiwa. Dari interval 11 tahun keduanya, terdapat 12.450 

jiwa penduduk yang bertambah. Dari data penduduk di tersebut, umumnya mata 

pencaharian penduduk (khususnya laki-laki) ialah bertani dan melaut, sedang 

perempuan ialah manette’ atau menenun sarung. Dengan daerah yang lebih ke agraris, 

manguma (bercocok tanam) di ladang atau berkebun dan mattinggas atau manggalung 

(menanam padi disawah), merupakan aktifitas sehari-hari penduduk Mamuju.31 Dari 

sektor pertanian, masyarakat umumnya menanam bahan-bahan pangan berupa padi, 

jagung, ubi-ubian, sayur mayor dan buah-buahan. Sedang dari hasil tanaman jangka 

panjang, adalah kelapa (untuk bahan baku kopra dan pembuatan minyak goring secara 

tradisional), kopi, kemiri, rotan, karet, sagu dan aren.32 

Dari sektor maritim, pada umumnya orang Mandar dikenal dengan sebagai 

pelaut ulung, begitu juga halnya dengan Mamuju. Penduduk yang bermukim di daerah 

pesisir seperti Tappalang, Simboro dan Tanjung Rangas, Kalukku, Sampaga, Budong-

 
30Monografi Daerah Sulawesi Selatan, h. 13. 

31Syahrir Kila, Sejarah Mamuju: Dari Kerajaan Sampai Kabupaten, (Cet. I; Makassar: BPSNT 

Makassar bekerja sama Penerbit Dian Istana, 2010), h. 6.  

32Syahrir Kila, Sejarah Mamuju: Dari Kerajaan Sampai Kabupaten, h. 7. 
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Budong hingga Pasangkayu, aktivitas utama mereka ialah melaut. Kedua sektor 

(agraris dan maritim) tersebut merupakan penghasilan utama penduduk Mamuju. 

Mayoritas penduduk Mamuju bergama Islam, walau demikian, agama Kristen 

juga merupakan agama yang dianut oleh sebagian masyarakat Mamuju di daerah 

pegunungan Kalumpang dan Bonehau. Daerah yang mendiami pemeluk Islam 

dominan berada di pesisir seperti di Tappalang, Mamuju, Kalukku, Sampaga, Budong-

Budong dan Pasangkayu. 

Penduduk Mamuju sangat menjunjung tinggi nilai spiritual mereka. Agama 

merupakan aturan yang kompleks dalam setiap sudut kehidupan. Hal yang berbau 

mistik masih sangat kental dan sering ditemukan dalam aktifitas sehari-hari masyarakat 

seperti melaut, berkebun dan bertani. Walau demikian, setiap upacara ritus yang 

dilakukan, Kadhi atau Imam selalu mempunyai posisi penting dalam masyarakat, 

bahkan dalam sejarahnya, Kadhi mempunyai posisi penting dalam struktur 

kelembagaan adat, yakni salah satu penasehat kerajaan.33 Peran Kadhi di dalam 

penduduk Mamuju sangat berpengaruh. Selain sebagai pemimpin agama, juga ahli 

dalam hal mengobati orang yang terkenan doti (sihir) dan sering memimpin acara atau 

ritual adat tertentu. 

Agama Kristen tersebar di wilayah Pitu Ulunna Salu, yaitu di beberapa desa di 

Kecamatan Kalumpang. Persebaran agama Kristen di Kalumpang dimulai dari Toraja 

yang kemudian masuk ke Mamasa hingga sampai di Kalumpang. Olehnya itu, sebagian 

masyarakat Kristen di Kalumpang berkeyakinan bahwa mereka berasal dari suku 

Toraja, mengingat Kalumpang merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan 

Kecamatan Mamasa (sekarang Kabupaten Mamasa), dan Mamasa berbatasan langsung 

 
33Abd. Rachman TH, Selayang Pandang Sejarah Adat Mamuju (14 Juli 2004). 
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dengan Tana Toraja yang mayoritas masyarakatnya menganut keyakinan Kristen 

Protestan. Begitu juga agama Kristen di Kalumpang umumya menganut aliran 

protestan. Tetapi, sebagian lain masyarakat Kalumpang mereka berbeda dengan Toraja 

walaupun sama-sama mayoritas beragama Kristen. Anggapan ini didasari pada 

perbedaan pola atau corak tenunan, model dan jenis rumah adat dan beberapa upacara 

kematian dan ritus adat lainnya. Meskipun agama Kristen dominan di wilayah 

Kalumpang, bukan berarti tidak banyak pengikut DI/TII diwilayah tersebut. 

Kalumpang juga merupakan jalur atau akses jalan DI/TII dari Palopo dan Seko ke 

Mamuju.34 

4. Masuknya Islam 

Pola penyebaran Islam di Tampo Manakarra (Tanah Manakarra) tidak beda 

jauh dengan pola penyebaran Islam di kerajaan-kerajaan Sulawesi Selatan pada 

umumnya yaitu pola top down, yakni dari elit penguasa kerajaan kemudian 

disosialisasikan ke masyarakat umum.35 

Masuknya Islam di Mamuju atau Mandar pada umumnya bermula dari 

kedatangan para muballig di Sulawesi Selatan. Menurut teks Luwu dan Wajo, ada tiga 

orang muballig dari Sumatera yang datang di Sulawesi Selatan untuk menyiarkan 

agama Islam. Dari beberapa sumber diperoleh keterangan bahwa sebelum 

mengislamkan tanah Gowa, ketiga orang muballig itu singgah terlebih dahulu ke 

daerah Luwu.36 Ketiga muballig tersebut yaitu, Datuk Ri Bandang yang bernama asli 

 
34Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, “Laporan/Warta Politik Tahun 1951-1957 dari 

Daerah Mandar”, No. 233. 

35Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai Abad XVII), (Cet II; 

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 86.    

36Ketiga Dato’ tersebut mendengar informasi bahwa Kerajaan Luwu adalah kerajaan tertua di 

Sulawesi Selatan, dalam mitologi I La Galigo disebutkna bahwa cikal bakal dari kerajaan-kerajaan di 
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Abdul Makmur dengan gelar Khatib Tunggal, Datuk ri Tiro alias Nurdin Aryani atau 

Abdul Jawad dengan gelar Khatib Bungsu, dan Datuk Patimang yang bernama asli 

Datuk Sulaiman dan bergelar Khatib Sulung. Pada waktu itu Luwu diperintah oleh La 

Patiware’ Daeng Para’bung (memerintah 1586-1610) yang kemudian berhasil 

diislamkannya pada 15 Ramadhan 1013 (atau 4 Februari 1603, dua tahun sebelum 

Kerajaan Gowa di-Islamkan), kemudian La Patiware’ diberi gelar Arab yaitu Sultan 

Muhammad Mudharuddin.37 

Setelah islamisasi kerajaan Luwu, Khatib Tunggal dan Khatib Bungsu 

kemudian menuju kerajaan Gowa dan dalam perjalanan tersebut keduanya berselsih 

paham mengenai metode apa yang dipakai dalam pengajaran agama Islam, sehingga 

masing-masing berpisah dan menjalankan rencananya sendiri. Khatib Bungsu singgah 

dan menetap di Tiro, Bulukumba, sedangkan Khatib Tunggal menuju ke daerah 

kerajaan Gowa.38 

Ketika Islam sudah mulai menyebar sampai ke Kerajaan Gowa pada tahun 

1605, maka tahun-tahun berikutnya penyebaran agama Islam di Mandar juga 

dilakukan, ini karena antara Kerjaan Gowa dan kerajaan-kerjaan di Mandar (khususnya 

Balanipa) mempunyai ikatan politik kerajaan yang kuat, hal itu ditandai dengan 

diangkatnya I Manyambungi Todilaling (raja pertama Balanipa) sebagasi panglima 

 
Sulawesi Selatan bermula dari Luwu, sehingga padanya melekat kewibawaan dan kemuliaan. Dikutip 

dalam; Edward L. Poelinggomang dan Suriadi Mappangarra, Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I (Cet. I; 

Makassar: Balitbangda Sul-Sel, 2004), h. 80. 

37Edward L. Poelinggomang dan Suriadi Mappangarra, Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I (Cet. 

I; Makassar: Balitbangda Sul-Sel, 2004), h. 80. 

38Edward L. Poelinggomang dan Suriadi Mappangarra, Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I, h. 80-

81. 
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perang Kerajaan Gowa serta dinikahkannya I Manyambungi dengan anak kemanakan 

raja Gowa kesembilan yaitu Tuma’parisi’ Kallonna.39 

Penyiar Islam di Mandar dibawa oleh para muballig dan diterima dengan 

senang hati oleh masyarakat Mandar. Tokoh penyiar Islam tersebut antara lain: Syekh 

Abdul Mannan To Salamaq di Salabose, Sayyid al-Adiy, Abdurrahman Kamaluddin, 

Kapuangan Jawa dan Sayid Zakaria.40 Ulama Abdurrahman Kamaluddin atau yang 

dikenal dengan nama Tosalamaq di Binuang datang di Galetto, salah satu pelabuhan 

tertua di Mandar. Bangsawan yang berhasil di-Islamkan ialah Kanna Cunang Maraqdia 

Pallis41, kemudian Kanna I Patta Daetta Tommuane (Raja Balanipa ke empat). Setelah 

peng-Islaman itu, raja menetapkan Islam menjadi agama resmi kerajaan sehingga 

semua penguasa lainnya dan rakyat juga menganut Islam. Itulah yang menjadi dasar 

penguasa menetapkan lembaga baru yang disebut Maraqdianna Saraq yang berada di 

bawah seorang pemimpin agama yang disebut “Kali” atau “Kadhi”.42  

Setelah Islam menjadi agama resmi kerajaan, beberapa program-program 

keislaman diterapkan di Mandar, diantaranya dibuatkan peraturan untuk menghimpun 

zakat, pemerintah juga merintis lembaga pengajian yang disebut Mukim (sejenis 

pesantren). 

Salah satu penyiar agama Islam lainnya yaitu Sayid al-Adiy yang menjadikan 

Lambanang sebagai pusat syar Islam. Desa Lambanang terletak di Kecamatan 

 
39Idham dan Saprillah, Sejarah Perjuangan Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, (Cet; 

II:Solo: Zada Haniva Publishing, 2015), h. 6. 

40Suriadi Yasil, dkk, Naskah Awal Sejarah Polewali Mandar (Polewali: Laporan Penelitian 

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar), h. 16. Dikutip dalam: Edward L. Poelinggomang dan Suriadi 

Mappangarra, Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I (Cet. I; Makassar: BALITBANGDA Sul-Sel, 2004), h. 

90.  

41Maraqdia Arajang Balanipa. 

42Edward L. Poelinggomang, Sejarah dan Budaya Sulawesi Barat, h. 91.  
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Balanipa. Ia juga mendirikan sebuah masjid dan menjadikannya sebagai pusat syar dan 

kebudayaan Islam. Di tempat ini beliau diberi gelar Annangguru Gade. Sementara itu, 

Syekh Abdul Mannan mengawali syar ajaran Islam di Kerajaan Banggae (Majene). 

Kedatangannya di kerajaan itu diterima baik oleh raja dengan gelar Tomatindo di 

Masigi, sekitar tahun 1608. Syekh Abdul Mannan berhasil mengislamkan Maraqdia 

Banggae yang bernama Sukkilan. Masuknya Sukkilan kedalam Islam membuatnya 

mendukung penuh syar Islam di wilayah Kerajaan Banggae, ini ditandai dengan 

dibangunnya sebuah masjid yang hingga kini dikenal sebagai Masjid Raya Majene. 

Sementara ulama yang menyiarkan ajaran Islam di daerah kerajaan Mamuju, 

Sendana, Pamboang dan Tappalang adalah Sayid Zakaria dan Kapuang Jawa atau 

Raden Mas Surya Adilogo pada abad ke-17.43 Menurut kisah, ulama tersebut ialah 

murid dari Sunan Bonang yang datang ke Kalimantan dan kemudian melanjutkan 

kegiatannya ke Sulawesi. Ia pertama datang singgah di Mamuju kemudian melanjutkan 

ke daerah-daerah lain. Menurut informasi, nama sebenarnya dari ulama ini (Kapuang 

Jawa) adalah Raden Mas Surya Adilogo. Penyapahan dengan nama Kapuang Jawa 

karena berkaitan dengan daerah asalnya, yaitu Pulau Jawa.44 

Syiar Islam di Mandar membawa pengaruh yang luas dalam kehidupan 

masyarakat. Salah satu dari sekian banyak efeknya ialah didirikannya beberapa 

lembaga keagamaan. Berkat syiar agama yang dikelola secara politik tersebut 

membawa dampak semua rakyat menganut Islam dan bergiat melaksakan syariat Islam, 

salah satu contoh tradisi keislaman yang melekat di masyarakat bahkan telah menjadi 

 
43Ahmad M. Sewang dkk, Sejarah Islam di Mandar, (Cet. I; Jakarta Timur: Puslitbang Lektur 

Keagamaan, 2010).  

44H. Muchtar Husein, Masuknya Islam dan Pengaruhnya terhadap Kebudayaan Mandar, 1984. 

Dikutip dalam: Edward L. Poelinggomang, Sejarah dan Budaya Sulawesi Barat, h. 90. 
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ikonik suku Mandar ialah Sayyang Pattuqddu atau kuda menari, yaitu tradisi bancakan 

(selamatan) atau pesta rakyat dengan menunggangi kuda yang diarak di tengah-tengah 

kampung oleh orang yang telah menamatkan atau mengkhatam Alquran45. 

5. Sejarah Singkat Masa Kolonial hingga Awal Kemerdekaan 

Persentuhan penjajah Belanda dengan Mamuju atau Mandar pada umumnya 

ditandai dengan pecahnya Perang Makassar pada tahun 1667. Perang tersebut 

melibatkan kerajaan Bone yang bersekutu dengan Belanda melawan kerajaan Gowa-

Makassar dengan sekutu-sekutunya yang salah satu sekutunya ialah kerajaan-kerajaan 

di Mandar. Dalam perang tersebut, pasukan dari kerajaan-kerjaan di Mandar dipimpin 

oleh Maraqdia Balanipa, I Daeng Mallari dengan pasukannya yang berjumlah kurang 

lebih 1000 orang. Dalam pertempuran itu I Daeng Mallari tewas dalam suatu 

pertempuran di Galesong pada tanggal 15 Agustus 1667. Perang ini pun dimenangkan 

oleh VOC (Belanda) dengan sekutunya yaitu Arung Palakka selaku pempimpin 

kerajaan Bone. Kekalahan Makassar dari perang tersebut memaksa untuk melakukan 

penandatanganan perjanjian yang disebut Perjanjian Bongaya pada 18 November 

1667.46 

Setelah takluknya Makassar dalam perang tersebut, Arung Palakka kemudian 

melakukan ekspansi dengan menaklukkan beberapa sekutu kerajaan Makassar, salah 

satunya ialah Mandar. Kedatangan kerajaan Bone ke Mandar tidak serta merta 

melunakkan hati masyarakat Mandar untuk melakukan persekutuan politik dengan 

kerajaan Bone. Hal ini didasari karena kuatnya hubungan bilateral dan emosional yang 

dibangun oleh pihak kerajaan-kerajaan di Mandar, terlebih kerajaan Balanipa dengan 

 
45Edward L. Poelinggomang, Sejarah dan Budaya Sulawesi Barat, h. 94. 

46Edward L. Poelinggomang, Sejarah dan Budaya Sulawesi Barat, h. 97.   



60 

 

 

Gowa. Karena hubungan itulah sehingga kerajaan-kerajaan di Mandar menolak 

perjanjian kerjasama dengan kerajaan Bone. Atas penolakan tersebut, Arung Palakka 

dengan sekutunya Belanda melakukan penyerangan ke daerah Mandar. Inilah awal 

mula kedatangan penjajah Belanda di tanah Mandar. 

Perlawanan rakyat Mandar terhadap Belanda dipimpin beberapa tokoh Mandar 

yang sampai saat ini namanya masih harum dan melekat di hati masyarakat. Diantara 

tokoh-tokoh tersebut ialah I Calo Ammana Wewang yang melakukan perlawanan 

sengit di daerah Polewali dan Majene dan Demmatande di wilayah Pitu Ulunna Salu. 

Di Mamuju, perlawanan gigih dilakukan di beberapa titik sentral yang menjadi 

pusat benteng pertahanan oleh rakyat. Di antaranya ialah perlawanan masyarakat di 

Benteng Kayu Magiwang di Budong-Budong, Benteng Burekkong dan Benteng Kassa 

di Kalukku, serta pos-pos kecil lainnya.47 Serangan pertama dilakukan pada 22 

September 1907 terhadap perkemahan Belanda di muara sungai Budong-Budong. Para 

bangsawan Budong-Budong yakni Daengna Maccirinnae, Pattolo Lipu, Matarosso 

(Patta Bone), Parrimuku, bersatu melawan penjajah Belanda.48 Dari serangan tersebut, 

Belanda mengalami kekalahan serta kerugian besar. Akibatnya, Belanda yang terdiri 

dari empat kesatuan angkatan darat yang berjumlah sekitar 500 orang prajurit 

kemudian menyerang balik dengan melakukan serangan ke pusat pertahanan benteng 

Kayu Mangiwang pada 23 September 1907.  

Pada tahun 1908, Belanda betul-betul manguasai benteng Kayu Mangiwang 

dengan gugurnya I Laqlang Langi Parrimuku selaku panglima atau pimpinan perang. 

 
47M. Tanawali Aziz Syah, Sejarah Mandar: Polmas-Majene-Mamuju, jilid II (Cet I; Makassar: 

Yayasan Al-Aziz, 1998), h. 96. 

48Ince Abd. Rahman Thahir, Selayang Pandang Sejarah Adat Mamuju, (14 Juli 2004), h. 12.  



61 

 

 

Oleh orang Mamuju, inilah salah satu pertempuran yang paling hebat dari sekian 

banyak pertempuran yang pernah berlangsung.49 

Selain perlawanan yang dilakukan oleh Laqlang Parrimuku dan kawan-kawan 

di benteng Kayu Mangiwang, perlawanan sengit juga dilakukan di benteng Kassa, 

Kalukku. Perlawanan ini dipimpin oleh dua orang yaitu Aco Ammana Andang dan 

Tapanguyu Punggawa Malolo. Dengan semangat petriotisme, Punggawa Malolo 

dengan pasukan Tobarani50 mempertahankan benteng Kassa sampai tetesan darah 

terakhir.51 Akibat dari pertempuran ini, banyak korban dari kedua belah pihak baik dari 

pasukan Punggawa Malolo maupun dari pasukan Belanda, bahkan ada beberapa orang 

perwira Belanda dimakamkan di Lombang-Lombang.52 

Perlawanan kelompok ini terjadi dua kali yaitu pada 20 Agustus 1907 dan 9 

September 1907. Akhir pertempuran yang dipimpin kedua pahlawan di atas akhirnya 

berakhir saat keduanya meninggal dunia setelah melakukan perlawanan yang cukup 

sengit. Sisa-sisa pasukan yang lain akhirnya mengundurkan diri ke benteng Kassa 

tahun 1907. Dalam pengunduran diri ke benteng pertahanan Kassa tersebut, sisa-sisa 

pasukan juga melakukan perlawanan sengit dengan kurang lebih 100 orang dari 

pasukan Belanda tewas termasuk prajurit berpangkat Letnan Dua, A. De Braconier.53 

Karena sisa pasukan yang berguguran kemudian menyerah, maka pada bulan 

Januari tahun 1908 benteng Kassa menjadi kosong dan dapat diduduki oleh Belanda. 

 
49Syahrir Kila, Sejarah Mamuju: Dari Kerajaan Sampai Kabupaten, h. 115. 

50Tobarani merupakan gelar bagi panglima perang yang melakukan perlawanan dengan gigih. 

Umumnya Tobarani di Mandar biasanya mempunyai ilmu kebal dari senjata api dan pisau/parang. 

51Ince Abd. Rahman Thahir, Selayang Pandang Sejarah Adat Mamuju, h. 12.  

52Ince Abd. Rahman Thahir, Selayang Pandang Sejarah Adat Mamuju, h. 12.  

53W. J. Leids, Memori van Mandar, H. A. 5.51 (1940), dalam A. Syaful Sinrang, 1994, h. 260. 

Dikutip dalam: Syahrir Kila, Sejarah Mamuju: Dari Kerajaan Sampai Kabupaten, h. 120.   
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Dengan jatuhnya benteng Kassa dengan benteng Kayu Mangiwang, maka berangsur-

angsur perlawanan rakyat Mamuju boleh dikatakan berakhir pula. Dengan berakhirnya 

perlawanan ini, maka secara nyata wilayah Pitu Baqbana Binanga telah dikuasai penuh 

oleh Belanda. Perlawanan juga dilakukan di Tappalang yang dipelopori oleh Bapak 

Pance dan Bapak Ahad.54 

Setelah Belanda berhasil menguasai Mandar dan Mamuju khususnya, pada 

tahun 1916, berdasarkan staatblad No. 325 tahun 1916,55 Belanda membentuk Afdeling 

Mandar yang kemudian dibagi lagi kedalam empat Onder Afdeling, yakni: 

1. Onder Afdeling Majene di Majene. 

2. Onder Afdeling Polewali di Polewali. 

3. Onder Afdeling Mamasa di Mamasa. 

4. Onder Afdeling Mamuju di Mamuju.56 

Onder Afdeling Mamuju dibagi lagi kedalam 14 distrik dan 4 Sub Distrik: 

1. Distrik Mamuju di Mamuju dipimpin oleh H. Nurdin. 

2. Distrik Simboro di Karema dipimpin oleh Pue To Bone (Maramba). 

3. Distrik Bambu di Bone-Bone dipimpin oleh Pue To Kasiwa, Aco Udung atau 

Andi Pelang. 

4. Distrik Kalukku di Lombang-Lombang oleh Baligau, Tahir. 

5. Distrik Sampaga di Sampaga dipimpin oleh Maradika Pangale, Harun Alrasyid 

Pattaropura. 

6. Distrik Lumu di Lumu dipimpin oleh Andi Pasengrengi. 

 
54Ince Abd. Rahman Thahir, Selayang Pandang Sejarah Adat Mamuju, h. 12.  

55Idham dan Saprillah, Sejarah Perjuangan Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, h. 67. 

56Ince Abd. Rahman Thahir, Selayang Pandang Sejarah Adat Mamuju, (14 Juli 2004).  
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7. Distrik Budong-Budong di Babana dipimpin oleh Pue Ballung, Tammauni 

Abd. Samad. 

8. Distrik Karossa di Karossa oleh H. Andi Endeng Pelang. 

9. Distrik Lariang oleh Pue Pepa. 

10. Distrik Pasangkayu di Pasangkayu oleh Andi Wawo. 

11. Distrik Galung di galung oleh Punggawa Dayanginna, Ballada. 

12. Distrik Orobatu di Pasa’bu dipimpin oleh Punggawa Orobatu, Sanuddin. 

13. Distrik Dungkait di Dungkait dipimpin oleh Baligau, H. Pallusu. 

14. Distrik Taludu di Taludu dipimpin oleh To Makaka di Botteng, Panjori. 

15. Onder Distrik Kalumpang. 

16. Onder Distrik Karataun. 

17. Onder Distrik Bonehau. 

18. Onder Distrik Karama.57 

Keempat onder distrik di atas dipimpin oleh Basteur Mantri, H. Saroinsang 

dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Keang, distrik Kalumpang58 

Pada saat kabar proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 tersiar ke seluruh 

daerah di Nusantara, semangat perjuangan mempertahankan kemerdekaan semakin 

menggebu di berbagai daerah di Nusantara, hal sama juga terjadi di Mandar pada 

umumnya. Masyarakat Mandar kemudian membentuk beberapa organisasi perjuangan 

untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan, baik itu organisasi sipil 

maupun milisi sipil. Organisasi tersebut seperti KRIS MUDA (Kelasykaran Rahasia 

 
57Ince Abd. Rahman Thahir, Selayang Pandang Sejarah Adat Mamuju, h. 28-29.  

58Ince Abd. Rahman Thahir, Selayang Pandang Sejarah Adat Mamuju, h. 29. 
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Islam Muda) didirikan pada tahun 1945 dan GAPRI (Gabungan Pemberontak Rakyat 

Indonesia) 5.3.1. didirikan pada tahun 1946.59 

Pasca kemerdekaan tahun 1945, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 

Afdeling Mandar berubah menjadi Swatantra Mandar dan selanjutnya pada tahun 1960 

dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 Daerah Swatantra Mandar terbagi atas 

tiga Kabupaten Daerah Tingkat II yaitu: 

1. Onder Afdeling Majene menjadi Kabupaten daerah Tingkat II Majene 

2. Onde Afdeling Polmas dan Mamasa menjadi daerah tingkat II Kabupaten 

Polewali Mamasa (Polmas) 

3. Onder Afdeling Mamuju menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju  

Dengan demikian Kabupaten Mamuju merupakan salah satu Kabupaten 

Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 25 

Tahun 1959.60 

 

 

 

 

 

 
59Idham dan Saprillah, Sejarah Perjuangan Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, (Cet II; 

Solo: Zada Haniva Publishing, 2015). Lihat juga: Edward L. Poelinggomang, Sejarah dan Budaya 

Sulawesi Barat, (Cet. I; Makassar: de La Macca, 2012). 

60Lihat: Katalog Inventaris Arsip Mamuju tahun 1963-1995. Diakses di BAPD Prov. Sul-Sel, 

tanggal 07 September 2018. 
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B. Gerakan DI/TII 

Setelah pembentukan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) oleh Saleh 

Sjahban atas inisiatif Abdul Qahhar Mudzakkar pada tahun 1949, Qahhar kemudian 

menjelma menjadi komandan atau penguasa militer para gerilya di Sulawesi Selatan. 

Konferensi pembentukan KGSS ini mendesak pemerintah untuk mengangkat Qahhar 

sebagai komandan Divisi Hasanuddin, alasannya karena Qahhar salah satu tokoh 

Sulawesi Selatan yang dianggap berjasa dalam memperjuangkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam tuntutannya juga, kaum gerilya mendesak 

agar pemerintah mangakomodir mereka ke dalam Angkatan Perang Republik 

Indonesia (APRI).  

Dalam kenyataannya, pembentukan KGSS justru menimbulkan permasalahan 

yang kian meruncing antara kaum gerilya dengan pemerintah dan militer, yakni 

Komandan Komando Teritorium VII Wirabuana.61 Ketika diadakan rapat pada 1 Juli 

1950 untuk menyelesaikan permasalahan gerilya, tuntutan Qahhar atas nama gerilya 

ditolak oleh pemerintah militer. Hal inilah yang kemudian menyulut emosi Qahhar 

dengan mengundurkan diri dari APRI dan kemudian masuk ke hutan untuk berjuang 

bersama kaum gerilyawan.62 

Dalam perkembangannya, Qahhar kemudian meggabungkan diri dengan DI/TII 

pimpinan Kartosoewirjo dengan mendeklarasikan Sulawesi Selatan bergabung ke 

dalam DI/TII pada 7 Agustus 1953 dengan dasar perjuangan Alquran dan Sunnah. 

Dalam sejarah perjalanan gerakan DI/TII Sulawesi Selatan, wilayah Mandar 

secara umum merupakan salah satu basis terbesar gerakan mereka. Di samping 

 
61Anhar Gonggong, Abdul Qahhar Mudzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak, h. 95  

62Anhar Gonggong, Abdul Qahhar Mudzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak, h. 95-96. 
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Sulawesi Selatan, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara hingga Kabupaten Donggala, 

Poso dan beberapa daerah lainnya di Sulawesi tengah, juga pernah menjadi basis 

DI/TII. Di Mamuju sendiri, intensitas gerakan DI/TII cukup masif dan sistematik dalam 

berbagai bidang, sebagai berikut:  

1. Bidang Politik 

a. Alasan Memilih Mamuju 

Terlepas dari alasan utama DI/TII Sulawesi Selatan, yakni ingin menguasai dan 

menyebarluaskan pengaruhnya di Indonesia bagian timur, setidaknya ada dua alasan 

dasar sehingga DI/TII memilih Mamuju sebagai salah satu daerah basis pergerakannya, 

yakni alasan geografis dan ekonomi. 

1) Geografis 

Dari tiga kewedanaan di Kabupaten Mandar (yakni Mamuju, Majene dan 

Polewali Mamasa), Mamuju merupakan daerah yang paling kacau, jauh dari kata aman, 

sekaligus tertutup. Dikatakan demikian, karena dari awal kemunculan hingga 

menjelang berakhirnya DI/TII pada tahun 1965, delapan puluh persen Kewedanaan 

Mamuju di bawah kontrol DI/TII yang jumlah pasukannya sebanyak satu resimen, 

sedang dua puluh persen di bawah kontrol Tentara Kota (TNI) yang terbagi ke dalam 

satu hingga dua kompi yang berpusat di kota Mamuju sebagai ibu kota kewedanaan. 

Kompi tersebut kemudian dibagi ke beberapa wilayah distrik untuk melakukan patroli 

pengamanan seperti Sampaga dan Budong-Budong yang sifatnya temporal, itupun 

radius kontrolnya maksimal hanya 1 km dari pos jaga.  

Keadaan ini semakin diperparah dengan sarana TNI yang sangat terbatas seperti 

kurangnya perahu patroli serta akses darat yang hampir tidak bisa dilalui kendaraan 

roda empat (oto jeep). Akses jalan yang sulit inilah (utamanya Tappalang yang 
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medannya bergunung dan curam) kemudian Mamuju dikatakan daerah tertutup dan 

terisolir dari Majene sebagai ibu kota Kabupaten Mandar. Kondisi ini memberi 

keuntungan bagi DI/TII yang memang ciri gerakannya ialah bergerilya di hutan-hutan. 

Secara geografis, kota Mamuju juga sangat sempit karena diapit gunung di 

bagian timur dan selatan, kemudian dipisahkan oleh sungai Mamuju di bagian utara 

dan bentangan laut di bagian barat. Terkhusus di pegunungan bagian timur (Kelapa 

Tujuh) dan selatan (Simbuang dan Rangas), selain menjadi wilayah persembunyian 

DI/TII, juga merupakan jalur utama mereka untuk menjaling koneksi ke kelompok 

gerilyawan lainnya. 

Dalam arsip laporan warta politik dan pemerintahan Kabupaten Mandar tahun 

1952-1957, laporan situasi kewedaan Mamuju dan distrik Mamasa sering terlambat 

sebulan, bahkan beberapa kali tidak ada laporan yang masuk sama sekali dari 

kewedanaan Mamuju disebabkan akses yang sulit serta situasi dan kondisi yang jauh 

dari kata aman.  

Pada 18 Januari 1953, Kompi II Batalion 103 Bukit Barisan, dipindahtugaskan 

dari Mamuju ke Sumatera, disusul kemudian Kompi I (Medan Jaya) pada Mei 1953. 

Sebelumnya, Kompi II dari Batalion 712 (Badak Hitam) yang bertugas di distrik 

Pasangkayu, juga meninggalkan (pindah tugas) Mamuju menuju Donggala.  Olehnya, 

pasukan TNI yang bertugas untuk mengamankan seluruh wilayah Mamuju tersisa satu 

kompi, yakni Kompi II Batalion Gunung Brawijaya. Dengan hanya satu kompi yang 

bertugas di seluruh kewedanaan Mamuju yang wilayahnya sangat luas (-+350km), 

membuat para pasukan gerilyawan Tentara Kemerdekaan Rakyat (TKR) sebelum 

berafiliasi ke DI/TII) dengan cepat bisa menguasai hampir seluruh wilayah di 
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kewedanaan Mamuju. Baru kemudian pada tahun 1954, penambahan pasukan 

dilakukan dengan mengirim kompi dari Bn. 716. 

Kenyataan ini jugalah yang membuat masyarakat dengan sangat mudah ikut 

dalam pengaruh DI/TII akibat tidak mempunyai tempat berlindung baik dari segi 

wilayah maupun pengamanan dari pihak yang berwajib (pemerintah dan TNI). 

Akibatnya, mereka sangat mudah diperintah dan ikut arus, terkhusus para pasukan TII 

yang mempunyai persenjataan yang lengkap dan sewaktu-waktu melakukan 

pemaksaan disertai ancaman jika terjadi penolakan atau tindakan perlawanan dari 

masyarakat. 

Di distrik (Kecamatan) Tappalang bagian selatan, cita-cita rakyat untuk 

menjauhkan pengaruh dari gerilyawan bersenjata api yang diduga TII, senantiasa 

mengancam kemananan. Begitu juga halnya di Taludu di daerah perbatasan antara 

Kalukku dengan Bambu, di daerah perbatasan antara Sampaga dengan Kalukku, Lumu, 

Budong-Budong, Karossa, Lariang, Pasangkayu dan Kalumpang. Oleh karenanya, 

masyarakat sudah berulang-ulang menyampaikan situasi tersebut ke pemerintah untuk 

menambah pasukan TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.63 

Selain itu, keterbatasan TNI juga terlihat dalam menjaga daerah pantai dengan 

minimnya sarana yang dibutuhkan. Untuk itulah TNI meminta sarana berupa 

motorboot (perahu mesin) dalam mengamankan wilayah pantai dan laut yang 

merupakan tempat-tempat bersarangnnya perahu-perahu “Kucing Hitam”64 dari 

Tentara Kemerdekaan Rakyat (TKR) Daeng Toba yang dikepalai oleh Haji Mahmud. 

 
63Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, “Laporan/Warta Politik tahun 1951-1957 dari 

Daerah Mandar: Laporan Politik Daerah Mandar Bulan Agustus tahun 1953”, No. 233. 

64Kuat dugaan Kucing Hitam yang dimaksud ialah para bajak laut lokal.  
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Dalam perkembangannya, Haji Mahmud dapat ditangkap oleh TNI dan beberapa bulan 

lamanya dilepaskan kembali ke Pasangkayu.65 

Di Sampaga, ratusan gerilyawan bersenjata api mencoba melucuti senjata-

senjata pos-pos tentara. Gerilyawan tersebut dipimpin oleh Martani dan Andi Mustafa 

(mantan Kepala Distrik Wara) dari Palopo yang diduga anak buah Abdul Qahhar 

Mudzakkar. Gerilyawan tersebut terdiri dari kurang lebih 300 orang yang bersenjata 

api di mana di antaranya ada senjata bren, mortar-mortir, watermantel, lonser yang 

jumlahnya sekitar 10 buah. Dalam laporan paling akhir, menyatakan bahwa gerilyawan 

tersebut membagi-bagi kekuatannya di beberapa titik yaitu 500 anggotanya di 

Pasangkayu, 500 di Lariang, dan 50 di Karossa. 

Gerilyawan tersebut mendarat di Pasangkayu pada 5 Agustus 1953. Mereka 

tinggal di Pasangkayu selama dua hari. Pada tanggal 7, mereka merayakan suatu pesta 

dengan berparade lalu mereka tinggal di rumah-rumah masyarakat dalam tiap-tiap 

kampung selama dua hari, masyarakat kemudian menjamin makan mereka, tetapi tidak 

ada satupun masyarakat yang diculik. Selain Andi Mustafa selaku pimpinan 

gerilyawan, turut juga dalam rombongan tersebut ialah Ahmad Pasenrengi anak dari 

mantan Kepala Distrik Lumu, Zainal Abidin, mantan guru Sekolah Rakyat Sampaga 

yang dikenal tegas dan keras, Abd. Wahab, Jan Sitopa, Mantri Kalumpang, Jotje (baca: 

Yoce) Litamahuputi dan Andi Sukma, anak dari Andi Pelang.66 

Pada tanggal 24, mereka meninggalkan Pasangkayu kemudian ke arah utara. 

Menurut pembicaraan antara gerilyawan Nawir (Komandan Kompi I) dengan Abd. 

Samad (Komandan Batalion), yang sempat didengar oleh kepala distrik Pasangkayu, 

 
65Arsiip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan Agustus tahun 1953, No. 233. 

66Arsiip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan Agustus tahun 1953, No. 233. 



70 

 

 

keduanya didengar menyebut nama Abdul Qahhar Mudzakkar dan gerilyawan tersebut 

mempunyai tuntutan mendirikan Negara Islam dan menamai dirinya TII (Tentara Islam 

Indonesia). Gerilyawan tersebut tidak menggangu pegawai atau masyarakat asalkan 

tinggal menjalankan tugas yang diperintahkan yakni tidak melaporkan keberadaan 

mereka dengan pemerintah Mamuju dan Donggala dijalankan dengan baik.67 

Melihat kenyataan diatas, jelas bahwa Mamuju merupakan wilayah strategis 

bagi gerakan DI/TII. Organisasi dan koneksi antar pasukan juga berjalan lancar di 

daerah ini. Selain itu, Mamuju juga sebagai alternatif pelarian yang cukup aman jika 

pasukan DI/TII dari Majene, Polewali, Enrekang, Toraja dan daerah perbatasan lainnya 

dipaksa mundur oleh pasukan TNI.68 Dengan kondisi geografis inilah, membuat DI/TII 

dan gerilyawan lainnya leluasa mengadakan koneksi antar pasukan serta dengan mudah 

menerapkan taktik gerilya menghadapi lawannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
67Arsiip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan Agustus tahun 1953, No. 233. 

68Arsip M. Saleh Lahade 1937-1973, “Laporan dari perwira DIstrik Militer 236/VII Mandar 

mengeni konferensi  Pertahanan Politik Tentara Islam Indonesia (TII) CP.II KOPAS Hasanuddin tanggal 

1s/d 5 Nov 1953 di Pumbejagi) 12 Nov 1953”, No. 189.  
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Peta Jalur Penyebaran DI/TII ke Mamuju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah dari Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, No. 233. 
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2) Ekonomi 

Selain dari segi geografis, di Mamuju juga mempunyai kekayaan alam yang 

melimpah dari sektor ekonomi seperti damar, rotan dan kelapa yang kemudian diolah 

menjadi kopra. Kopra merupakan komoditas utama masyarakat di daerah ini. Pada 

masa itu juga, kopra merupakan komoditas utama pasar dunia. Sepanjang daerah 

pesisir Mandar sendiri, merupakan daerah yang dominan ditumbuhi tanaman kelapa.69 

Pada November 1948, bekerja sama dengan Coprafonds70, Presiden NIT 

(Negara Indonesia Timur) melakukan kunjungan kerja ke Polewali, Majene, Mamuju 

dan Mamasa. Disebutkan bahwa daerah Mandar “kopranja jang paling banjak 

dibandingkan dengan daerah2 lain di Selebes Selatan”71. Itulah sebabnya Coprafonds 

mendukung MKSS72 mengoperasikan semua kapalnya mengangkut muatan di pantai 

Mandar.73 

 
69Arsip Saleh Lahade, “Berkas mengenai kegiatan perdagangan kopra/kelapa di daerah 

Territerium VII Indonesia Timur, antara lain: kegiatan Jajasan Kopra Sulawesi tahun 1950-1957”, Dos. 

