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ABSTRAK 

Nama : Afrah Millenia 

Nim    : 40200119108 

Judul : Tinjauan Pengaruh Gerakan DI/TII Dalam Dinamika Pengembangan  

   Islam di Kerajaan Buntu Batu 

 Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Pengaruh Gerakan DI/TII dalam 
Dinamika Pengembangan Islam di Kerajaan Buntu Batu. Pokok permasalahan Skripsi 
ini adalah 1) Untuk mengetahui kondisi masyarakat Buntu Batu sebelum Islam 
masuk, 2) Proses islamisasi Kerajaan Buntu Batu, 3) Kondisi masyarakat Buntu Batu 
di masa gerakan DI/TII. 

 Penelitian ini adalah jenis penelitian sejarah dengan menggunakan data berupa 
kata-kata maupun kalimat verbal dalam bentuk tulisan maka untuk mengungkap fakta 
sejarah tentang pengaruh DI/TII dalam pengembangan Islam di Kerajaan Buntu Batu, 
penulis menggunakan beberapa pendekatan yang tentunya relevan dengan penelitian 
ini, diantaranya, pendekatan history, antropologi, sosiologi, agama dan politik. 
Adapun langkah untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah, heuristik, kritik, 
interpretasi dan historiografi. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Islam masuk ke Kerajaan Buntu Batu 
dibawa oleh pedagang dari Bone, yang datang untuk memperluas wilayah kekuasaan 
sekaligus menyebarkan agama Islam. Kerajaan Bone yang tidak berhasil menguasai 
Buntu Batu akhirnya kembali ke daerahnya, akan tetapi mereka meninggalkan jejak 
Islam. Jejak ini membuat masyarakat Buntu Batu termasuk para raja penasaran 
dengan ajaran tesebut, sehingga mereka melakukan perjalanan sebanyak tujuh kali 
untuk mempelajari Islam di Bone yang kemudian di sebut  pen pitu kapere pen pitu 
sallang. Islam yang kemudian hadir di Buntu Batu belum begitu sempurna, sehingga 
kemudian hadirlah DI/TII yang melaukan revolusi besar-besar terhadap agama Islam 
di Buntu Batu . 

  Kehidupan masyarakat Buntu Batu masa gerakan DI/ TII berawal dari 
menyatunya masyarakat kedalam gerakan DI/TII yang disebabkan oleh faktor 
pemaksaan pada awalnya kemudian pada perekmbangannya masyarakat melihat 
sosok ketokohan Kahar Muzakkar sebagai orang yang religious. Faktor selanjutnya 
tidak terlepas dari peran keagamaan dimana agama berfungsi sebagai dasar 
perubahan dalam masyarakat. Gerakan DI/TII juga melakukan sebuah perubahan 
pada statifikasi sosial, diaman kekuasaan seorang Puang tidak diakui lagi dan tidak 
memiliki kekuasaan untuk mengatur. Kahar Muzakkar kemudian membentuk struktur 
masyarakat yang terdiri dari kalangan militer, cendekiawan dan rakyat biasa, selain 
itu beliau juga melakukan pemetaan wilayah antara DI/TII dan TNI. 

 Masuk nya agama Islam di Buntu Batu merupakan sebuah kajian sejarah yang 
menarik untuk di teliti, karna itu menjadi alasan dalam pengembangan dakwah Islam 
di Buntu Batu. Meskipun penulis menyadari banyaknya keterbatasan dalam penyajian 
data, tetapi penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi untuk bahan 
penulis selanjutnya. Kehadiran sosok Kahar Muzakkar yang dermawan, gagah, 
religious dan berwibawa memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap 
kehidupan masyarakat Buntu Batu yang memiliki cita-cita penerapan syariat Islam 
yang utuh dalam tatanan masyarakat. Sifat religius yang pernah diperjuangkan masih 
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ada sampai sekarang dan masih banyak yang mengagumi sosok seorang Kahar 
Muzakkar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Islam masuk ke Indonesia dan menjadi terkait erat dengan jalur 

perdagangan maritim dunia yang mengalir melalui negara ini. Hal ini sangat masuk 

akal karena Indonesia merupakan bagian dari Jalur pelayaran, yang menghubungkan 

barat dan timur melalui jalur laut yang menggantikan jalur darat.
1
 

Ada beberapa spekulasi seputar masuknya Islam di Indonesia, termasuk 

Hipotesis Timur Tengah atau Center Eastern Hypothesis sendiri yang dipelopori oleh 

beberapa ahli sejarah, antara lain Crawfurd, Keijzer, Niamann, de Hollander serta 

beberapa ahli sejarah Indonesia seperti Hasjmi, Al-Attas, Buya Hamka, Hosein 

Djajadiningrat, dan Mukti Ali.
2
 Para ahli sejarah juga mengatakan bahwa Islam 

masuk ke nusantara pada abad ke-7 Masehi dan pesisir barat Sumatera menjadi 

rumah bagi para pebisnis Timur Tengah. Jadi, dalam hipotesis ini disimpulkan bahwa 

Islam masuk ke nusantara dari daerah asalnya, khususnya Arab.
3
 Hipotesis Gujarat. 

Gujarat saat itu masih merupakan kerajaan Hindu. Seolah-olah Gujarat adalah pusat 

Islam, akan berdiri dan berkembang dan para penyebar Islam telah masuk ke 

nusantara karena pada saat itulah Islam akan berdiri dan berkembang di Gujarat 

beberapa waktu yang lalu 698/1297. Hipotesis yang dikemukakan oleh Otoritas 

                                                           

1
Abd. Rahman Hamid, Sejarah Maritim Indonesia ,(Yogyakarta : Ombak 2013), h.31. 

2
Sumanto Al Qurtuby, Arus-china-Islam-Jawa, (Jogjakarta: Inspeal press, 2003), h. 44. 

3
 Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah Jilid I, ( Bandung: Salamadani Pustaka Samesa, 

2010), h. 101 
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Nasional Palestina ini meyakin bahwa Islam di Kepulauan Islam berasal dari Persia. 

Islam masuk ke nusantara pada abad ke-13, dengan 

Samudera Pasai adalah pusatnya. Anggapan yang mengatakan bahwa Islam 

di nusantara mungkin merupakan “teori Tionghoa” yang konon terjadi pada abad ke-

9. Dengan berkembangnya bukti peninggalan sosial, peran orang Tionghoa pun 

semakin terlihat jelas, yakni dengan adanya kehadiran unsur Tionghoa pada 

bangunan-bangunan masjid-masjid Jawa Kuno lainnya, seperti bagian atas melingkar 

Masjid Vantaa Banten.
1
 

Islamisasi merupakan aktivitas penting dalam sejarah Islam Indonesia.
2
 

Islam diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, dan berkembang 

lebih pesat pada abad ke-13 Masehi. Sehubungan dengan masuk dan berkembangnya 

Islamisasi di Indonesia, penanganan Islamisasi berjalan dengan tenang, meskipun ada 

pemanfaatan dorongan oleh penguasa-penguasa Islam di Indonesia pada saat itu. 

Bagaimanapun, mereka dapat mengakui Islam tanpa harus meninggalkan keyakinan 

dan kejujuran agama yang sudah ada sebelumnya.
3
 

Islamisasi, yang didefinisikan sebagai adopsi Islam, mungkin melibatkan 

konversi dan transformasi sosiokultural. Konversi adalah proses peralihan dari agama 

atau kepercayaan lain ke Islam. Sedangkan Islamisasi mengacu pada transformasi 

masyarakat, yaitu perubahan yang terjadi akibat adaptasi atau penyesuaian bertahap 

dari masyarakat pra Islam ke peradaban Islam. Dalam hal ini, para pendakwah Islam 

                                                           
1
Musruroh Lubis dkk, Ananlisi Teori Kedatangan dan Perkembangan Isam di Indonsia, 

Jurnal Asy-Syukriyah, Vol.22. no.1 (2021). h.6. 