No. 25, Reg. 272. Lihat juga: Rasyid Asba, Kopra Makassar Perebutan Pusat Dan Daerah: Kajian 

Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia (Cet. 1; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), dan 

Wilman DL, “Smokol Di Pantai Barat Sulawesi Tengah: Saling-Silanng Ekonomi Maritim Dan Politik 

Di Masa Transisi, 1947-1967”, Tesis (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakulas Ilmu Budaya UGM, 

2017). 

70Coprafonds dibentuk pada 13 September 1940 oleh pemerintah Belanda. Lembaga ini 

bertujuan mengatur pembelian, penggudangan dan penjualan kopra oleh pihak kolonial. Lihat: Rasyid 

Asba, Kopra Makassar Perebutan Pusat Dan Daerah: Kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional di 

Indonesia, h. 189-190. 

71Abd. Rahman Hamid, “Pelayaran Lintas Selat Makassar: Perkembangan Jaringan Maritim 

Mandar dalam Era Revolusi” Abad Jurnal Sejarah 2, no. 1 (Juni 2018): h. 169.  

72MKSS (Maskapai Selebes Selatan) merupakan sebuah perusahaan kapal yang dibentuk pada 

tahun 1946 oleh Najamuddin Daeng Malewa (sebelum menjadi perdanan menteri NIT). MKSS 

mempunyai tiga fungsi; (1) mengusahakan pelayaran pantai, (2) membuat, membeli dan menjual, 

menyewa dan menyewakan kapal-kapal bermotor, dan (3) menjalankan usaha-usaha lain. Lihat; Abd. 

Rahman Hamid, “Pelayaran Lintas Selat Makassar: Perkembangan Jaringan Maritim Mandar dalam Era 

Revolusi”, Abad Jurnal Sejarah 2, no. 1 (Juni 2018): h. 167. 

73Abd. Rahman Hamid, “Pelayaran Lintas Selat Makassar: Perkembangan Jaringan Maritim 

Mandar dalam Era Revolusi”, jurnal, h. 169. 
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Pada tahun 1949, jumlah kapal MKSS kemudian ditambah enam buah, begitu 

pula trayeknya, sekaligus membuka jalur ke Mandar Utara (Mamuju). Pembukaan jalur 

ke Mandar Utara menghubungkan ke beberapa titik pelabuhan yakni Mamuju, 

Sampaga, Budong-Budong, Karossa, Lariang dan Pasangkayu. Pembukaan jalur ke 

semua pelabuhan di Mandar Utara menunjukkan bahwa muatan semakin banyak dan 

mengalami peningkatan.74  

Tahun 1951, dalam laporan perwakilan pemerintah pusat (Sulawesi Selatan) 

dalam hal ini Mattulada dengan Abd. Rachman Situdju yang melakukan penyelidikan 

ke Mamuju terkait laporan pembantaian orang-orang Tionghoa oleh perompak (lanun) 

atau gerilyawan pengacau disebabkan monopoli dagang (kopra, beras, garam dan 

sebagainya) yang dilakukan orang-orang Tionghoa tersebut.75 Dalam investigasi 

keduanya menggambarkan, bahwa kopra dengan hasil laut (nelayan) ialah hasil utama 

masyarakat.76 Selain kopra, juga terdapat komoditas lainnya seperti rotan dan damar, 

berikut tabelnya: 

Tabel 4. Laporan Hasil Perdagangan Bulanan di Mamuju tahun 1951 

Lokasi Hasil Produsen Tiap Bulan Jumlah Harga 

Kopra (ton) Rotan (ton) Damar (ton) 

1. Tappalang 150 - 5 174.000 

2. Mamuju  200 30 - 253.000 

3. Kalukku 40 60 - 74.000 

4. Sampaga 40 100 15 121.000 

 
74Abd. Rahman Hamid, “Pelayaran Lintas Selat Makassar: Perkembangan Jaringan Maritim 

Mandar dalam Era Revolusi”, Jurnal, h. 169. 

75Monopoli dagang dilakukan karena kurangnnya kunjungan kapal-kapal pemerintah dalam 

memenuhi kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, garam dan sebagainya. Olehnya mengetahui hal 

tersebut, orang-orang Tionghoa yang dominan sebagai produsen, dengan mudah mengendalikan dengan 

cara menaikkan harga bahan pokok yang sangat meresahkan dan membebani masyarakat pribumi. 

76Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, “Surat tanggal 6 Agustus 1951 tentang aksi 

bajak laut di Lariang (Mandar Utara) yg mengadakan penculikan, pembunuhan dan perampokan 

terhadap pedagang-pedagang Tionghoa”, No. 487. 



74 

 

 

5. Budong-Budong 70 80 5 144.000 

6. Karossa 70 50 10 120.000 

7. Bambaloka 50 30 - 70.000 

8. Lariang 100 60 15 167.000 

9. Pasangkayu 100 30 - 125.000 

Jumlah  820 440 50 Rp. 1.230.000 

Sumber: Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, No. 487. 

Keberadaan orang-orang Tionghoa dalam perdagangan kopra memang banyak 

dijumpai di Mamuju bagian utara seperti di Lariang dan kabupaten Mandar pada 

umumnya.77 Bahkan pedagang-pedagang Tionghoa lebih mendominasi pasar dengan 

peran sebagai tengkulak. Keterbatasan modal menjadi penyebab utama masyarakat 

tertinggal dari pedagang Tionghoa.78 

Dalam perkembangannya, daerah Mandar Utara (Mamuju hingga Pasangkayu) 

mulai jarang dikunjungi oleh kapal-kapal MKSS, yang dimana berbeda dengan Mandar 

Selatan (Polewali dan Majene) yang rutin dikunjungi. Selain jaraknya yang lumayan 

jauh (Makassar-Mamuju 196 mil, Makassar-Pasangkayu 279 mil), faktor pasar gelap 

(penyelundupan) juga yang marak dilakukan oleh kapal-kapal di luar dari perusahaan 

pemerintah. Inilah yang menjadi alasan sehingga MKSS mulai mengurangi kunjungan 

ke Mandar Utara.79 Dengan berkurangnya kunjungan kapal-kapal pemerintah ke 

Mandar Utara, berimplikasi pada semakin marak dan intensnya aktifitas 

penyelundupan yang dilakukan oleh masyarakat. Hal inilah yang kemudian menjadi 

 
77Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, “Kepala Daerah Sulawesi Tengah: Surat 

tanggal 6 Agustus 1951 tentang aksi bajak laut di Lariang (Mandar Utara) yg mengadakan penculikan, 

pembunuhan dan perampokan terhadap pedagang-pedagang Tiong Hoa”, No. 487.  

78Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan Januari tahun 1953, no. 233.   

79Abd. Rahman Hamid, “Pelayaran Lintas Selat Makassar: Perkembangan Jaringan Maritim 

Mandar dalam Era Revolusi”, jurnal, h. 170. 
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tradisi hingga masuknya pengaruh DI/TII dan TNI dalam gerakan (penyelundupan) 

tersebut, 

Peningkatan penghasilan kopra di Kabupaten Mandar (khususnya Mandar 

Utara) terus megalami perkembangan. Pada tahun 1954, Kabupaten Mandar 

merupakan daerah paling banyak menghasilkan kopra pertahunnya di antara 

kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Berikut tabelnya: 

Tabel 5. Pembelian Yayasan Kopra tahun 1954 

Kabupaten/Kota Jumlah 

1. Makassar 329 

2. Bonthain (Bantaeng) 5. 575 

3. Pare-Pare 283 

4. Luwu 5.257 

5. Bone 480 

6. Mandar 9.878 

Sumber: Arsip Saleh Lahade (1950-1957), Kegiatan Jajasan Kopra Sulawesi, No. 272 

 Dua tabel diatas mengafirmasi bahwa Mandar (Mamuju khsusunya) merupakan 

daerah pembelian kopra terbanyak. Atas dasar inilah sehingga DI/TII memilih Mamuju 

sebagai basis gerakan ekonominya (disamping melebarkan pengaruh militer dan 

ideologinya), bahkan Mamuju dijadikan sebagai Contact Post I (CP I) dari tiga CP yang 

berada di Luwu sebagai CP II dan Bulukumba CP III (Lihat halaman Struktur Mamuju 

dalam DI/TII).  

Kendati penjelesan aktifitas MKSS (diatas) terjadi pada tahun 1948 hingga 

1951 yang terpaut dua tahun dengan pengaruh DI/TII yang muncul pada Agustus 1953, 

tetapi dengan fakta ini, menjadi indikator kuat DI/TII sehingga memlih Mamuju 

sebagai basis gerakannya. 
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b. Kedudukan Mamuju dalam Struktur DI/TII 

Secara politis, terdapat dua kedudukan Mamuju dalam struktur DI/TII, yakni 

kedudukan militer dan kedudukan ekonomi. Kemelut antara Qahhar Mudzakkar 

dengan pemerintah dan TNI, membuat Qahhar menaruh perhatian serius dalam 

menggalang para gerilyawan eks pejuang kemerdekaan dalam melawan ketidakadilan 

pemerintah (versi Qahhar). Qahhar lalu mengutus Hasan Lakallu (asal Bone) bersama 

Usman Ballo (asal Sidenreng dan Rappang/Sidrap) untuk menyampaikan amanah ke 

seluruh pejuang-pejuang kemerdekaan di tanah Mandar dan berhasil merekrut M.T. 

Rachmat, asal Balanipa, Polewali Mamasa.  

Selanjutnya M.T. Rachmat tidak terlalu mendapatkan pertentangan untuk 

mengembangkan gerakan Qahhar Mudzakkar karena memanfaatkan hubungan 

emosional sebagai bekas pejuang kemerdekaan. Apalagi, sebagian besar bekas pejuang 

kemerdekaan belum seluruhnya resmi ke dalam keanggotaan TNI. Olehnya, bergabung 

dengan Qahhar merupakan sebuah alternatif.80 Hal ini senada dengan kisah Muh. Jamal 

Bandi yang memilih bergabung menjadi TII (setelah DI/TII resmi masuk di Mandar) 

karena sukarnya menjadi TNI saat itu. 

“Saya masuk DI/TII bukan bukan karena paksaan. Waktu itu tentara DI/TII 

selalu masuk kota dan tampilannya seperti tentara (TNI), dan kebetulan saya 

mendaftar tentara (TNI) cuman tidak diterima, ya masuklah saya ke DI/TII 

karena menurut saya waktu itu mereka adalah tentara juga, walaupun 

bermusuhan dengan Tentara Kota (TNI)”.81 

 
80M. Nurkhoiron dan Ruth Indiah Rahayu, Identitas Urban, Migrasi dan Perjuangan Ekonomi-

Politik di Makassar, (Yayasan Desantara: Depok, 2012). 

81Wawancara dengan Muh.Jamal Bandi (83 tahun), eks Komandan Peleton IV DI/TII, di bawah 

Komandemen Distrik Andi Abdullah Atjo, wilayah Bambu, Mamuju, Jumat, 31 Agustus 2018. 
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Perlu diketahui, kedatangan Hasan Lakallu dengan Usman Balo di Mandar 

belum di bawah naungan DI/TII. Keduanya masih di bawah naungan Tentara 

Kemerdekaan Rakyat (TKR) yang baru diresmikan Qahhar pada Maret 1952, transisi 

dari Corps Tjadangan Nasional (CTN). Setelah pendeklarasian DI/TII Sulawesi Selatan 

pada 7 Agustus 1953, Hasan Lakallu diangkat menjadi Deputi Pertama dengan pangkat 

letnan kolonel yang membawahi langsung Resimen III di Mandar yang dipimpin M.T. 

Rachmat. Hal yang mana berbanding terbalik dengan Usman Balo yang pada 

Desember 1952 malah terpecah dengan barisan Qahhar. Perpecahan ini awalnya 

dilatari konflik internal antar batalion sesama anak buah Qahhar mengenai batasan 

wilayah. Hingga akhirnya perpecahan keduanya menjalar ke ranah ideologi, di mana 

Usman (bersama Hamid Ali) tidak setuju dengan rencana Qahhar yang ingin merubah 

haluan gerakan ke Darul Islam pimpinan Kartosoewirjo, sedang tendensi Usman lebih 

ke paham komunis.82   

Meskipun terjadi perpecahan dengan barisan Qahhar, eksistensi pasukan TKR 

Usman di Mandar pada tahun 1952-1953 cukup masif.83 Pada 24 Maret 1953, terjadi 

pertempuran antara TNI dengan pasukan Usman Balo di Maliaya (Distrik Malunda). 

Pertempuran ini membuat pasukan Usman Balo mundur ke Tubo (lebih kurang 28km 

dari Malunda).84 

 
82Permasalahan lainnya juga dari pribadi Usman sendiri yang hidup mewah dari hasil dari 

pencurian dan perampokan yang dilakukan pasukannya. Hal ini menurut Qahhar menciderai cita-cita 

dan perjuangan gerakannya. Dikutip dalam: Barbara Sillars Harvey, Pemberontakan Kahar Muzakkar 

dari Tradisi ke DI/TII, h. 234, dan C. van Dijk, Darul Islam Sebuah Pemberontakan, h. 186-187.  

83Usman Balo dan Hamid Ali merupakan dua kawan bekas anak buah Qahhar. Keduanya 

tergabung ke dalam Batalion Latimojong. Di Mandar, fokus wilayah pergerakan Usman Balo berada di 

utara Kewedaan Majene (Tubo dan Malunda), sedang Hamid Ali di Polewali Mandar. Dikutip dalam: 

Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, “Laporan/Warta Politik tahun 1951-1957”. 

84Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan Maret tahun 1953, No. 233. 
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Di distrik Tappalang, terdapat aktifitas TKR Daeng Toba yang menguasai 

hampir seluruh kampung-kampung seperti Galung, Dungkait, Lebani dan kampung 

lainnya. Keberadaan Daeng Toba di Tappalang diungkapkan oleh Uping. 

“Sebelum masuk DI/TII, sudah ada Daeng Toba dari TKR di Tappalang”.85 

Untuk menghadapi pasukan TKR, TNI bersama rakyat kemudian membentuk 

organisasi semi militer yang bernama Organisasi Pertahanan Sipil (OPS). Organisasi 

ini merekrut pemuda-pemuda di kampung-kampung untuk kemudian dilatih militer 

menggunakan bambu runcing. 

“Tahun 1953 kami latihan bambu runcing oleh OPS, pada saat itu perlawanan 

TKR Daeng Toba berkedudukan di Tappalang, Saluranpitu, markasnya berada 

disitu. OPS itu hampir ada di setiap kampung, pemuda-pemuda kampung juga 

dilatih oleh komandan masing-masing kampung.”86 

Dalam laporan warta politik Kabupaten Mandar bulan Agustus tahun 1953, 

salah satu pimpinan pasukan TKR Daeng Toba yakni Haji Mahmud, dapat ditangkap 

oleh TNI dan ditawan beberapa bulan, setelah itu dilepaskan ke Pasangkayu. Tidak 

diketahui apa alasan TNI membebaskan Haji Mahmud. 

Selain TKR, juga terdapat beberapa gerakan gerilyawan lain, salah satunya 

yang menamai dirinya Badan Persiapan Buaya Indonesia (BPBI) yang dipimpin 

Talaka. Gerakan Talaka ini bahkan terorganisir ke dalam satuan kompi, salah satunya 

Kompi II yang dipimpin Talete. Keterangan mengenai gerakan Talaka ini dijelaskan 

langsung oleh Talete sendiri saat berhasil ditangkap pasukan TNI pada malam Selasa, 

 
85Wawancara dengan Uping (84 tahun), eks masyarakat sipil (saksi) asal Kampung Botteng, 

Distrik Tappalang, Ahad, 7 Februari 2021. 

86Wawancara dengan Uping (84 tahun), eks masyarakat sipil (saksi) asal Kampung Botteng, 

Distrik Tappalang, Ahad, 7 Februari 2021. 
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20 Juli 1953 karena telah membunuh wakil kepala kampung Labuang (Kalukku). Kuat 

dugaan, gerakan Talaka mempunyai hubungan dengan TKR Daeng Toba.87 

Dalam skala yang lebih besar, terdapat gerilyawan yang dipimpin oleh Abd. 

Samad T.M. yang pusat markasnya berada di Kalumpang. Batalion ini terbagi ke dalam 

4 kompi dan tersebar ke seluruh kewedanaan Mamuju (kecuali Tappalang yang 

dikuasai Daeng Toba): 

1.  Komandan Kompi I, yaitu Nawir dari Palopo mempunyai hubungan keluaga 

dengan Qahhar Mudzakkar. Nawir bertugas di Distrik Sampaga, distrik 

bawahan Kalumpang, Ulukarama dan Karatuang. 

2. Komandan Kompi II, ialah Zainal Abidin, bekas guru pembantu SR (Sekolah 

Rakyat) Sampaga. Ia berasal dari Sampaga dan bertugas untuk Distrik Lumu 

dan Budong-Budong. 

3. Komandan Kompi III, ialah Ahmad Paserengi, bekas Kepala Distrik 

Pasangkayu. Bertugas di Distrik bawahan Bonehau dan Kalukku. 

4. Komandan Kompi IV, ialah Muh. Mansur Husain, bekas guru pembantu SR VI 

Budong-Budong. Muh. Mansur berasal dari Sampaga dan bertugas untuk 

Distrik Karossa, Lariang dan Pasangkayu. 

Kepala Staf dari batalion Abd. Samad T.M. ialah Andi Bactiar asal dari Palopo. 

Pasukan-pasukan Abd. Samad T.M berasal dari berbagai suku di antaranya Mandar 

(Mamuju), Bugis (Luwu, Palopo dan sekitarnya), dan Toraja. Dalam keterangan lebih 

lanjut, Abd. Samad T. M. dipercaya mempunyai hubungan erat dengan pasukan Qahhar 

 
87Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan Juli tahun 1953, No. 233. Menurut 

Harvey, bukan hanya gerombolan (gerilyawan) DI/TII dan TKR saja yang aktif di pedalaman, tetapi 

terdapat gerombolan (gerilyawan) liar lainnya yang juga aktif. Persoalannya kemudian, semua 

gerombolan liar di luar dari DI/TII, oleh TNI juga dicap sebagai gerombolan DI/TII. Dikutip dalam: 

Barbara Sillars Harvey, Pemeberontakan Kahar Muzakkar, Dari Tradisi hingga ke DI/TII, h. 209. 
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Mudzakkar dari Palopo. Abd. Samad T.M. merupakan mantan Pabicara Bulan (Juru 

Bicara) dari Polewali, sedang Daeng Toba tidak dijelaskan di dalam arsip mengenai 

asal usul atau rekam jejaknya.  

Selain keempat kompi di atas, terdapat juga satuan gerilyawan lokal yang 

dipimpin oleh Andi Abdullah Aco yang bermarkas di hutan Distrik Bambu (10 km ke 

arah utara dari kota Mamuju). 88 Andi Abdullah Aco merupakan bangsawan asal 

Mamuju yang bergelar Pue to Kasiwa (Tokoh dari Kasiwa). Pengaruh Andi Abdullah 

Aco di masyarakat Mamuju hingga Kalukku sangat besar, sehingga banyak pemuda-

pemuda yang ikut dengan gerakannya, termasuk di dalamnya Muh. Jamal Bandi. 

Pada Februari 1952, berbagai kelompok gerilyawan sudah hampir tersebar ke 

seluruh kewedanaan Mamuju. Mereka bebas mengadakan perhubungan dengan 

gerilyawan yang lain dengan mengandalkan jalan-jalan pegunungan yang terletak 10 

sampai 20 km dari pantai, yakni di bagian utara Kalumpang. Distrik Kalumpang 

mempunyai keuntungan bagi gerilyawan karena posisinya yang strategis. Di bagian 

selatan berbatasan dengan Mamasa, bagian timur berbatasan dengan Seko, kemudian 

terus ke Palopo. Di bagian barat tembus ke Kalukku.89 Selain itu, saat itu Kalumpang 

merupakan salah satu penghasil beras di kewedanaan Mamuju walaupun jumlahnya 

tidak sebanyak di bagian Kalukku, Sampaga dan lainnya di utara. 90  

 
88Arsiip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan Agustus tahun 1953, No. 233. 

89Lihat Peta Jalur Penyebaran DI/TII, h. 71.  

90Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan Desember tahun 1952, No. 233. 
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Di Kalukku, yakni di kampung Lombang-Lombang, para gerilyawan ini juga 

kerap kali muncul di tengah masyarakat. Ciri khas para gerilyawan ini sering 

menggunakan pakaian hitam dan tali/kain merah di leher.91 

“Baju yang mereka pakai itu macam-macam. Ada yang pakai hitam ada yang 

pakai hijau. Tapi itu yang pakai baju hitam kemudian ada kain merah di 

lehernya, itu tentara Momoc namanya, rambutnya panjang-panjang seperti 

perempuan. Mereka ini dari berbagai suku, ada Mamuju, Mandar dan Bugis, 

tapi lebih banyak yang dari Palopo.”92 

Setelah Qahhar resmi mendeklarasikan DI/TII Sulawesi Selatan bergabung 

dengan DI/TII pusat pimpinan Kartosoewirjo, mula-mula Qahhar mengorganisir 

pasukannya, mencoba merebut simpati masyarakat agar pro dengan gerakan yang 

dipimipinnya dan tentunya menyebarluaskan pengaruhnya di Indonesia bagian Timur 

khususnya pulau Sulawesi. Hadirnya Qahhar dengan ideologi keislamannya, serta 

siasat lain yang ditempuh, membuat masyarakat semakin banyak yang ikut dalam 

gerakannya. Setelah deklarasi tersebut, langkah awal yang dilakukan Qahhar ialah 

penataan militer guna mengontrol segala pasukan gerilyanya. Awalnya DI/TII di 

Sulawesi Selatan hanya berbentuk satu divisi yang terdiri dari empat brigade dengan 

Qahhar sebagai pemimpin tertinggi/penguasa perang. Adapun susunannya sebagai 

berikut: 

DIVISI HASANUDDIN 

Brigade 1, Batu Putih, dipimpin oleh Andi Tendriajeng 

Brigade II, 40.000, dipimpin oleh Syamsul Bakhri Fattah 

Brigade III, dipimpin Bahar Mattaliu. 

 
91Arsiip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan Februari tahun 1953, No. 233. 

92Wawancara dengan Aras (71 tahun), masyarakat sipil asal Tambi, Mamuju. Kamis, 11 

Februari 2021. 
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Brigade IV, dipimpin oleh Hasan Raga.93 

DI/TII kemudian tampil menjadi sebuah kekuatan yang menguasai Sulawesi 

Selatan. Melalui Piagam Makalua Qahhar Mudzakkar bahkan berani mengeluarkan 

instruksi perang semesta, yaitu sebuah gerakan ofensif.94 Pada tahun 1957, Qahhar 

menginisiasi Republik Islam Indonesia (RII) ke dalam Darul Islam/Tentara Islam 

Indonesia. Berikut strukturnya: 

KABINET 

Perwakilan Presiden RII/ 

Menteri Pertahanan   : Abdul Qahhar Mudzakkar 

Deputi     : Ustaz A.R. Ambo Dalle 

Menteri Dalam Negeri  : Sjamsuddin Ngerang 

Menteri Urusan Ekonomi  : Letnan Kolonel Kasu Abdul Gani 

Menteri Penerangan   : Ustad A. Marzuki 

Menteri Urusan Sosial  : Letnan Kolonel Amien Larekeng 

Menteri Pendidikan   : B.S. Beranti 

Menteri Kesehatan   : Alex Tuahutu 

Menteri Negara   : Zainuddin Patongai 

Menteri Kehakiman   : Ustad Abdul Muien 

ANGKATAN PERANG 

Menteri Pertahanan   : Abdul Qahhar Mudzakkar 

Perwakilan Angkatan Darat-RII : Letnan Kolonel Sanusi Daris 

Perwakilan Angkatan Laut-RII : Letnan Kolonel M. Lantana Fachri 

DIVISI HASANUDDIN 

Panglima    : Letnan Kolonel Sjamsul Bachri 

Deputi Pertama   : Letnan Kolonel Hasan Lakallu 

Deputi Kedua    : Letnan Kolonel Amien Larekeng 

 
93Bahar Mattaliu, Pemberontakan Meniti Jalur Kanan (Jakarta: Gresindo, 1994), h. 173, 244, 

245. Dikutip dalam: Ahmad Subair, “Jaringan Perdagangan Senjata Pada Masa Gerakan DI/TII 1950-

1965”, Tesis (Makassar: Pogram Pasca Sarjana UNM, 2018), h. 61-62.   

94Qahhar Mudzakkar, Jtatatan Batin Seorang Pedjuang Islam Revolusioner. Dikutip dalam: 

Ahmad Subair, “Jaringan Perdagangan Senjata Pada Masa Gerakan DI/TII 1950-1965”, Tesis 

(Makassar: Pogram Pasca Sarjana UNM, 2018), h. 62.  
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Komandan Resimen I   : Letnan Kolonel Andi Masse 

Komandan Resimen II  : Letnan Kolonel M. Djufri 

Komandan Resimen III  : Letnan Kolonel M.T. Rachmat 

Komandan Resimen IV  : Mayor M. Noer 

DIVISI 40.000 

Panglima    : Letnan Kolonel Bahar Mattalioe 

Deputi Pertama   : Letnan Kolonel A. Manjuki 

Komandan Resimen I   : Letnan Kolonel Qaharuddin Muang 

Komandan Resimen II  : Mayor Thaijeb M. 

Komandan Resimen III  : Mayor Abdul Rahman 

Komandan Resimen IV  : Letnan Kolonel M. Ali A.T. 95 

Dalam Piagam Makalua, DI/TII secara sepihak menentukan wilayah 

teritorialnya (De facto), yaitu 5 kilo meter dari kota, dengan begitu di wilayah DI/TII 

tersebut berlaku hukum Islam. Sementara di kota adalah wilayah musuh yang sewaktu-

waktu bisa saja di serang oleh DI/TII. Berlakunya aturan tersebut membuat DI/TII 

semakin leluasa di daerah pelosok. Peningkatan kekuatan militer DI/TII yang demikian 

pesat merupakan akumulasi dari kemampuan Qahhar Mudzakkar memperoleh 

persenjataan dari luar.96 

Pada November 1953, DI/TII secara resmi masuk ke Mandar. Masuknya DI/TII 

di Mandar dideklarasikan oleh M.T. Rachmat. Rachmat melakukan perjalanan ke 

Palopo bersama Sunusi dan Jusuf (Anggota Staff DI/TII Mandar) melalui pegunungan 

Mamasa ke Palopo untuk bertemu dengan Qahhar, yang waktu itu juga bertepatan 

dengan bulan Ramadan. Setelah pertemuan itu, M.T. Rachmat lalu mendeklarasikan 

DI/TII wilayah Mandar pada 1 hingga 5 November 1953 di Kampung Pumbejagi, yang 

 
95Syafaruddin Usman, Tragedi Patriot dan Pemeberontakan Kahar Muzakkar, (Cet. I; 

Yogyakarta: Penerbit NARASI, 2009), h. 145-146.   

96Ahmad Subair, “Jaringan Perdagangan Senjata Pada Masa Gerakan DI/TII 1950-1965”, Tesis 

(Makassar: Pogram Pasca Sarjana UNM, 2018), h. 62. 
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dikenal dengan nama Konferensi Pumbejagi97. Konferensi ini dihadiri oleh masyarakat 

dan kalangan ulama serta Organisasi Islam (Ormas) di Mandar seperti Muhammadyah 

cabang Wonomulyo, Polewali Mamasa.98 Dalam konferensi ini, terdapat ribuan 

masyarakat (termasuk TII) yang terlibat dalam konferensi.99 

Dalam perkembangannya, DI/TII kemudian menjadikan wilayah tersebut ke 

dalam basis militer Commando Posten II (C.P. II) dengan M.T. Rachmat sebagai 

komandannya.100 Sedangkan dari struktur Pertahanan Militer atau Wehrkreise (W.K.), 

Kabupaten Mandar masuk kedalam W.K. IV. Secara struktur, DI/TII di Mandar 

membagi pasukannya ke dalam empat Batalyon:  

1. Batalion I, Cahaya Talolo, dipimpin oleh Djalaluddin dan kemudian diganti 

oleh Sunusi sebab Djalaluddin meninggal dunia akibat sakit paru-paru.101 

2. Batalion II, Galung Lombok, dipimpin oleh Banru berkedudukan di Balanipa 

Polewali Mamasa.  

3. Batalion III, Lereng Sandapan dipimpin oleh Abdul Hamid Taat (Katjo) 

berkedudukan di Galung Sanggala (Sendana). 

 
97Kampung Pumbejagi saat ini berada di Desa Poda, Kecamatan Tubbitaramanu, Kabupaten 

Polewali Mandar. 

98Arsip M. Saleh Lahade 1937-1973, “Laporan dari perwira Distrik Militer 236/VII Mandar 

mengenai konferensi Pertahanan Politik Tentara Islam Indonesia (TII) CP.II KOPAS Hasanuddin 

tanggal 1s/d 5 Nov 1953 di Pumbejagi) 12 Nov 1953”, No. 189. 

99Untuk isi Konferensi Pumbedjagi, lihat di halaman 173-185.  

100Arsip M. Saleh Lahade 1937-1973, “Laporan dari perwira Distrik Militer 236/VII Mandar 

mengenai konferensi Pertahanan Politik Tentara Islam Indonesia (TII) CP.II KOPAS Hasanuddin 

tanggal 1s/d 5 Nov 1953 di Pumbejagi) 12 Nov 1953”, No. 189. 

101Arsip M. Saleh Lahade 1937-1973, “Laporan dari perwira Distrik Militer 236/VII Mandar 

mengenai konferensi Pertahanan Politik Tentara Islam Indonesia (TII) CP II KOPAS Hasanuddin 

tanggal 1s/d 5 Nov 1953 di Pumbejagi) 12 Nov 1953”, No. 189. 
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4. Batalion IV dipimpin oleh Muslimin berkedudukan di Mapilli Polewali.102 

Keempat Batalion tersebut di bawah naungan Resimen III, C.P. II, pimpinan 

M.T. Rachmat. Resimen inilah yang bertanggung jawab kepada Panglima Besar DI/TII 

Sulawesi Selatan, Abdul Qahhar Mudzakkar. 

Menurut Abdul Madjid, sebelum tahun 1956, gerilyawan yang aktif dan sempat 

berkuasa di Mamuju ialah Batalion II (Galung Lombok) yang dipimpin oleh Bandru. 

Kemudian Hasan Lakallu selaku Deputi Pertama dari Divisi Hasanuddin DI/TII 

memerintahkan Bandru agar meninggalkan Mamuju dan menunjuk Mansur sebagai 

Komandan Batalion 28 (KDB 28) membawahi seluruh Kewedanaan Mamuju. 

“Jadi Mansur itu pengganti dari Komandan Batalion Bandru (Asal Mandar). 

Bandru itu diganti melalui perintah langsung pimpinan dari pusat (Palopo) yang 

datang ke Mamuju, bahwa yang jadi pemimpin di Mamuju ialah harus orang 

Mamuju sendiri”.103 

Hal ini juga diungkapkan Aras (71 tahun), beliau mengatakan bahwa 

gerilyawan yang sering muncul di daerah Mamuju hingga Kalukku itu pasukan Bandru. 

Sedang pasukan Mansur itu berfokus di utara (Karossa hingga Pasangkayu). 

“Kalau komandannya yang terkenal itu Mansur, tapi dia berkuasa di bagian 

utara (Karossa). Kalau di Mamuju Kota dan sekitarnya itu tidak terlalu lama 

Gurilla (menguasai), mereka ini lama di bagian utara (Karossa sampai 

Pasangkayu). Kalau yang sering menganggu disini itu Bandru dan 

Hammaonang memang mereka ini punya banyak anggota.”104 

Walaupun Mansur terpilih sebagai pemegang tampuk perang kewedanaan 

Mamuju dengan pangkat kapten, tetapi terdapat beberapa satuan gerilyawan yang juga 

 
102 H. M. Tanawali Aziz Syah, Sejarah Mandar: Jilid I (Cet. I; Ujung Pandang: Yayasan Al 

Aziz, 1998), h. 68. 

103Abdul Madjid (86 tahun), pasukan TII dari Kompi I, Peleton I, Regu II, KDB 28 wilayah 

Mamuju, Kamis, 10 Juni 2021. 

104Wawancara dengan Aras (71 tahun), masyarakat sipil asal Tambi, Mamuju. Kamis, 11 

Februari 2021.  
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aktif di Mamuju yang secara struktural tidak berada dibawah naungan Kapten Mansur. 

Diantara salah satunya di bagian utara kewedanaan Mamuju (Lariang dan Pasangkayu), 

terdapat gerilyawan Mayor A.G. Sakti alias Macompit yang tergabung ke dalam 

Contact Post I (bagian ekonomi) dan Momoc Merah. Pasukan ini didominasi orang-

orang dari Bugis Palopo. 

STRUKTUR MILITER DI/TII MAMUJU 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah dari keterangan informan Muh. Jamal Bandi dan Abdul Madjid.105 

 
105Wawancara dengan Muh.Jamal Bandi (83 tahun), eks Komandan Peleton IV DI/TII, di 

bawah Komandemen Distrik Andi Abdullah Atjo, wilayah Bambu, Mamuju, Jumat, 31 Agustus 2018 
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(Letnan Kolonel M.T. Rahmat) 

Komandan Batalion 28 (KDB 28) 

(Kapten Mansur) 

Kompi III 

(Letnan 

Muqoddas) 

 

Kompi II 

(Letnan 

Mahmud) 

 

Kompi I 

(Letnan 

Nawir) 

 

Presiden RII/Penguasa Perang 

(Abdul Qahhar Mudzakkar) 

Wakil I 

(Kapten (Tk. II) Makmun) 

 

Wakil II 

(Kapten (Tk. III) Azis) 

 

Kompi IV 

(Letnan 

Rauf) 
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Dari strutur diatas, dijabarkan identitas masing-masing sebagai berikut: 

- Komandan Resimen III : Letnan Kolonel M.T. Rahmat, asal Balanipa, 

Polewali Mamasa. 

- Komandan Batalion 28 : Kapten Muh. Mansur Husain, bekas guru 

Sekolah Rakyat Budong-Budong, asal Sampaga, Mamuju. Sebelum menjadi 

komandan batalion, Mansur pernah menjabat Komandan Kompi IV dari 

Batalion Abd. Samad T.M. membawahi Distrik Karossa, Lariang dan 

Pasangkayu.106 

- Wakil I   : Kapten (Tingkat II) Makmun, asal Mamuju. 

- Wakil II   : Kapten (Tingkat III) Azis, asal Belang-Belang. 

- Komandan Kompi I  : Letnan Nawir, asal Palopo, mantan Komandan 

Kompi I Batalion Abd. Samad T.M. 

- Komandan Kompi II  : Letnan Mahmud, asal Mamuju (Bekas guru SR) 

- Komandan Kompi III  : Muqoddas, asal Palopo, menikah dengan gadis 

Mamuju (Karossa). 

- Komandan Kompi IV  : Letnan Rauf, asal Mamuju.107 

Dari keterangan Muh. Jamal Bandi, struktur DI/TII di Mamuju dibentuk pada 

tahun 1954 di Desa Pangalloang, Distrik (Kecamatan) Sampaga, Kewedanaan 

(Kabupaten) Mamuju. Rapat pembentukan struktur tersebut berlangsung selama dua 

 
dan Wawancara dengan Abdul Madjid (86 tahun), pasukan TII dari Kompi I, Peleton I, Regu II, KDB 

28 wilayah Mamuju, Kamis, 10 Juni 2021. 

106Menurut Sangkung (81 tahun), informan (saksi) asal Lebani, Kec. Tappalang Barat, Kapten 

Mansur mempunyai tiga orang isteri yang salah satunya orang Lebani bernama Tainno. Pernikahan 

tersebut dihadiri langsung oleh Sangkung selaku warga Lebani.  

107Abdul Madjid (86 tahun), pasukan TII dari Kompi I, Peleton I, Regu II, KDB 28 wilayah 

Mamuju, Kamis, 10 Juni 2021. 
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hari. Setelah pembentukannya, para pasukan TII kemudian tersebar kembali ke wilayah 

masing-masing. Muh. Jamal Bandi sendiri tergabung ke dalam pasukan yang dipimpin 

Andi Abdullah Aco (atau familiar disebut sebagai Pue Dollah) yang ditunjuk sebagai 

Komandemen Distrik (KDT) DI/TII di distrik Bambu dan Kalukku yang mempunyai 

pasukan kurang lebih sebanyak satu kompi. 

Struktur Pasukan Andi Abdullah Aco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah dari keterangan Muh. Jamal Bandi. 

Posisi Andi Abdullah Aco sebagai KDT dipertegas juga oleh Muh. Syukni E. 

dalam keterangannya: 

“Jadi setelah saya tiba di Mamuju tahun 1956 (dari Donggala menamatkan SR) 

saya ditangkap DI/TII, karena (daerah Sampaga) kami ini kan sudah daerah de 

facto, makanya kami ditangkap dan dikirimlah saya ke Lombang-Lombang. 

Sementara saya masih mau sekolah. Akhirnya saya dipekerjakan di Lombang-

Peleton I 

(Muh. Jamal Bandi) 

Peleton II 

(Musa) 

 

Regu III 

(Jahidu’

) 

Regu I 

(-) 

Regu II 

(Hayya) 

Peleton IV 

(Ponggak) 

Peleton III 

(-) 

Komandemen Distrik Bambu 

(Andi Abdullah Aco) 
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Lombang oleh KDT (Komandemen Distrik) Abdullah (Pue Dolla). Saya 

ditugaskan memipin pemuda-pemuda yang masuk Gurilla tapi saya tidak lama 

didalam. Sebelumnya saya dipekerjakan dulu di Sampaga sebelum ke 

Lombang-Lombang. Sewaktu saya (sudah tiba) di Lombang-Lombang, (saya 

lihat) lumayan banyak pasukan, ada sekitaran satu kompi. Saya tidak tau apa 

pangkat (ketentaraan) Pue Dolla dulu tapi dia itu Komandemen Distrik (KDT) 

DI/TII dan pemimpin pasukan sebesar satu kompi”.108 

Andi Abdullah Aco sendiri sangat dihormati di kalangan masyarakat Mamuju. 

Beliau merupakan penduduk asli Mamuju berdarah bangsawan yang bergelar Pue To 

Kasiwa (pemimpin dari Kasiwa), olehnya, bukan hal yang sulit bagi Abdullah dalam 

merekrut pasukan.  

Setelah pembentukan struktur TII di Sampaga, dalam perjalan menuju Kota 

Mamuju, rombongan (Andi Abdullah Aco) singgah di desa Kabuloang (Distrik 

Kalukku) dan terjadi penambahan pasukan di desa tersebut yang lumayan banyak.109 

Posisi Kabuloang berada di arah selatan dari Pangalloang dengan jarak sekitar 20km. 

Secara struktural, pasukan TII sekabupaten Mandar bertanggung jawab penuh 

kepada Abdul Qahhar Mudzakkar melalui deputi pertama dari Divisi Hasanuddin, 

Letnan Kolonel Hasan Lakallu. Dalam semua kegiatan wawancara penulis bersama 

informan pelaku dan saksi, nama Hasan Lakallu begitu familiar di Mamuju. Dikisahkan 

Muh. Jamal, bahwa ia pernah diberi senjata pribadi jenis M95 oleh Lakallu. Pemberian 

tersebut merupakan sikap apresiatif atas keberaniannya bersama seorang anggotanya 

 
108Wawancara dengan Muh. Syukni E (82 tahun), mantan Pesuruh DI/TII yang kemudian 

bergabung ke dalam tentara sukarela From Perjuangan Rakyat Tertindas di Madar (FPRTM), Rabu, 9 

Juni 2021. 

109Wawancara dengan Muh.Jamal Bandi (83 tahun), eks Komandan Peleton IV DI/TII, di 

bawah Komandemen Distrik Andi Abdullah Atjo, wilayah Bambu, Mamuju, Jumat, 31 Agustus 2018. 
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bernama Pua Dara ketika berhasil menangkap salah seorang pasukan TNI dari Bn. 

710.110  

Struktur DI/TII di Mamuju juga mempunyai kompi polisi dan kepala polisinya 

asal Budong-Budong. Kompi ini mempunyai lambang segita warna hijau yang 

bergambar bulan bintang.111 Selain struktur militer, Mamuju juga mempunyai 

kedudukan penting dalam struktur ekonomi sebagai berikut: 

1. Contact Post I (CP I) berada di Mamuju. 

2. Contact Post II (CP II) berada di Bulukumba. 

3. Contact Post III (CP III) berada LampesuE di tepi danau Towuti.112 

Penempatan Mamuju sebagai CP I merupakan penegasan bahwa Mamuju 

dengan potensi ekonominya mempunyai peranan penting dalam membangun ekonomi 

DI/TII. Mengenai bab ini, lihat halaman gerakan ekonomi. 113 

 

 

 

 

 

 
110Wawancara dengan Muh.Jamal Bandi (83 tahun), eks Komandan Peleton IV DI/TII, di 

bawah Komandemen Distrik Andi Abdullah Atjo, wilayah Bambu, Mamuju, Jumat, 31 Agustus 2018. 

111Abdul Madjid (86 tahun), pasukan TII dari Kompi I, Peleton I, Regu II, KDB 28 wilayah 

Mamuju, Kamis, 10 Juni 2021. 

112Anhar Gonggong, Abdul Qahhar Mudzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak, h. 207 

113Arsip Saleh Lahade, “Berkas mengenai kegiatan perdagangan kopra/kelapa di daerah 

Territerium VII Indonesia Timur, antara lain: kegiatan Jajasan Kopra Sulawesi tahun 1950-1957”, Dos. 

No. 25, Reg. 272. Lihat juga: Rasyid Asba, Kopra Makassar Perebutan Pusat Dan Daerah: Kajian 

Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia (Cet. 1; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), dan 

Wilman DL, “Smokol Di Pantai Barat Sulawesi Tengah: Saling-Silang Ekonomi Maritim Dan Politik 

Di Masa Transisi, 1947-1967”, Tesis (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakulas Ilmu Budaya UGM, 

2017). 
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Peta Persebaran DI/TII di Mamuju 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai sumber 
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2. Bidang Militer 

a. Gerakan Gerilyawan Pra DI/TII 

Pada Oktober 1952, TNI dapat mengamankan distrik Tappalang dari aktifitas 

TKR. Patroli di distrik ini dilakukan oleh pegawai pemerintahan Mamuju bersama TNI 

selama empat kali dalam seminggu menggunakan mobil jeep Kepala Pemerintahan 

Negeri (KPN) Mamuju. Olehnya, situasi keamanan kembali kondusif di kampung-

kampung di bawah distrik Tappalang. Tetapi, masih terdapat beberapa tokoh-tokoh 

masyarakat seperti Pance (kadi Tappalang), Imam kampung Galung, Jurutulis kepala 

distrik Galung, kepala distrik Dungkait dan empat kepala kampung lainnya yang masih 

berada dalam tekanan TKR Daeng Toba. Kuat dugaan para tokoh masyarakat ini 

diculik dan diintimidasi oleh TKR Daeng Toba. Aksi penculikan ini juga pernah terjadi 

di Lebani (distrik Tappalang), sebagaimana diterangkan oleh Sangkung. 

“Saya ingat itu Gurilla (kemungkinan gerilyawan TKR), dia melakukan 

penculikan. Yang diculik itu orang-orang pintar (guru) dan orang-orang kaya. 

Pernah juga ada orang Tionghoa di Lebani diculik. Dia itu penjual yang tinggal 

di pasar lebani.”114 

Pada November 1952, di bagian utara kewedanaan Mamuju masih terdapat 

gerilyawan yang aktif di hutan-hutan di antaranya guru Sekolah Rakyat Zainal Abidin, 

Djamil, Haruna, Muh. Said, Muh. Husain, Abd. Azis, Abd. Hamid alias Bachmid, 

Mansur (yang kemudian menjadi Komandan Batalion 28 (KDB 28) TII Mamuju), 

Maamun (yang kemudian menjadi Wakil I KDB 28), J, Siendong, L. Massa dan Muh. 

Achir. Menurut kabar, kuat dugaan mereka berada di kampung Leling, distrik Lumu.115 

 
114Wawancara dengan Sangkung (81 tahun), masyarakat sipil (saksi) asal Lebani, Kec. 

Tappalang Barat. Ahad, 6 Juni 2021. 

115Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan November tahun 1952, No. 233. 
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 Di distrik Kalumpang, terdapat gerilyawan Abd. Samad T.M. Menurut kabar 

yang terdengar, gerilyawan Daeng Toba yang berada di pegunungan Ulumanda, 

Majene mempunyai kekuatan kira-kira 3 kompi dengan senjata api kira-kira 30 pucuk, 

tengah berusaha menjalin kontak hubungan dengan gerilyawan Abd. Samad yang 

berada di Kalumpang. Selain itu, gerilyawan pimpinan Andi Bachtiar asal Palopo 

berjumlah sekitar 20 orang bersenjata api, juga telah berada di Kalumpang membantu 

gerilyawan Abd. Samad T.M.116 

Menanggapi hal ini, TNI kemudian melakukan pembersihan gerilyawan 

pengacau melalui Operasi Halilintar117 yang mulai berlaku sejak 4 Oktober 1952 di 

seluruh kewedanaan Mamuju. Operasi ini dipimpin oleh Lettu. Inf. Noordin Nasution 

dari Kompi II (Ki. II), Batalion 103 (Bn. 103) Bukit Barisan yang juga selaku Vak. II 

Sektor D-23 Kabupaten Mandar, dan Lettu. Inf. F. H. Pailalah, dari Ki. I, Bn. 126 

Medan Jaya, Bukit Barisan. Operasi ini berhasil memukul mundur gerilyawan yang 

berada di kampung-kampung distrik Tappalang, distrik Sampaga, Lumu, Budong-

Budong dan Karossa. Sedang di sebelah utara yakni distrik Pasangkayu, operasi 

dilakukan oleh TNI dari Bn. 712 Badak Hitam dari Donggala. 

Di distrik bawahan Kalumpang seperti Bonehau, Ulukarama dan Karataung, 

yang sejak Maret 1952 sudah berada di bawah kekuasaan gerilyawan, dapat ditangani 

dua kali oleh pasukan TNI dari Mamuju tanpa perlawanan. Malah para gerilyawan 

tersebut bersembunyi tetapi kembali lagi keluar dari persembunyiannya saat patroli 

TNI kembali ke Mamuju. Dari Kalumpang, setidaknya terdapat kurang lebih 9000 jiwa 

 
116Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan November tahun 1952, No. 233. 

117Operasi Halilintar merupakan salah satu operasi “pembersihan” oleh TNI dalam melawan 

pasukan Corps Tjadangan Nasional pimpinan Qahhar Mudzakkar. Operasi ini dicetuskan oleh Kolonel 

Gatot Subroto dan menunjuk Letkol J. F. Warow sebagai komandan operasi. 
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penduduk, dan baru sekitar 210 jiwa yang bisa diungsikan ke tempat yang lebih aman, 

oleh karena keterbatasan TNI dalam mengamankan daerah tersebut. Berikut data 

Operasi Halilintar hingga bulan Desember tahun 1952: 

1. Korban dari pihak TNI tidak ada 

2. Korban dari pihak gerilyawan sebanyak 27 jiwa tertembak mati, 3 

diantaranya merupakan etnis Tionghoa dan 63 orang yang ditawan/ditahan. 

3. Senjata rampasan antara lain: 1 stengun, 1 karabin M. 95 dan satu pistol.118 

  Di kampung Simboro dan Taludu dari distrik Mamuju, masih terdapat beberapa 

gerilyawan yang aktif. Disinyalir gerilyawan tersebut anak buah dari gerilyawan Daeng 

Toba.  

Di distrik Bambu di kampung Ampallas (kurang lebih 14 km arah utara Kota 

Mamuju), terdapat gerilyawan Andi Abdullah Aco (Pue Dollah). Gerilyawan ini 

berkekuatan kurang lebih 30 orang dengan 2-3 pucuk senjata api. Gerilyawan ini 

hampir menguasai kampung-kampung hingga ke kampung Lombang-Lombang dan 

berhasil merekrut beberapa orang di kampung Ahuni dan Galung Lengke. Usaha 

patroli sering dilakukan oleh TNI Ki. I, Bn. 126 untuk mencari gerilyawan Abdullah 

tersebut tetapi belum membuahkan hasil, tetapi berhasil menangkap berberapa 

penghubungnya. Menurut Caman Lahama (72 tahun) bahwa markas dari gerilyawan 

Abdullah ini berada di pedalaman kampung Salutalawar. Untuk sampai ke sana, harus 

menyusuri sungai Ampallas. 

“Kalau markasnya itu (Abdullah) di Tamakula, belakangnya Salutalawar. 

Pokoknya jauh masuk, menyusuri sungai Ampallas. Saya pernah masuk kesana 

 
118Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan Desember tahun 1952, No. 233. 
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karena ada gerombolan mengajak saya masuk melihat, saya masih anak-anak 

(waktu itu).”119 

Pada tahun 1952-1955, seluruh gerilyawan dari Mamuju hingga ke bagian utara 

(Pasangkayu), dikuasai oleh Abdul Samad T. M. yang tergabung dalam satu 

batalion120. Pusat markas Abdul Samad sendiri berada di Kalumpang dengan anggota 

kira-kira 500 orang bersenjata keris, tombak, parang dan mempunyai senjata api bren 

1 pucuk, PM 1 pucuk, sten 4 pucuk, Jenggol 1 pucuk, pistol 9 pucuk, moser 2 pucuk, 

PM 95 2 pucuk dan LE Enfield 6 pucuk. Selain itu masih ada lagi senjata api kira-kira 

30 pucuk yang terbagi-bagi ke dalam kompi-kompinya. Pasukan Abdul Samad berasal 

dari Bugis (dominan Luwu), Mandar, Mamuju dan Toraja. 

Akibat kekacauan yang semakin meningkat, terdapat beberapa pegawai-

pegawai yang menurut keterangan masih dalam penyingkiran di hutan atau ke lain 

tempat: 

1. J. Tibonga, Kepala Distrik bawahan Ulukarama 

2. D. Tatang, Pesuruh Kalumpang 

3. L. Masa, Pembantu SR Leling 

4. Th. Tibonga, Kepala SR Bulo 

5. Mantari, Kepala SR Pasabu, Tappalang menyingkir ke Majene 

6. Muh. Ali, Kepala SR 3 tahun Lebani menyingkir ke Majene121 

Pada Januari 1953, TNI gencar mengadakan patroli di seluruh kewedanaan 

Mamuju dan telah berhasil memecahkan segala satuan-satuan pasukan gerilyawan 

pengacau serta menangkap dan menembak mati sebagian besar dari mereka. 

 
119Wawancara dengan H. Caman Laham (72 tahun), masyarakat sipil (informan saksi) asal 

Pualau Karampuang, Kec. Mamuju. Kamis, 1 April 2021.   

120Lihat halaman Kedudukan Mamuju dalam Struktur DI/TII.  

121Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan Desember tahun 1952, No. 233. 
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Pada 18 Januari 1953, TNI dari kesatuan Ki. II Bn.103 telah berangkat dari 

Mamuju karena dipindahtugaskan ke Sumatera. Selain itu TNI Ki II, Bn. Badak Hitam 

di Pasangkayu juga telah kembali ke Donggala sehingga kesatuan TNI yang bertugas 

di Mamuju sisa satu kompi yakni Ki. I Bn. 126. Dengan keadaan ini, rasa cemas 

kembali menghantui masyarakat terlebih terdengar desas-desus bahwa gerilyawan 

masih aktif di hutan-hutan di bagian utara dan Kalumpang dengan radius 10 hingga 20 

km dari pantai.  

Di Lombang-Lombang, masyarakat sering melihat beberapa orang gerilyawan 

yang lewat dengan ciri berpakaian hitam dan memakai lengso merah lehernya.122 

Sedang di bagian utara, komandan gerilyawan Zainal Abidin dan Ahmad Pasenrengi 

sangat berpengaruh di kampung-kampung dan sesekali menampakkan diri ke dalam 

masyarakat lalu kembali ke hutan (markasnya). Ketakutan masyarakat menjadi-jadi 

ketika tersiar kabar bahwa komandan Zainal Abidin membunuh anggotanya dengan 

cara menggorok. Olehnya, masyarakat sangat mengharapkan agar ada penambahan 

pasukan TNI dalam mengamankan mereka dari pergerakan gerilyawan. Selain itu, TNI 

yang tengah bertugas sangat mengharapkan pengadaan kendaraan untuk melancarkan 

patroli mereka. 

Pada 24 Januari 1953, kedatangan pasukan TNI dari kesatuan Batalion Gunung 

Brawijaya disambut meriah masyarakat. Dalam bulan ini, kegiatan patroli belum 

dilakukan oleh Bn. G. Brawijaya karena masih menunggu Komandan Vak. II Sector 

D-23, Ki. I Bn. 126 Bukit Barisan yang melakukan patroli ke utara. Patroli Ki I Bn. 

126 di utara berhasil mengamankan Sampaga dari gerilyawan dan mengembalikan 

 
122Dalam perkembangannya, cap lengso merah menjadi tanda dari pasukan TII Momoc Merah. 
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beberapa penduduk yang melakukan pengungsian. Selain itu, Ki. I Bn. 126 juga 

membentuk organisasi Pengawas Peronda Sukarela (PPS) di tiap-tiap kampung.123 

Pada Februari 1953, Operasi Halilintar berjalan lancar sehingga berhasil 

menangkap beberapa pemimpin-pemimpin gerilyawan yang cukup penting. Pada bulan 

ini juga, beberapa anak-anak muda dari kampung di distrik Kalumpang melaporkan 

diri ke TNI dan meminta perlindungan dengan meninggalkan kampungnya yang 

lumayan jauh.  

Di Lumu dari distrik Budong-Budong, sebagian masyarakat telah kembali ke 

rumahnya masing-masing bahkan suasana kampung Lumu semakin ramai. Hal ini 

tentunya tidak lepas dari peranan TNI yang menambah pos tentara di Sampaga dan 

Budong-Budong, olehnya rakyat telah mulai merasa aman. Perhatian tentara terhadap 

kampung Lumu begitu intens sebab Lumu merupakan wilayah patroli yang sering 

dikunjungi Ahmad Pasenrengi.  

Pada tanggal 20, Kopral Rasydin dari Ki. I Bn. 126 bersama anggota tentara 

lainnya dan anggota kesehatan dari kesatuan tersebut hendak mengunjungi pasar Taan 

(Tappalang), tiba-tiba diserang kurang lebih 60 orang gerilyawan bersenjata api. 

Serangan ini mengakibatkan meninggalnya Kopral Rasydin dan dimakamkan di Taman 

Makam Pahlawan Mamuju dengan segala kehormatan. Meninggalnya Kopral Rasydin 

tidak lepas dari kurangnya pos tentara pengamanan di distrik-distrik Kewedaan 

Mamuju. Patroli-patroli yang dilakukan TNI hampir tidak membuahkan hasil sebab 

jika TNI sudah meninggalkan kampung-kampung yang didatangi, maka pasukan 

gerilyawan kembali lagi keluar dari tempat persembunyiannya. Olehnya tidak 

 
123Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan Januari tahun 1953, No. 233. 
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mengherankan jika di Lariang dan Kalumpang yang sudah beberapa kali dikunjungi 

TNI tetapi tetap menjadi sarang gerilyawan. 

Pada bulan Maret 1953, keamanan di bagian selatan distrik Tappalang belum 

pulih terlebih masih terdapat gerakan militer TKR Usman Balo. Olehnya masyarakat 

semakin gelisah karena pengamanan tidak setiap hari ada. Dalam bulan ini juga, 

dilakukan operasi di Kalumpang dan berhasil mengamankan dokumen dari Nawir, 

salah satu komandan kompi dari Bn. Gerilya Abdul Samad. Sedang di Budong-

Budong, Lumu, Sampaga semakin membaik, tetapi tidak di bagian Karossa, Lariang 

dan Pasangkayu.124 

Pada April, terjadi baku tembak kurang lebih 4 jam lamanya antara TNI Ki. I 

Bn. 126 bersama Ki. II Bn. G. Brawijaya melawan pasukan Usman Balo di Maliaya 

(perbatasan Mamuju-Majene). Di pihak tentara tidak ada kerugian dan korban tewas, 

sedangkan dari pihak gerilyawan Usman Balo terdapat beberapa pasukannya yang 

tewas. Kegelisahan masyarakat semakin menjadi-jadi setelah adanya kabar bahwa 

gerilyawan akan menyerang pos-pos TNI dan akan menjadi tentara resmi. Selain itu, 

provokasi berbau sara juga dihembuskan oleh pihak gerilyawan dengan mengatakan 

bahwa suku Jawa datang menjajah, apalagi Bn. G. Brawijaya memang merupakan 

batalion asal Jawa Timur.125 

Oleh kabar yang tersiar tersebut, TNI bersama polisi, organisasi masyarakat, 

masyarakat sipil dan lainnya bahu-membahu siaga berpatroli siang dan malam dan 

tetap waspada. Di samping itu TNI bersama pemerintah gencar melakukan penerangan-

penerangan ke masyarakat agar tidak termakan provokasi dari gerilyawan. Atas kerja 

 
124Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan Maret tahun 1953, No. 233.  

125Qahhar Mudzakkar sendiri menyebut TNI sebagai TKD (Tentara Djawa Komunis). 
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sama tersebut, kegelisahan rakyat dapat diatasi, roda pemerintahan juga tetap berjalan 

normal, pedagang dan aktifitas masyarakat terus berjalan seperti biasa. Tetapi di sisi 

lain terdengar kabar bahwa TNI dari Bn. 126 akan meninggalkan Mamuju, olehnya 

masyarakat kembali meminta agar segera mengirimkan pasukan TNI pengganti Bn. 

126 terlebih keamanan di Kalumpang, Karossa, Lariang dan Pasangkayu belum 

terjamin karena belum adanya pos tentara. Bahkan roda pemerintahan di Pasangkayu 

tidak berjalan lancar sebab kepala distriknya mengungsi ke Donggala.126 

Pada bulan Mei 1953, terjadi perampokan masif di Dungkait (Tappalang) 

dengan Pasangkayu. Di Dungkait, perampokan tersebut dilakukan oleh 7 orang 

gerilyawan bersenjata api yang datang dengan tiba-tiba menggunakan perahu kecil. 

Kegelisahan rakyat semakin hari semakin meningkat sebab kewedanaan Mamuju yang 

begitu luas dengan panjang kurang lebih 350 km hanya diamankan oleh satu kompi 

tentara (Ki II Bn. G. Brawijaya). Pada tanggal 9, Komandan Vak. II Sektor D-23/7, Bn. 

126, telah menyerahkan tugasnya ke Lettu Teko Subroto dari Ki. II Bn. G. Brawijaya. 

Pada bulan Juni 1953, merupakan bulan permulaan tugas dari Ki. II. G. 

Brawijaya. Di kampung Salletto dalam distrik Taludu muncul gerilyawan yang terdiri 

dari 9 orang yang bersenjata tajam. Kemudian di antara Bambu dan Kalukku terdapat 

gerakan gerilyawan pimpinan Abdullah dengan 50 orang bersenjata tajam dan 3 orang 

bersenjata api. Olehnya situasi kemanan sangat terganggu. Kekacauan juga terjadi di 

Papalang dan Budong-Budong, akibatnya ribuan penduduk mengungsi ke Sampaga 

dan Lombang-Lombang. 

Juga pada Juli 1953 ini, di Kalumpang sekitar 600 orang pemuda dari berbagai 

kampung berkumpul di kampung Pabbettengan dan dilatih oleh kelompok gerilyawan 
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pengacau. Tidak diketahui siapa pimpinan dari gerakan ini, tetapi tujuan mereka ialah 

menyiapkan para pemuda kampung untuk melucuti gerilyawan Abd. Samad T.M. 

Besar kemungkinan gerilyawan ini dipimpin oleh gerilyawan asal Tande (Majene) 

karena terdengar kabar bahwa gerilyawan tersebut telah berada di Kalumpang dalam 

perjalanannya dari selatan.127 Konflik internal sesama gerilyawan merupakan hal yang 

sangat rentan terjadi. Selain perbedaan kebijakan, persaingan dalam perebutan wilayah 

masing-masing kelompok gerilayawan menjadi hal utama, apalagi seringkali dikaitkan 

dengan sentimen suku antara Palopo (Bugis) dan gerilayawan lokal (Mandar dan 

Mamuju). 

Pada tanggal 11 bulan Juni, Aco (Puena to Kasiwa), bapak dari gerilyawan 

Abdullah telah ditangkap oleh TNI sebab melakukan hubungan dengan anaknya. Pada 

tanggal 15 dan 16, pos TNI di dalam kota Mamuju melepaskan tembakan sebab 

terdapat tanda-tanda gerilyawan ingin mendekati pos TNI tersebut. Tanggal 20, polisi 

berhasil menangkap penghubung gerilyawan yang menyelundup dari kampung ke 

kampung masuk ke kota Mamuju. Anggota gerilyawan tersebut berasal dari Balanipa, 

kewedanaan Polewali Mamasa. Dari penangkapan tersebut disita surat-surat penting 

yang kemudian diserahkan kepada TNI. Pada tanggal 24, masyarakat kampung dalam 

distrik Bambu telah mengungsi ke kampung Bone-Bone berhubung karena 

merajalelanya gerilyawan Abdullah.128 

Pada 28 Juli 1953, sekitar pukul 03.30, terjadi penyerbuan dan penyerangan 

oleh gerilyawan yang berjumlah sekitar 200 orang ke pos tentara yang berada di 

Sampaga. Baku tembak terjadi di antara keduanya dari pukul 04.45 hingga pukul 11.30 

 
127Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan Juni tahun 1953, No. 233.   
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siang. Akibatnya 7 orang luka dan 1 meninggal dunia. Selain itu kebakaran juga 

melanda kampung yang mengakibatkan terbakarnya rumah-rumah, gudang rotan, toko-

toko dengan kerugian ditaksir Rp. 140.000.129 

Selain TKR, juga terdapat beberapa gerakan kelompok militer lain. seperti dari 

Badan Persiapan Buaya Indonesia (BPBI) yang dipimpin oleh Talaka. Gerakan Talaka 

ini bahkan terorganisir ke dalam beberapa kompi, salah satunya Kompi II yang 

dipimpin Talete. Keterangan mengenai gerakan Talaka ini dijelaskan langsung oleh 

Talete sendiri saat berhasil ditangkap oleh TNI pada malam Selasa, 20 Juli 1953 karena 

telah membunuh Wakil Kepala Kampung Labuang (Kalukku).130 

b. Gerakan Gerilyawan DI/TII 

Pada bulan Agustus 1953, ratusan gerilyawan bersenjata api mencoba melucuti 

senjata-senjata dari TNI yang bertugas di Sampaga. Gerilyawan ini dipimpin oleh 

Martani dan Andi Mustafa dari Palopo yang berjumlah sekitar 300 orang dan bersenjata 

api bren, mortir, watermantel dan lonser yang jumlahnya kurang lebih 10 pucuk. 

Gerilyawan ini kemudian membagi pasukannya ke Karossa, Pasangkayu dan distrik 

Lariang. Gerilyawan ini tiba di Pasangkayu pada 5 Agustus. Mereka tinggal selama 

dua hari. Pada 7 Agustus, mereka merayakan suatu kemenangan kemudian berparade 

dari kampung ke kampung tetapi tidak ada penduduk yang diculik, hanya masyarakat 

memberikan jaminan makanan ke mereka.131 

 
129Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan Juli tahun 1953, No. 233. 

130Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan Juli tahun 1953, No. 233. Menurut 

Harvey, bukan hanya gerombolan (gerilyawan) DI/TII dan TKR saja yang aktif di pedalaman, tetapi 

terdapat gerombolan (gerilyawan) liar lainnya yang juga aktif. Persoalannya kemudian, semua 

gerombolan liar di luar dari DI/TII, oleh TNI juga dicap sebagai gerombolan DI/TII. Dikutip dalam: 

Barbara Sillars Harvey, Pemeberontakan Kahar Muzakkar, Dari Tradisi hingga ke DI/TII, h. 209. 

131Kemungkinan besar gerilyawan ini merayakan deklarasi Abdul Qahhar Mudzakkar ke dalam 

DI/TII yang juga bertepatan pada 7 Agustus 1953.  
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Adapun beberapa nama yang diketahui dalam gerilyawan tersebut diantaranya 

Andi Mustafa dari Palopo, eks kepala distrik Wara, Ahmad Pasenrengi anak dari bekas 

kepala distrik Lumu, Zainal Abdin bekas guru SR Sampaga, Abd. Wahab, Jan Sitopa, 

Jotje (baca: Yoce) Limatahuputi, Andi Sukma anak dari Andi Pelang. Kemudian pada 

tanggal 24, mereka meninggalkan Pasangkayu menuju ke utara. Menurut pembicaraan 

yang didengar oleh kepala distrik Pasangkayu antara Nawir dan Abd. Samad, keduanya 

menyebut nama Qahhar Mudzakkar dan tuntutan mereka ialah mendirikan Negara 

Islam dan mereka menamai dirinya dengan pasukan Tentara Islam Indonesia (TII). 

Gerilyawan tersebut tidak mengganggu pegawai-pegawai pemerintahan asal tinggal 

menjalankan saja tugasnya dan tidak melaporkan apapun ke Mamuju atau ke Donggala.  

Sejak April hingga September 1955, satu batalion pasukan TII yang dipimpin 

oleh Katjo (baca: Kaco) Tande sebagai Komandan Batalion III (Bn. III), Abitarang, 

mantan jurutulis Swaprja Tjenrana (Sendana) Majene sebagai Kepala Staf Umum, dan 

Solok, mantan kepala distrik Sendana sebagai Kepala Staf Urusan Sehari-hari, 

memasuki Kalukku. Batalion ini membawahi empat kompi yang tersebar di Kalukku 

dan sebelah utara dari Bambu. Mereka mempunyai ratusan senjata api di antaranya 

belasan bren beserta peluru secukupnya.132  

Keadaan hampir sama (kacau balau) juga terjadi di Karossa dengan Lariang. 

Lain halnya di Budong-Budong, Lumu dan Sampaga. Keadaaan di kampung tersebut 

terbilang aman dan segala sesuatunya berjalan lancar berkat kerja sama dari pihak 

pemerintah dengan TNI dan masyarakat di pihak lain. Di Pasangkayu, hampir semua 

distrik di daerah ini dikuasai oleh DI/TII. Menurut laporan diperoleh dari Andi Azis, 

kepala distrik Lariang pada pertengahan September, para pengungsi dari kampung 

 
132Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan September tahun 1955, No. 233.   
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Masimbu, Tinagulli, Doda dan sebagian Bambaloka yang jumlahnya kurang lebih 1000 

jiwa tiba-tiba menghilang. Besar kemungkinan mereka digiring oleh TII masuk ke 

hutan. 

Pasukan TII yang berada di Pasangkayu tersebut Momoc Merah dan Momoc 

Kuning dari anggota CP I yang di antara pemimpinnya ialah Opu Tasiodja, Nur Rasyid, 

dan A.G. Sakti.133 Jumlah anggotanya ratusan orang dan mempunyai ratusan pucuk 

sejata api diantaranya 45 pucuk bren gun. Di dalam rombongan mereka juga terdapat 

dua orang berkulit putih (turis) yang berprofesi sebagai dokter dan pastor. Dari kabar 

yang ada, keduanya diculik di Palu dan Donggala dan dibawa ke kampung 

Rondomayang, Pasangkayu. Dokter tersebut melakukan pengobatan dengan 

melakukan penyuntikan kepada penduduk di Randomayang dan sekitarnya, dan pastor 

tersebut bertindak sebagai guru dari anggota TII.134 

Kekacauan akibat gerakan patroli militer TII juga terjadi di beberapa distrik 

bawahan Mamuju seperti Taludu dan Bambu (yang dikuasai oleh gerilyawan 

Abdullah), kecuali Karema dan sebagian Simboro. Lain halnya di distrik Kalukku, 

seperti Ampallas, Lengke, Salutalawar yang terbilang aman atas kerjasama yang erat 

antara masyarakat dengan pemerintah dan TNI.135 

 

 

 
133Keterangan mengenai AG. Sakti juga didapat dari wawancara dengan Muh.Jamal Bandi (83 

tahun), eks Komandan Peleton IV DI/TII, di bawah Komandemen Distrik Andi Abdullah Atjo, wilayah 

Bambu, Mamuju, Jumat, 31 Agustus 2018 dan Abdul Majid, eks pasukan TII KDB 28 wilayah Karossa, 

Mamuju, Kamis, 10 Juni 2021. (Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat halaman anak sub bab nomor 6. 

Panggilan Negara) 

134Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan September tahun 1955, No. 233.   

135Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan September tahun 1955, No. 233. 
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Pada 19 November 1955, pasukan TNI dari Bn. 716 dengan kekuatan satu 

kompi melakukan penggempuran terhadap gerilyawan TII dari Bn. III pimpinan Kaco 

Tande yang berkedudukan di Kalukku. Pada tanggal 20, daerah Kalukku dapat dikuasai 

oleh TNI, yang selanjutnya melakukan pengejaran kepada pasukan-pasukan 

gerilyawan TII tersebut yang mengundurkan diri ke Malunda untuk meminta bantuan 

dari TII Bn. I pimpinan Sunusi. Tetapi karena adanya pos TNI di Tappalang, mereka 

(Bn. III) tidak dapat melanjutkan perjalanan hingga ke Malunda. 

Untuk mencapai maksud mereka yakni ingin menerobos dan bergabung dengan 

Bn. I di Malunda, pasukan TII Bn. III kemudian melakukan kontak dengan Bn. I 

dengan mengirimkan perwakilan. Kontak antara kedua kesatuan tersebut ialah untuk 

membuat rencana penyerangan pos TNI di Tappalang sebelum lebih dahulu TNI 

menyerang pos Bn. I di Malunda. Pada 21 November, sekitar pukul 04.00 pagi, 

gerilyawan TII dengan kekuatan dua batalion (Bn. I dari Malunda dan Bn. III dari arah 

utara) dalam gerakan bersamaan melakukan serangan ke pos TNI. 

Dari serangan tersebut membuat 16 orang TNI serta dua penduduk sipil gugur. 

Sedangkan dari pihak TII, 100 orang tewas termasuk di dalamnya puluhan rakyat aktif 

membantu gerilyawan TII dalam serangan tersebut. Di antara yang dikenali dalam 

gerilyawan tersebut ialah Sulemana, kepala distrik Dungkait dan Janggo, anggota 

gerilyawan. Setelah pertempuran tersebut, gerilyawan TII berhasil menduduki 

Tappalang dan Malunda.136  

Pada 23 dan 24 November 1955, TNI kemudian berturut-turut melakukan 

penggempuran terhadap basis-basis kedudukan TII di sekitar Tappalang dan Malunda 

baik itu dari darat, laut dan udara. Dengan serangan tersebut, TNI berhasil 

 
136Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan Mei tahun 1955, No. 233. 
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manghancurkan kedudukan-kedudukan konsentrasi TII. Akibat dari penggempuran ini, 

banyak rumah-rumah penduduk terbakar diakibatkan serangan dari laut yang dilakukan 

oleh TNI. Korban jiwa dari penduduk tidak seberapa, karena sebelumnya penduduk 

telah banyak yang menyingkir ke daerah Mamuju. Tetapi kepala distrik Malunda tewas 

dalam serangan tersebut. Pasukan TII yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke 

bukit, gunung dan hutan-hutan di sekitarnya. Setelah peristiwa tersebut, kurang lebih 

700 jiwa penduduk Tappalang mengungsi ke Mamuju. 137 

Pada bulan Desember, Komandan Vak. Sektor II RTP-24, Bn. 716 

mengeluarkan instruksi lisan kepada Kepala Pemerintah Negeri (KPN) Mamuju bahwa 

berhubung peristiwa Tappalang pada bulan yang lalu, perlu diumumkan kepada 

penduduk bahwa daerah Tappalang dianggap daerah musuh. Oleh sebabnya, semua 

rakyat Tappalang yang pro kepada pemerintah harus mengungsi dan melaporkan diri 

kepada pihak yang berwajib di Mamuju. Dalam hubungan ini, penduduk Tappalang 

yang sudah mengungsi dan melaporkan diri di Mamuju telah berjumlah 442 jiwa. 

Tetapi masih banyak masyarakat Tappalang tidak mengindahkan himbauan militer dan 

pemerintah. Umumnya mereka belum megetahui instruksi tersebut dan kuat dugaan 

masyarakat mendapatkan tekanan dari pihak TII yang masih berada di Tappalang 

dengan ancaman tidak boleh mengungsi. 

Menurut KPN Mamuju, bahwa sesuai dengan instruksi lisan dari TNI tersebut, 

maka diharapkan pula supaya pengumuman secara resmi dapat dilakukan dan 

penyebarannya menggunakan pesawat terbang. Sejalan dengan penyebaran 

pengumuman yang dimaksud, supaya kantor sosial abupaten Mandar, pemerintah 

provinsi dan yang terkait, dapat menjamin rakyat yang akan mengungsi tersebut. Total 

 
137Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan November tahun 1955, No. 233. 



106 

 

 

penduduk yang mengungsi sekurang-kurangnya 6000 jiwa selama kurun waktu 3 

sampai 6 bulan.138 

Sebelumnya pada bulan yang sama, yakni pada 14 November 1955, gerilyawan 

TII dari kampung Pewanean, distrik Seko, kewedanaan Masamba (Palopo), masuk ke 

distrik bawahan Kalumpang yakni Ulukarama, Bonehau, Karatun dan sekitarnya. 

Mereka melakukan beberapa operasi dalam hal mempengaruhi bahkan memaksa 

masyarakat untuk ikut ke dalam perjuangan mereka. Gerilyawan tersebut berjumlah 

150 orang dengan bersenjatakan 6 pucuk senjata api yang terdiri dari 1 pucuk senjata 

jenis bren, 1 pucuk jenis P.M, 2 pucuk jenis L.E, 1 pucuk jenis Karabiyn Belanda dan 

satu buah pistol serta lainnya memakai tombak. Pada pukul 05.00 pagi, gerilyawan 

tersebut mulai memasuki kampung Bau dan Patudaan. Seketika itu juga kedua 

kampung tersebut dibakar. Semua yang terdapat di kampung tersebut habis dibakar. 

Akibat kebakaran tersebut, 4 orang meninggal serta 3 mengalami luka-luka.139 

Setelah mendengar bahwa TII masuk ke wilayah Kalumpang, masyarakat 

Kalumpang yang dipimpin oleh Paulus Silaba yang tergabung ke dalam Organisasi 

Pertahanan Rakyat (OPR) melakukan perlawanan.140 Pertempuran terjadi mulai pukul 

08.00 pagi sampai pukul 11.00 siang. Dari pihak OPR Kalumpang tidak ada yang gugur 

kecuali seroang mendapat luka akibat terkena tembakan, dan gerilyawan tersebut 

mengundurkan diri tidak jauh dari tempat tersebut. Keadaan rakyat sangat menderita, 

terutama di Kampung Bau dan Patudaan distrik bawahan Ulukarama.141 

 
138Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan Desember tahun 1955, No. 233. 

139Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan November tahun 1955, No. 233. 

140Wawancara dengan Muh.Jamal Bandi (83 tahun), eks Komandan Peleton IV DI/TII, di 

bawah Komandemen Distrik Andi Abdullah Atjo, wilayah Bambu, Mamuju, Jumat, 31 Agustus 2018.  

141Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan September dan November tahun 1955, 

No. 233. 
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Delapan bulan berselang, tepatnya pada 13 Mei 1956, kesatuan TNI Kompi 

Frans dari Bambaloka melakukan penggempuran terhadap markas gerilyawan di 

Pangiang, Pasangkayu, sehingga terjadi kontak senjata yang lama yang membuat TII 

menjadi kocar-kacir dan mengundurkan diri. Akibatnya, tawanan seorang dokter 

bernama Urhman dan pastor bernama Jotten yang diculik di Palu dan Donggala pada 

September 1955 silam dapat meloloskan diri. Gerilyawan TII di Pangiang itu di bawah 

pimpinan Opu Pasiodja. Pasca penyerangan ini, TNI kemudian menguasai daerah 

tersebut dan membakar rumah-rumah markas gerilyawan.142 

Pada tanggal 25, penggempuran markas TII juga dilakukan di Papalang oleh 

kesatuan pasukan TNI dari Bn. 714 dibawah pimpinan Ltd. Inf. L.G. Tumbuan dari 

Budong-Budong terhadap pasukan TII pimpinan A.G. Sakti di Papalang (yang 

sebelumnya berada di Pasangkayu). Gerilyawan TII tersebut berjumlah 70 orang 

lengkap dengan persenjataan mortir dan bren gun. Dari penggempuran itu, rumah-

rumah masyarakat Papalang habis terbakar. Akibatnya, masyarakat tidak mengadakan 

hubungan dengan pemerintah melainkan menyingkir ke ladang-ladang sawah/kebun 

mereka yang tentunya tetap berada dalam kekuasaan TII.143 

Barulah kemudian pada akhir bulan Februari sampai tanggal 3 bulan Maret 

tahun 1957, TII melakukan serangkaian serangan ke kota Mamuju dengan sekitarnya 

dengan mempergunakan mortar serta membakar rumah-rumah rakyat dimana pulau 

Mamuju juga telah dibakar yakni kampung Bumbulo, Bararoang dan Karampuang. 

Setelah penyerangan tersebut, para gerilyawan juga membakar rumah penduduk 

 
142Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan Mei tahun 1955, No. 233. 
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sebanyak 282 rumah. Selain melakukan penyerangan, para gerilyawan juga meracuni 

air leden penduduk dengan akar daun tuba.144 

Kemudian pada 3 Juli, pukul 20.45, gerilyawan menembaki kota Mamuju dari 

jurusan timur dan utara dengan tembakan-tembakan brenggun, mortir dan lain-lain. 

Ketika itu terjadi kontak senjata sekitar satu jam lamanya. Di pihak tentara dan 

penduduk dalam kota tidak terdapat sesuatu korban, sedang dari pihak gerilyawan 

beberapa orang diantaranya tewas dan puluhan yang luka-luka berat dan ringan akibat 

serangan balasan dari TNI yang berpos di pelabuhan Mamuju. Kemudian pada tanggal 

9, pukul 20.00 TII kembali menembaki kota Mamuju dari jarak jauh arah timur.145 

Serangkain serangan yang tindakan pengracunan oleh gerilyawan TII tersebut 

merupakan suatu taktik untuk menarik penduduk agar melakukan pengungsian ke 

daerah pedalaman. Selain itu, penyerangan yang dilakukan terus-menerus dikarenakan 

gerilyawan ingin menduduki kota Mamuju. Di kewedanaan Mamuju seluruhnya, mulai 

distrik Tappalang, Kalumpang, Kalukku, Budong-Budong, Pasangkayu, sudah menjadi 

wilayah de facto gerilyawan DI/TII karena pos tentara di daerah tersebut belum diisi 

oleh TNI terutama sepeninggal kesatuan Bn. 714 di Budong-Budong dan Ki. Frans di 

Bambaloka dan Pasangkayu. Beda halnya dengan Mamuju (Kota Mamuju), merupakan 

daerah yang sulit ditaklukkan karena terdapat 11 pos TNI yang berjaga.146 

Pada akhir tahun 1957 hingga 1958, seluruh Kewedanaan Mamuju dapat 

diduduki oleh gerilyawan. Di tahun ini juga merupakan puncak pengungsian atau hijrah 

penduduk Mandar secara umum ke luar daerah Mandar. Mereka meninggalkan harta 

 
144Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan Maret tahun 1957, No. 233. 

145Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan Juli tahun 1957, No. 233. 
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benda, rumah yang terbakar, ladang persawahan yang terbakar, pendidikan yang 

terputus dan ratusan bahkan ribuan sanak saudara yang meninggal. Penderitaan 

masyarakat kemudian diperparah dengan masuknya TNI Batalion 710 pimpinan Andi 

Selle yang pasukannya mempunyai watak penjajah, memperbudak masyarakat, 

memperkosa istri-istri masyarakat, memonopoli dan mengeksploitasi ekonomi 

masyarakat dan tindakan represif lainnya. 

Dari TKR hingga DI/TII, berikut beberapa satuan gerilyawan yang tercatat aktif 

di Mamuju: 

1. Letnan Kolonel Hasan Lakallu 

2. TKR Daeng Toba di Tappalang 

3. TKR Abdul Samad T.M. di Kalumpang 

4. TKR Ahmad Pasenrengi di Pasangkayu 

5. Komandemen Distrik Bambu dan Kalukku DI/TII Andi Abdullah Atjo 

6. Batalion III Kaco Tande di Mamuju dan Kalukku 

7. Batalion II Galung Lombok Bandru di Mamuju dan Kalukku 

8. Batalion Talaka, di Kalukku. 

9. Momoc Merah atau CP II pimpinan Mayor A.G. Sakti di Pasangkayu 

10. Komandemen Batalion 28 Mamuju Kapten Mansur.147 

Sedangkan dalam menumpas gerakan DI/TII di Mamuju (Mandar secara 

umum), TNI menurunkan beberapa satuan sebagai berikut: 

1. Kompi II, Batalion 712 Badak Hitam (1952) di Pasangkayu 

2. Kompi I Medan Jaya, Batalion 103 Bukit Barisan (1952-1953), dipimpin Lettu 

Inf. Noordin Nasution. 

 
147Diolah dari Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, “Laporan/Warta Politik tahun 

1951-1957 dari Daerah Mandar”, No. 233 dan wawancara dengan beberapa informan. 
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3. Kompi I, Batalion 126/Bukit Barisan (1952-1953), dipimpin oleh Lettu F. H. 

Pailalah. 

4. Kompi II, Batalion Gunung Brawijaya (24/01/1953-?) dari Jawa Timur, 

dipimpin Lettu Teko Subroto. 

5. Batalion Diponegoro (Mei 1953-?) 

6. Kompi II, Batalion 716 (1954-1957) dari Duri, Enrekang, dikomandangi 

Kapten Herman dan Letnan Mansur 

7. Batalion 714 (1956) dibawah Letda Inf. L.G. Tumbuan 

8. Kompi Frans Karangan di Pasangkayu 

9. Batalion 710 Andi Selle (1956-1964)148 

c. Gerakan Bumi Hangus 

Gerakan bumi hangus atau pembakaran merupakan peristiwa yang sangat 

memilukan dari sekian gerakan destruktif DI/TII. Pembakaran ini menyasar tangsi 

militer, bangunan pemerintahan, rumah-rumah penduduk serta ladang persawahan dan 

perkebunan masyarakat.149 Gerakan ini merupakan taktik politis TII dalam proses 

perjuangan mereka dalam menghadapi TNI. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), taktik merupakan rencana atau tindakan yang bersistem untuk mencapai 

tujuan. Selain itu, merupakan pelaksanaan strategi atau siasat.150 

 
148Diolah dari Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, “Laporan/Warta Politik tahun 

1951-1957 dari Daerah Mandar”, No. 233 dan wawancara dengan beberapa informan. 

149Ladang persawahan dan perkebunan yang dibakar hanya yang berada di sekitaran kota, area 

jangkauan TNI. Alasannya, agar penduduk tidak lagi menetap di kota mengikuti TNI dan pemerintah. 

Karena selain rumah, ladang-ladang mereka juga ikut menjadi sasaran pembakaran, akibatnya tidak ada 

harapan lain selain mematuhi perintah TII yakni ikut masuk ke wilayah de factonya. Tetapi, tidak sedikit 

juga masyarakat yang berhasil berhijrah ikut dengan TNI ke wilayah aman seperti Parepare dan 

Makassar. 

150Aplikasi luring resmi KBBI edisi kelima, oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016-2020. 
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Terdapat tiga motif gerakan bumi hangus yang dilakukan oleh DI/TII. Pertama, 

sebagai taktik okupasi atas Mamuju sekaligus ultimatum ke TNI dan pemerintah agar 

tidak kembali lagi ke Mamuju. Kedua, sebagai taktik relokasi penduduk ke wilayah de 

facto DI/TII, dan ketiga, sebagai hukuman (punishment) bagi penduduk yang 

membelot atau melakukan hubungan dengan kota (Pemerintah dan TNI). Dari segi 

waktunya, motif pertama dilakukan setelah TNI meninggalkan kota Mamuju seiring 

serangan masif TII pada tahun 1957-1958. Motif kedua dilakukan baik sebelum 

maupun setelah TNI meninggalkan Mamuju. Sedangkan motif ketiga sudah dilakukan 

sejak DI/TII hadir Mamuju. 

Motif pertama dilakukan dengan cara pembumihangusan Mamuju yang terjadi 

pada tahun 1957-1958 saat TNI dan perangkat pemerintahan serta ribuan penduduk 

meninggalkan Mamuju. Oleh DI/TII hal tersebut sebagai tanda (warning) bahwa 

mereka telah mengambil alih (okupasi) Mamuju sekaligus memberi ultimatum ke TNI 

dan pemerintah untuk tidak kembali lagi ke Mamuju karena segala sarana dan 

prasarana seperti rumah dinas, kantor, tangsi militer dan lainnya sudah habis dibakar. 

Fokus pembakaran motif pertama ini ialah di wilyah-wilayah yang terdapat pos tentara 

seperti kota Mamuju dan sekitarnya. 

“Jadi mengenai pembakaran, kalau kita masuk di kota memang dibakar, supaya 

mereka (Tentara kota) sudah tidak kembali lagi (tidak punya rumah, markas 

atau kantor). Contoh dulu tahun 1957, setelah Mamuju kosong dari tentara kota, 

dan Kapten Mansur masuk, kita bakarlah kemudian”.151 

Pengosongan Mamuju oleh TNI dan pemerintah terjadi pada akhir tahun 1957 

hingga 1959. Tiga tahun tersebut merupakan puncak kejayaan DI/TII di Mamuju 

sebelum mulai melemah pada awal tahun 1960-an. Taktik pembakaran ini sekilas mirip 

 
151Wawancara dengan Muh.Jamal Bandi (83 tahun), eks Komandan Peleton IV DI/TII, di 

bawah Komandemen Distrik Andi Abdullah Atjo, wilayah Bambu, Mamuju, Jumat, 31 Agustus 2018. 
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dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Kedua peristiwa ini memiliki tujuan yang sama, 

agar lawan tidak bisa lagi memakai sarana apapun setelah mereka berhasil menduduki 

wilayah yang diperebutkan. Perbedaannya, Bandung dibakar dan ditinggallkan 

sebelum masuknya tentara Belanda. Sedangkan Mamuju dibakar setelah pulang dan 

dan mundurnya TNI dari Mamuju. 

Kedua ialah sebagai taktik relokasi penduduk ke wilayah de facto DI/TII. 

Setelah kota Mamuju berhasil diporak-porandakan, fokus kedua TII ialah merelokasi 

seluruh penduduk kota Mamuju, pulau Karampuang dan sekitarnya dengan cara 

membakar rumah-rumah dan ladang pertanian mereka. Bagi TII, ini dilakukan 

mengingat TNI sewaktu-waktu bisa saja hadir dan kembali menguasai Mamuju. Selain 

itu, relokasi penduduk ke hutan merupakan hal yang paling ampuh dalam memutus 

hubungan penduduk dengan TNI dan pemerintah. Pada 23 Mei 1956, kontak senjata 

antara Bn. 714 pimpinan Ltd. Inf. L.G. Tumbuan dengan pasukan TII pimpinan A.G. 

Sakti di Papalang mengakibatkan 70 buah rumah, sebuah gedung Sekolah Rakyat dan 

bangunan los pasar di Papalang (Distrik Kalukku) terbakar. Kebakaran ini diduga kuat 

dilakukan oleh TII dengan maksud merelokasi penduduk untuk masuk ke wilayah de 

facto DI/TII.152 

Sejalan dengan itu, dalam keterangan beberapa orang wanita yang berhasil 

melarikan diri ke dalam kota menerangkan bahwa aktifitas relokasi gerilyawan yang 

memindahkan rakyat masuk ke hutan atau gunung terus menerus dilakukan. Alasannya 

ialah agar penduduk tidak dapat berhubungan secara sembunyi-sembunyi apalagi 

secara nyata dengan pemerintah ataupun penduduk kota.153 Hal ini ditegaskan oleh 

 
152Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan Mei tahun 1956, No. 233. 

153Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan Juli tahun 1957, No. 233. 
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Muh. Jamal Bandi bahwa pembakaran tersebut jelas motifnya sebagai taktik. Sebelum 

pembakaran dilakukan, TII menghimbau dan menggiring masyarakat untuk masuk ke 

hutan ikut bersama pasukan TII, dan ini juga sebagai salah satu taktik TII dalam 

menambah pasukan dan simpatisan mereka.154 

Salah satu korban bumi hangus asal pulau Karampuang ialah Caman Lahama, 

Beliau mengkisahkan betapa hebatnya bumi hangus di seluruh kampung-kampung di 

pulau Karampung pada tahun 1957. Akibatnya, ia beserta keluarganya dan masyarakat 

pulau Karampuang direlokasi ke wilayah de facto DI/TII.  

“Saya masih ingat, 1957 itu pembakaran di Pulau Karampuang. Rumah saya di 

Kampung Sepang. Pokoknya waktu pembakaran itu, karena saya lihat 

langsung, kayak pertamina, kayak proyek besar (yang dibakar, saking hebatnya 

itu pembakaran). Habis semua dibakar (itu rumah). Pembakaran itu tidak lama, 

satu malam itu sudah habis. Itu pembakaran saya lihat betul karena saya diajak 

itu gerombolan. Pertama yang dibakar itu rumahnya Pua Naruhal, (kemudian) 

ratusan rumah itu dibakar. Jadi pertama datang itu gerombolan di rumah saya. 

Kan terkenal itu namanya Ibu Pasa, saya punya Ibu, makanya tidak dibakar saya 

punya rumah. Kemudian gerombolan menyuruh orang tua saya untuk 

membongkar rumah kami supaya tidak dibakar anggota gerombolan lain.”155 

Setelah itu, keluarga Caman Lahama diajak oleh gerilyawan Andi Abdullah 

Aco (Pue Dollah) ke Lombang-Lombang sebelum akhirnya kembali ke kota Mamuju 

dan hijrah ke Bontang. Tetapi, saat peristiwa bumi hangus pulau Karampuang terjadi, 

terdapat beberapa masyarakat yang berhasil melarikan diri ke Bontang saat itu juga. 

“Jadi setelah pembakaran, kami ke kota Mamuju dulu baru lari ke Lombang-

Lombang kemudian ke Kalimantan. Itu ke Lombang-Lombang kami satu 

keluarga mungkin ada sekitar 20 orang naik perahu sandeq. Kita kesana sama 

 
154Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, “Laporan/Warta Politik tahun 1951-1957 dari 

Daerah Mandar”, No. 233. 

155Wawancara dengan H. Caman Lahama (72 tahun), masyarakat sipil (saksi), Kamis, 1 April 

2021. 
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gerombolan. Yang suruh kita kesana itu Pue Dollah. Karena mulai dari 

Ampallas sampai ke Lombang-Lombang itu wilayahnya Pue Dollah.”156 

Pembumihangusan tidak hanya dilakukan di kota Mamuju, pulau Karampuang 

dan sekitarnya. Gerakan ini juga dilakukan di luar kota Mamuju seperti halnya di 

Lombang-Lombang (25km arah utara kota Mamuju) dan di Kalumpang. Gerakan bumi 

hangus ini masuk ke dalam motif ketiga, yaitu membakar rumah para pembelot sebagai 

ganjaran (punishment) atas kelancangan mereka telah melakukan hubungan rahasia 

dengan kota. Salah satu korbannya ialah Muh. Syukni E, di mana rumah mertua beliau 

dibakar karena beliau diketahui melakukan hubungan dengan tentara kota, yang pada 

lanjutannya, beliau keluar dari TII dan bergabung ke dalam Front Pembebasan Rakyat 

Tertindas Mandar (FPRTM). 

“Pembakaran itu hanya sampai Lombang-Lombang (dari kota Mamuju). Ada 

juga rumah mertua saya habis (dibakar), namanya Haji Yusuf. Dibakar kasian 

itu. Berapa rumah tangga kita disana terpaksa kita lari. Tahun 1957 itu 

(peristiwa dibakar Lombang-Lombang). Habis itu dibakar rumah. Teman 

sendiri yang membakar (yang masuk DI/TII). karena mereka pikir ini 

pembangkang semua makanya dibakar. Karena mereka sudah tau kalau kita 

sudah pindah (mengikuti Tentara Kota), terpaksa dibakar. Nyata itu 

pembakaran karena rumah mertua saya sendiri yang dibakar. Jadi tidak semua 

juga rumah yang dibakar, yang hanya dicurigai itu yang dibakar (termasuk 

saya) sebab saya itu sudah nekat saya harus lari ke kota (ikut Tentara Kota) saya 

bawa keluarga saya menyingkir.”157 

Kesaksian mengenai bumi hangus ini juga diceritakan oleh Aras, warga asal 

Tambi yang berbatasan langsung dengan kota Mamuju (hanya dipisahkan sungai). 

“Jadi itu Gurilla dari Tambi, sekitaran pagi waktu itu saya ingat. Ketika itu ada 

suara ledakan besar, ibu saya kemudian bertanya apa itu? Ternyata suara 

tembakan. Setelah itu menyingkirlah kita ke pohon bakau dibawah sana (100 

meter sebelah utara dari Tambi). Setelah kita disana, sudah habis itu rumah 

 
156Wawancara dengan H. Caman Lahama (72 tahun), masyarakat sipil (saksi), Kamis, 1 April 

2021. 

157Wawancara dengan Muh. Syukni E (82 tahun), eks pejuang FPRTM, Rabu, 9 Juni 2021 
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dibakar Gurilla. Hanya satu rumah yang tidak terbakar, rumahnya Ibunya 

Johari. Umur saya itu waktu dibakar itu kampung sekitar 8 tahun.” 

Pada 14 November 1955, gerilyawan TII dari kampung Pewanean, distrik Seko, 

kewedanaan Masamba (Palopo) masuk ke distrik bawahan Kalumpang yakni 

Ulukarama, Bonehau, Karatun dan sekitarnya. Setelah mereka melakukan beberapa 

operasi dalam hal mempengaruhi bahkan memaksa masyarakat untuk ikut ke dalam 

perjuangan mereka, pada pukul 05.00 pagi, gerilyawan tersebut mulai memasuki 

kampung Bau dan Patudaan. Seketika itu juga kedua kampung tersebut dibakar. Semua 

yang terdapat di kampung tersebut habis dibakar. Akibat kebakaran tersebut, 4 orang 

meninggal serta 3 mengalami luka-luka.158 Pembakaran ini kuat dugaan dilakukan 

karena di daerah tersebut sudah banyak rakyat yang tergabung ke dalam Organisasi 

Pertahanan Rakyat (OPR) pimpinan Paulus Silaba. 

Perlu diketahui, gerakan bumi hangus ini tidak merata terjadi di seluruh 

kewedanaan Mamuju. Gerakan bumi hangus yang intens hanya terjadi di kota Mamuju 

dan pulau Karampuang serta beberapa kampung di distrik Kalukku hingga Papalang. 

Sedangkan daerah Sampaga hingga Pasangkayu tidak terjadi pembakaran karena 

sepanjang tahun 1956 hingga 1960-an daerah ini menjadi basis de facto DI/TII dan 

tidak terdapat pos tentara selama periode tersebut. Peristiwa kekacauan, bumi hangus 

yang mengakibatkan pengungsian dan hijrah penduduk ini, merupakan salah satu 

peristiwa kelam sepanjang sejarah Mandar secara umum, bahkan diabadikan ke dalam 

lagu yang berjudul diwattu talloqbeqna (sesaat sebelum terbakar) untuk mengenang 

peristiwa memilukan tersebut.159 Berikut liriknya: 

 
158Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan November tahun 1955, No. 233. 

159Abd. Rahman Hamid, “Diwattu Tallo’ Be’na: Kenangan Kolektif tentang Masyarakat 

Mandar Pesisir tahun 1957”, Seminar Nasional Sejarah Lokal, (11-12 November 2016)., 
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“Di wattu talloqbena kappung pembolongattaq, merio-rio dita maumi 

nasappaleq. Maumi nasappaleq kappung pembolongatta, disengaq disalili 

muaq marrangmi bulan. Kurruq todziq kapputaq loqbemi nande api, kasiqna 

paqbanua lamba sisara-saraq. Muaq dingarang bongi disiola-olata, raqdaq 

uwai mata maqingarang kapputa”. 

Artinya: 

“Sesaat sebelum terbakarnya kampung halaman kita, sangat bahagia 

melihatnya walaupun sejengkal. Walaupun sejengkal kampung halaman kita, 

dikenang dirindu saat terangnya sinar bulan. Sungguh kasihan kampung 

halaman kita terbakar dimakan api, kasihan orang-orang kampung pergi 

tercerai-berai. Ketika kita kenang lagi kebersamaan kita, jatuh air mata 

mengingat kampung halaman kita”.160 

3. Bidang Ekonomi 

a. Perniagaan dan Senjata 

Di tengah-tengah pergolakan DI/TII, kopra menjadi primadona utama pasar 

internasional. Bagi pemerintah ini menjadi keuntungan besar dalam membangun 

ekonomi negara yang baru merdeka, mengingat Indonesia menjadi salah satu eksportir 

terbesar kopra. Untuk mengorganisir tata niaga kopra, pemerintah kemudian 

melakukan nasionalisasi perusahan-perusahaan Belanda, salah satunya Coprafonds. 

Setelah nasionalisasi lembaga Coprafonds, pada 29 Desember 1954, pemerintah lalu 

merubah nama serta anggaran dasar Coprafonds menjadi Jajasan Kopra (baca: Yayasan 

Kopra). Yayasan Kopra berkedudukan di Jakarta dengan pengurus hariannya terdiri 

atas lima orang, dua orang perwakilan pemerintah, dan tiga orang utusan dari daerah-

daerah penghasil kopra.161 Lembaga inilah yang kemudian menjadi alat negara dalam 

menangani tata niaga kopra. 

 
160Ciptaan H. A. S. Sinrang dan H. M. Abdullah. 

161Rasyid Asba, Kopra Makassar Perebutan Pusat Dan Daerah: Kajian Sejarah Ekonomi 

Politik Regional di Indonesia, h. 216. 
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Di sepanjang daerah pesisir Mandar sendiri, dominan ditumbuhi tanaman 

kelapa.162 Pada tahun 1951, penghasilan kopra khusus di seluruh kewedanaan Mamuju 

mencapai 820 ton perbulannya.163 Jika angka tersebut diakumulasi ke dalam 

pendapatan setahun, maka setara dengan pendapatan Yajasan Kopra sekabupaten 

Mandar pada tahun 1954 (lihat Tabel 5). Angka ini menjadikan kabupaten Mandar 

merupakan daerah yang paling banyak menghasilkan kopra pertahunnya di antara 

kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan.164 Fakta ini jugalah yang 

menjadikan kabupaten Mandar sebagai daerah sasaran pasar Yajasan Kopra dan para 

eksportir kopra baik yang legal maupun illegal (penyelundupan). 

Eksistensi lembaga Yajasan Kopra tidak bertahan lama. Hal tersebut 

disebabkan kebijakan pemerintah pusat (Jakarta) yang terkesan sentralistik. Pemerintah 

pusat menjadi pemegang kendali penuh atas profit dari tata niaga kopra dan terkesan 

abai dengan kondisi daerah. Padahal dominan hasil kopra tersebut dari Indonesia 

Timur, salah satunya Sulawesi. Kondisi ini menjadikan daerah-daerah penghasil kopra 

terbesar seperti di Maluku dan Sulawesi merasa dirugikan. Akibatnya, muncul 

ketidakpercayaan dari daerah kepada pusat. Situasi ini berimbas pada mandeknya gaji 

pegawai Yajasan Kopra di daerah.165 

 
162Arsip Saleh Lahade, “Berkas mengenai kegiatan perdagangan kopra/kelapa di daerah 

Territerium VII Indonesia Timur, antara lain: kegiatan Jajasan Kopra Sulawesi tahun 1950-1957”,No. 

272. Lihat juga: Rasyd Asba, Kopra Makassar Perebutan Pusat Dan Daerah: Kajian Sejarah Ekonomi 

Politik Regional di Indonesia (Cet. 1; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), dan Wilman DL, 

“Smokol Di Pantai Barat Sulawesi Tengah: Saling-Silang Ekonomi Maritim Dan Politik Di Masa 

Transisi, 1947-1967”, Tesis (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakulas Ilmu Budaya UGM, 2017). 

163Lihat Tabel 4, h. 72. 

164Lihat tabel 5. 

165Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, “Laporan/Warta Politik tahun 1951-1957 dari 

Daerah Mandar”, No. 233. 
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Situasi pelik ini langsung dimanfaatkan DI/TII yang juga membutuhkan 

logistik (ekonomi) sebagai penopang gerakannya. Secara perlahan, DI/TII kemudian 

mengambil alih peran pusat dalam tata niaga kopra dengan membentuk kongsi dagang 

yang dinamai Contact Post (CP). CP terbagi ke dalam tiga wilayah yang memiliki 

potensi alam yang melimpah lagi strategis. CP I berada di Mamuju, CP II di 

Bulukumba, dan CP III di Lampesue, Luwu. CP inilah yang kemudian 

bertanggungjawab segala perihal ekonomi DI/TII seperti perdagangan, perpajakan 

hingga aktifitas barter hasil alam (utamanya kopra) dengan senjata melalui jalan 

blokade ekonomi dan penyelundupan. 

“Hasilnya di sini (Mamuju) kopra dengan rotan. Jadi ada pedagang dari DI/TII 

namanya Kongsi Dagang (CP). Kita tidak bisa menjual kopra selain di kongsi 

dagang, karena akan ditangkap jika tidak. Kongsi dagang yang terkenal pada 

saat itu, orangnya juga kaya, namanya Haji Mamat, tinggal di Batu 

Karampuang (dekat Salubiro, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah)”. 166 

Tidak diketahui kapan terbentuknya CP, tetapi jika mengacu pada keterangan 

Muh. Jamal Bandi dan Abdul Madjid, kegiatan CP telah ada sejalan dengan masuknya 

DI/TII ke dalam kegiatan ekonomi. 

Pegawai CP dominan diisi oleh orang Bugis Palopo dan lebih banyak 

beroperasi di bagian utara, yakni Karossa hingga Pasangkayu. Besar kemungkinan 

bagian utara dipilih karena selain daerah potensial kopra, juga sangat aman melakukan 

transaksi niaga dengan jalan penyelundupan. Wilayah tersebut mutlak merupakan 

daerah de facto DI/TII karena memiliki jarak yang jauh dari kota Mamuju (markas 

utama TNI), dan otomatis memiliki jangkauan kontrol dan pengawasan yang sangat 

minim dari TNI. 

 
166Wawancara dengan Abd. Madjid, mantan TII KDB 28 Mamuju, Kamis, 10 Juni 2021. 
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Menurut laporan Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) Mamuju bulan Juli 1953, 

sekitar 300.000 pohon kelapa di distrik Tappalang hingga Kalukku dapat dikuasai oleh 

TII. Pada tahun 1955-1956, gerilyawan TII hampir seluruhnya menguasai dan 

memblokade hasil kopra ke kota Mamuju. Di distrik Tappalang, mulai dari Galung, 

Dungkait, Lebani, Tapandullu, Simboro, dan distrik Kalukku, hasil kopra dalam 

sebulan mencapai kurang lebih 300 ton merosot menjadi 30 ton yang masuk ke kas 

pemerintah. Pada tahun yang sama, hasil kopra (seluruh kewedanaan Mamuju) dalam 

sebulan sebanyak 1200 ton. Dari hasil tersebut, hanya 10% yang masuk ke dalam 

gudang Dana Usaha Petani Kopra (Dupko) Yajasan Kopra Mamuju, sedang 90%-nya 

kemungkinan besar diselundupkan oleh DI/TII.167 

Lancarnya gerakan blokade dan perdagangan kopra DI/TII disebabkan oleh 

harga yang ditetapkan lebih besar 20% dari Dupko Yajasan Kopra. Harga kopra 

perkuintal yang dibeli oleh CP sebesar Rp. 120, sedangkan oleh Dupko sesudah 

potongan dan lain-lain ialah Rp. 100. Kemudian sistem jemput yang diterapkan oleh 

CP mempunyai keuntungan dibanding Dupko Yajasan Kopra, di mana masyarakat 

yang membawa langsung ke gudang Dupko Yajasan Kopra.168 Di sisi lain, terdengar 

kabar bahwa di beberapa kampung-kampung, CP melakukan pembagian matematis 

lahan kelapa atau kopra masyarakat yakni 50% untuk petani pemilik kopra dan 50% 

diambil oleh CP. Tetapi kopra dan hasil bumi lainnya milik para pegawai pemerintahan 

dan masyarakat yang ditinggal mengungsi, seluruhnya disita oleh TII.169 

 
167Arsip Saleh Lahade, “Berkas mengenai kegiatan perdagangan kopra/kelapa di daerah 

Teritorium VII Indonesia Timur, antara lain: kegiatan Jajasan Kopra Sulawesi tahun 1950-1957”, No. 

272. 

168Arsip Saleh Lahade, “Berkas mengenai kegiatan perdagangan kopra/kelapa di daerah 

Teritorium VII Indonesia Timur, antara lain: kegiatan Jajasan Kopra Sulawesi tahun 1950-1957”, No. 

272. 

169Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan September tahun 1955, No. 233. 
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Walau masyarakat kesannya dirugikan dengan pembagian matematis 

monopolistik ini, tetapi CP tetap melakukan transaksi dagang dengan membeli kopra-

kopra masyarakat, bukan mengambil secara paksa. Hal ini sesuai penuturan Muh. 

Jamal Bandi dengan Abd. Madjid: 

 “Jadi itu kopra kita beli ke masyarakat melalui kongsi kagang, jadi bukan 

dirampas. Kopra-kopra itulah kami tukarkan separuh dengan senjata.”.170 

“DI/TII tidak mengambil sepihak kopra masyarakat, mereka juga beli, tapi 

mereka juga yang pasang harga”.171 

Menurut KPN Mamuju, oleh DI/TII kopra tersebut kemudian diselundupkan ke 

Tawau dan daerah lainnya, besar kemungkinan dipertukarkan dengan senjata api, 

mesiu dan barang lainnya.172 Distribusi persenjataan DI/TII selain bersumber dari 

gerakan DI/TII di daerah lain, juga dari pihak asing dan oknum satuan TNI melalui 

jalan barter kopra dan hasil bumi lainnya. Aktifitas distribusi ini bersifat semi rahasia 

dan terorganisir, bahkan dilindungi oleh otoritas yang berkuasa. Tidak ada harga yang 

terungkap mengenai senjata yang ditransaksikan karena sifatnya barter, yaitu hanya 

menghitung nilai barang yang dijual.173 

 
170Wawancara dengan Muh.Jamal Bandi (83 tahun), eks Komandan Peleton IV DI/TII, di 

bawah Komandemen Distrik Andi Abdullah Atjo, wilayah Bambu, Mamuju, Jumat, 31 Agustus 2018. 

171Wawancara dengan Abd. Madjid, mantan TII KDB 28 Mamuju, Kamis, 10 Juni 2021. 

172Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, “Laporan/Warta Politik tahun 1951-1957 dari 

Daerah Mandar”, No. 233. 

173Ahmad Subair, “Jaringan Perdagangan Senjata Pada Masa Gerakan DI/TII 1950-1965”, 

Tesis (Makassar: Pogram Pasca Sarjana UNM, 2018), h. 79-90. Lihat juga: Rasyid Asba, Kopra 

Makassar Perebutan Pusat Dan Daerah: Kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia, h. 225-

230, dan Wilman DL, “Smokol Di Pantai Barat Sulawesi Tengah: Saling-Silang Ekonomi Maritim Dan 

Politik Di Masa Transisi, 1947-1967”, Tesis (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakulas Ilmu Budaya 

UGM, 2017). 
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Dari pihak asing, DI/TII (CP) membawa langsung kopra-kopra tersebut ke 

Tawau, Singapura, Filipina hingga Hongkong.174 Salah satu eks TII dari Donggala 

mengisahkan: 

“Sejak saya bergabung dengan DI/TII (1955-1963), kalau tidak salah ingat ada 
tiga puluh kali berangkat ke Tawau, Lahat Datu dua kali, Jolo empat kali, dan 
Hongkong empat kali untuk beli senjata dan pelurunya. Ada juga yang dikirim 
ke (Sulawesi) Selatan”.175 

Hal yang sama juga dikisahkan oleh Jamal Bandi: 

“Itu senjata dulu, kan kita kirim juga kopra dan hasil lainnya itu keluar masuk, 

mereka kirim juga ke mari (Mamuju) itu senjata dan barang berupa kain dan 

macam-macam di (pantai) Silaya. Banyak itu senjata, ratusan! Itulah yang 

didrop sebagian ke selatan (Bugis). Jadi masing-masing kita ambil itu senjata, 

saya juga dulu pernah kesana ambil, saat kapal datang, dibuang (saja) ke laut, 

akhirnya kita ambil satu-persatu turun ke laut. Kapal (yang bawa senjata) itu 

dari Filipina dan Malaysia (Tawau). Kapalnya tidak sampai merapat karena 

kapal besar, Silaya juga tidak ada pelabuhannya, jadi dibuang disitu saja, 

ditandai saja, akhirnya masyarakat tahu, ya kita (gerilyawan) kesana ambil. Jadi 

pengiriman senjata itu tidak satu kali, di Silaya itu yang terakhir. Kopra dulunya 

itu sangat banyak karena penghasilan utama (masyarakat) pada saat itu 

kopra”.176 

Selain ke luar negeri, juga terdapat daerah dalam negeri sebagai tujuan 

selundupan salah satunya adalah Jawa (Surabaya dan Gresik). Daerah-daerah (luar dan 

dalam negeri) ini memang langganan para eksportir kopra.177 Kopra-kopra tersebut 

 
174Pada tahun 1950, Tawau dibuka oleh pemerintah Inggris sebagai salah satu pusat 

perdagangan internasional khususnya kopra, sedang Singapura sudah ada sejak abad XIX. 90% kopra 

tujuan Tawau ditukarkan dengan senjata dan sisanya ditukarkan dengan kain dan barang-barang mewah 

lainnya. Lihat dalam: Ahmad Subair, “Jaringan Perdagangan Senjata Pada Masa Gerakan DI/TII 1950-

1965”, Tesis, h. 90. 

175Wilman DL, “Smokol Di Pantai Barat Sulawesi Tengah: Saling-Silang Ekonomi Maritim 

Dan Politik Di Masa Transisi, 1947-1967”, Tesis (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakulas Ilmu Budaya 

UGM, 2017), h. 120.  

176Wawancara dengan Muh.Jamal Bandi (83 tahun), eks Komandan Peleton IV DI/TII, di 

bawah Komandemen Distrik Andi Abdullah Atjo, wilayah Bambu, Mamuju, Jumat, 31 Agustus 2018. 

177Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, “Surat-surat masuk/keluar tahun 1956-1957 

tentang masalah yang berhubungan dengan pengangkutan/penyelundupan kopra”, No. 628. Lihat juga: 

Rasyid Asba, Kopra Makassar Perebutan Pusat Dan Daerah: Kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional 
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dibawa langsung oleh CP dan TII melalui melalui kapal-kapal yang mereka beli atau 

menyewa dari orang Mandar dan Bugis. Jenis perahu seperti pinishi, nade atau lambo 

dan bago (baca: baqgoq), merupakan perahu yang sering digunakan dalam melakukan 

penyelundupan.178  

“Kapal mereka itu kapal kayu, bukan kapal besi. Yang antar itu kopra ialah 

tentara DI/TII juga, mereka kawal sampai ke Tawau. Jadi mereka itu kembali 

bawa barang juga. Mereka tidak bagi-bagi ke masyarakat, tetapi langsung 

dibawa ke Seko, karena itu barang punyanya orang Bugis.”179 

Di sepanjang pesisir Mandar merupakan kantong-kantong wilayah 

penyelundupan senjata TII.180 Di Mamuju sendiri, hampir di setiap wilayah-wilayah 

pesisir seperti Kalukku, Sampaga, Budong-Budong, Karossa hingga Lariang menjadi 

wilayah pendaratan/penyelundupan senjata. 

“Beberapa tempat pengiriman senjata itu ada di Kalukku, ada di Sampaga, ada 

juga di Budong-Budong, tapi tidak seberapa, hanya sekitaran 3 sampai 5 

pucuk”.181 

Tetapi dari sekian wilayah di Mamuju, Silaya (distrik Karossa) merupakan 

wilayah penyelundupan senjata yang paling banyak jumlahnya. Secara administrasi, 

Silaya merupakan kampung pesisir di distrik Karossa (sekarang Kecamatan Karossa, 

Kabupaten Pasangkayu). Di seluruh kewedanaan Mamuju, di distrik Karossa hingga 

 
di Indonesia, h. 229, dan Wilman DL, “Smokol Di Pantai Barat Sulawesi Tengah: Saling-Silang 

Ekonomi Maritim Dan Politik Di Masa Transisi, 1947-1967”, Tesis (Jakarta: Program Pasca Sarjana 

Fakulas Ilmu Budaya UGM, 2017).  

178Wilman DL, “Smokol Di Pantai Barat Sulawesi Tengah: Saling-Silang Ekonomi Maritim 

Dan Politik Di Masa Transisi, 1947-1967”, Tesis (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakulas Ilmu Budaya 

UGM, 2017), h. 70. 

179Wawancara dengan Abd. Madjid, mantan TII KDB 28 Mamuju, Kamis, 10 Juni 2021. 

180Ahmad Subair, Jaringan Perdagangan Senjata Pada Masa Gerakan DI/TII 1950-1965, 

Tesis. 

181Wawancara dengan Muh.Jamal Bandi (83 tahun), eks Komandan Peleton IV DI/TII, di 

bawah Komandemen Distrik Andi Abdullah Atjo, wilayah Bambu, Mamuju, Jumat, 31 Agustus 2018. 
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Pasangkayu merupakan basis sentral DI/TII. Adapun markas terbesar Batalion 28 

pimpinan Mansur ialah di kampung Salubejau, desa Kambunong, distrik Karossa. 

Sedangkan Pasangkayu juga merupakan daerah penghasil kopra terbesar yang secara 

de facto dikuasai oleh DI/TII dari kesatuan Momok Merah dan Contact Post I (CP I) 

yang dibawahi oleh Macompit alias A.G. Sakti, asal Palopo. 