2
M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern,(cet. 1; Jakarta: Serambi, 2005), h. 27. 

3
Intan Permatasari, Hudaidah, Proses Islamisasi dan Penybaran Islam di Nusantara. 8. no.1 

(desember 2021), h, 3. 
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tidak mengubah atau mengganti prinsip-prinsip Islam organisasi yang sudah ada 

dengan prinsip-prinsip baru yang bersumber dari budaya Islam.
4
  

Islam masuk ke Sulawesi Selatan lebih lambat dibandingkan daerah lain di 

Indonesia. Agama Islam masuk ke daerah ini pada awal abad ketujuh belas oleh para 

pendakwah dari Minangkabau, Sumatera Barat. Para pendakwah tersebut adalah 

Datuk Ri Bandang yang dipercaya untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Gowa 

dan Tallo, Datuk Ri Patimang yang bertugas di Kerajaan Luwu, dan Datuk Ri Tiro di 

Kerajaan Tiro, Bulukumba.
5
 

Ketika kita pertama kali mendengar kata sejarah, kita teringat pada sesuatu 

yang telah terjadi di masa lalu. Sejarah mewakili perspektif atau sudut pandang. 

Meski sedang melaju cepat di dalam kereta, sikap yang benar adalah menghadap ke 

belakang. Tentu saja menghadap ke depan adalah sebuah kesalahan, meski 

penumpang punya pilihan untuk berbelok ke kiri atau ke kanan. Tindakan ini 

digunakan untuk menyeimbangkan pendiriannya dan menjaga perhatiannya tetap 

tertuju pada apa pun yang telah ia lalui. Dengan kata lain, tujuan tolehan adalah untuk 

memvalidasi seluruh realitas yang dilaluinya.
6
 

Kalau bicara kerajaan, maka itu adalah kekuasaan tertinggi yang berada di 

bawah pimpinan seorang Sultan atau Raja di suatu daerah atau wilayah. Dalam 

menjalankan pemerintahannya Sultan atau Raja dibantu prajurit dan ada penasehat. 

Pada umumnya yang memiliki jabatan itu adalah orang-orang yang memiliki 

hubungan darah ataupun orang yang kemudian sangat dipercaya. Di Indonesia sendiri 

                                                           
4
Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa, ,(cet. I ; Yayasan Obor Indonesia, 2003), h.  

5
Ahmad M. Sewang, Islamisasi kerajaan Gowa, h. 96. 

6
Abd Rahman Hamid, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta, Penerbit Ombk, 2015), h. 1 
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ada banyak kerajaan yang berdiri pada masa lampau bahkan masih ada hingga saat ini 

di beberapa daerah di wilayah Indonesia. Salah satu bagian wilayah yang sistem 

pemerintahannya pernah dibawah pimpinan Raja atau Sultan ialah di Sulawesi 

Selatan Kabupaten Enrekang, yaitu Kerajaan Buntu Batu. Kerajaan Buntu Batu 

berada di Kecamatan Buntu Batu (sekarang) Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan.  

Kabupaten Enrekang dulunya merupakan sebuah kerajaan besar yang 

dikenal dengan nama Malepong Bulan. Kerajaan ini akhirnya menjadi manurung 

(terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil), sebuah federasi tujuh kerajaan yang dikenal 

dengan nama Pittue Massenrempul, Kerajaan Endekan, Kerajaan Kassa, Kerajaan 

Batulappa, Kerajaan Duri (Tallu Batu Papan, Kerajaan Maiwa, Kerajaan Letta', dan 

Kerajaan Baringin. Kemudian kerajaan Buntu Batu sendiri juga merupakan federasi 

kerajaan Duri (Tallu Batu Papan) yaitu kerajaan Buntu Batu, Malua dan, Alla‟.  

Salah satu kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan yang perlu mendapatkan 

perhatian terkait proses Islamisasi yaitu kerjaan Buntu Batu. Sebelum Islam masuk ke 

daerah ini masyarakat Buntu Batu telah menerima kepercayaan nenek moyang 

seperti, animisme yaitu percaya terhadap kekuatang ghaib. Mereka juga sangat patuh 

pada sang penguasa atau raja, jadi yang menjadi kepercayaan utama mereka adalah 

patuh kepada penguasa. Proses Islamisasi yang terjadi di kerajaan Buntu Batu 

memiliki keunikan tersendiri, karena raja pada saat itu menyuruh prajuritnya untuk 

melakukan perjalanan kedaerah Bone untuk mempelajari ajaran Islam. Hal ini 

dilatarbelakangi karena pada masa itu ada beberapa pedagang yang berasal dari 

daerah Bone datang ke Buntu Batu untuk berdagang, sambil memperkenalkan ajaran 

Islam, disitulah muncul rasa penasaran masyarakat Buntu Batu. Kedatangan Islam di 

daerah ini tidak membuat masyarakat Buntu Batu kaget dengan ajarannya, karena 
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memang kepercayaan mereka sebelumnya tidak begitu jauh berbeda, sehingga 

dengan mudah dapat menerima ajaran agama Islam, disamping perintah raja..  

Ada sedikit pengaruh datangnya Islam terhadap masyarakat di kerajaan 

Buntu Batu. Dalam aspek sosial budaya perubahan yang paling mungkin dilihat 

adalah  pakaian, gaya pakaian zaman dulu berbeda dengan gaya pakaian sekarang, 

dari mata pencaharian juga, kalau dulu mereka berburu hewan liar sekarang mereka 

mulai beternak, pada sistem perkawinan dimana pernikahan terjadi antar saudara 

demi untuk mempertahankan warisan, dan pada alat-alat rumah tangga yang 

digunakan dimana zaman dahulu menggunakan senjata tajam dari batu atau tulang 

belulang hewan, pada sistem pendidikan Islam juga begitu sangat berpengaruh, 

dimana sebelum Islam masuk anak-anak harus membantu orang tua mereka bekerja, 

berdagang dan bertani untuk mempertahankan hidup, namun setelah Islam masuk 

kemudian mendirikan sekolah-sekolah islami yang disebut pesantren. Pada sistem 

keyakinan sendiri itu banyak berubah yang dulunya sangat percaya kepada roh 

ataupun benda-benda yang dianggap keramat, Islam kemudian memperbaiki 

keyakinan tersebut. Begitupun pada acara atau upacara adat lainnya.  

Melihat uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul Islamisasi Kerajaan Buntu Batu, melihat sejauh yang peneliti amati belum ada 

yang menyinggung tentang bagaimana Islam ada dan berkembang hingga saat ini, 

kemudian dapat mengungkap narasi masa lalu di daerah ini dan, diharapkan dapat 

menjadi bahan referensi bagi akademisi yang akan meneliti mengenai masalah ini 

kedepannya. 
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B. Rumusan Masalah  

 Rumusan masalah ini mengacu pada latar belakang yang membahas mengenai 

Islamisassi di Kerajaan Buntu Batu dengan tiga fokus pembahasan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Proses Islamisasi di Kerajaan Buntu Batu? 

2. Bagaimana Pengaruh Islamisasi Terhadap Sosial Budaya, dan Politik 

Pemerintahan di Kerajaan Buntu Batu? 

3. Bagaimana kehidupan masyarakat Buntu Batu di masa gerakan DI/TII? 

C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah proses Islamisasi di Kerajaan Buntu Batu di 

kecamatan Buntu Batu kabupaten Enrekang. 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk memahami lebih lanjut terkait fokus penelitian maka peneliti perlu 

mengurai fokus peneliti sebagai berikut: Kondisi masyarakat Kerajaan Buntu Batu 

sebelum Islam masuk  sama dengan kondisi masyarakat pada umumnya, Sebelum 

Islam, mereka menganut animisme dan dinamisme, termasuk kepercayaan pada 

kekuatan alam dan kepercayaan pada roh nenek moyang. Proses Islamisasi di 

Kerajaan Buntu Batu diawali dengan datangnya para pedagang dari Bone. Pengaruh 

Islamisasi terhadap sosial budaya seperti nya tidak berdampak dikarenakan sebelum 

Islam masuk masyarakat Buntu Batu memang tidak memandang sistem kasta, 

begitupun dengan sistem pemerintahannya.
7
 

 

                                                           
7
Salman Siatang, hasil wawancara(Warga Masyarakat Kelurahan Kalosi,62th) 
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D. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di kecamatan Buntu Batu, kabupaten 

Enrekang, provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Buntu Batu merupakan pemekaran 

dari kecamatan Baraka. Lokasi ini berjarak sekitar 53 km dari kota Enrekang, 

kecamatan Buntu Batu berada di ketinggian tanah dari permukaan laut 100-1700m 

dengan topografi berbukit dan pegunungan serta luas batas wilayah 126,65 km2.  