“Itu di Silaya dulu banyak senjata. Saking banyaknya itu senjata, biar 3 biji 

senjata per orang. Bukan ratusan itu senjata, tetapi ribuan. Jadi saya lihat betul 

itu senjata, bahkan saya yang ikut menyelam ambil itu senjata dibawah air. Jadi 

itu senjata di lapisan luarnya ada kayu, setelah dibuka, dilapisi lagi dengan 

aluminium dan dilapisi lagi dengan plastik putih tebal jadi tidak bisa masuk air. 

Itu peluru banyaknya! Memang itu senjata siap perang, satu tempat itu peluru 

isinya seratus, sisa diikat saja di pinggang ”.182 

Menurut dugaan Abdul Majid, bukan hanya kapal apung yang membawa 

senjata-senjata tersebut, tetapi juga kapal selam.183 Dugaan ini bisa saja terjadi karena 

menurut pengakuan A. Rasjid, Komandan Batalion III, Momoc Hijau dari Bone yang 

berhasil ditawan oleh TNI, bahwa yang membawa surat, barter kopra dan senjata ialah 

kapal selam yang masuk ke Teluk Bone.184 Keterlibatan asing dalam distribusi senjata 

tidak dapat disangkal dengan adanya bukti dan pernyataan dari para pasukan TII. 

DI/TII juga mempunyai kurir-kurir istimewa (khusus) dalam pendistribusian 

senjata. Pada Januari 1956 sekitar pukul 23.00, pasukan Bn. 716 Roi. I telah melakukan 

penangkapan atas lima orang di kota Majene. Orang-orang tersebut yakni Agus, siswa 

SMP Negeri Majene, Kaco dan Ahmad, penduduk kampung Saleppa serta Siti Aminah 

dan Juhaeriah, masing-masing murid SR VI Majene. Penangkapan tersebut 

 
182Wawancara dengan Abd. Madjid, mantan TII KDB 28 Mamuju, Kamis, 10 Juni 2021. Lihat 

juga keterangan Muh. Jamal Bandi, pada catatan kaki no. 225, h. 121. 

183Wawancara dengan Abd. Madjid, mantan TII KDB 28 Mamuju, Kamis, 10 Juni 2021. 

184Dilaporkan dalam Marhaen, 6 November 1957, dan PIA, 19 November 1957 (pagi), h. 8-9. 

Dikutip dalam Barbara Sillars Harvey, Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi ke DI/TII (Cet I: 

Jakarta: Grafiti, 1989), catatan kaki nomor 36, h. 207. 
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berdasarkan laporan yang diterima oleh pihak TNI bahwa mereka akan masuk hutan 

bergabung dengan gerilyawan DI/TII. Mereka rencananya akan berangkat pada pukul 

05.00 pagi setelah sebelumnya mereka berhasil merampas/mencuri senjata CPM yang 

bermarkas di Saleppa dan senjata-senjata di asrama Bn. 716.185 

Sementara itu, penangkapan juga dilakukan terhadap seorang atas nama J.M. 

Gasti. Ia ditangkap diatas motor B.O. (perahu) yang akan berangkat pada malam itu 

juga ke Mamuju. Gasti merupakan kurir istimewa DI/TII dalam hal penyaluran senjata 

ke DI/TII. Ia juga juga yang menyuruh kelima orang di atas untuk melakukan 

perampasan/pencurian senjata dengan memberikan surat pengantar jaminan keamanan 

kepada kelima orang tersebut ketika masuk di hutan. Senjata-senjata yang 

dirampas/dicuri tersebut akan disalurkan ke TII Mamuju.186 

b. Mitra Dagang dengan TNI 

Selain dari asing, distribusi senjata DI/TII juga berasal dari TNI Bn. 710 

pimpinan Andi Selle dan beberapa petinggi militer lainnya. Andi Selle menjadi 

pemasok senjata ke TII dengan catatan ditukarkan dengan kopra milik DI/TII. 

Keterlibatan TNI dalam pasar gelap bukan tanpa alasan. Dengan situasi ekonomi 

negara yang belum pulih pasca kemerdekaan, negara belum dapat menjamin gaji TNI 

serta minimnya alokasi dana baik untuk pemeliharaan maupun untuk operasi. Olehnya, 

bergabung dalam bisnis kopra merupakan alternatif dan sebuah peluang besar. 

Sejatinya, Selle ditugaskan untuk menumpas gerakan DI/TII di Mandar, tetapi di 

 
185Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, “Laporan/Warta Politik tahun 1951-1957 dari 

Daerah Mandar: Laporan Politik Daerah Mandar Bulan Januari tahun 1956”, No. 233. 

186Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, “Laporan/Warta Politik tahun 1951-1957 dari 

Daerah Mandar: Laporan Politik Daerah Mandar Bulan Januari tahun 1956”, No. 233. 
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lapangan berkata lain, Selle justru secara rahasia menjalin relasi bisnis gelap dengan 

Qahhar.187  

Dalam perkembangannya, terbentuk mitra dagang keduanya. Selle lalu 

membentuk Tjadangan Bantuan Operasi (TBO)188 khusus untuk menangani ekonomi. 

TBO inilah yang bekerjasama dengan CP dalam transaksi niaga. Mitra rahasia ini 

mudah saja terjalin mengingat Andi Selle merupakan bekas partner Qahhar sewaktu 

masih di Corps Tjadangan Nasional (CTN). Keterlibatan militer dalam pasar gelap 

tidak hanya terjadi pada Andi Selle, tetapi juga melibatkan para petinggi militer seperti 

Warow dan Worang di Manado yang keduanya berakhir di pengadilan pada Oktober 

1954 karena mendukung aksi penyelundupan tersebut.189  

TNI yang punya fungsi ganda bukanlah sesuatu yang baru. Untuk mengatasi 

masalah tersebut, TNI berusaha mencari jalan keluar dengan ikut andil dalam 

perdagangan khususnya kopra. Untuk memperjelas perannya, TNI mendirikan 

Yayasan Wirabuana. Tidak hanya itu, TNI bahkan berusaha membuka daerah baru 

untuk kepentingan perdagangan. Pada masa selanjutnya TNI juga membentuk Opsir 

 
187Sebelumnya Andi Selle merupakan Komandan Batalion 719 yang dilantik pada 7 Agustus 

1954 dengan wilayah tugas Pinrang. Pada tahun 1954, ia kemudian dipindahkan ke Mandar dengan 

kesatuan baru, yakni Komandan Batalion 710 di bawah Resimen Tempur 24 (RTP 24) pimpinan Kapten 

Palar. Kemudian pada 18 Oktober 1956, Selle secara resmi dilantik menjadi Komandan Sektor 

B/KDPSST Mandar sekaligus mengganti RTP 24. Lihat dalam: Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-

1960, No. 233. 

188Tidak sedikit juga sumber lain serta masyarakat Mandar menyebut Tentara Bantuan Operasi. 

Tetapi dalam beberapa referensi dan literartur kredibel, TBO merupakan singkatan dari Tjadangan 

Bantuan Operasi. 

189Barbara Sillars Harvey, Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi ke DI/TII (Cet I: 

Jakarta: Grafiti, 1989), h. 239. 
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Pekerjaan Istimewa yang populer dengan sebutan OPI X tugasnya mengatur perizinan 

kopra di Indonesia Timur.190 

Pelabuhan Pare-Pare dan Mandar (Polewali) merupakan dua pelabuhan yang 

sering digunakan Andi Selle dan Andi Sose dalam penyelundupan dan barter kopra 

dengan DI/TII. Kedua daerah (pelabuhan) ini sengaja dihindarkan dari operasi militer 

DI/TII Qahhar, karena merupakan sumber senjata dan persediaan lainnya. Dari 

pelabuhan tersebut, hubungan penyelundupan dengan Kalimantan, Tawau, bahkan 

dengan Singapura mudah diadakan.191 Bahkan tersebar desas-desus bahwa Andi Rifai, 

setelah diangkat menjadi komandan RI-23 di Parepare tahun 1957, tidak menentang 

penjualan senjata kepada Qahhar.192 

Selain barter kopra dengan senjata, beberapa orang TNI diberitakan 

menyewakan senjata mereka kepada TII secara mingguan, dengan catatan dapat 

memperolehnya kembali apabila mereka memerlukan. Anggota keluarga dan teman-

teman di kota juga dengan mudah mengirimkan makanan, kain, obat-obatan, dan 

barang-barang lainnya. Persediaan tampak tidak begitu merupakan masalah.193 

 Sejalan dengan ini, benar apa yang dikatakan oleh Muh. Jamal, bahwa 

beberapa skenario dilakukan oleh TNI dengan TII dalam suplai senjata DI/TII di 

Mamuju. Lebih lanjut Muh. Jamal berkisah, sewaktu-waktu terjadi kontak senjata 

antara TII dengan TNI Bn. 710 dalam waktu yang tidak lama, dalam kontak senjata 

tersebut sebagian pasukan TNI mengambil kesempatan untuk memberikan 

 
190Ahmad Subair, “Jaringan Perdagangan Senjata Pada Masa Gerakan DI/TII 1950-1965”, 

Tesis (Makassar: Pogram Pasca Sarjana UNM, 2018), h. 73. 

191Barbara Sillars Harvey, Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi ke DI/TII (Cet I: 

Jakarta: Grafiti, 1989), h. 207. 

192Barbara Sillars Harvey, Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi ke DI/TII, h. 207. 

193Barbara Sillars Harvey, Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi ke DI/TII, h. 207. 
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persenjataan kepada TII. Tetapi skenario tersebut tidak sering dilakukan dan hanya 

dilakukan dengan 710 karena mitra niaga yang terjalin keduanya.  

“Kami biasa bertemu dengan tentara dan tidak baku tembak, bahkan kami 

pernah berpura-pura baku perang dan kami diberi senjata, mereka kan pura-

pura kalah, ada juga (TNI) yang mendukung DI/TII tapi tidak semua, sebagian 

saja”.194 

Strategi DI/TII menguasai komoditas daerah pedalaman dan pelabuhan-

pelabuhan di berbagai wilayah Sulawesi Selatan, seperti Pelabuhan Mandar (Mamuju), 

Belopa, Bajoe, Balangnipa dan Bulukumba, membuat mereka sepenuhnya menguasai 

perekonomian yang berimplikasi pada mudahnya mendapatkan senjata-senjata yang 

mereka inginkan lewat kongkalikong dengan asing dan TNI.195 Sedangkan bagi 710, 

hasil barteran kopra tersebut membuat mereka semakin makmur. Tetapi terdapat 

catatan hitam dari masyarakat di balik kemakmuran mereka. Itu diakibatkan karena 

eksploitasi ekonomi 710 dilakukan dengan paksaan dan pengambilan sepihak hasil 

pertanian hingga kebun/ladang masyarakat, bahkan tanpa membeli dan membayar 

sekalipun. Keserakahan 710 kemudian diplesetkan masyarakat dari Tjadangan Bantuan 

Operasi menjadi Tentara Banyak Ongkos.196 

 

 

 

 

 
194Wawancara dengan Muh.Jamal Bandi (83 tahun), eks Komandan Peleton IV DI/TII, di 

bawah Komandemen Distrik Andi Abdullah Atjo, wilayah Bambu, Mamuju, Jumat, 31 Agustus 2018. 

195Rasyid Asba, Kopra Makassar Perebutan Pusat Dan Daerah: Kajian Sejarah Ekonomi 

Politik Regional di Indonesia, h. 229. 

196Ahmad M. Sewang, Autobiografi Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M. A: Di Mana Ada 

Kemauan, Di Sana Ada Jalan, (Cet. I; CV. Syahadah Creative Media: Makassar, 2017), h. 37. 
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c. Pajak dan Pangan 

Selain kegiatan niaga kopra, DI/TII juga mewajibkan pungutan pajak ke 

masyarakat sebesar 10% baik dalam bentuk hasil pangan seperti beras dan lainnya, 

maupun hasil dari penjualan dan perdagangan masyarakat. Jika dalam bentuk pangan 

(beras), DI/TII memasukkan pungutan 10% tersebut ke dalam lumbung pangan mereka 

sebagai stok persediaan pangan. 

“Jadi beras itu kita dapat juga separuhnya dari petani (masyarakat). Tiap-tiap 

kampung itu ada lumbung padi yang sudah tersedia, dari hasil panen 

masyarakat itu kita ambil 10% untuk dimasukan ke lumbung sebagai pajak”.197 

Tetapi jika hasil dari perdagangan masyarakat, baik itu hasil dari penjualan 

barang maupun hasil dari pertanian, maka DI/TII memungut uang hasil penjualan 

tersebut juga sebesar 10%. 

“Jika masyarakat menjual barang, maka ada potongannya (pajak) 10%. 

Pokoknya apa saja yang kamu jual, harus kamu bayar 10%. Begitulah juga dia 

aturannya, masyarakat tidak bisa berbuat apa karena masyarakat juga takut.”198 

Tidak jarang juga TII meminta pajak langsung ke masyarakat berupa uang tunai 

jika hendak melaksanakan pasar malam atau hiburan lainnya. Seperti yang dilakukan 

pada 4 sampai 6 Juli 1956 di Karanamu, Galung Tappalang, di pegunungan Sosiana. 

Gerilyawan ini dikomandoi oleh Sunusi asal kampung Tande Majene dengan 

berkekuatan kurang lebih 10 pucuk senjata api. Pada waktu itu, pasukan Sunusi 

mengadakan pasar malam yang perongkosannya dibebankan kepada masyarakat 

dengan mewajibkan kepada setiap laki-laki dewasa membayar Rp. 7.50 dan 2 liter 

beras. Sejalan dengan pasar malam ini, gerilyawan juga telah menaksir pajak kepada 

 
197Wawancara dengan Muh.Jamal Bandi (83 tahun), eks Komandan Peleton IV DI/TII, di 

bawah Komandemen Distrik Andi Abdullah Atjo, wilayah Bambu, Mamuju, Jumat, 31 Agustus 2018. 

198Wawancara dengan Abd. Madjid, eks pasukan TII KDB 28 Mamuju, Kamis, 10 Juni 2021. 
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tiap-tiap rakyat di Tappalang yakni sebesar Rp. 50 per orang.199 Kejadian ini dialami 

langsung Uping, warga asal kampung Botteng, distrik Tappalang. 

“Kalau mereka datang, mereka itu meminta sumbangan jaminan. Mereka minta 

macam-macam. Jadi awal-awal mereka (Gurilla) datang itu menemui kepala 

kampung, namanya Talabarang. Setiap desa itu mengeluarkan zakat untuk 

dimasukan di lumbung.”200 

Selain dari penduduk lokal, menurut Surat Laporan/Warta Politik Daerah 

Mandar, dalam laporan lisan yang diperoleh oleh pemerintah Kabupaten Mandar, 

bahan pangan seperti beras dan lain-lain, diangkut menggunakan perahu-perahu layar 

yang berasal dari pelabuhan-pelabuhan Mandar (Polewali dan Majene) dan Pare-Pare 

menuju Mamuju. kuat dugaan beras (dan hasil lainnya) tersebut berasal dari sebagian 

distrik Parepare dan Mandar (Polewali dan Majene) untuk disalurkan ke DI/TII.201  

Tidak diketahui dari mana sumber pangan tersebut karena tidak ada penjelasan terkait 

dengan itu. Di daerah de facto DI/TII yang lain seperti di Karossa hingga Pasangkayu, 

sumber pangan mereka juga berasal dari kegiatan pertanian yang dilakukan oleh 

masyarakat beserta pasukan TII.  

“Untuk kebutuhan makan, kita dulu juga berkebun. Sawah pertanian DI/TII di 

Salubejau itu dulu sangat luas, kami bekerja sama dengan masyarakat.”202 

Berikut juga kesaksian Muh. Jamal Bandi: 

“Masalah makanan, kami dulu makan ala kadarnya juga, kadang sagu kadang 

ubi dan lain-lain, dan masyarakat juga mendukung kami (dengan menyiapkan 

beberapa makanan). Masyarakat yang tinggal di wilayah de facto DI/TII 

 
199Arsiip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan Juli tahun 1956, No. 233. 

200Wawancara dengan Uping (84 tahun), eks masyarakat sipil (saksi) asal Kampung Botteng, 

Distrik Tappalang, Ahad, 7 Februari 2021. 

201Arsiip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan September tahun 1955, No. 233. 

202Wawancara dengan Abd. Madjid, eks pasukan TII KDB 28 Mamuju, Kamis, 10 Juni 2021. 

 



130 

 

 

mendukung kami, dan memang mau tidak mau mereka akan mendukung karena 

wilayah DI/TII.”203 

Tetapi tidak bisa disangkal juga bahwa TII juga sering meminta langsung 

masyarakat untuk memberikan makanan jika sudah tiba di satu kampung saat dalam 

tugas patroli militer atau bepergian jauh dari kampung ke kampung. Seperti kesaksian 

Aras asal Kampung Tambi. 

“Kalau Gurilla dari kota dan singgah di Tambi, mereka minta dijamu makan, 

sembarang saja makanannya asal bisa dimakan”.204 

Tambi merupakan kampung yang berbatasan langsung dengan kota Mamuju di 

sebelah selatan. Keduanya hanya dibatasi sungai Mamuju.  Jika gerilyawan dari utara 

hendak menyerang pos tentara di Mamuju, maka akan menyerang dari Tambi. Selain 

Tambi, permintaan jamuan makanan kepada masyarakat juga pernah dilakukan oleh 

Abdul Majid ketika melakukan perjalanan ke Kire (sekarang Desa Kire).  

“Dulu itu ada perlengkapan tiap-tiap peleton, tapi kalau kami dapat satu 

kampung (dan makanan habis), kami bilang ke masyarakat “kami mau makan!” 

Dapat satu kampung lagi, “kami mau makan!”205 

Memasuki dekade 1960-an, gerakan DI/TI berangsur melemah. Hal ini sangat 

berdampak pada gerakan dan aktifitas niaga DI/TII hingga berakhirnya gerakan ini 

pada tahun 1965. 

 

 

 

 
203Wawancara dengan Muh.Jamal Bandi (83 tahun), eks Komandan Peleton IV DI/TII, di 

bawah Komandemen Distrik Andi Abdullah Atjo, wilayah Bambu, Mamuju, Jumat, 31 Agustus 2018. 

204Wawancara dengan Aras (71 tahun), masyarakat sipil/saksi hidup asal Tambi, Kamis, 11 

Februari 2021. 

205Wawancara dengan Abd. Madjid, eks pasukan TII KDB 28 Mamuju, Kamis, 10 Juni 2021. 



131 

 

 

C. Pandangan Masyarakat 

1. Pandangan Positif 

Kehadiran Qahhar dengan DI/TII-nya di tengah masyarakat Sulawesi Selatan 

yang dikenal religius, membuat gerakan ini dengan cepat beradaptasi dan diterima 

masyarakat banyak. Terlebih sosok Qahhar yang dinilai mempunyai pengetahuan 

dalam tentang konsep negara dan agama. Ia juga dianggap pahlawan representasi 

masyarakat Bugis dalam perang revolusi kemerdekaan di tanah Jawa. Retorika 

agitatifnya saat pidato semakin meyakinkan masyarakat.206 Terang saja, ia tak 

membutuhkan waktu lama dalam menggalang ribuan simpati dan dukungan 

masyarakat Sulawesi Selatan. Bagi masyarakat Bugis-Palopo, faktor sedaerah menjadi 

alasan utama dukungan fanatik mereka ke Qahhar. Setelah dideklarasikan pada 7 

Agutus 1953, tidak membutuhkan waktu lama bagi DI/TII beresonansi ke berbagai 

daerah di Sulawesi Selatan, salahsatunya Mandar. 

Berbicara mengenai DI/TII di Mandar, hal yang paling utama teringat ialah 

gejolak kekacauan, hijrah penduduk (pengungsian), penerapan ketat nan tegas syariat 

Islam dan bumi hangus (pembakaran) kampung dan rumah-rumah penduduk. Nyaris 

tidak ditemui kesaksian masyarakat bahwa hadirnya DI/TII membuat mereka aman dan 

sejahtera, sekalipun itu di dalam wilayah de facto DI/TII sendiri. Dari ke-12 keterangan 

informan (dua di antaranya eks TII), semuanya berkisah tentang dampak buruk 

(pandangan negatif) DI/TII, bahkan eks TII sendiri mengatakan demikian. Dari sini 

dapat ditarik hipotesis awal bahwa kehadiran DI/TII di Mandar lebih banyak memiliki 

mudarat ketimbang maslahat. Sekalipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa 

 
206“Dia pintar sekali pidato, luar biasa! Kalau (sedang) pidato, orang sudah pasti ikut sama dia”, 

kesaksian Andi Sose dalam video Youtube Dimas Muhammad Erlangga: “Saksi Hidup TV7/TRANS 7 

- Kahar Muzakkar (DI/TII)”. Dikutip pada Ahad, 10 Oktober 2021. 
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DI/TII juga mewariskan beberapa legasi positif pada sebagian kalangan masyarakat, 

terkhusus dalam bidang agama. 

Secara umum, terdapat dua bentuk dukungan masyarakat ke DI/TII, dukungan 

secara langsung (aktif) dan tidak langsung (pasif). Dukungan langsung (aktif) 

dilakukan secara terang-terangan dengan ikut terlibat langsung dalam perjuangan, 

mempunyai kedudukan dan peranan tertentu dalam struktur DI/TII. Sedangkan 

dukungan tidak langsung (pasif) ialah mereka yang tidak mendukung secara langsung, 

berlaku pasif tetapi tidak menentang gerakan ini. Perasaan takut dan tidak ingin terlibat 

adalah faktor kepasifan masyarakat.207 

Di awal kehadiran DI/TII di Mamuju, masyarakat secara umum mendukung 

DI/TII secara natural tanpa paksaan. Hal ini dikarenakan adanya dua daya tarik yang 

membuat banyak masyarakat antusias bergabung. Pertama, sebagai alternatif menjadi 

tentara. Pasca proklamasi kemerdekaan, reorganisasi dan rasionalisasi ketentaraan 

(TNI) di Sulawesi Selatan menjadi polemik di kalangan pejuang-pejuang revolusi 

kemerdekaan. Mereka yang merasa pernah angkat senjata melawan penjajah 

mempunyai ekspektasi menjadi tentara resmi (TNI). Tetapi, rasionalisasi ketentaraan 

tidak menguntungkan mereka yang mayoritas tidak mempunyai pendidikan sekolah 

formal dan pendidikan militer formal. Akibatnya, euforia kemerdekaan yang masih 

hangat berubah menjadi kekecewaan di kalangan para pejuang, termasuk Qahhar yang 

mewakili suara mereka. Hal inilah yang menjadi pemicu utama Qahhar menjadi 

berbalik arah melawan pemerintah dan bergabung dengan gerakan DI/TII. 

 
207Anhar Gonggong, Abdul Qahhar Mudzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak, (Cet I; 

Jakarta: Grasindo, 1992), h. 108.  
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Hadirnya DI/TII di tengah polemik, menjadi penawar kekecewaan masyarakat. 

DI/TII kemudian menjadi alternatif para pejuang-pejuang lokal Sulawesi Selatan untuk 

menjadi tentara. Hal ini juga yang menjadi alasan Muh, Jamal Bandi ikut bergabung 

dan menjadi TII, karena kecewa tidak diterima menjadi anggota TNI.208 

“Saya masuk DI/TII bukan bukan karena paksaan. Waktu itu tentara DI/TII 

selalu masuk kota dan tampilannya seperti tentara (TNI), dan kebetulan saya 

mendaftar Tentara Kota (TNI) cuman tidak diterima, ya masuklah saya ke 

DI/TII karena menurut saya waktu itu mereka adalah tentara juga, walaupun 

bermusuhan dengan Tentara Kota”.209 

Menjadi tentara adalah sebuah kebanggan. Tentara menjadi salah satu simbol 

prestise di kalangan masyarakat. Olehnya, daya tarik pertama ini tidak hanya berlaku 

pada eks pejuang revolusi kemerdekaan, tapi hampir semua kalangan dimulai dari guru, 

tokoh masyarakat (bangsawan), agamawan, petani, nelayan hingga pemuda. Apalagi, 

menjadi pasukan TII tidak harus berlatar belakang pendidikan formal dan pendidikan 

militer layaknya rasionalisasi yang dilakukan TNI.210 

Daya tarik kedua ialah agama. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tradisi 

keagamaan masyarakat Mamuju (Sulawesi Selatan umumnya) sangat kental. Dengan 

gerakan yang bercorak keagamaan, menjadi nilai utama DI/TII dalam merekrut 

pasukan dan mendapat dukungan masyarakat, terlebih kondisi pengetahuan agama dan 

pendidikan formal masyarakat yang minim, membuat mereka dengan mudahnya 

terdoktrin untuk bergabung. 

 
208Lihat kesaksian Muh. Jamal pada halaman Kedudukan Mamuju dalam Struktur, h. 76. 

209Wawancara dengan Muh.Jamal Bandi (83 tahun), eks Komandan Peleton IV DI/TII, di 

bawah Komandemen Distrik Andi Abdullah Atjo, wilayah Bambu, Mamuju, Jumat, 31 Agustus 2018. 

210Di Mamuju, tidak sedikit guru-guru Sekolah Rakyat yang ikut bergabung dalam perjuangan 

DI/TII. Lihat: h. 150 (Dampak dalam bidang Pendidikan). 
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Dengan corak keagamaan ini jugalah membuat sebagian ulama di Mandar 

menyatakan sikapnya dengan aktif membela gerakan DI/TII. Dalam Konferensi 

Pumbedjagi yang dilaksanakan pada 1 hingga 5 November 1953, terlihat beberapa 

nama tokoh agama yang turut hadir di antaranya Haji Yahya asal Pamboang, Imam 

Purrau dari Tande dan Imam Galung. Selain itu hadir juga pimpinan organisasi 

Muhamadiyah cabang Wonomulyo yang bernama Hajar dan utusan PGRI sebagai 

pelopor pendidikan211. 

Penerapan syariat Islam dalam hal gerakan pemurnian Islam dari bidah dan 

segala yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah dalam kacamata DI/TII, wajib 

hukumnya diperangi. Salah satu contoh penerapan syariat Islam ialah kewajiban 

memakai kerudung bagi perempuan. Jika didapati perempuan dewasa tidak memakai 

kerudung di tengah umum, maka pasukan TII tidak segan memotong hingga 

menggunduli rambut mereka. Tren kerudung di masa DI/TII tidak se-booming saat ini, 

olehnya masyarakat masih sangat jarang mengenakan kerudung saat itu, ditambah 

minimnya pengetahuan agama tentang kerudung. Dapat dikatakan bahwa DI/TII 

adalah pelopor kewajiban memakai kerudung bagi perempuan di Sulawesi Selatan. Hal 

ini tentu menjadi legasi positif yang melahirkan pandangan positif di tengah 

masyarakat.  

Selain kerudung, kampanye penegakan syariat agama lainnya berdasarkan 

Alquran dan sunnah juga masif dilakukan, baik dengan nasihat, teguran langsung 

maupun melalui sekolah-sekolah keagamaan yang dibangun. Kewajiban solat, 

membayar zakat, menghindari zina dan peraturan lainnya dibarengi dengan dengan 

 
211Arsip M. Saleh Lahade 1937-1973, “Laporan dari perwira DIstrik Militer 236/VII Mandar 

mengeni konferensi  Pertahanan Politik Tentara Islam Indonesia (TII) CP.II KOPAS Hasanuddin tanggal 

1s/d 5 Nov 1953 di Pumbejagi) 12 Nov 1953”, No. 189. 
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jinayah (pidana) bagi yang tidak menjalankannya. Tak jarang, terjadi jinayah yang 

berakhir dengan kisas. Kendati hukum Islam tidak sesuai dengan konsep Pancasila dan 

konstitusi Indonesia yang menjadi pedoman hidup masyarakat, tetapi ini menjadi 

pengikat ketaatan beragama masyarakat Mamuju (Mandar) yang notabene pemeluk 

Islam. 

2. Pandangan Negatif 

Propoganda gerakan keislaman Qahhar dalam melebarkan pengaruhnya tidak 

mendapat tantangan berarti dari masyarakat. Apalagi dari segi pendidikan, mayoritas 

masyarakat Sulawesi Selatan tidak mempunyai background pendidikan formal alias 

buta huruf.212 Secara emosional (tanpa berpikir jernih), mereka akan cepat terpengaruh 

lalu ikut berjuang dengan dalih penegakan keadilan dan agama melalui kacamata 

DI/TII. Dengan demikian, dukungan masyarakat ke DI/TII bukan suatu persoalan. 

Tetapi dalam perkembangannya, DI/TII menjelma menjadi momok bagi masyarakat. 

Label keislaman yang digaungkan jauh panggang dari api. Ekspektasi akan 

kemakmuran dan ketenteraman bertolak belakang dengan kodisi yang ada. Masyarakat 

terus berada di bawah bayang-bayang kecemasan dan ketakutan. Tidak sedikit 

masyarakat yang beranggapan bahwa corak kesilaman yang dibawa adalah sebuah 

kepalsuan.  

Pembakaran, penculikan, pemaksaan hingga hukum mati secara sepihak, 

menjadi pemandangan lazim yang dilihat dan dirasakan masyarakat. Hal ini menaruh 

luka trauma yang mendalam bagi masyarakat. Ribuan masyarakat yang tak berdosa, 

menjadi korban kepentingan kekuasaan yang berdalih agama. Mereka tercerai-berai 

satu dengan yang lainnya, hingga terlunta-lunta berhijrah ke daerah yang terbilang 

 
212Lihat Keadaan Pendidikan Mamuju pada halaman 153-154. 
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aman, bahkan tidak sedikit yang berhijrah ke pulau-pulau sekitaran selat Makassar, 

Ujung Lero dan pulau Kalimantan menggunakan perahu sandeq dan sampan kecil 

dengan harapan bisa lepas dari penderitaan di tanah kelahiran sendiri, meninggalkan 

litaq pembolongan (kampung halaman) mereka, mencari penghidupan yang aman dan 

layak. Mereka tersebar ke Ujung Lero (Pare-Pare), Makassar, pulau-pulau di Selat 

Makassar, Palu dan Donggala hingga Pesisir Kalimantan bagian timur (Bontang), 

selatan (Kota Baru) dan barat.213 

Salah satu saksi hidup DI/TII, Rasyid Kampil, menceritakan bahwa pada 

umumnya masyarakat sipil di Mamuju menjadi korban dari gerakan DI/TII. Dikatakan 

korban karena pada masa tersebut TII tidak segan-segan melakukan pembakaran, 

pemaksaan serta penculikan kepada masyarakat.214  

Rasyid mengkisahkan, suatu ketika ia bersama rombongan Bupati Mamuju, 

Andi Paccoba Amrullah215, sedang melakukan perjalanan kapal dari Majene ke 

Mamuju. Ketika kapal tengah berada di tepi laut Malunda, seketika peluru 

berhamburan menyisir lambung kapal, rombongan di kapal kemudian membalas dan 

terjadi kontak senjata yang tidak begitu lama. Tembakan dari darat kuat dugaan 

dilakukan oleh gerilyawan TII.216 Lebih lanjut Rasyid berkisah, bahwa ketika Mamuju 

 
213Wawancara dengan Muh.Jamal Bandi (83 tahun), eks Komandan Peleton IV DI/TII, di 

bawah Komandemen Distrik Andi Abdullah Atjo, wilayah Bambu, Mamuju, Jumat, 31 Agustus 2018, 

dan Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, “Laporan/Warta Politik tahun 1951-1957 dari Daerah 

Mandar”, No. 233.  

214Wawancara dengan H. Rasyid Kampil (75 tahun), masyarakat sipil/budayawan Mamuju 

(saksi) asal Mamuju kota, Selasa, 21 Agustus 2018. 

215Andi Paccoba Amrullah merupakan bupati pertama di Kabupaten Mamuju. Beliau menjadi 

bupati pada tahun 1960 sampai 1964. Beliau mempunyai darah keturunan dari Bugis Wajo. Baca: 

Sarman Sahuding, Dalam Sejarah Akan Dikenang: Jejak Langkah & Pemikiran Bupati di Sulawesi 

Barat 1960-2005, (Cet. I; Majene: Yayasan Tinta Mandar Sulawesi Barat: 2006), h. 247-249.  

216Wawancara dengan H. Rasyid Kampil (75 tahun), masyarakat sipil (saksi) asal Mamuju kota, 

Selasa, 21 Agustus 2018. 
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dikuasai TII, kekacauan dan pembakaran terjadi di mana-mana, itulah mengapa 

sehingga menurut beliau kehadiran DI/TII bukannya malah mendapat simpati 

masyarakat, tetapi justru membuat masyarakat takut sembari mengharap perlindungan 

dari pemerintah dan “Tentara Kota”217.218 

Dengan gerakan TII yang kian aktif, relokasi penduduk ke daerah de facto 

DI/TII terus dilakukan, alasannya supaya rakyat tidak dapat berhubungan secara 

sembunyi-sembunyi atau rahasia apalagi secara nyata dengan pemerintah ataupun 

dengan penduduk kota. Oleh tindakan gerilyawan yang demikian, maka rakyat dikota-

kota telah dialihkan ke tempat-tempat gerilyawan.219 Beberapa gadis dari daerah yang 

diduduki oleh gerilyawan dapat melarikan diri ke kota untuk meminta perlindungan 

dari yang berwajib. Dalam keterangan yang didapat, mereka melakukan pelarian 

disebabkan beberapa hal: 

1. Mereka tidak mau dibawa oleh gerilyawan dari kampungnya ke daerah 

gerilyawan seperti hutan atau gunung. 

2. Mereka tidak sanggup lagi membayar sumbangan-sumbangan yang diminta 

oleh gerilyawan setiap bulan berupa uang, makanan seperti beras, sagu, ubi dan 

sebagainya.220 

 
217Umumnya masyarakat di Sulawesi menyebut TNI dengan sebutan “Tentara Kota”. Hal 

tersebut dikarenakan pihak DI/TII lebih dominan berada dihutan dengan taktik perang gerilya dengan 

serangan ofensif dan tiba-tiba. Sedangkan TNI lebih menguasai daerah terbuka seperti di pesisir dan 

pos-pos mereka lebih banyak berada di kota-kota kabupaten dan kecamatan. 

218Wawancara dengan H. Rasyid Kampil (75 tahun), masyarakat sipil (saksi) asal Mamuju kota, 

Selasa, 21 Agustus 2018. 

219Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan Juli tahun 1957, No. 233. 

220Mengenai poin ini, sejalan dengan keterangan Uping. Lihat catatan kaki 249, h. 129. 
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3. Para gadis dan orang tua gadis tersebut tidak setuju dengan tindakan-tindakan 

dari gerilyawan yang memaksa gadis-gadis menikah dengan laki-laki yang 

tidak dicintainya.221 

Poin ketiga dari keterangan di atas, sinkron dengan Pasal 46 BAB IX Piagam 

Makalua mengenai Ketertiban Hukum Perkawinan dan Ketertiban Pergaulan yang 

berbunyi: 

1. Setiap Lamaran wajib diterima, kecuali dengan alasan: 

a. Karena dibawah umur 15 tahun 

b. Karena impoten 

c. Karena penyakit menular atau impaled 

d. Karena berbudi pekerti/berakhlak rendah.222 

Aturan-aturan sepihak lainnya, dilarang keras minum kopi menggunakan gula 

pasir (gula merah diperbolehkan), dilarang keras memakai emas, berduaan dengan 

yang tidak semahram, serta aturan terikat lainnya. Salah satu aturan sepihaknya ialah 

tidak boleh menghadirkan keramaian jika terjadi pernikahan, dan ini dialami oleh 

Uping. Di mana saat beliau menikah, datang beberapa orang TII melarang mengundang 

keramaian alasannya karena memakan banyak ongkos. Oleh keluarga Uping dijawab 

bahwa para keluarga datang sendiri dengan membawa ongkos dan bekal kue dari 

rumahnya masing-masing.223 

Pendapat lain mengenai DI/TII juga disampaikan oleh Muh. Syukni E. 

Awalnya beliau merupakan salah satu pasukan TII dan dipercayai untuk memimpin 

 
221Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan Juli tahun 1957, No. 233. 

222Abd. Rahman Hamid, Qahhar Mudzakkar Mendirikan Negara Islam?, (Cet I; Pustaka 

Refleksi: 2009), h. 54. 

223Wawancara dengan Uping (84 tahun), eks masyarakat sipil (saksi) asal Kampung Botteng, 

Distrik Tappalang, Ahad, 7 Februari 2021. 
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pasukan muda TII di Lombang-Lombang. Tetapi beliau sadar dan lari untuk bergabung 

dengan Front Pembebasan Rakyat Tertindas di Mandar (FPRTM) karena menurutnya 

aturan DI/TII tidak sehat. Bahkan Syukni mengatakan bahwa antara DI/TI dengan Bn. 

710 hampir sama menyengsarakan rakyat. DI/TII terkesan memaksakan aturan yang 

tidak sejalan dengan kondisi masyarakat Mamuju seperti hukuman mati yang enteng 

dilakukan dan pembakaran kampung yang dilakukan bahkan rumah mertua beliau di 

Lombang-Lombang juga sasaran pembakaran DI/TII karena beliau diketahui lari ke 

Mamuju dan ikut bergabung dengan pemerintah dan TNI.224  

Sebaliknya, kekejaman pasukan Bn. 710 di luar batas kemanusiaan, perbudakan 

seks hingga istri penduduk juga diperkosa. Monopoli dan eksploitasi ekonomi serta hal 

kejam lainnya dipertontokan di tengah masyarakat. Olehnya, Syukni bergabung dengan 

FPRTM dan melawan keduanya.225 

Pendapat sama dikemukakan oleh Sangkung, menurut beliau kehadiran DI/TII 

membuat kecemasan dan ketakutan di tengah masyarakat. Dengan segala aturan 

larangannya, membuat masyarakat takut dan terbatas aktifitasnya. Selain itu, kehadiran 

Hasan Lakallu salah satu tokoh penting DI/TII juga membuat masyarakat takut karena 

sewaktu-waktu ia lewat, maka pemuda-pemuda akan direkrut untuk memikul barang 

bawaan Lakallu sekaligus merekrut mereka menjadi pasukan TII.  

Olehnya, jika terdengar kabar bahwa Lakallu akan lewat di Lebani, maka para 

pemuda-pemuda kampung akan bersembunyi menghindari Lakallu. Walaupun 

masyarakat Lebani tidak melakukan hijrah meninggalkan kampung halamannya, tetapi 

 
224Wawancara dengan Muh. Syukni E (82 tahun), eks pejuang FPRTM, Rabu, 9 Juni 2021 

225Wawancara dengan Muh. Syukni E (82 tahun), eks pejuang FPRTM, Rabu, 9 Juni 2021 
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mereka bersembunyi ke dalam hutan dan kebun-kebun mereka guna menghindari 

perang antara TII dengan TNI.  