Disebelah utara berbatasan dengan kecamatan Baraka, sebelah selatan berbatasan 

dengan kecamatan Bungin, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Baraka dan 

sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Luwu. Jumlah penduduk kecamatan 

Buntu Batu mencapai 13.842 jiwa. 

E. Kajian Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan slah satu bagian terpenting dalam melakukan 

penelitian. Dalam penelitian ini juga mengambil karya ilmiah yang bertujuan untuk 

memberikan referensi dan mempermudah serta membantu dalam menyelesaikan 

penelitian. Terdapat beberapa peneliti terdahulu dalam  

1. Skripsi Muhammad Abbas Sopyan “Islamisasi Kerajaan Binuang”, 

menimpulkan bahwa proses Islamisasi di kerajaan Binuang pada abad 

XVII. Sebeum menganut agama Islam mereka menganut kepercayaan 

animisme dan dinamisme, setelah agama Islam tersiar dapat di terima 

oleh kerajaan Binnuang dan kerajaan-kerajaan yang ada disekitarnya.
8
 

2. Buku yang ditulis oleh Badri Yatim “Sejarah Peradaban Islam. Saluran 

Islamisasi di Nusantara, proses penyebaran Islam di Nusantara dilakukan 

                                                           
8
Muhammad Abbas Sopyan,Islamisai di Kerajaan Binuang, “Skripsi” : Islamisasi menurut 

M.C Ricjfels. h. 17. 
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melalui jalan damai. Beberapa jalur Islamisasi yang bermunculan antara 

lain: perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, seni, dan politik.
9
 

3. Jurnal yang ditulis oleh Musruroh Lubis “Analisis Teori Kedatangan dan 

Perkembangan Islam di Indonesia”. Teori Awal Kedatang Islam di 

Nusantara. Awal mula masuknya Islam di nusantara, para peneliti sejarah 

mempunyai anggapan yang beragam, tergantung bukti-bukti yang mereka 

temukan. Pertama, argumen Timur Tengah didukung oleh bukti dari jalur 

perdagangan global pada saat itu yang mengalir melalui Selat Malaka dan 

menjadi pintu gerbang ke Tiongkok Timur, Bani Umayyah di barat, dan 

Sriwijaya di nusantara. Momennya, teori Gujarat atau India pada abad 

XIII Iklan. Ketiga, hipotesis Persia atau Iran. Hal ini terlihat dari 

persamaan budaya dan adat istiadat yang berkembang antara masyarakat 

Persia dan kepulauan Indonesia. Keempat, ada juga yang berpendapat 

bahwa masuknya Islam ke nusantara berasal dari Tiongkok.
10

 

4. Syamzan Syukur, “Islam Literasi dan Budaya Lokal”. Teori Islamisasi di 

Nusantara yaitu teori propagasi merupakan teori penyebaran dalam 

konteks Islamisasi, teori ini digunakan untuk melihat proses akulturasi. 

Proses akulturasi baik itu antara Islam dan budaya nya tidak terlepas dari 

bagian proses islamisasi.
11

 

5. Skripsi Muh. Wildan Rafzanjaningrat, “Masyarakat Buntu Batu Masa 

Gerakan DI/TII (1953-1966). Masuknya gerakan DI/TII sebagai bagian 

                                                           
9
Badri Yatim, Sejarah peradaban Islam, (Jakarta: Rajawali pers 2010) h. 201-202 

10
Musruroh Lubis dkk, Ananlisi Teori Kedatangan dan Perkembangan Isam di Indonsia, 

Jurnal Asy-Syukriyah, Vol.22. no.1 (2021). h.6 

11
Syamzan Syukur, Islam, Literasi dan Budaya Lokal, (Makassar: Uin Pers, 2014), h.74-83 
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dari islamisasi lanjutan dan membawa banyak perubahan terhadap sistem 

kepercayaan yang dianut oleh msyarakat Buntu Batu.
12

 