Pandangan negatif lainnya dari Iming Wijaya. Beliau merupakan keturunan 

etnis Tionghoa yang orang tuanya merupakan pedagang tersohor di Mamuju pada masa 

DI/TII. Ketika aksi pembakaran dilakukan DI/TII, beliau termasuk korban yang 

tokonya ikut dibakar dan ikut mengungsi ke Parepare bersama seluruh keluarganya 

menggunakan kapal Permata pada tahun 1958. Dari beberapa gerakan DI/TII, ada satu 

momen yang paling diingat beliau, ketika terjadi tembak menembak antara DI/TII 

dengan TNI dan mengeluarkan suara ledakan yang sangat keras. Beliau sekeluarga 

kemudian berlindung turun ke bunker kolom rumah yang telah disediakan. 

“Selain itu, saya ingat persis, hampir setiap rumah Tionghoa pasti punya 

bunker, dan didalam rumah saya ada juga benteng dari karung diisi pasir, saya 

tidak tau juga apakah masyarakat lain waktu itu juga punya benteng seperti itu 

atau tidak, yang pastinya hampir semua masyarakat Tionghoa punya benteng 

seperti itu. Tiap malam pasti kita dengar suara tembakan, mortir. Kalau masih 

bunyi “dung, dung” suara tembakan, kami masih sembunyi di balik benteng 

karung, tapi kalau sudah bunyi “dung” seperti ledakan besar, kami semua turun 

ke bunker. Itu yang paling tidak bisa saya lupa dalam hidup saya.”226 

Walaupun corak gerakan DI/TII ialah ingin mendirikan negara Islam dan 

memiliki aturan Islam yang ketat yang diterapkan di masyarakat, tetapi agama sama 

sekali tidak dipersoalkan gerilyawan DI/TII, padahal Iming Wijaya dan mayoritas etnis 

Tionghoa lainnya di Mamuju pemeluk agama Kristen. 

“Mengenai agama (karena saya Kristen), mereka juga tidak pernah 

perdebatkan, mereka tidak ada menekan mengenai agama, (sama sekali) tidak 

ada.”227 

 
226Wawancara dengan Iming Wijaya (69 tahun), masyarakat sipil (saksi) asal kota Mamuju, 

Jumat, 16 April 2021. 

227Wawancara dengan Iming Wijaya (69 tahun), masyarakat sipil (saksi) asal kota Mamuju, 

Jumat, 16 April 2021. 
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Selain itu, yang menjadi korban pembakaran hingga melakukan hijrah ke 

Bontang ialah H. Caman Lahama. Beliau menjadi saksi sekaligus korban pembakaran 

DI/TII di pulau Karampuang depan kota Mamuju. Setelah hijrahnya, beliau dan ratusan 

masyarakat Pulau Karampuang dan Mamuju menetap di Bontang hingga saat ini.228 

Kehadiran DI/TII dan TNI hampir sama di tengah masyarakat, yakni membawa 

penderitaan yang panjang. DI/TII dengan gerakan subversifnya, otomatis melibatkan 

masyarakat untuk terlibat dalam situasi apapun, terutama penderitaan akibat blokade 

ekonomi, kontak senjata yang terus berlangsung, pembakaran dan lainnya. Begitu juga 

dengan TNI, ribuan masyarakat menjadi saksi aksi semena-mena dan tindakan senonoh 

mereka. Dengan situasi tersebut, muncul adagium di tengah masyarakat yakni, “Pergi 

ke gunung dibelit ular, pergi kelaut diterkam buaya”.229 Adagium tersebut 

menggambarkan bahwa aksi DI/TII dengan TNI (Batalyon 710 Andi Selle), 

menimbulkan penderitaan batin dan fisik yang sangat membekas di hati masyarakat. 

Dengan aturan sepihak (menurut kacamata DI/TII) yang berakhir dengan sanksi 

jinayah, membuat rakyat semakin menjauh dan sama sekali tidak mendukung 

perjuangan mereka bahkan menganggap corak keislaman yang dibawa DI/TII hanya 

sekadar topeng dalam merebut simpati masayarakat.230 Kerasnya kehidupan dan 

kondisi saat itu bahkan diungkap oleh Abdul Madjid, yang merupakan eks TII Mamuju. 

 
228Wawancara dengan H. Caman Laham (72 tahun), masyarakat sipil (saksi) asal Pulau 

Karampuang, 1 April 2021.  

229Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, “Laporan/Warta Politik tahun 1951-1957 dari 

Daerah Mandar, Laporan/Warta Politik Daerah Mandar bulan Desember tahun 1952”, No. 233. 

230Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan Mei tahun 1956 dan bulan Agustus 

tahun 1953. 
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“Pokoknya, jika kamu mempunyai kesalahan maka kamu akan dicari, begitu 

kerasnya pada saat itu Nak (beliau mengkisahkan ke penulis). Kalau hari Jumat 

tiba dan ada yang tidak solat Jumat, maka akan dipenjara”.231 

Jika dipersentasekan kedua pandangan ini (positif dan negatif), maka sekira 

90% masyarakat memiliki pandangan negatif selama hadirnya DI/TII di Mandar. 

D. Dampak Gerakan DI/TII 

1. Hijrah Penduduk 

Kaos (chaos), itulah gambaran Mamuju di masa pendudukan DI/TII. Intimidasi 

masyarakat, ketakutan, kelaparan hingga kematian merupakan realitas kehidupan yang 

dirasakan masyarakat. Beban penderitaan ini memuncak setelah rumah yang dijadikan 

tempat bernaung dan berlindung juga menjadi sasaran bumi hangus (baca: 

pembakaran) gerilyawan TII. Pada akhirnya, tahun 1957-1958, kota Mamuju dapat 

diduduki oleh DI/TII setelah berhasil mengusir tentara (Ki. II Bn. 716) dari Mamuju 

melalui serangan dan teror yang masif dari ribuan pasukan TII yang berasal dari 

berbagai etnis seperti Bugis (Palopo dan lainnya), Mandar Selatan (Polewali dan 

Majene), dan Mandar Utara (Mamuju). Keluarnya TNI dari Mamuju diikuti oleh ribuan 

penduduk serta perangkat pemerintahan meninggalkan Mamuju untuk hijrah ke daerah 

yang aman, meninggalkan rumah, ladang persawahan dan harta benda yang sudah 

terbakar habis. 

Kata hijrah berasal dari bahasa Arab, hajarah, yang berarti berpindah (tempat, 

keadaan atau sifat).232 Dalam KBBI, hijrah ialah berpindah atau menyingkir untuk 

sementara waktu dari suatu tempat ke tempat yang lain yang lebih baik dengan alasan 

tertentu (keselamatan, kebaikan dan sebagaianya). Bagi masyarakat Mandar pada 

 
231Wawancara dengan Abd. Madjid, eks pasukan TII KDB 28 Mamuju, Kamis, 10 Juni 2021. 

232Prof. Dr. H. Mardan, M. Ag, Hijrah Sebagai Awal Kebangkitan Islam dan Komunitas 

Muslim, 22 Agustus 2020. Diakses dalam www.uin-alauddin.ac.id., pada 12 Agustus 2021.   

http://www.uin-alauddin.ac.id/
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umumnya, hijrah penduduk lazimnya disebut panyingkiran atau manyingkir.233 Kata 

keduanya berasal dari kata singkir atau menyingkir dalam bahasa Indonesia, yang 

artinya “Menjauh dari (perbuatan jahat dan sebagainya); atau meninggalkan; atau 

menyelamatkan diri (dari peperangan dan sebagainya); atau mengungsi”.234 Baik kata 

hijrah atau menyingkir, keduanya mempunyai makna yang sama dengan peristiwa 

hirjahnya penduduk Mamuju (dan Mandar secara umum).  

Dari definisi tersebut, kata hijrah merepresentasikan keadaan atau situasi 

perpindahan penduduk (manyingkir) Mamuju di masa DI/TII yang terbagi ke dalam 

dua pola; pertama, berhijrah lalu menetap (migrasi), kedua, berhijrah tapi tidak 

menetap atau sementara waktu (mengungsi). Hijrah pola pertama dominan dilakukan 

penduduk yang menuju Kalimantan Timur (Bontang dan Balikpapan) dan ke Sulawesi 

Tengah (Donggala dan Palu). Ciri mobilitas hijrahnya tidak terorganisir, di mana 

penduduk berhijrah menggunakan kapal/perahu tradisional milik pribadi, nyaris tak 

tersentuh oleh pemerintah (Jawatan Sosial). Sedangkan hijrah pola kedua dominan ke 

Parepare dan Makassar. Mobilitas hijrahnya lebih terorganisir, karena ditangani 

langsung oleh jawatan sosial bersama TNI dengan menggunakan truk militer hingga 

perahu kapal Permata. 

Hijrah ini tidak hanya terjadi pada penduduk kota Mamuju dan sekitarnya saja, 

tetapi juga pada penduduk Tappalang, Kalukku, Sampaga, Budong-Budong hingga 

Pasangkayu, walaupun tidak sebanyak yang terjadi di kota Mamuju dan pulau 

Karampuang.  

 
233Hasil wawancara dengan informan. Kata ini juga sering dipakai dalam tradisi lisan 

masyarakat Mandar ketika mengisahkan peristiwa hijrah penduduk atau pengungsian penduduk masa 

DI/TII. 

234Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V, Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan 

Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016-2020. 
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Peta Hiirah Penduduk Mamuju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah dari Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, No. 233, dan 

keterangan dari informan. 
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Dari peta tersebut, tujuan daerah hijrah ialah Bontang dan Balikpapan (Pulau 

Kalimantan) di barat, Ujung Lero (Kab. Pinrang) dan Makassar di selatan, serta Palu 

dan Donggala (Sulawesi Tengah) di utara.235 Faktor relasi dan keamanan, merupakan 

indikator kuat mengapa daerah tersebut menjadi tujuan hijrah. 

Kota Bontang dan Balikpapan merupakan daerah yang tidak asing bagi 

penduduk Mamuju (utamanya penduduk pulau Karampuang). Penduduk Mamuju dan 

Bontang sudah menjalin hubungan (relasi) niaga sebelum masuknya DI/TII, baik dari 

sektor maritim maupun agraris. Olehnya, Bontang merupakan tujuan utama sekaligus 

daerah yang dominan didatangi penduduk Mamuju. Selain faktor relasi, keamanan 

merupakan alasan utama memilih Bontang menjadi second home (rumah kedua) bagi 

penduduk Mamuju. Mengenai hubungan ini, dijelaskan oleh Caman Lahama: 

“Jadi sudah ada ke Kalimantan sebelumnya (sebelum penyingkiran). Mereka 

sering memang ke Kalimantan berusaha, makanya yang ditempati mengungsi 

itu Bontang dengan Balikpapan soalnya pernah memang dilihat (dikunjungi). 

Pokoknya khususnya orang Mamuju di Bontang itu sebagai nelayan. Tidak 

lama itu buka lahan juga akhirnya jadi petani dan nelayan. Salah satu (yang 

sering ke Kalimantan sebelum DI/II) itu Pua Sabi atau sering juga disebut 

Parrodai. Pua Sabi ini punya perahu dua tiang. Memang (dia sering) ke 

Kalimantan untuk cari ikan. Kapalnya itu kapal pinisi”.236 

Hingga saat ini banyak dijumpai penduduk asli Mamuju yang sudah menetap 

dan beranak cucu di Bontang, Balikpapan dan sekitarnya, salahsatunya Caman 

Lahama, penduduk asli Mamuju dari pulau Karampuang yang menetap di Bontang. 

“Tahun 1968 saya sudah menikah di Bontang. Tahun 1957, sudah banyak orang 

di Bontang, sudah terbentuk itu Kepala Kampung. Saya ke Bontang itu tahun 

 
235Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, “Laporan/Warta Politik tahun 1951-1957 dari 

Daerah Mandar”, No. 233., dan Wawancara dengan Muh. Jamal alias Alitong (83 tahun), mantan 

Komandan Peleton IV DI/TII wilayah Mamuju, Jumat 31 Agustus 2018. 

236Wawancara dengan H. Caman Lahama (72 tahun), masyarakat sipil (saksi), Kamis, 1 April 

2021. 
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1958. Jadi di Bontang ini banyak orang Mamuju, juga dari Tambi, Topoyo, 

Budong-Budong, Pasangkayu dan lainnya”.237 

Di bagian selatan (Parepare dan Makassar), hijrah penduduk lebih kepada 

bentuk pengungsian (tidak menetap). Kota Parepare merupakan markas terbesar kedua 

TNI setelah Makassar. Olehnya, daerah ini menjadi tujuan hijrah penduduk dari 

berbagai daerah seperti Mandar, Enrekang dan daerah lainnya. Akibatnya, terjadi 

kepadatan penduduk di kota ini.238 

Salah satu penduduk Mamuju yang berhijrah ke Parepare ialah Iming 

Wijaya.239 Iming Wijaya mengkisahkan bahwa dia meninggalkan Mamuju bersama 

orang tua menuju Parepare tahun 1958 menggunakan kapal Permata. Ia bahkan sempat 

melanjutkan pendidikan Sekolah Rakyat di Parepare hingga tahun 1960, dan di tahun 

ini juga ia sudah kembali lagi ke Mamuju. 

“Pada saat Mamuju diserang tahun 1958, orang pulau (Karampuang), banyak 

yang lari ke Kalimantan. Waktu itu terjadi pembakaran kampung hebat, bahkan 

kita di Mamuju dibakar juga. Jadi saya sudah diatas kapal meninggalkan 

Mamuju baru kemudian terjadi pembakaran. Kapal Permata itu besar, 

muatannya bisa sampai ratusan orang, dan dia berlabuh di Pelabuhan Batu yang 

di sekitaran hotel Maleo sekarang. Makanya di situ (di bawah hotel Maleo) 

banyak mesin jahit, sepeda dan lain-lain itu dibuang. Karena waktu itu tidak 

bisa lagi dibendung masyarakat, makanya barangnya dibuang saja ke laut. 

Waktu itu kami lari (mengungsi), kapal turun di Pare-Pare, saya dapat sekolah 

akhirnya saya tinggal (mengungsi) juga disitu. Saya waktu itu umur 6-7 tahun, 

 
237Wawancara dengan H. Caman Lahama (72 tahun), masyarakat sipil (saksi), Kamis, 1 April 

2021. 

238St. Maisyah Nur Ali, Kota Pelabuhan Parepare Pada Masa DI/TII 1953-1965, Skripsi, 

Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Alauddin Makassar, 2020.  

239Iming Wijaya atau Koh Iming Wijaya, keturunan etnis Tionghoa yang lahir di Mamuju pada 

10 Oktober 1952. Iming Wijaya merupakan generasi ketiga yang lahir dan menetap di Mamuju hingga 

saat ini. Menariknya, walaupun orang tua beliau dan beliau beragama Nasrani, tetapi pasukan TII di 

Mamuju tidak pernah mempersoalkan agama mereka, bahkan Wi Ti Piao (ayah Iming Wijaya) 

diperlakukan baik oleh pasukan TII sebab sering memberikan sumbangan beras kepada mereka, 

walaupun secara terpaksa.  
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tapi saya ingat persis. Tahun 1958 kita menyingkir, dua tahun berikutnya yakni 

tahun 1960 kami sudah kembali ke Mamuju”.240 

Kedatangan penduduk Mamuju ke Parepare juga disaksikan langsung oleh 

Andi Patarai Noor, penduduk asli asal Ujung Lero. 

“Ada juga orang Mamuju yang manyingkir (ke koat Parepare). Sampai-sampai 

ada disini dulu SMP Mamuju. Mereka ini datang bersama masyarakat, siswa 

beserta guru dan perangkat pendidikannya. Agak lama mereka disini karena ada 

penamatan SMP Mamuju juga disini. Mungkin sekitar satu periode lah (satu 

periode penamatan: tiga tahun). Mereka ini datang diatas tahun 1957 pakai 

kapal Permata dengan BO. Mereka itu tidak pakai perahu (pribadi), mereka 

pakai kapal pemerintah”.241 

Selain di kota Parepare, terdapat juga penduduk Mamuju sebanyak lima orang 

yang sempat berhijrah ke Ujung Lero mengikuti penduduk Mandar Selatan (Polewali 

dan Majene). 

“Kalau di Lero itu hanya ada lima orang Mamuju yang datang, saya tidak tahu 

namanya. Orang Bugis bilang mereka itu maqjaliq, menangkap ikan dengan 

cara tradisional. Kelima orang ini tidak menetap, mereka kembali pulang”.242 

Hijrah penduduk juga dialami langsung oleh Nasiruddin, warga asal Mamuju 

kota yang berhijrah ke Makassar. Ia berhijrah pada bulan Juli tahun 1957 bersama 

orang tua dan keluarga yang kesemuanya berjumlah 14 orang menggunakan truk 

militer. 

“Saya ke Makassar kalau tidak salah bulan Juli tahun 1957. Waktu itu ada 

empat mobil truk TNI yang hendak ke Makassar. Semuanya (mobil tersebut) 

diisi masyarakat yang ikut ke Makassar yang jumlahnya sekitar 30 kepala 

 
240Wawancara dengan Iming Wijaya (69 tahun), masyarakat sipil (saksi) asal kota Mamuju, 

Jumat, 16 April 2021. 

241Wawancara dengan Andi Patarai Noor (76 tahun), masyarakat sipil (saksi) asal Ujung Lero, 

Ahad, 25 Juli 2021. 

242Wawancara dengan Andi Patarai Noor (76 tahun), masyarakat sipil (saksi) asal Ujung Lero, 

Ahad, 25 Juli 2021. 
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keluarga. Saya sekeluarga berjumlah 14 orang. Kami (kemudian) tiba di 

Cendrawasih (Jalan Cendrwasih). Di situ banyak orang Mandar”.243 

Perjalanan ke dari Mamuju ke Makassar menggunakan truk memakan waktu 

selama tiga hari. Nasiruddin kemudian tiba di jalan Cendrawasih, yang mana daerah 

ini memang banyak dihuni pengungsi dari Mandar. Nasiruddin berada di Makassar 

selama tiga tahun (1957-1960). Selama di Makassar, ia aktif berdagang sayur. Pada 

tahun 1960, mendengar Mamuju sudah kondusif, ia pun kembali ke Mamuju bersama 

keluarga.244 

Di utara (Donggala dan Palu), hijrah penduduk tidak sebanyak yang terjadi ke 

Kalimantan, Parepare dan Makassar. Penduduk yang berhijrah ke utara juga 

didominasi dari daerah utara kewedanaan Mamuju, seperti Sampaga hingga 

Pasangkayu. Hubungan ke utara sudah terjalin sebelum masuknya DI/TI. Keamanan 

dan perniagaan kopra menjadi faktor utama penduduk hijrah ke utara (Donggala dan 

Palu). Sebab di utara, di mulai dari Lariang (Pasangkayu) hingga Palu, kopranya juga 

sangat banyak. Syukni E, penduduk asli Sampaga yang sempat melanjutkan 

sekolahnya ke Donggala dan Palu karena mempunyai kerabat di daerah tersebut. 

“Jadi setelah masuk Gurilla ke Mamuju, saya larilah ke Donggala 

(melanjutkan) sekolah. Saya ditanyalah kepala sekolah saya waktu itu, “Kenapa 

tidak bawa surat pindah?”, saya menjawab bahwa saya lari demi pendidikan 

dan di Mamuju itu sudah tidak aman karena ada DI/TII. Saya sekolah disana 

tahun 1956, Gurilla sudah merajalela disini (Mamuju). Setelah saya ujian di 

Donggala, saya kembali ke Mamuju tahun 1957 setelah nenek saya meninggal, 

kakak sepupu saya (anak Abd. Madjid Pattaropura), raja Pangale, kirim surat 

untuk minta saya balik ke Mamuju, sementara saya juga mendaftar sekolah 

lanjutan (tingkat SMP) di Palu, kan saya baru selesai SR”.245 

 
243Wawancara dengan Nasiruddin (78 tahun), warga sipil asal Mamuju kota, Selasa, 13 Juli 

2021. 

244Wawancara dengan Nasiruddin (78 tahun), warga sipil asal Mamuju kota, Selasa, 13 Juli 

2021.  

245Wawancara dengan Muh. Syukni E (82 tahun), eks pejuang FPRTM, Rabu, 9 Juni 2021. 
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Perlu diketahui, sebelum terjadi hijrah penduduk secara besar-besaran 

meninggalkan Mamuju pada tahun 1957-1958, lebih dahulu terjadi mobilitas hijrah 

penduduk lintas wilayah di dalam kewedanaan Mamuju. Hijrah ini ditangani langsung 

oleh otoritas terkait bersama TNI, dimana para penduduk diamankan ke wilayah-

wilayah yang didiami TNI. Contohnya yang terjadi pada Juni 1953, di mana ribuan 

penduduk Pepalang dan Budong-Budong berhijrah (mengungsi) ke Sampaga dan 

Lombang-Lombang karena kekacauan yang dilakukan oleh gerilyawan, terlebih tidak 

adanya pos tentara yang mengamankan daerah tersebut selama ditinggal oleh Bn. 126 

pada bulan Mei. Mereka meninggalkan sawah/ladang pertanian, sekolah-sekolah 

ditutup dan roda pemerintahan tidak berjalan.246  

Kemudian pada tahun 1955, pasca Peristiwa Tappalang247, sekitar 700 jiwa 

penduduk Tappalang menyingkir ke kota Mamuju.248 Hijrah penduduk juga terjadi di 

Kalumpang. Mereka berhijrah menuju kota Mamuju dan sekitarnya. 

“Orang Kalumpang itu banyak juga yang menyingkir turun (ke Mamuju dan 

sekitarnya)”.249 

Dalam Arsip Laporan Warta/Politik dari Daerah Mandar tahun 1951 sampai 

1957, data hijrah penduduk terbanyak dari kewedanaan Mamuju ialah dari distrik 

Tappalang dan kota Mamuju.250 Berikut grafiknya: 

 

 

 
246Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan Juni tahun 1953, No. 233.  

247Lihat halaman Gerakan Militer mengenai Peristiwa Tappalang  

248Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan Nopember tahun 1955, No. 233. 

249Wawancara dengan Muh. Syukni E (82 tahun), eks pejuang FPRTM, Rabu, 9 Juni 2021 

250Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, “Laporan/Warta Politik tahun 1951-1957 dari 

Daerah Mandar”, No. 233. 
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Sumber: Diolah dari Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, No. 233. 

Grafik di atas merupakan akumulasi persentase hijrah penduduk dari semua 

daerah dalam kewedanaan Mamuju seperti dari Tappalang, Kalukku, Kalumpang, 

Sampaga, Budong-Budong dan Pasangkayu, yang terdata oleh Jawatan Sosial. Besar 

kemungkinan, penduduk yang berhijrah ke Kalimantan Timur tidak terdata, karena 

mobilitas hijrahnya tidak teroganisir melalui otoritas terkait. Selain itu, banyak juga 

penduduk yang lebih dahulu meninggalkan Mamuju sebelum hijrah besar-besaran 

terjadi pada tahun 1957-1958. Akibat dari hijrah ini, pada tahun 1957 terdapat 1.300 

orang terjangkit penyakit malaria.251 

Setelah masuknya TNI Bn. 710 di Mamuju, secara gradual hijrah penduduk 

terus terjadi. Kehadiran TNI 710 bukannya menyembuhkan trauma masyarakat dari 

DI/TII dan menghadirkan kemanan, sebaliknya justru membuat masyarakat semakin 

 
251Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan Maret tahun 1957, No. 233. 
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menderita.252 Olehnya, terdapat adagium di masyarakat “Pergi ke gunung diterkam 

buaya, pergi ke gunung dililit ular”.253 

2. Pendidikan 

Kegiatan pendidikan di sebagian wilayah di masa DI/TII berhenti total 

berhubung kekacauan serta penculikan para guru oleh DI/TII. Posisi guru bagi DI/TII 

sangat penting, selain sebagai tenaga pendidik di wilayah de facto DI/TII, juga sebagai 

motor perjuangan mereka dalam menyebarkan pengaruh di masyarakat. Akibatnya, 

penculikan atau perekrutan para guru-guru ini membuat kegiatan pendidikan formal 

berangsur berhenti. Dominan para guru tersebut dijadikan tokoh dan pimpinan militer 

TII karena memiliki pendidikan formal yang sangat jarang ditemui di masa itu. Salah 

satu di antaranya ialah Mansur (Komandan Batalion 28 (KDB 28) DI/TII Mamuju) 

merupakan seorang guru SR di Sampaga, bahkan Mansur sering dipanggil dengan gelar 

Guru Mansur. Kemudian ada Makmun (Wakil I KDB 28) dan Aziz (Wakil II KDB 28) 

yang juga sudah berprofesi guru sebelum masa DI/TII. 

“Jadi rata-rata komandan DI/TII ini menjadi guru juga. Seperti Kapten Mansur 

(Komandan Batalion) itu guru, bahkan sering dipanggil guru Mansur oleh 

masyarakat. Dia ini orang asli Mamuju. Wakil 1 Makmun, guru juga, asli 

Mamuju juga. Wakil 2 Aziz, orang Belang-Belang. 254 

Pada puncak keganasan DI/TII dan berhasil menduduki kota Mamuju pada 

1957-1958, kegiatan pendidikan berhenti akibat hijrah penduduk besar-besaran 

meninggalkan Mamuju. Menariknya, walaupun kegiatan pendidikan terputus, tetapi 

 
252Pasukan Bn. 710 pimpinan Andi Selle ini tindakannya bahkan lebih kejam dibanding DI/TII. 

Mereka mengambil secara paksa hasil-hasil pertanian penduduk, memukuli bahkan membunuh 

penduduk yang melakukan perlawanan, memperbudak masyarakat dengan menyuruh seenaknya. 

Tragisnya, para gadis hingga istri-istri penduduk dijadikan budak seks mereka para pasukan Bn. 710. 

253Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, “Laporan/Warta Politik tahun 1951-1957 dari 

Daerah Mandar”, No. 233. 

254Wawancara dengan Abd. Madjid, eks pasukan TII KDB 28 Mamuju, Kamis, 10 Juni 2021. 
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dalam proses hijrah penduduk yang diakomodir pemerintah terkait bersama TNI, 

membuat kegiatan pembelajaran berlanjut di daerah tujuan hijrah seperti di Parepare. 

Salah satunya terjadi pada SMP Mamuju, di mana semua perangkat pendidikan dan 

kegiatan pembelajaran dipindahkan ke Parepare dengan meminjam gedung SMP 1 

Parepare. Hal ini diungkapkan langsung oleh Andi Patarai Noor penduduk asli Desa 

Ujung Lero yang sempat bersekolah di SMP Mamuju sewaktu berada di Parepare. 

“Ada juga orang Mamuju yang menyingkir (ke Lero dan Parepare). Sampai-

sampai ada disini (Parepare) dulu SMP Mamuju. Mereka ini datang bersama 

masyarakat, siswa beserta guru dan perangkat pendidikannya. Kalau anak SMP 

1 Parepare sudah keluar (pembelajarannya selesai), masuk kemudian SMP 

Mamuju, jadi kita gantian. Mereka pagi, kita sore. Jadi memang mereka ini satu 

SMP Mamuju ke Parepare. Mereka bukan hanya siswa yang datang, mereka 

juga menerima siswa di sini, mereka datang bersama direkturnya dan lainnya. 

Mereka tinggal di Cappaujung. Agak lama mereka disini karena (sempat) ada 

penamatan SMP Mamuju juga disini. Mungkin sekitar satu periode lah (satu 

penamatan). Mereka ini datang diatas tahun 1957. Mereka itu pakai kapal 

Permata dengan BO. Mereka itu tidak pakai perahu, (tapi) mereka pakai kapal 

pemerintah. Saya itu dibesarkan (disekolahkan) di SMP Mamuju. Setelah siswa 

dan guru SMP Mamuju ini kembali ke Mamuju, saya kemudian dimasukan di 

SMP 1 Parepare. Direkturnya itu SMP Mamuju Pak Kaqdamang orang 

Mamuju”255 

Jadi dalam kegiatan pembelajarannya, SMP Mamuju menggunakan waktu 

siang hingga sore hari setelah kegiatan pembelajaran SMP 1 Parepare selesai di waktu 

pagi hingga siang. Kegiatan pembelajaran SMP Mamuju di Parepare hanya 

berlangsung satu periode penamatan (3 tahun), oleh karena pada awal dekade 1960-an, 

mayoritas penduduk Mamuju kembali ke Mamuju setelah pengambil alihan situasi 

kemanan oleh tentara Bn. 710, dengan pengambil alihan pendudukan oleh pasukan TNI 

dari Batalion 710 dari tangan DI/TII. 

 
255Wawancara dengan Andi Patarai Noor (76 tahun), masyarakat sipil (saksi), Ahad, 25 Juli 

2021. 
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Terputusnya pendidikan di kota Mamuju tidak berlaku umum di seluruh 

Kewedanaan Mamuju. Walau kegiatan pembelajaran sangat sulit dilakukan akibat 

kekacauan dan rasa cemas di masyarakat yang tentunya tidak memiliki lagi motivasi 

untuk bersekolah, tetapi faktanya DI/TII tetap melakukan kegiatan pembelajaran di 

beberapa kampung dalam wilayah de factonya. Adapun isi kurikulum pembelajaran 

didominasi pelajaran agama. Mengenai ini juga diungkapkan oleh Aras. 

“Di masa DI/TII, sesiapa saja yang pintar, itu disuruh mengajar, tapi lebih 

kepada pengetahuan agama. Seperti Guru Hamang, itu pada masa Gurilla dia 

mengajar.”256 

Kampanye Islam disalurkan melalui sekolah-sekolah yang dibangun serta guru-

guru (agama) dihadirkan257, Usaha ini tentu berdampak positif pada perkembangan 

ilmu pengetahuan dan keagamaan masyarakat. 

Tahun 1959-1960 ketika pasukan Bn. 710 berhasil mengambilalih kota 

Mamuju dari tangan TII258, sebagian masyarakat kembali ke Mamuju (dari daerah 

pengungsian seperti Parepare dan Makassar). Masyarakat kemudian mengadakan 

gerakan amal mengumpulkan donasi baik melalui pembentukan badan kepanitiaan 

maupun organisasi sosial. Gerakan amal tersebut membuat masyarakat dan militer 

bergotong royong membangun beberapa sekolah, rumah-rumah masyarakat serta 

masjid. 

 
256Wawancara dengan Aras (71 tahun), masyarakat sipil Tambi (saksi), Kamis, 11 Februari 

2021. 

257Di Kampung seperti Ampallas, Lombang-Lombang, Kalukku, Sampaga, Budong-Budong 

dan Pasangkayu, dibangun sekolah-sekolah sebagai wadah pendidikan masyarakat DI/TII. 

Kurikulumnya juga lebih kepada pengetahuan keagamaan (Islam). Wawancara dengan Muh. Jamal alias 

Alitong (83 tahun), mantan Komandan Peleton IV DI/TII wilayah Mamuju, Jumat 31 Agustus 2018. 

258Batalion 710 masuk di Mandar pada tahun 1956, tetapi wilayah militer mereka berada di 

Pinrang, Polewali Mamasa dan Majene. Sedang di Mamuju, terdapat kesatuan Batalion 716. Mamuju 

diambil alih 710 pada tahun 1959-1960 setelah penarikan 716 dari Mamuju akibat gangguan masif TII. 

Keluarnya 716 di Mamuju diikuti oleh ribuan penduduk yang berhijrah ke Parepare, Makassar.hingga 

Kalimantan. 
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Kekacauan yang diakibatkan oleh DI/TII sangat berdampak pada aspek 

pendidikan masyarakat. Tingginya angka buta huruf, terutama buta huruf latin, 

merupakan akibat dari kurangnya penduduk yang bisa bersekolah. Berikut tabel 

keadaan pendidikan di Mamuju tahun 1963.259 

Tabel 6. Keadaan Pendidikan di Mamuju tahun 1963 

Jenis Sekolah Laki-laki Perempuan Jumlah 

SD 7.800 4.700 12.500 

SMP 280 120 400 

SGA 38 17 55 

Jumlah 8.118 4.837 12.955 

Dari data di atas, selepas pendidikan dasar (SD), sangat minim yang 

melanjutkan ke pendidikan menengah (SMP). Pendidikan menengah atas juga hanya 

terdapat sekolah kerjuauan yakni Sekolah Guru Agama (SGA), sedangkan sekolah 

umum seperti Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak ada. Pada tahun ini juga (1963), 

Kabupaten Mamuju juga belum mempunyai sama sekali lulusan sarjana dan sarjana 

muda. Pendidikan tertinggi (sekaligus yang menjadi tenaga pendidik) hanya sampai 

pada SGA sebanyak 29 orang, terdiri dari 25 laki-laki dan 4 orang wanita, sedang 

lulusan Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) hanya ada 1 orang.260 

Dalam perkembangannya, kondisi ini berimplikasi pada terlambatnya 

kemajuan daerah dalam bidang SDA dan pembangunan. Jika dibandingkan dengan 

daerah lainnya di Kabupaten Mandar (Polmas dan Majene), Mamuju sangat tertinggal. 

Sumber Daya Manusia (SDM) Mamuju dan Kabupaten Mandar pada umumnya sangat 

 
259Biro Pusat Statistik, Pola Pembangunan Daerah, Jakarta, h. 128. Dikutip dalam: Anhar 

Gonggong, Abdul Qahhar Mudzakkar Dari Patriot Hingga Pemberontak, h. 38. 

260Biro Pusat Statistik, Pola Pembangunan Daerah, Jakarta, h. 191. Dikutip dalam: Anhar 

Gonggong, Abdul Qahhar Mudzakkar Dari Patriot Hingga Pemberontak, h. 40. 
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rendah pada masa tersebut bahkan berimplikasi pada sedikitnya tokoh Mandar 

(terutama Mamuju) yang menjadi tokoh nasional.  

Belum ada satupun warga Mamuju saat itu yang memegang jabatan strategis 

dalam militer dan pemerintahan secara nasional bahkan hingga saat ini. Tercatat, hanya 

ada nama Baharuddin Lopa dan Basri Hasanuddin sebagai sarjana pertama dari Mandar 

yang menduduki jabatan strategis pemerintahan nasional, itupun keduanya berasal dari 

Polewali Mamasa (sekarang Polewali Mandar) dan mejabat setelah tiga dekade pasca 

DI/TII. Sedangkan Mamuju, tidak didapati satupun tokoh nasional yang seusia 

Baharuddin Lopa dan Basri Hasanuddin. 

3. Ekonomi dan Pangan 

Dengan kondisi jalan (akses darat) yang tidak memadai, serta bangunan 

jembatan yang tidak memadai, membuat lalu lintas perekonomian di Mamuju sering 

terhambat. Hal ini diperparah oleh intensitas gerakan DI/TII dalam memblokade hasil-

hasil alam Mamuju. Mereka merusak jembatan, merampok kendaraan yang lewat, 

hingga aktif menyamun kapal-kapal dagang, baik milik pemerintah terlebih masyarakat 

sipil. 

“Dulu saat kita punya barang (dari Makassar) itu sangat jarang dan susah 

sampai didarat, pasti cuman sampai di Tanjung Rangas, karena pasti dirampok 

(Gurilla). Tetapi bapak saya punya barang selalu lolos. Jadi barang bapak saya 

itu ditulis dikarungnya itu OTP (singkatan nama ayah Koh Iming), barang yang 

lain bisa dirampok tapi barang bapak saya tidak pernah tersentuh 

(diganggu/diambil), kenapa? Karena jujur saja kita bilang ini, itu karena kita 

kadang kirimkan mereka beras”.261 

 
261Wawancara dengan Iming Wijaya (69 tahun), masyarakat sipil (saksi) asal kota Mamuju, 

Jumat, 16 April 2021. 
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Pada umumnya, tarif kapal (transportasi umum) dari Makassar ke daerah 

Mandar tidak tetap, kadang mengalami kenaikan harga. Hal ini diakibatkan kapal 

beroperasi hanya sekali dalam sebulan, padahal normalnya lebih dari sekali dalam 

sebulan.262 Kapal-kapal dari Makassar umumya mengangkut bahan makanan seperti 

gula pasir, terigu dan lain-lain. Akibat tidak lancarnya jalur perhubungan laut ini, 

persediaan bahan pokok masyarakat menjadi sedikit bahkan kosong.263 

Dengan blokade ini juga, komoditas hasil pertanian beralih ke tangan DI/TII. 

Kondisi ini menjadikan mandeknya kegiatan ekonomi pemerintah hingga membuat 

perusahaan dagang negara Yayasan Kopra mengalami kebangkrutan.264 Blokade 

ekonomi juga berdampak pada susahnya peredaran uang-uang kecil sebagai alat tukar 

yang sah. Kisaran nominal uang-uang kecil yang dibutuhkan ialah Rp. 2.50, Rp. 0.50 

dan Rp. 0.25.265 Akibatnya, harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi, 

utamanya beras. Paceklik ekonomi ini membuat banyak masyarakat kelaparan. 

Olehnya masyarakat mengganti beras dengan makanan ubi, sagu dan lainnya. Berikut 

tabel harga beras di Mamuju sebelum dan setelah masuknya DI/TII. 

 

 

 
262Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, “Laporan/Warta Politik tahun 1951-1957 dari 

Daerah Mandar”, No. 233.  

263Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, “Laporan/Warta Politik tahun 1951-1957 dari 

Daerah Mandar”, No. 233.  

264Pada tahun 1953, sekira 300 pohon kelapa di distrik Tappalang dikuasai oleh DI/TII. Pada 

tahun yang sama, hasil kopra dari distrik Tappalang hingga Kalukku mencapai 300 ton perbulannya 

merosot hingga 30 ton yang masuk ke kas Yayasan Kopra. Lihat: Arsip Saleh Lahade, “Berkas mengenai 

kegiatan perdagangan kopra/kelapa di daerah Teritorium VII Indonesia Timur, antara lain: kegiatan 

Jajasan Kopra Sulawesi tahun 1950-1957”, No. 272. 

265Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, “Laporan/Warta Politik tahun 1951-1957 dari 

Daerah Mandar”, No. 233.  
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Tabel 7. Harga beras di Mamuju 

No. Tahun Bulan Harga per (/) Liter 

1. 1952 November Rp. 3/Liter 

Desember Rp. 3/Liter 

2. 1953 April Rp. 2.25-2.50/Liter 

Juni Rp. 2.40-2.75/Liter 

3. 1955 Desember Rp. 3.75-4/Liter 

4. 1956 Maret Rp. 3.25-4/Liter 

5. 1957 Maret Rp. 4-5/Liter 

Juli Rp. 3.75-4/Liter 

Sumber: Diolah dari Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, No. 233. 

Dari data diatas, masyarakat sangat mengeluhkan harga beras yang mengalami 

peningkatan. Harga beras di pasaran mencapai Rp. 3.75, Rp. 4, hingga Rp. 5/liternya. 

Rata-rata pendapatan masyarakat tidak mencukupi kehidupan mereka. Dengan kondisi 

ini, masyarakat menuntut pemerintah agar kiranya harga beras dapat diturunkan 

menjadi Rp. 2.50 hingga 2.0/liternya.266 Usaha pemerintah untuk memperbaiki 

pertanian rakyat sama sekali tidak membawa kemajuan. Pada tahun 1957, daerah yang 

didatangi pegawai pemerintah dari Dinas Pertanian Rakyat hanya tempat yang ada pos 

tentara yang mana daerah tersebut sangat kurang petani-petani. Dominan para petani 

berada di pedalaman sangat tidak mungkin untuk dikunjungi karena termasuk wilayah 

gerilyawan. 267 

Begitu juga dengan keadaan koperasi, masyarakat sama sekali tidak mengalami 

perkembangan. Hasrat rakyat untuk berkoperasi sangat besar, tetapi dengan kondisi 

keamanan yang terus mengalami kekacauan, membuat koperasi tidak berjalan lancar. 

 
266Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, “Laporan/Warta Politik tahun 1951-1957 dari 

Daerah Mandar”, No. 233. 

267Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, “Laporan/Warta Politik tahun 1951-1957 dari 

Daerah Mandar: Laporan Politik Kepala Daerah Mandar untuk Bulan Juli 1957”, No. 233. 
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Dominan masyarakat Mamuju sangat menggantungkan kehidupan mereka dari sektor 

kopra. Dengan melemahnya kondisi keuangan Jajasan Kopra diakibatkan oleh 

penyelundupan kopra oleh DI/TII maupun TNI Batalion 710, membuat masyarakat 

sangat menggantungkan keuangan mereka kepada koperasi-koperasi yang dibentuk 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi dengan kekekacauan yang terus 

meningkat, koperasi juga tidak berjalan efektif bagi masyarakat.268 

Dalam laporan/warta politik bagian ekonomi bulan Oktober tahun 1956, 

tedengar keluhan dari pedagang kopra di Mamuju dan Majene bahwa kopra-kopranya 

telah banyak dimasukkan kepada Yajasan Kopra sedang harga belum dibayar kepada 

pedagang-pedagang kopra. Menurut keterangan pengurus Yajasan Kopra bahwa 

berhubung belum diterimanya uang dari Yajasan Kopra Makassar, sehingga kopra 

yang bertumupuk di gedung Yakop (Yajasan Kopra) Mamuju dan Majene belum dapat 

dibayar, dan kepada pedagang-pedagang kopra hanya diberi panjar penerimaan kopra 

kepada pedagang kopra.269 

Dalam hubungan ini, maka pada bulan ini telah tiba di pelabuhan Majene motor 

kelapa (kapal) kepunyaan Jakop dengan beberapa pegawai Jakop Makassar dengan 

membawa uang tunai sebanyak Rp. 100.000. Selang beberapa hari kemudian, Yakop 

Makassar tersebut juga tiba di Mamuju dengan membawa uang Rp. 100.000, oleh 

karena hutang Jakop Mamuju berjumlah Rp. 200.000, kepada para pedagang kopra 

sehingga masih menemui kesulitan.270 Kesulitan yang dialami oleh para penghasil dan 

 
268Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, “Laporan/Warta Politik tahun 1951-1957 dari 

Daerah Mandar”, No. 233.  

269Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, “Laporan/Warta Politik tahun 1951-1957 dari 

Daerah Mandar: Laporan Politik Kepala Daerah Mandar untuk Bulan Oktober 1956”, No. 233. 

270Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, “Laporan/Warta Politik tahun 1951-1957 dari 

Daerah Mandar”, “Laporan Politik Kepala Daerah Mandar untuk Bulan Oktober 1956”, No. 233. 



159 

 

 

buruh kopra dikarenakan monopoli perdagangan kopra yang dilakukan oleh DI/TII 

yang bekerja sama dengan TNI.271 

Pada umumnya, tarif kapal dari Makassar ke daerah Mandar tidak tetap, kadang 

mengalami kenaikan harga. Hal ini diakibatkan kapal beroperasi hanya sekali dalam 

sebulan, padahal normalnya lebih dari sekali dalam sebulan.272 Kapal-kapal dari 

Makassar umumya mengangkut bahan makanan seperti gula pasir, terigu dan lain-lain. 

Akibat tidak lancarnya jalur perhubungan laut ini, persediaan bahan pokok masyarakat 

menjadi sedikit bahkan kosong.273 

4. Penerapan Syariat Islam 

Kehadiran DI/TII bukan hanya berfokus pada gerakan politik semata, tetapi 

juga menggandeng kampanye pemurnian Islam sesuai asas perjuangannya, yakni 

penegakan hukum-hukum Allah dengan cara menerapkan syariat Islam di masyarakat 

secara mutlak. Propaganda keislaman ini bagai pisau bermata dua. Satu sisi bernilai 

positif karena membuat semangat keagamaan masyarakat bertambah, apalagi 

masyarakat Mamuju yang dominan pemeluk Islam sangat mengkultuskan nilai-nilai 

keislaman yang ada. Di sisi lain, penerapan syariat Islam ini dilakukan dengan paksaan 

dan batasan yang tak wajar yang berakhir dengan hukuman siksa hingga kematian bagi 

 
271Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, “Laporan/Warta Politik tahun 1951-1957 dari 

Daerah Mandar”, No. 233. Lihat juga: Rasyid Asba, Kopra Makassar Perebutan Pusat Dan Daerah: 

Kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia, (Cet. 1; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

2007)., Wilman DL, “Smokol Di Pantai Barat Sulawesi Tengah: Saling-Silang Ekonomi Maritim Dan 

Politik Di Masa Transisi, 1947-1967”, Tesis (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakulas Ilmu Budaya 

UGM, 2017). 

272Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, “Laporan/Warta Politik tahun 1951-1957 dari 

Daerah Mandar”, No. 233.  

273Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, “Laporan/Warta Politik tahun 1951-1957 dari 

Daerah Mandar”, No. 233.  
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yang tidak patuh. Akibatnya, kekhusyukan beragama masyarakat menjadi tidak 

natural, karena berada di bawah bayang-bayang kecemasan dan ketakutan. 

Peraturan hukum syariat DI/TII ini tertuang dalam Konstitusi Makalua sebagai 

berikut: 

BAB V 

TENTANG PELAKSANAAN HUKUM SYARIAT 

Pasal 18 

1. Setiap anggota tentara, polisi, GII, pemerintah dan demikian pula dengan rakyat 

yang mengabaikan shalat 5 waktu wajib dijatuhi hukuman bunuh. 

2. Setiap anggota tentara, polisi, GII, pemerintah dan demikian pula dengan rakyat 

yang mengabaikan puasa wajib tanpa uzur wajib dijatuhi hukuman bunuh. 

Pasal 19 

Setiap anggota tentara, polisi, GII, pemerintah, demikian pula dengan rakyat yang 

mencampuri dan atau dengan sengaja menyebarkan perjudian, perampokan, dan 

kejahatan lainnya dalam masyarakat, ditangkap dan diconsigneer dalam “war-camps” 

(kamp tawanan perang gurillah), dan jika mereka membantah dan atau memberontak 

boleh dibunuh. 

Pasal 20 

Setiap persoalan Furu, dalam ajaran Islam dengan ketentuan pokok dijalankan dalam 

masa keadaan darurat perang (revolusi) misalnya: tarwih, dijalankan menurut pedoman 

dan atau putusan-peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Pemerintah Militer 

Territorium (PKP RII). 
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Pasal 21 

Segala peraturan pelaksanaan hukum syariat yang tidak keluar dari Dewan Pemerintah 

Territorium/Perwakilan Kabinet Presiden R.I.I. dipandang tidak boleh dijalankan 

dalam masyarakat negara (revolusi).   

Pasal 22 

Setiap alim ulama atau cendekiawan yang tidak mau bersatu langsung atau tidak 

langsung dalam pelaksanaan syariat revolusi maka padanya wajib diperangi. 

Pasal 23 

Semua perbuatan bid’ah yang terdapat dalam masyarkat, wajib segera dihapuskan. 

Pasal 24 

Untuk hal-hal yang bertendensi syariat/ibadah hanyalah dapat diadakan menurut 

Pemerintah Militer/ Territorium/ Perwakilan Kabinet Presiden R.I.I.274 

Pada pasal 18 ayat di atas, sejalan dengan keterangan Marre. Menurutnya, jika 

didapati masyarakat yang tidak solat, utamanya laki-laki, maka padanya tidak segan 

dijatuhi hukuman bunuh tanpa syarat.275 Keterangan lain dari Aras, warga asal Tambi 

(kurang lebih 1 km dari utara Kota Mamuju), yang mengatakan bahwa jika hendak tiba 

waktu solat Jumat didapati masyarakat yang masih beraktifitas melaut, maka pelaut 

tersebut akan ditembak dari darat.  

“Kalau tiba hari Jumat kemudian ada masyarakat yang pergi memancing dilaut, 

pasti ditembak kesana. Entah kamu akan mati atau tidak, pokoknya mereka 

menembak.”276 

 
274Abd. Rahman Hamid, Qahhar Mudzakkar Mendirikan Negara Islam? (Cet I; Makassar: 

Pustaka Refleksi, 2009)  

275Wawancara dengan Marre (97 tahun), eks Komandan Regu DI/TII wilayah Mapilli dan 

Balanipa, Polewali, Selasa 2 Januari 2018. 

276Wawancara dengan Aras (71 tahun), masyarakat sipil asal Tambi, Kamis, 11 Februari 2021. 
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Penerapan hukum mati di Mamuju juga pernah dilakukan di Lombang-

Lombang. Seorang gerilyawan yang bernama Bidol asal Sampaga dan Habiyah yakni 

anak dari Basir, polisi DI/TII Sampaga, menjaling kisah asmara yang tidak diketahui 

oleh orang tuanya, Basir. Di samping sebagai polisi, Basir juga seorang juragan perahu 

yang terkenal di Sampaga. Tiba waktunya Basir ingin menjodohkan anaknya dengan 

sawi (anak buah kapal) perahunya. Setelah Basir mengetahui jika Bidol menjalin kasih 

dengan anaknya, Habiyah, ia tidak setuju dan ingin menangkap Bidol. Terlebih lagi 

terdengar selentingan bahwa Bidol dan Habiyah pernah berzina, makin menjadilah 

emosi Basir. Akhirnya Bidol ditangkap dalam pelariannya ke Donggala. 

Kemudian Bidol disidang di pengadilan DI/TII yang berada di Lombang-

Lombang. Dalam sidang tersebut, terdapat dua orang jaksa DI/TII, yakni Uwe Hila 

sebagai Jaksa II asal Mamuju dan Jaksa I dari suku Bugis. Sidang tersebut juga dihadiri 

oleh Hasan Lakallu selaku komandan dan pejabat tinggi DI/TII. Vonis perkara 

diputuskan penuh oleh kedua Jaksa tersebut. Jaksa II memutuskan agar Bidol 

mendapatkan hukuman penjara, tanpa hukuman mati, tetapi Jaksa I asal Bugis bersama 

Hasan Lakallu memutuskan agar Bidol dijatuhi hukuman mati. Akhrinya sidang 

menentukan Bidol dihukum mati karena telah menciderai perjuangan DI/TII sebagai 

pasukan dan beberapa kesalahan lainnya. Keduanya kemudian dimakamkan di 

Lombang-Lombang (sekarang pekuburan umum samping PLN Kalukku).277 

Menariknya, peristiwa Habia dan Bidol dihadiri oleh Hasan Lakallu yang juga 

memilih agar keduanya dijatuhi hukuman mati. Menurut Sangkung (86 tahun) asal 

Lebani, peraturan syariat Islam tersebut dibawa oleh Hasan Lakallu dan diterapkan 

 
277Wawancara dengan Muh. Jamal Bandi (83 tahun), eks Komandan Peleton IV DI/TII, di 

bawah Komandemen Distrik Andi Abdullah Atjo, wilayah Bambu, Mamuju, Jumat, 31 Agustus 2018. 
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dimasyarakat tanpa kompromi.278 Peristiwa Habia dan Bidol merupakan peristiwa 

memilukan dan paling diingat bahkan diketahui seluruh masyarakat Mamuju. Dari 

sembilan informan dari Mamuju yang peneliti wawancarai, kesemuanya mengetahui 

peristiwa tersebut, dan hanya Muh. Jamal Bandi yang melihat langsung eksekusi mati 

Habia dan Bidol. Peristiwa hukum mati juga dikisahkan oleh Abdul Madjid. 

“Banyak itu kejadiannya itu di Salubejau di tembak mati, tapi bukan orang 

Salubejau, tapi orang dari Utara dibawa ke Salubejau (di Pengadilan Agama), 

ada satu saya kenal korban, namanya Lumbung, laki-laki. Ada juga orang 

Salubejau, laki-laki, namanya Pokau’. Jadi Pokau’ ini menggauli mantan 

istrinya, terus ada yang lapor, dia kemudian di rajam di Batu Karampung 

sampai mati. Masalah algojo, siapa saja yang ditunjuk untuk mengeksekusi, 

harus ikuti perintah.”279 

Selain itu, laki-laki dilarang berduaan dengan perempuan yang bukan mahram, 

sekalipun antara kemanakan dengan tante/om yang sudah menikah.280 Masyarakat juga 

dipaksa menganut Islam puritan, segala larangan dan pembatasan dikeluarkan seperti 

dilarang mengkonsumsi gula pasir yang dicampur dengan kopi kecuali gula merah, 

dilarang mengkonsumsi rokok modern281, tidak boleh mengenakan emas dan sarung 

sutera serta larangan lainnya yang bersifat duniawi. 282  

 
278Wawancara dengan Sangkung (86 tahun), masyarakat sipil (saksi) asal Lebani (Kec. 

Tappalang), Ahad, 6 Juni 2021. 

279Wawancara dengan Abd. Madjid, eks pasukan TII KDB 28 Mamuju, Kamis, 10 Juni 2021. 

280“Kamu hamili perempuan diluar pernikahan, maka kamu akan dibunuh, sedang 

perempuannya hanya dipukul cambuk 100 kali. Walaupun kamu mau nikahi (bertanggungjawab) itu 

perempuan pokoknya tidak bisa, kamu tetap akan dibunuh”, Wawancara dengan Abdul Madjid (86 

tahun), pasukan TII dari Kompi I, Peleton I, Regu II, KDB 28 wilayah Mamuju, Kamis, 10 Juni 2021. 

281Terkait pelarangan mengkonsumsi gula pasir dan rokok modern, terdapat dua alasan yang 

beredar. Pertama karena ingin menjauhkan masyarakat dari gaya hidup hedon kota yang dianggap kafir, 

kedua karena ingin memutuskan hubungan antara masyarakat dengan kota (TNI dan pemerintah). 

Pelarangan kedua diartikan agar DI/TII mudah mengidentifikasi sesiapa saja yang berhubungan dengan 

kota. 

282Wawancara dari Marre Marre (97 tahun), Muh. Jamal Bandi (83 tahun), H. Caman Lahama 

(72 tahun), Aras (71 tahun), Abdul Majid (81 tahun). Dari keterangan para informan ini, semuanya 
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Dilarang menikah dengan pesta meriah dan mengundang banyak orang. Seperti 

yang dirasakan oleh Uping: “Saya nikah di masa Gurilla. Kebetulan mertua saya itu 

guru agama makanya ramai datang orang, kemudian datang pasukan TII bertanya 

kenapa banyak orang datang?, itu karena memang tidak bisa ada keramaian di masa 

Gurilla”, terang Uping. Bukan hanya keramaian yang dilarang, mahar juga dibatasi 

tidak lebih dari Rp. 25.000,-. “Kalau menikah, (mahar) pokoknya tidak bisa lebih dari 

25 ribu. Kamu akan dihukum jika lebih itu uang. Bisa kurang dari 25rb daripada 

lebih.”, pungkas Abdul Madjid. 283 

Aturan lainnya ialah kewajiban memakai kerudung bagi perempuan. Ketika 

para pasukan DI/TII mendapati  perempuan tidak mengenakan kerudung, mereka tidak 

segan memotong/mencukur secara paksa rambut perempuan tersebut. Walaupun dalam 

aturan Islam diwajibkan memakai kerudung, tetapi tidak harus memaksa atau sampai 

melakukan penyiksaan, apalagi trend memakai kerudung oleh masyarakat Mandar 

masih sangat tabu. Olehnya, masyarakat dibuat ketakutan dengan tindakan DI/TII 

tersebut, hal demikian juga semakin membuat masyarakat menjauh bahkan tidak 

mendukung perjuangan mereka. Akumulasi pembatasan dan pelarangan yang berujung 

penyiksaan hingga hukum mati ini semakin meyakinkan masyarakat bahwa corak 

Islam hanyalah “topeng” mereka.284 

Jika dilihat dari misi dan tujuannya, yakni mendirikan negara yang 

berlandaskan Alquran dan Sunnah, maka secara konteks seluruh aturan yang dibuat 

 
mengatakan bahwa rujukan aturan tersebut disebut Catatan Batin yang ditulis oleh Abdul Qahhar 

Mudzakkar. 

283Wawancara dengan Abd. Madjid, eks pasukan TII KDB 28 Mamuju, Kamis, 10 Juni 2021. 

284Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, “Laporan/Warta Politik tahun 1951-1957 dari 

Daerah Mandar”, No. 233. 
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sepatutnya dijunjung tinggi tanpa pandang bulu. Tetapi faktanya, tidak sedikit petinggi-

petinggi DI/TII di Mamuju yang melanggar aturan yang ada. Salah satunya Mayor 

Murni Guntur asal Palopo, yang juga merupakan salah satu tokoh ternama DI/TII 

Mamuju. Dalam persinggahannya di Dusun Salubejau yang hendak ke utara 

(Pasangkayu), ia membawa rokok modern dan sekarung gula pasir, dua barang yang 

dilarang keras dikonsumsi masyarakat DI/TII. Tetapi, Murni Guntur justru menyuruh 

pasukan TII lainnya untuk bersama-sama mengkonsumsinya. 

“Kami pada saat itu punya rokok yang dijemur (tembakau tradisional) dan 

dicampur dengan gula merah dan daun pisang kita pakai gulung. Lantas Mayor 

Murni Guntur langsung ambil dia punya rokok, terus kita bilang rokok seperti 

itu dilarang didalam Catatan Batin! Lalu komandan saya bilang, “kalau 

komandan (Murni Guntur) merokok, maka anggota juga harus merokok!”, jadi 

langsung habis saat itu rokoknya satu bungkus, kita rokok sama-sama. Terus 

dia ajak kita makan kelapa muda, dan ada juga gula pasir satu karung dibawa. 

Masa gula pasir dia bawa satu karung (padahal dilarang keras oleh Catatan 

Batin)”.285 

Keresahan Abdul Majid menjadi pertanyaan besar, bagaimana mungkin aturan 

yang dibuat bukannya ditegakkan, malah dilanggar sendiri para petingginya. 

“Saya juga heran pada saat itu, kita dilarang minum pakai gula pasir dan 

dilarang pakai emas, tapi mereka pakai juga, rata-rata pemimpinnya yang pakai. 

Itu susahnya DI/TII pada saat itu, dia yang larang, dia juga yang makan, dia 

larang rokok bagus, tapi dia merokok. Sarung sutra dia larang, dia juga pakai, 

cincin emas dilarang, malah dia juga pakai. Itulah susahnya.”286  

Walau demikian, aturan DI/TII dalam hal keagamaan tidak bisa serta merta 

seluruhnya dinegasikan. Faktanya, aturan tersebut menjadi pengikat yang melahirkan 

kebiasaan masyarakat dalam menjalankan dan menaati aturan agama. Salah satu 

warisan postif (a positive legacy) DI/TII ialah memakai kerudung. Tren kerudung 

 
285Wawancara dengan Abd. Madjid, eks pasukan TII KDB 28 Mamuju, Kamis, 10 Juni 2021. 

286Wawancara dengan Abd. Madjid, eks pasukan TII KDB 28 Mamuju, Kamis, 10 Juni 2021. 
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sendiri dalam masyarakat Sulawesi Selatan secara umum di masa DI/TII masih sangat 

tabu. Keberadaan DI/TII dengan aturan mewajibkan setiap perempuan Muslim yang 

sudah balig untuk memakai kerudung pada saat keluar rumah menjadi salahsatu 

indikator awal mula masyarakat Sulawesi Selatan (dan Sulawesi Barat kini) mengenal 

kerudung. Dalam masyarakat Sulawesi Selatan, kerudung mulai tren pada tahun 1970-

an, kemudian pada tahun 1980-an, mulailah masyarakat mengenal istilah yang lebih 

modern, yakni jilbab.287 

Secara formal, implementasi dari pengajaran dan pendidikan agama ini ialah 

menghadirkan Islam melalui sekolah-sekolah yang dibangun serta guru-guru (agama) 

dihadirkan288 Semua usaha tersebut tentu berdampak positif dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan keagamaan masyarakat. 

Kesimpulannya, seperti yang diketahui, Qahhar Mudzakkar adalah penganut 

Muhammadiyah yang taat, yang menghendaki puritanisme, sedang di Mamuju 

(Mandar pada umumnya), mayoritas masyarakat pemeluk paham Nahdlatul Ulama 

(NU)289 yang mana nilai akulturasi agama dan budaya sudah melekat dan sukar 

dipisahkan, sekalipun dengan paksaan. Akibatnya, semangat keagamaan yang 

digaungkan DI/TII dengan mereduksi nilai-nilai akulturasi agama dan kebudayaan 

lokal, sukar diterima. Bahkan hingga kini, masih didapati di kalangan masyarakat 

 
287Sumarni Saharuddin, Jilbab dan Perempuan Makassar, dikutip dalam Identitas Urban, 

Migrasi, dan Perjuangan Ekonomi-Politik di Makassar (Depok: Yayasan Desantara, 2012. 

288Di Kampung seperti Ampallas, Lombang-Lombang, Kalukku, Sampaga, Budong-Budong 

dan Pasangkayu, dibangun sekolah-sekolah sebagai wadah pendidikan masyarakat DI/TII. 

Kurikulumnya juga lebih kepada pengetahuan keagamaan (Islam). Wawancara dengan Muh. Jamal alias 

Alitong (83 tahun), mantan Komandan Peleton IV DI/TII wilayah Mamuju, Jumat 31 Agustus 2018. 

289Salah satu bukti kuatnya Nahdlatul Ulama di Mandar ialah kemenangan mutlak partai 

Masyumi pada pemilu tahun 1955 di Mandar. Walaupun pada tahun 1952, PBNU secara resmi 

menyatakan keluar dari pengurusan Masyumi karena tidak ingin terlibat politik, tetapi para pendiri 

Masyumi dominan dari kalangan NU. 
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Mamuju yang berpaham fanatisme buta, menganggap bahwa selain NU, adalah kafir. 

Olehnya, dampak DI/TII di Mamuju dari aspek keagamaan hanya terjadi di masa 

eksisnya DI/TII. Masyarakat mau tidak mau tetap ikut dalam aturan DI/TII, karena 

mereka di bawah kontrol DI/TII yang mempunyai power. Tetapi setelah DI/TII bubar, 

mayoritas masyarakat Mamuju masih memegang teguh semangat ke-NU-an mereka 

hingga kini. 

Selain itu, keberadaan masyarakat dengan agama minoritas seperti Kristen di 

Kalumpang dan sekitarnya, kemudian etnis Tionghoa dengan keyakinannya, juga tidak 

mempunyai dampak besar terhadap kehidupan agama mereka. Eksistensi agama 

Kristen di Kalumpang hingga kini masih terjaga, bahkan mayoritas masyarakat 

Kalumpang masih memegang teguh keyakinan mereka. Hal ini tidak terlepas dari 

persatuan masyarakat Kalumpang di bawah kepimpinan Paulus Silaba yang dengan 

gigih mempertahankan daerah mereka. Hal berbeda dengan etnis Tionghoa yang 

mempertahankan keyakinannya bukan dengan perlawanan dan murni tidak ada 

paksaan berarti ke mereka untuk memeluk Islam. Keberadaan mereka saat itu, juga 

tidak sampai 10 kepala keluarga. 

“Jadi komunitas Tionghoa pada saat itu tidak lebih dari 10 kepala keluarga 

perkiraan saya. Dan mengenai agama (karena saya (Koh Iming) Kristen), 

mereka juga tidak pernah perdebatkan, mereka tidak ada menekan mengenai 

agama, (sama sekali) tidak ada”.290 

 

 

 

 
290Wawancara dengan Iming Wijaya (69 tahun), masyarakat sipil (saksi) asal kota Mamuju, 

Jumat, 16 April 2021. 
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5. Politik dan Pemerintahan 

Gerakan DI/TII yang hampir menguasai seluruh Kewedanaan Mamuju, 

membuat pemerintahan tidak berjalan lancar. Pemilu pertama yang akan diadakan pada 

tahun 1955 juga dikacaukan dengan cara menghimbau masyarakat agar tidak 

melakukan pemilihan. Himbauan tersebut disertai ancaman yang tegas dari DI/TII jika 

masyarakat tidak mengindahkannya. Kondisi ini mengakibatkan pemerintahan berjalan 

seadanya, pegawai-pegawai pemerintah khususnya pegawai-pegawai sipil, tidak berani 

keluar kota menjalankan tugasnya jika tidak dengan pengawalan oleh tentara atau 

polisi.291 

Lancarnya gerakan DI/TII juga akibat dari kurangnya koordinasi dan perhatian 

antara pemerintah dengan DPRDS (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara). 

DPRDS hanya giat memikirkan pemilu, menjalankan pembangunan, urusan 

kepegawaian dan lainnya, tetapi tidak memikirkan pemulihan keamanan.292 Tetapi 

dengan gerakan (kekacauan) yang berkelanjutan yang dilakukan oleh DI/TII, membuat 

masyarakat yang sebelumnya pro dengan perjuangan DI/TII, mulai kehilangan 

kepercayaan dan perlahan kembali menaruh rasa simpati dan dukungan terhadap 

pemerintah hingga menganggap corak perjuangan DI/TII yang semata-mata 

mempergunakan agama Islam sebagai “topeng” saja untuk memikat hati rakyat dalam 

kepentingan mereka.293 

Dalam arsip laporan warta politik dan pemerintahan Kabupaten Mandar, 

laporan kegiatan politik dan pemerintahan dari tiga kewedaaan (Polewali Mamasa, 

 
291Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan Maret tahun 1956, No. 233. 

292Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan Maret tahun 1956, No. 233. 

293Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan Agustus tahun 1953, No. 233. 
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Majene dan Mamuju) sangat berbeda jauh. Akifitas politik dan pemerintahan di 

Mamuju sangat jarang terjadi oleh karena situasi yang tidak aman dan terus kacau. 

Tabel 8. Kegiatan Politik Kabupaten Mandar 1952-1957294 

 

Waktu 

Polewali Mamasa Majene Mamuju 

Keterangan 

November 1952 Ada laporan Ada laporan - 

Desember 1952 Ada laporan Ada laporan - 

Januari 1953 Ada laporan Ada laporan - 

Februari 1953 Ada laporan Ada laporan - 

Maret 1953 - Ada laporan Tidak ada 

laporan (dan 

tidak ada laporan 

situasi) 

April 1953 Ada laporan Ada laporan Ada laporan 

Mei 1953 Ada laporan Ada laporan - 

Juni 1953 Ada laporan Ada laporan Ada laporan 

Juli 1953 - - - 

Agustus 1953 Ada laporan Ada laporan - 

September 1955 Ada laporan Ada laporan Ada laporan 

November 1955 Tidak ada laporan Ada laporan - 

Desember 1955 Ada laporan Ada laporan - 

 Januari 1956 Ada laporan Ada laporan - 

Maret 1956  - Ada laporan - 

April 1956 Ada laporan - - 

Mei 1956 - - - 

Juli 1956 - - - 

Agustus 1956 - - - 

September 1956 - - - 

Oktober 1956 - - - 

November 1956 Ada laporan Ada laporan - 

Desember 1956 Ada laporan Ada laporan - 

Maret 1957 - - - 

 
294Diolah dari Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, “Laporan/Warta Politik tahun 

1951-1957 dari Daerah Mandar, No. 233. 
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Juli 1957    

Keterangan: 

Dalam kegiatan politik di Kewedanaan Mamuju, hanya ada laporan aktifitas 

Partai Masjumi, sedangkan di Majene dan Polewali terdapat beberapa aktifitas partai 

dan komunitas/organisasi masyarakat yeng terbentuk seperti: 

1. Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) di Majene dan Polewali 

2. Badan Pendidikan Indonesia (BPI) tingkatan Ibtidaiyah di Majene 

3. Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) di Majene 

4. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Majene dan Polewali 

5. Panitia Hari Besar Islam (PHBI) di Majene 

6. Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) di Majene dan Polewali Mamasa 

7. Partai Nasional Indonesai cabang Majene, Polewali dan Mamasa 

8. Perwari cabang di Polewali 

9. Muhammadiyah di Majene dan Polewali 

10. Muslimat di Polewali dan Majene 

11. Persatuan Wanita (Gorwani) di Mamasa  

12. Masyumi di Polewali Mamasa, Majene dan Mamuju, dan organisasi lainnya 

Selain itu, warta/laporan dari kewedaan Mamuju dan distrik Mamasa sering 

terlambat sebulan, bahkan beberapa kali tidak ada laporan yang masuk sama sekali dari 

kewedanaan Mamuju disebabkan akses yang sulit serta keamanan yang terganggu. 

Setelah deklarasi DI/TII tersiar sekabupaten Mandar pada umumnya, oleh 

partai-partai Islam di sekabupaten Mandar, dominan tidak memberi simpati atau 

dukungan kepada DI/TII sekalipun corak perjuangan mereka ialah Islam. Justru 

terdengar suara-suara dari masyarakat umumnya yang tidak mendukung perjuangan 

DI/TII.295 Tetapi dalam kenyataannya, rakyat yang jauh dari pos-pos TNI dan masuk 

di dalam wilayah de facto gerilyawan, dengan terpaksa ikut arus perjuangan DI/TII. 

 
295Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan Agustus tahun 1953, No. 233. 
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Pada Juli 1957, rombongan Residen Koordinator yang terdiri antara lain 

Residen Koordinator (Reskor) Sulawesi Selatan, Bupati Ince Naim, Kepala Bagian 

Pemerintahan Umum Kantor Gubernur Sulawesi, Patih dpb. Kantro Residen 

Koordinator Sul-Sel, Wakil Kepala Bahagian Urusan Pegawai Kantor Gubernur 

Sulawesi, Praja dpb. Kantor Residen Koordinator Sulawesi Selatan, Kepala Dinas 

Kesahatan Provinsi Sulawesi, dan Pegawai Kantor Pekerjaan Umum Provinsi 

Sulawesi, telah tiba di Majene dengan menggunakan kapal Permata, untuk melakukan 

peninjauan pembangunan pemerintahan. Setelah itu rombongan kemudian melanjutkan 

perjalanan ke Mamuju. 

Sebelum rombongan tiba di Mamuju, telah dibentuk panitia penyambutan 

rombongan Reskor yang diketuai oleh Kepala Pemerintahan Negeri Mamuju. Di 

Mamuju diadakan rapat umum, peninjauan kota antara lain Rumah Sakit, Rumah 

Penjara, Makam Pahlawan, Tugu Kemerdekaan dengan peletakan karangan bunga, 

Bangunan SMP Negeri, Sekolah Rakyat, Kantor KPN Mamuju dan lain-lain yang 

dianggap perlu. Tetapi usaha pemerintah untuk melancarkan segala sesuatunya untuk 

kemajuan daerah ini sebagian besar tak dapat dilaksanakan berhubung keadaan di 

daerah ini tetap dikacaubalaukan oleh gerilyawan dengan macam cara kekacauan.296 

Pada tahun 1958 hingga awal 1960, terjadi kekosongan pemerintahan di 

Mamuju buntut dari penarikan TNI dari Batalion 716 ke Parepare setelah serangan 

masif yang dilakukan TII. Segala perangkat pemerintahan, pendidikan hingga militer 

ditarik ke Parepare, diikuti oleh ribuan masyarakat Mamuju yang ikut berhijrah. 

Pemerintahan mulai kembali masuk seiring masuknya Bn. 710 ke Mamuju. Setelah 

terbentuknya Kabupaten Mamuju pada tahun 1959, Andi Paccoba Amrullah ditunjuk 

 
296Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, bulan Juli tahun 1957, No. 233. 
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sebagai bupati pertama periode tahun 1960-1964. Masa kepemimpinan Paccoba tidak 

berjalan mulus disebabkan masih terjadi gejolak DI/TII beserta TNI Batalion 710 

pimpinan Andi Selle. Olehnya memulihkan keamanan di tengah masyarakat 

merupakan prioritas utama Paccoba. 

6. Perlawanan Balik Masyarakat 

Pada awal kehadirannya, gerakan DI/TII mendapat dukungan dari masyarakat 

baik aktif maupun pasif, terutama dari para eks pejuang revolusi kemerdekaan karena 

memperjuangkan hak-hak mereka untuk menjadi tentara nasional resmi. Tetapi 

dukungan tersebut berangsur berubah setelah melihat fakta kekacauan yang terjadi. 

Kekuatan dan persatuan internal DI/TII ternyata tidak berjalan mulus. Gerakan masif 

DI/TII yang berdampak pada penderitaan masyarakat berangsur kehilangan 

kepercayaan dan dukungan dari masyarakat.  

Ironisnya, tidak sedikit para tokohnya yang membelot ke TNI dan pemerintah 

dan berbalik melawan DI/TII. Pada tahun 1951-1952, banyak nama-nama penting 

DI/TII yang kembali ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di 

antaranya Andi Selle, Andi Sose, Usman Balo dan Hamid Ali. Kembalinya nama-nama 

tersebut kemudian secara gradual diikuti oleh anak buah dan kesatuan lainnya. 

Munculnya kesadaran dan perlawanan balik simpatisan DI/TII ini disebut dengan 

istilah “Kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi” atau “Panggilan Negara”.297 

 
297Istilah Panggilan Negara dan Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi merupakan istilah sadar dan 

kembalinya para pejuang eks DI/TII ke dalam pemerintah Republik Indonesia. Dalam hasil wawancara 

saya dengan ketiga eks TII (Marre, Muh. Jamal Bandi dan Abdul Madjid) dan masyarakat sipil, mereka 

semuanya menggunakan istilah ini dalam menkisahkan kesaksiannya. 



173 

 

 

Setelah puncak penderitaan masyarakat oleh DI/TII di Mandar pada tahun 

1957-1958, memasuki tahun 1959-1960, tidak sedikit para gerilyawan dan simpatisan 

DI/TII yang kembali memeluk NKRI, seperti kutipan wawancara dengan Syukni E.: 

“DI/TII kalah itu pada saat sudah ada istilahnya “Panggilan Negara”, Soekarno 

sudah keluarkan surat yang menghimbau kepada DI/TII untuk keluar dari 

DI/TII dan (kembali) ke pangkuan ibu pertiwi, setelah itu kami semua masuk 

(keluar dari DI/TII) ke negara, dan itu terjadi tahun 1960, tahun 1959 kita sudah 

keluar.”298 

Bahkan menurut Syukni, M.T. Rahmat, selaku Panglima Resimen III TII 

Kabupaten Mandar, dan Bandru, Komandan Batalion II, Galung Lombok, ikut 

memenuhi panggilan negara dan bergabung dengan Form Pembebasan Rakyat 

Tertindas di Mandar (FPRTM) bentukan Kolonel Said Mengga, Baharuddin Lopa, 

Rahman Tamma, Kapten Amir dan tokoh Mandar lainnya. FPRTM dibentuk pada 

tahun 1958 di Majene. Organisasi semi militer ini dibina dan dilatih langsung oleh TNI 

untuk melawan aksi militer DI/TII beserta tindakan represif dan arogansi TNI Batalion 

710. 

“Kalau pasukan dari Mandar itu ada M.T. Rahmat dan Bandru (yang masuk 

(FPRTM), tapi setelah ada panggilan negara ya saya ikut ke Majene dan sama-

sama kita berjuang. Sebenarnya MT. Rahmat ini DI/TII dulunya, tapi setelah 

ada Panggilan Negara makanya dia masuk TNI”299 

Muh. Syukni sendiri merupakan bekas TII yang betugas memimpin pasukan 

muda TII di Lombang-Lombang, distrik Kalukku. Tetapi kemudian melarikan diri dan 

melakukan perlawanan balik dengan bargabung ke FPRTM. Di FPRTM sendiri, 

 
298Wawancara dengan Muh.Jamal Bandi (83 tahun), eks Komandan Peleton IV DI/TII, di 

bawah Komandemen Distrik Andi Abdullah Atjo, wilayah Bambu, Mamuju, Jumat, 31 Agustus 2018. 

299Wawancara dengan Muh. Syukni E (82 tahun), eks pejuang FPRTM, Rabu, 9 Juni 2021 
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seingat Syukni hanya terdapat dua orang yang berasal dari Mamuju, yakni ia sendiri 

dan kakak sepupunya.300 

Setidaknya terdapat dua faktor yang menyebabkan banyak anggota dan 

simpatisan DI/TII yang memilih untuk kembali ke pangkuan negara dan melakukan 

perlawanan balik. Pertama, kekacauan dan penderitaan yang berkepanjangan. 

Hadirnya DI/TII di Mandar bukannya meyakinkan masyarakat akan perjuangan 

“mulianya”, yakni mendirikan negara Islam dan memberi jaminan keamanan di tengah 

masyarakat, sebaliknya malah melahirkan penderitaan bahkan mengakibatkan civil war 

(perang saudara) antar sesama penduduk yang pro dan kontra dengan DI/TII.  

Ratusan bahkan ribuan masyakarat sipil sewaktu-waktu menjadi korban jika 

terjadi baku tembak antara TII dengan TNI. Pembakaran rumah-rumah penduduk, 

ribuan penduduk kocar-kacir meninggalkan tanah kelahiran mereka (hijrah penduduk), 

munculnya penyakit menular yang mematikan, penghapusan adat dan tradisi 

masyarakat lokal yang tidak sesuai dengan aturan DI/TII, kelaparan terjadi dimana-

mana dan aturan dan pelarangan yang sepihak yang diterapkan di masyarakat hingga 

terjadinya hukuman mati bagi siapa saja yang melanggar keras aturan mereka, 

merupakan alasan eks TII Mamuju untuk berbalik melawan DI/TII. 