6. Ahmad M. Sewang, “Islamisasi Kerajaan Gowa”. Awal dari proses 

penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan, dimana dengan  

diterimanya agama Islam di kerajaan Gowa kemudian menyebarkan 

ajaran Islam sehingga islamisasi bisa masuk ke kerajaan Buntu Batu.
13

 

Dari kelima telaah literatur diatas, penulis belum menemukan satu pun 

penelitian yang mengurai proses Islamisasi di daerah Enrekang. Penelitian ini 

terfokus kepada proses Islamisasi di salah satu kerajaan yang terdapat di Enrekang 

yaitu kerajaan Buntu Batu pada tahun 1800-1812 itu berkisar satu atau dua abad 

setelah proses Islamisasi yang secara umum terjadi di Sulawesi Selatan. 

F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui kondisi masyarakat Buntu Batu sebelum Islam masuk 

b. Untuk memahami proses islamisasi Kerajaan Buntu Batu  

c. Untuk menganalisis kondisi masyarakat Buntu Batu di masa gerakan DI/TII 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun beberapa kegunaan penelitian dalam hal ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaaan Ilmiah 

Diharapkan para analis ini dapat memberikan pengetahuan khususnya pada 

sejarah lokal. Temuan penyelidikan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi analis di 

                                                           
12

Wildan, Masyarakat Buntu Batu Masa Gerakan DI/TII (1953-1965), Skripsi (Makassar: 

Universita Negeri Makassar, 2018), h. 15-16 

13
 Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa(abad XVI sampai Abad XVII), 

(cet.II;Jakarta:yayasan Obor Indonesia, 2016), h.6 
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masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber untuk menjelaskan 

sejarah Islamisasi pada masyarakat kecamatan Kerajaan Buntu Batu. Buntu Batu, 

Kec. Enrekang. 

b. Kegunaan Praktis 

 Peneliti berharap dengan hasil penelitiannya ini dapat berkontribusi terhadap 

perkembangan masyarakat setempat serta membuka tabir masyarakat dalam 

memandang sejarah. 

 

 

G. Tinjauan Teoritis 

1. Islamisasi Secara Teoritis 

a) Pengertian Islamisasi 

 Islamisasi berasal dari kata Islam yang dapat diartikan sebagai agama 

yang diperintahkan dan didirikan oleh Nabi Muhammad SAW serta dikoordinasikan 

oleh Al-Qur'an dan al-Hadits. Islam juga dapat diartikan sebagai agama yang 

komprehensif yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW 

untuk dijadikan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia agar dapat memperoleh 

kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Islamisasi yang disindir dalam judul penelitian 

ini adalah cara memasuki dan memahami Islam di suatu tempat atau lokal tertentu. 

Islamisasi dapat merusak proses yang tidak pernah berhenti, seperti yang 

diyakini M.C Ricklefs “Islamisation is a process which has continued down to the 

present day”, yaitu sejak datangnya Islam pertama kali, penerimaan dan 
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penyebarannya berlanjut hingga sekarang.
14

 Islamisasi dalam arti pengakuan terhadap 

Islam dapat membawa perubahan yang kejam dan terlebih lagi dapat mengubah sosial 

budaya secara kejam. Transformasi adalah pertukaran agama atau keyakinan yang 

sudah dianut ke Islam. Sementara itu, Islamisasi dalam arti sosio-kultural dapat 

berupa suatu perubahan yang terjadi melalui penyesuaian atau perubahan secara 

perlahan dari kebudayaan pra-Islam ke kebudayaan Islam. Dalam pengertian ini, para 

ulama tidak melakukan perubahan terhadap ajaran sosial budaya yang ada, tetapi atau 

mungkin mereka memberikan nilai-nilai Islam pada ajaran yang sudah ketinggalan 

zaman atau melengkapinya dengan ajaran yang tidak terpakai yang bermula dari 

kebudayaan Islam.
15

 

“If their governors and nobles adopted a new religion, theywould readily 

follow, as in their tradition in different degrees their kings or sultans were regarded 

ad divine representatives in this word”.  