Kedua, superioritas entis Bugis (Palopo) atas penduduk lokal. Faktor kedua 

kedengarannya memang riskan dan sensitif, tetapi ini merupakan fakta yang terjadi di 

masyarakat Mamuju, di mana terdapat aturan dan tindakan sewenang-wenang TII asal 

Palopo terhadap penduduk lokal. Salah satunya ialah, saat terjadinya perselisihan 

putusan hukum antara hakim I asal Bugis Palopo dengan hakim II asal Mamuju 

mengenai perkara Habia dan Bidol. Jaksa I menetapkan agar Habia dan Bidol dikisas 

 
300Wawancara dengan Muh. Syukni E (82 tahun), eks pejuang FPRTM, Rabu, 9 Juni 2021 
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(hukum mati) atas perbuatannya, sedangkan Jaksa II berpadangan bahwa mereka 

seharusnya dihukum penjara tanpa kisas. Tapi kisas tetap dilakukan karena sidang 

pengadilan dihadiri petinggi DI/TII Hasan Lakallu. Lakallu meminta agar keduanya 

dihukum mati sesuai aturan Islam yang diterapkan oleh DI/TII.301 

Nama Hasan Lakallu juga menjadi momok di tengah masyarakat. Dengan 

aturan dan perintahnya yang tidak segan membuat masyarakat menderita. Seperti 

kesaksian Sangkung (81 tahun), masyarakat asal Lebani yang mengatakan bahwa 

setiap Hasan Lakallu lewat di kampung-kampung, para pemuda akan berlarian 

sembunyi agar tidak disuruh Lakallu untuk memikul barang bawaannya apalagi 

pemuda yang memikul barang tersebut otomatis direkrut menjadi pasukan TII. 

“Kita disini dulu (tidak aman) sewaktu datang Panglima Hasan Lakallu. 

Disitulah kita diambil (direkrut). Saya lihat langsung itu Lakallu, dia itu orang 

Bugis. Dia tidak menetap disini, cuman lewat saja. Hanya kalau sudah lewat, 

dia mengambil orang-orang kuat untuk pikul barangnya, sekaligus dijadikan 

sebagai pasukan TII. Makanya kalau terdengar kabar bahwa Lakallu mau 

datang, orang-orang yang kuat itu sembunyi. Untuk daerah Lebani, saya tidak 

pernah dengar ada yang mati ditangan Lakallu, kalau daerah Tappalang ada.”302 

Selain itu kekejaman Lakallu juga disaksikan oleh Aras (71 tahun) warga asal 

Tambi yang pernah hampir mati bersama orang tuanya akibat disiram bren oleh 

pasukan Hasan Lakallu.  

“Pernah suatu ketika rombongan Lakallu ini tiba di Tambi, kami kemudian 

berlarian ke hutan bakau untuk sembunyi. Setelah itu kita disiram bren 

(ditembak) kebawah, bapak saya menyuruh saya untuk tetap tiarap didalam 

kapal. Setelah itu pasukan tersebut berteriak menyuruh kita untuk keluar dari 

persembunyian, katanya kami tidak akan diapa-apai, bapak saya kemudian 

mengatakan “Biarlah saya dibunuh ditembak asalkan tidak dibunuh digorok”. 

 
301Wawancara dengan Muh.Jamal Bandi (83 tahun), eks Komandan Peleton IV DI/TII, di 

bawah Komandemen Distrik Andi Abdullah Atjo, wilayah Bambu, Mamuju, Jumat, 31 Agustus 2018. 

302Wawancara dengan Sangkung (81 tahun), masyarakat sipil (saksi) asal Lebani, Kec. 

Tappalang, Ahad, 6 Juni 2021. 
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Mereka ini membawa bendera merah putih. Mereka juga banyak pasukannya 

dari Mamuju.”303 

Akibat kekejaman Lakallu, pasukan Batalion II Bandru pernah berselisih 

dengan Lakallu: 

“Bandru tidak setuju jika perlakuan Lakallu ke masyarakat itu kejam. Kalau 

tentara Bandru itu baik, saya pernah lihat langsung beliau. Pernah suatu ketika 

pasukan Bandru ini bertempur dengan pasukan Lakallu. Saya tidak tau apa 

masalahnya tapi ada pasukan Bandru yang mati kena desiran peluru.”304 

Selain Lakallu, (menurut Abdul Madjid) perselisihan internal antara pasukan 

Mamuju dengan pasukan Palopo juga pernah terjadi antara pasukan A.G. Sakti305 yang 

berkuasa di Pasangkayu dengan pasukan Kompi II Letnan Mahmud (asal Mamuju). 

Suatu ketika pasukan Letnan Mahmud hendak ke Bambalamotu kemudian dihadang 

oleh pasukan A.G. Sakti karena mau melucuti senjata dari pasukan Letnan Mahmud. 

Keduanya kemudian terjadi perkelahian bahkan baku tembak.  

“Jadi ini yang berkelahi antara DI/TII dan DI/TII juga (Pasukan Palopo dengan 

Pasukan Mamuju). Kan memang rombongan Letnan Mahmud ini mau 

diluucuti, dan memang anak Mamuju ini (oleh pasukan Palopo) tidak pernah 

mau diberi perlengkapan (senjata) dan tidak senang dilihat masuk di wilayah 

perbatasan (pasukan Palopo A.G Sakti). Orang Bugis pada saat itu banyak 

senjatanya, bahkan lengkap mereka punya senjata, makanya orang Mamuju itu 

mudah ditindas dan diperintah karena kurang bahkan tidak ada senjatanya. 

Bayangkan, dalam satu batalion itu hanya ada satu bren. Kita bergantian pakai 

itu senjata kalau sedang mengawal. Memang ada persaingan antara orang 

Mamuju dengan Palopo, karena mereka (pasukan Palopo) itu mengejar hasil 

(berupa barang dan lainnya).”306 

 
303Wawancara dengan Sangkung (81 tahun), masyarakat sipil (saksi) asal Lebani, Kec. 

Tappalang, Ahad, 6 Juni 2021. 

304Wawancara dengan Sangkung (81 tahun), masyarakat sipil (saksi) asal Lebani, Kec. 

Tappalang, Ahad, 6 Juni 2021. 

305A.G. Sakti berasal dari Palopo dan berpangkat Mayor. Wawancara dengan Abd. Madjid, eks 

pasukan TII KDB 28 wilayah Karossa, Mamuju, Kamis, 10 Juni  

306Wawancara dengan Abd. Madjid, eks pasukan TII KDB 28 Mamuju, Kamis, 10 Juni 2021. 
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Selian itu, pasukan dari Palopo juga tidak konsisten menerapkan aturan dari 

DI/TII mengenai syariat Islam.  

“Orang Palopo ini betul-betul kejam, mereka ini bahaya. Jadi perintah (aturan) 

dari Qahhar Mudzakkar itu tidak diindahkan, padahal perintah dari pusat itu 

bagus, kalau dilarang pakai emas, jangan pakai emas, tapi mereka (para 

pemimpin pasukan Bugis Palopo ini) pakai. (Dilarang) pakai sarung sutera, 

tangkap kalau ada (yang melanggar aturan), tapi mereka pakai sendiri.”307 

Perasaan traumatik masyarakat ke etnis Bugis (secara umum) semakin menjadi 

ketika kesatuan 710 pimpinan Andi Selle dari Pinrang, memperlihatkan tindakan 

represif dan arogansinya ke masyarakat. Bahkan di masa pendudukan 710 ini, terjadi 

perbudakan secara masif. Perempuan dijadikan budak seks para pasukan 710, 

sekalipun perempuan yang telah bersuami. Sedang laki-laki tidak segan-segan disiksa 

dan dibunuh ketika mereka enggan disuruh apalgi membantah instruksi. Kondisi 

malang rakyat Mandar ini melahirkan adagium, “Pergi ke gunung dililit ular, pergi ke 

laut diterkam buaya”.308 

 

 

 

 

 

 

 

 
307Wawancara dengan Abd. Madjid, eks pasukan TII KDB 28 Mamuju, Kamis, 10 Juni 2021. 

308Arsip Propinsi Sulawesi (Rahasia) 1946-1960, Laporan/Warta Politik Daerah Mandar bulan 

Desember tahun 1952”, No. 233. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari penulisan ini, maka ditarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Munculnya Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Sulawesi 

Selatan yang dimotori oleh Qahhar Mudzakkar, membuat daerah lain ikut 

terpengaruh dengan cara ikut bergabung, termasuk Mamuju. Gerakan DI/TII di 

Mamuju masif dilakukan dalam tiga bidang yaitu: Pertama, gerakan di bidang 

politik diantaranya alasan DI/TII memilih Mamuju karena melihat Mamuju 

sangat menguntungkan dari aspek geografis dan ekonomi. Serta bagaimana 

kedudukan Mamuju dalam struktur DI/TII. Kedua, gerakan di bidang militer 

ialah gerakan yang aktif dalam melancarkan misinya seperti gerakan militer dan 

gerakan bumi hangus kampung dan rumah-rumah penduduk. Ketiga, yaitu 

gerakan di bidang ekonomi yang terbagi ke dalam sumber perniagaan seperti 

aktifitas ekonomi, pajak dan sumber pangan seperti bertani dan menungut hasil 

masyarakat serta sumber persenjataan atau hasil dari gerakan ekonomi seperti 

barter hasil alam dengan senjata.  

2. Gerakan DI/TII di Mamuju menimbulkan pandangan positif dan negatif di 

kalangan masyarakat. Dalam pandangan positif, tidak sedikit masyarakat yang 

bersimpati dan mendukung gerakan tersebut melihat fanatisme keagamaan 

cukup besar dan kental di kalangan masyarakat Mamuju. Tetapi banyak juga 

yang antipati dengan gerakan tersebut karena menyisakan luka dan penderitaan 
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yang berkepanjangan di masyarakat, hal ini menimbulkan pandangan negatif 

(kontra) di kalangan masyarakat. 

3. Berbagai gerakan yang dilakukan DI/TII, terlebih aksi militer, menimbulkan 

kekacauan serta penderitaan yang dialami penduduk, berdampak hampir 

disemua segi kehidupan rakyat. Hijrah besar-besaran penduduk keluar daerah, 

pemerintahan yang tidak berjalan, penerapan hukum Islam, masalah pangan 

dan kelumpuhan ekonomi serta terjadi perlawanan balik dari masyarakat dan 

tokoh DI/TII karena sudah tidak bisa menahan dan menanggung beban 

penderitaan yang ada. 

B. Implikasi dan Saran 

Implikasi dari penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Terhadap masyarakat Mamuju, peristiwa gerakan DI/TII selain mewariskan 

luka dan penderitaan lahir batin yang terekam dalam memori kolektif 

masyarakat, juga mewariskan penegakan kultur keagamaan (Islam) yang 

hingga saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat. Selain itu, implikasi lain 

dari peristiwa ini ialah banyaknya masyarakat Mamuju yang bisa dijumpai 

hingga saat ini di beberapa daerah seperti di Kalimantan Timur, Makassar dan 

Parepare, hingga Palu dan Donggala akibat dari proses hijrah. 

2. Kepada Program Pascasarjana Konsentrasi Sejarah Peradaban Islam. 

Sedapatnya penelitian ini digunakan sebagai bahan kajian dan diskusi akademik 

guna menambah pengetahuan sejarah gerakan DI/TII di Mamuju terutama ibrah 

yang bisa dipetik dari peristiwa ini. 

3. DI/TII di Sulawesi Selatan, khususnya Mamuju merupakan peristiwa sejarah 

yang besar, ribuan masyarakat hidup menderita dan menjadi korban. Di lingkup 
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masyarakat muncul pandangan positif dan negatif mengenai gerakan ini. 

Sebagian besar masyarakat menjadi korban hingga mengutuk peristiwa 

tersebut, sebagian yang lain juga mendukung dengan alasan ideologi keislaman 

yang kental. Olehnya, sebaiknya penulisan DI/TII dibahas dan diteliti seobjektif 

mungkin tanpa pengaruh dari rezim di masa silam serta intervensi dari pihak 

atau kelompok manapun, karena sejarah ialah tentang fakta, bukan distorsi 

untuk kepentingan elit dan kelompok manapun. 

4. Penelitian ini merupakan bahagian kecil dari sejarah DI/TII di Mamuju. 

Olehnya penulisan (historiografi) sejarah DI/TII di Mamuju masih terbatas, 

dikarenakan sumber-sumber (tertulis) yang terkait dengan DI/TII masih sangat 

minim. Untuk itu, perlunya penelitian lebih lanjut tentang DI/TII khusunya 

Mamuju, agar menjadi bekal referensi/ilmu pengetahuan untuk masyarakat, 

khususnya masyarakat Mamuju. Selain itu, peranan pemerintah Kabupaten 

Mamuju dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada umumnya sangat 

diharapkan dalam memberi dukungan moril dan materil dalam penelitian 

lanjutan ke depannya, mengingat sumber daya manusia Mamuju yang masih 

sangat terbatas terlebih dalam bidang sejarah. 
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- Tempat/Tgl. Wawancara : Manalisse, 30 Agustus 2018 (pertama) 

  Manalisse, 20 November 2018 (kedua) 

 

2. -   Nama    : Rasyid Kampil 

- Tempat/Tgl. Lahir  : Mamuju, tahun 1943 (78 tahun) 

- Pekerjaan Masa DI/TII : Masyarakat sipil (saksi) asal Mamuju. 

- Tempat/Tgl. Wawancara : Mamuju, 20 Agustus 2018 

 

3. -   Nama    : Marre Kanna Laona 

- Tempat/Tgl. Lahir  : Polmas, tahun 1921 (100 tahun) 

- Pekerjaan Masa DI/TII : Komandan Regu, di bawah Batalion II Galung 

Lombok Bandru. 

- Tempat/Tgl. Wawancara : Tampa Padang. 

 

4. -   Nama    : Uping 

- Tempat/Tgl. Lahir  : Botteng, 31 Desember 1922 (99 tahun) 

- Pekerjaan Masa DI/TII : Masyarakat sipil (saksi) asal Botteng, Kec. 

Tappalang. 

- Tempat/Tgl. Wawancara : (Pertama) Pammulukang, 7 Februari 2021 

       (Kedua) Pammulukang, 10 Februari 2021. 

 

5. -   Nama    : Aras 

- Tempat/Tgl. Lahir  : Mamuju, tahun 1950 (71 tahun) 

- Pekerjaan Masa DI/TII : Masyarakat sipil (saksi) asal Tambi, Kec. 

Mamuju. 

- Tempat/Tgl. Wawancara : Tambi, 11 Februari 2021. 

 

6. -   Nama    : H. Caman Lahama 

- Tempat/Tgl. Lahir  : Mamuju, 15 Juni 1949 (72 Tahun) 
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- Pekerjaan Masa DI/TII : Masyarakat sipil (saksi) asal Pulau 

Karampuang, Kec. Mamuju. 

- Tempat/Tgl. Wawancara : Via telfon (Mamuju-Bontang), 30 Maret 2021 

(pertama) dan Via telfon (Mamuju-Bontang), 01 April 2021 (kedua) 

 

7. -    Nama    : Iming Wijaya 

- Tempat/Tgl. Lahir  : Mamuju, 10 Oktober 1952 (69 tahun) 

- Pekerjaan Masa DI/TII : Masyarakat sipil (saksi) asal Mamuju. 

- Tempat/Tgl. Wawancara : Mamuju, 16 April 2021. 

 

8. -   Nama    : Sangkung 

- Tempat/Tgl. Lahir  : Lebani, tahun 1940 (81 tahun) 

- Pekerjaan Masa DI/TII : Masyarakat sipil (saksi) asal Lebani, Kec. 

Tappalang Barat. 

- Tempat/Tgl. Wawancara : Lebani, 6 Juni 2021. 

 

9. -   Nama    : Muh. Syukni E. 

- Tempat/Tgl. Lahir  : Sampaga, 31 Desember 1939 (82 tahun) 

- Pekerjaan Masa DI/TII : Pasukan Front Pembebasan Rakyat Tertindas 

Mandar (FPRTM) 

- Tempat/Tgl. Wawancara : Sampaga, 9 Juni 2021. 

 

10. -   Nama    : Abdul Majid 

- Tempat/Tgl. Lahir  : Salubejau, tahun 1935 (86 tahun) 

- Pekerjaan Masa DI/TII : Pasukan TII Kompi II, Peleton II, Regu I, KDB 

28, Mamuju. 

- Tempat/Tgl. Wawancara : Kambunong, 10 Juni 2021. 

 

11. -    Nama    : Andi Patarai Noor 

- Tempat/Tgl. Lahir  : Lero, 27 Agustus 1945 (76 tahun) 

- Pekerjaan Masa DI/TII : Masyarakat sipil (saksi) asal Lero, Kec. Suppa. 

- Tempat/Tgl. Wawancara : Parepare, 25 Juli 2021. 

12. -    Nama    : Nasiruddin 

- Tempat/Tgl. Lahir  : Mamuju, 8 September 1943 (78 tahun) 

- Pekerjaan Masa DI/TII : Masyarakat sipil (saksi) asal Mamuju kota. 

- Tempat/Tgl. Wawancara : Makassar, 13 Juli 2021. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Muh. Jamal Bandi (kanan) bersama penulis (kiri). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Proses wawancara dengan informan Rasyid Kampil (kanan) bersama penulis 

(kiri). 
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Foto 3: Foto informan Marre (kanan) bersama penulis (kiri). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Foto informan Uping (kanan) bersama penulis (kiri). 
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Foto 5: Informan Aras   Foto 6: Informan H. Caman Lahama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7: Informan Sangkung 
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Foto 8: Informan Iming Wijaya   Foto 9: Informan Muh. Syukni E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10: Informan Abdul Majid  Foto 11: Informan Andi Patarai Noor 
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Foto 12: Lapangan Dusun Salubejau, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah, bukti 

sejarah peninggalan DI/TII.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13: Lapangan ini merupakan markas utama perjuangan TII KDB 28 Mamuju 

pimpinan Kapten Mansur. 
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KONFERENSI PUMBEDJAGI 

ANGKATAN DARAT 

TERRITORIUM VII. RES. INF. “23”                                                                 

Kepada Yth. Kepala Bag. VRI 23 

PERWIRA DISTRIK MILITER                                                                                     

di  

                                                                                                                                  

Pare-Pare 

 

No.   : 039/Rhs/236/53 

Sifat   : Penting-Rahasia 

Lampiran  : 1 rangkap (5 lembar) 

Prihal   : Laporan Conferentie Pertahanan Politik TII C.P.II Ko. Pas. 

Hasanuddin dari  

  Tgl. 1 November 1953 s/d 5 November 1953, 

  Bertempat di kamp. Pumbedjagi (Balanipa) 

 

 ISI SURAT 

 

1. Bersama dengan ini, terkirim kepada jang berwadjib suatu salinan laporan 

conferentie pertahanan politik T.I.I. CP II Ko. Pas. Hasanuddin dari tgl. 1 

November 1953 s/d tgl 5 November 1953, dengan bertempat di kampung 

“PUMBEDJAGI” distrik Taramanu (Balanipa) kewedanaa Polewali. 

2. Harap mendjadi periksa dan perhatian seperlunja, kemudian dapatlah 

mendjadikan bahan dan dapat dipergunakan adanja. 

3. SELESAI. 
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  Pd. PERWIRA DISTRIK MILITER 236/VII 

 

                                                                             (Pltn. A. M. SANDEWANG) 

                                                                                            Nrp. 257739 

Tembusan :  

1. Jth. Kmd. VAK IV-V/Banteng/RI.23/VII 

2. ……….. Kie.III/Bn. “512” 

3. Arsip.  
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L A P O R A N CONFERENTIE 

PERTAHANAN POLITIEK T.I.I. C.P.T.II KO. PAS. HASANUDDIN 

Dari tgl. 1 November s/d tgl 5 November 1953 

--------------------------aRT------------------------- 

Setelah kita mendengar akan beberapa desas-desus dari mulut ke mulut, bahwa 

seluruh pemuka-pemuka agama dan kepala-kepala kampung se-Kabupaten Mandar 

akan dipanggil dengan keras oleh Gerombolan T.I.I. dan ditambah pula dari laporan 

teman-teman, bahwa conferentienja mesti terdjadi dari segala lapisan pemuka-pemuka 

rakjat dan Agama, maka kitapun sudah merasa khawatir bahwa kita akan didesak 

datang ketempat sidang conferentie itu sebab berita dari kebanjakan orang-orang 

bahwa kita mau tak mau mesti menurutinja berhubung dengan keadaan tempat kita jang 

daerah pedalaman. 

Dengan pikiran jang terharu kita bapak Kepala Pemerintahan Negeri Majene 

membitjarakan hal ini pada hari Kamis pada tgl. 29 Oktober 1953 sore hari kira-kira 

djam 3 dirumah kediaman bapak K.P.N. untuk meminta petundjuk dan bantuan. 

Setelah kita dapat nasehat dan tuntutan maka kita pun pulang kepedalaman. 

Besoknja hari Djum’at tgl. 30 Oktober 1953 sesudah sembahjang Djum’at 

kitapun sudah dipanggil oleh dua orang pasukan gerombolan jang tidak dikenal agar 

kita mesti berangkat sekarang djuga dengan tidak dapat diterima beberapa alasan, maka 

kitapun berangkat bersama-sama djam 3 sore. 

Kita pun berangkat melalui simpang kampung Simullu, Segeri, dan Batu-Batu. 

Di kampung Batu-batu ini kita dapat melihat tempat pertahanan gerombolan dibukit-

bukit di sisi kiri djalan tersebut. Pertahan ini sampai dikampung Purrau dan Limboro 

(Tande). Sesudah itu kita meneruskan perdjalanan melalui kampung Tandassura terus 

ke Renggeang kira-kira 2km. Djauhnja kedua (dikedua kampung ini terdapat pemuda-
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pemuda jang mendjadi gerombolan). Setelah meneruskan perdjalanan djam 6 sore 

sampailah kita disuatu kampung namanja Tangan-Baru, jaitu bekas markas 

Gerombolan (TAHIR) ditepi sungai Balanipa-Tinambung jang sudah dibakar oleh 

T.N.I. (Brawijaya) pada kira-kira 1 bulan lalu. Dikampung ini kita bermalam disuatu 

rumah. Malam itu kita dapat kabar dari orang-orang dan dari beberapa pasukan 

Gerombolan bahwa siapa orang-orang jang tidak membawa undangan ditahan dahulu 

oleh pengawal Gerombolan di pos pertama, jaitu Petoosang. 

Pagi-pagi jam 6 kami berangkat melalui pinggir sungai Balanipa menghadap 

keatas (hutan), lalu menjeberang sungai barulah kita sampai di Petoosang, tersebut. 

Sesampainja kita di kampung Petoosan kira-kira djam 8.30 kita ketemuilah 

beberapa orang Gerombolan sedang mengawal diposnja, jaitu didalam kampung dekat 

pasar, jang tidak ada obahnya[ubahnya] seperti pengawal TNI sendiri. 

Oleh karena kami bersama-sama dengan pasukannja kitapun tidak diperiksa 

maka kami teruslah naik melalui djalan pinggir sungai sebelah kanan. 

Kira-kira ada dua djam lamanja kita berdjalan kita ketemui dua simpang djalan, 

kita dibawalah bengkok sebelah kanan. 

Setelah melalui beberapa lereng-lereng bukit kami pun sampai di kampung 

Allu, dibukit-bukit dekat kampung tersebut terdapat beberapa pertahanan. Dari sini kita 

berdjalan terus masuk lembah turun sungai dan kami pun sampai di suatu kampung 

jang bernama Pao-Pao. Disini terdapat djuga pertahan seperti tersebut diatas. 

Kira-kira jam 3 sore kami pun sampailah ke suatu kampung jang bernama Poda-

Poda jaitu tempat pos jang terakhir  dari pengawalan mereka jang  kuat. Disini kita 

djuga djumpai beberapa Gerombolan  jang sedang mengawal, jang diantaranja ada 

terdapa pula  jang berpakaian P.M. 
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Disini kita dapati pemeriksaan jang kuat. Tiap-tiap orang jang lalu diperiksa 

dahulu pas dan keterangannja, serta ditanja apa-apa sendjata jang dibawa dan beberapa 

banjak wang(uang) jang dibawa dicatat disuatu buku jang dispesialkan. 

Maka kita harus pula menjtatatkan nama dan tempat tinggal serta pekerdjaan, 

setelah selesai kita pun diberi nasi dalam sebuah tampurung-kelapa dengan satu potong 

ikan kering jang dibakar, dan setelah selesai makan barulah kita dibolehkan 

meneruskan perdjalanan mendaki bukit menurun sungai dan lereng-lereng gunung jang 

juram jang menegakkan bulu-roma. 

Kira-kira ada dua djam berdjalan kita lihatlah suatu dataran kampung jang 

rendah letaknja, lantas kami menurun. Sesampai di kampung ini kita lihat manusia jang 

banjaknja kurang lebih djumlahnya 1000 orang. 

Setelah kami bertanja maka kami mendapat kanjataan bahwa kampung ini 

adalah Pumbedjagi (Pumbejagi) namanja, sebentar antaranja lantas kami didjemput 

oleh panitian Conferentie jang memakai cocarde untuk dibawa kesuatu pos jang 

bernama POS KEAMANAN (P.P.M.) untuk melaporkan diri, nama dan tempat tinggal 

serta pekerdjaan, sesudah itu kamipun dibawa kesuatu balai lagi  kira-kira 300 meter 

dari tempat jang namanja BALAI PANITIA CONFERENTIE PERTAHANAN 

POLITIEK T.I.I. C.P.II KO. PAS. HASANUDDIN. 

Disinilah kita di beri kartu hak bersuara dan kartu penindjau. Sesudah kita 

mendapat kartu itu kami pun dibawa ke salah satu pemondokan jang sediakan untuk 

tamu-tamu. 

Kira-kira pada djam 8 malam, jaitu petang Sabtu malam Ahad semua para 

undangan diminta hadir kesuatu rumah jang dispesialkan jang mereka beri nama 

BALAI PANITIA CONFERENTIE PERTAHANAN POLITIEK T.I.I. C.P.II KO. 
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PAS. HASANUDDIN, jang mereka tulis dengan jtat merah pada sebuah kayu putih yg 

pandjangnja kira-kira 2 meter. 

Sidang ini dimulai dengan reseptie pembukaan Conferentie, jaitu pada djam 

8.30 dengan acara sebagai berikut: 

I. Pembukaan oleh Ketua Rapat, yaitu BATJO. 

II. Pembatjaan AL QUR’AN oleh ASTAZ HASSANI ALWI. 

III. Pembatjaan do’a bagi pahlawan mereka jang telah gugur oleh seorang 

Sajed (sayyid) yg kurang kenal namanja. 

IV. Lagu “LAILAHAILLALLAH” oleh opsir-opsir T.I.I. akan diganti lagu 

kebangsaan kita (Indonesia Raja) 

V. Menerima amanat dari Commandant C.P.II yaitu M. TAHIR 

RACHMAT, tentang keperluan berperang dan menghasut orang-orang 

agar menjadi mudjahidin atau kesatrja perang serta membentangkan 

organisasi G.R.I (Gerilja Rakjat Indonesia). 

VI. Sambutan hadirin, jaitu oleh opsir-opsir T.I.I. : 

1. ARIF, yang membentangkan semangat perdjuangan seluruh rakjat 

dengan gerak dengan gerak yang berapi-api. 

2. SUNUSI, yang mengadjak ulama-ulama agar tinggal dimarkasnja 

selaku memberi advis. 

3. M.T. DARMO, adjudan dari M. TAHIR RACHMAT, dan lain-lain 

jang tidak dikenal. 

Oleh Ulama-Ulama: 

1. HADJI JAHJA (Pambauang), jang djuga berpidato dengan bersemangat, jaitu 

djihad dan perang sabil 
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2. IMAM PURRAU (Tande), sama dengan diatas. 

3. IMAM GALUNG, sama dengan diatas, dan lain-lain jang tidak dikenal. 

Oleh Organisatie: 

1. HADJAR, dari Muhammadjah Tjabang Wonomuljo jang mengobarkan 

semangat T.I.I. jang telah langsung menggabungkan diri dengan T.I.I. 

2. Utusan P.G.R.I. Balanipa jang tidak dikenal, djuga hanja mengandjurkan 

pendidikan (netral 

Rapat ditutup pada jam 12.30 malam.- 

 

Setelah rapat kedua dimulai, jaitu pada hari Ahad tgl. 1 November 1953, jaitu pada 

djam 7.30 maka terlebih dahulu diadakan penaikan bendera “TRISULA” yang dasarnja 

MERAH dengan symbol bulan sabit dan bintang tiga dasar kuning dengan lagu 

kebangsaanja sendiri, jaitu “LAILAHAILLALLAH”. 

 

RAPAT KEDUA: 

Dengan atjara :  

I. Pembukaan rapat oleh Ketua BATJO. 

II. Pembatjaan proklamator tgl. 7 Agustus 1953 oleh M. TAHIR RACHMAT. 

III. Sejarah TKR mendjadi TII Territorium IV oleh M. TAHIR RACHMAT. 

IV. Pembatjaan maklumat2 yang sebahagian maksudnja agar seluruh rakjat 

mengadakan perhubungan dengan pemerintah Cipil dan Militernja, agar 

keamanan di djiwanja dapat didjamin. Barang siapa jang tidak 

mengindahkan maklumat ini maka HARTA dan DJIWANYA tidak 

didjamin. 
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Rapat ditutup berakhir pada djam 12.30, tgl. 2 November 1953.- 

 

RAPAT KETIGA : 

Dengan atjara :  

I. Pembukaan sidang oleh BATJO 

II. Membatjakan statement Party Trisila jang dibatjakan oleh M. TAHIR 

RACHMAT, yang isinja membasmi kapitalis, Bordjuis dan Imperialis dari 

segala bangsa apapun djuga serta menguraikan UUD Party Trisila tsb. yang 

berisikan anti kapitalis sedunia. 

III. Sedjarah perdjalanan M. TAHIR RACHMAT menemui KAHAR 

MUZAKKAR bersama SUNUSI, JUSUF (Angg. Staf) jaitu dalam bulan 

Ramadhan j.l. melalui Malundak terus ke Palopo disuatu Gunung jang 

…terasia[ataukah terasing]…? 

IV. Oleh M.T. DARMO, menerangkan organisasi B.T.R. (Barisan Tani 

Rakjat). 

V. Oleh ABUBAKKAR, bekas Kas-Klerk Bupati, jang kini mendjabat Bupati 

TII Kabupaten Mandar menguraikan rentjana F.D.S. (Front Democratis 

Sedjati), jaitu suatu badan Federatie dari beberapa Organisasi jang bersifat 

sosialis. 

 

Berakhir pada djam 3 sore.- 

Keterangan dari rapat ketiga tsb. diatas : 

1. T.I.I. ini adalah benteng atau pagar dari 3 organisasi tsb. jaitu TRISILA, B.T.R. 

dan F.D.S. 
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2. Tiap2 organisasi ini belum sah mendjadi anggota [bewijs?] Sebelum 

dikaderkan dalam suatu tempat jang dirahasiakan, pendidikan jang utama 

dalam kader ini adalah ketentraman dan desisme. 

3. Organisasi itu tidak memandang tjorak Agama. 

 

RAPAT EMPAT: 

Pada hari Selasa tgl. 3 November 1953. 

Dibuka pada djam 8 pagi beratjara : 

I. Pembukaan oleh BATJO. 

II. Membatjakan rentjana 2 tahun kemakmuran oleh M. TAHIR RACHMAT. 

III. Penetapan sebutan functie oleh jang tidak dikenal namanja. 

IV. Tentang rentjana pendidikan rakjat jang akan dikaderkan pula dahulu 

guru2nja disuatu tempat jang sangat dirahasiakan dengan biaja pemerintah 

pusat/KAHAR MUZAKKAR jang tidak djuga dikenal. 

V. Pembentukan kader menengah jang djuga dirahasiakan. 

 

 

RAPAT KELIMA : 

Pada hari Rabu tgl. 4 November 1953 

Rapat tertutup yang dimulai pada djam 8 pagi beratjara: 

I. Membatjakan buku kecil dari KATOSUWIRJO, buku ini menerangkan 

pelanggaran agama Islam, umpama mentjuri, zina, minum tuak dsb. 

II. Pembubaran komandan2 kompinja dan pegawai2 sipilnja serta dibentuk yg 

baru dengan acara jang baru pula. 
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Kompi jang dahulu didjadikan Bn. (Batalion), jaitu : Kompi I/TANDE 

mendjadi Bn. I dengan diketuai oleh DJALALUDDIN jang 

menjelundupkan dirinja keluar Sulawesi untuk berobat karena mendapat 

penjakit TBC. Menurut kabar sekarang ke Djawa. Wakilnja adalah 

JEMBUK TAMRIN dan Bn. jang lain2 dikepalai oleh KATJO, SALEH, 

BANDRUK dan mendjadi Kepala Cipil Pusat Mandar adalah Abubakar. 

III. Pemandangan tentang pembentukan2 oleh M. TAHIR RACHMAT. 

IV. Penutup dari ketua. 

Rapat berakhir djam 1 siang. 

 

RAPAT KELIMA [barangkali KEENAM] 

Pada hari Kamis tgl. 5 November 1953. 

Yang dibukan pada djam 8 pagi beracara : 

I. Peraturan Darurat Pentjurian (hukum2 orang mencuri). 

II.        ‘’                ‘’       Perkawinan. 

III.        ‘’                ‘’       Zina dan Tirkah Mayat. 

IV. Sambutan hadirin oleh JUSUF Kepala Imam Distrik Allu (Balanipa-

Tandung) jang mengutarakan kepentingan perdjuangan tsb. 

V. Pemandangan atas tiga orang jang ditembak mati jang ditonton oleh para 

conferensisten dimuka umum dengan tembakan 12 pelor tiap seorangnja 

karena melanggar peraturan dan khianat pada perdjuangan mereka. Yang 

menembak adalah P.M. mereka sendiri. 

 

Pemandangan dari tempat rapat : 
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I. Tempat rapat ini adalah terletak dihulu sungai Balanipa jang bernama 

PUMBEDJAGI. 

II. Gedung rapat itu adalah terbikin dari bangsal2 jang memang disediakan dan 

beberapa asrama/penginapan tamu. Tempat ini merupakan pula markas  

mereka dimana ada terdapat loods jang djumlahnya tidal kurang dari 12 

buah jang besarnja sama dengan loods pasar. 

Disini terdapat pula djawatan sipil-sipil mereka dengan pegawainja juga. 

Kebanjakan saja tidak kenal dengan 4 buah mesin tulis jang baru-baru. 

III. Disebelah sungai disitulah terdapat tempatja M. TAHIR RACHMAT, jang 

dikawal dengan 12 orang pengawal yang bersendjata lengkap, jaitu 1 bren 

2/3 owen dan selebihnja stand an karabijn. 

IV. Diatas sungai disanalah terdapat kampung Taramanu dimana mereka akan 

mengundurkan diri kiranja datang serangan dari bawah dan dapat terus 

masuk kedaerah Mamasa dan Mamuju. Dan dapat pula mengundurkan diri 

kedjurusan Mapilli dan Tjampalagian. 

V. Selesai conferentie diadakan lelang keradjinan tangan dari kumpulan 

wanita jang dinamakan PERWANI (Persatuan Wanita Indonesia) jang 

mana hasilnja dipergunakan untuk perdjuangan. 

 

Kesimpulan dari rapat tersebut adalah : 

I. Kebanjakan Kepala Kampung, Imam-imam dan penduduk dengan paksa 

menghadiri conferentie tersebut dan ini njata nampak dari air muka mereka. 

II. Dari pembitjaraan pemimpin-pemimpin TII tersebut membajangkan jang 

mereka menganut ideology Communisme jang bercorak Islam. Dengan 
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bertopengkan Islam mereka mentjari djalan untuk dengan gampang dapat 

mempengaruhi rakjat untuk mentjapai cita-citanja. 

Dapat diterangkan pula bahwa ada sedjumlah kira-kira 5 kompi pasukan 

Tande dan 1 kompi staf rata-rata mereka itu berpakaian hidjau seperti TNI 

jang dapat membingungkan rakjat. Tiap-tiap kompi terdiri dari kira-kira 

100 putjuk sendjata api dengan 1 a 2 bren jang terkuat berada disekitar 

Majene terutama di Tande yang kira-kira mempunyai 150 Karabijn 

diantaranja beberapa putjuk sten/owen dan kira-kira atau 3 bren. 

Menurut kabar yang diperoleh, bahwa mereka akan mendapat tambahan 

sendjata jang telah didjandjikan oleh KAHAR MUZAKKAR. 

Diperoleh kabar pula bahwa kebanjakan sendjata jang diselundupkan 

masuk Kabupaten Mandar adalah dengan melalui tempat-tempat pelabuhan 

perahu jang belum dikuasai lagi oleh TNI antara Pambauang dengan 

Mamuju. 

M. TAHIR RACHMAT menerangkan pula bahwa banjak kabar-kabar jang 

diperoleh dari kota Majene jang mereka punjai penghubung jang tidak 

disebut namanja. Apa jang terdjadi dalam kota, mereka dengan djalan 

penghubung-penghubungnya dapat lekas mengetahuinja. 

Di Galung ada terdapat orang jang bernama kalau saja tidak salah PUA 

HABO jang pernah membawa sten dari Makassar dengan perahu melalui 

kampung Pangale. 

Sekian dari hasil Conferentie jang pelapor dapat laporkan.- 
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      PELAPOR JANG TIDAK MAU 

                                                               DIKENAL NAMANjA, 

                                                   t.t.d.  

                                                                         (Tak terbatja) 

 

                                  Untuk salinan yang sama bunji, 

                                   Pegawai Sipil PDM. “236” /VII 

                                                   Bagian A/2, 

 

                                        (ABD. RAZAK TONGAI) 

                                                Tgl. 11-11-‘53 

 

Sumber: Arsip M. Saleh Lahade 1937-1973, “Laporan dari perwira Distrik Militer 

236/VII Mandar mengenai konferensi  Pertahanan Politik Tentara Islam Indonesia 

(TII) CP.II KOPAS Hasanuddin tanggal 1s/d 5 Nov 1953 di Pumbejagi) 12 Nov 1953”, 

No. 189. 
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