Artinya:  

“Jika gubernur dan para bangsawan menerima agama baru, rakyat akan siap 

mengikuti, karena dalam adat mereka dalam tingkat yang berbeda-beda, para raja atau 

sultan mereka dipandang sebagai wakil tuhan di dunia”.  

Islamisasi dapat diartikan sebagai cara menyambut atau beralih ke Islam 

sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan cara pandang hidup manusia yang 

ada, terhitung satu hal, lebih spesifiknya ilmu pengetahuan atau dialek lugas, 

khususnya menyambut individu-individu yang berbeda keyakinan untuk dipahami 

atau dicontoh. agama Islam. Islamisasi sendiri telah terjadi sejak dahulu kala sehingga 

umat manusia menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya untuk mewujudkan 

                                                           
14

M.C Ricklefs, A. History of Modern Indonesia, c. 1200 to the Present (London and 

Basingstoke: Macmillian, 1981), h.7 

15
Ahmad. M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai Abad XVII), (Cet. II; 

Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 2005), h.6. 
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tujuan berkumpulnya Tuhan itu sendiri. Islamisasi pada dasarnya adalah ilmu agama 

Islam itu sendiri. 

Hingga saat ini, para pelajar sejarah masih kesulitan untuk sepakat kapan 

Islam masuk ke Indonesia. Masalah ini disebabkan oleh variabel yang berbeda, terus 

bertambah; Pertama, karena luasnya wilayah geologi Indonesia yang tiada habisnya. 

Saat ini, kebutuhan akan informasi ditemukan. Ketiga, pola pikir peneliti yang berat 

sebelah dan sudut pandang yang serius pada akhirnya memunculkan berbagai 

terjemahan informasi yang dimilikinya. Bagaimana pun, spekulasi-spekulasi yang 

akan ditampilkan dapat menjadi gambaran penting tentang sejarah awal mula Islam di 

Indonesia.
16

 

Kemunculan dan proses Islamisasi di Provinsi Sulawesi Selatan 

mempunyai sejarah yang panjang dan menghadirkan permasalahan yang unik. 

Menurut Sulawesi Selatan, Islam masuk pada awal abad ke-17 dan didakwahkan oleh 

para pendakwah asal Minangkabau, Sumatera Barat, yang masih dikuasai Kesultanan 

Aceh.
17

 Ketiga datuk ini dikenal dengan nama gelarnya ketiga datuk nama datuk 

tersebut diberikan nama sesuai lokasi keberadaan beliau dalam menyebarkan agama 

Islam seperti Abdullah Makmur menyebakan Islam di kerajaan Gowa dan Tallo 

(Datuk Ri Bandang), Sulaiman yang bertempat di kerajaan Luwu dalam menyebarkan 

                                                           
16

G.W.J. Drewes, “New light on the coming  of Islam to Indonesia, bijdragen tot de taal-land-

en volkenkunde/Journal of the Humanitue aand social Sciences of southeast Asia, Vol. 124, no. 4, 

h.433-459, 1968. 

17
Anzar Abdullah, “Islamisasi di Sulawesi selatan dalam Perspektif Sejarah”, Jurnal 

(Paramita: unnes, 2016) Vol. 26 no. 1 tahun2006. h.18 
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Islam (Datuk Ri Bandang), dan  Abdullah Jawad yang bertempat di kerajaan Tiro 

(Datuk Ri Tiro).
18

 

 

 

 

 

 

 

b) Teori Islamisasi  

Proses kedatangan Islam di Nusantara mengemukakan bebrapa teori 

Islamisasi. Teori Islamisasi yang ada menyebabakan terjadinya perbedaan pendapat 

oleh para ahli sejarawan. Ada beberapa teori Islamisasi yang dapat membantu para 

peneliti dalam merekontruksi Islamisasi di Nusantara. Adapun teori-teori Islamisasi 

yang dimaksud sebagai berikut; 

1. Teori Proselitisasi 

Teori Proselitisasi ialah teori yang membahas tentang kegiatan penyebaran 

agama Islam. Beberapa ahli sejarawan mengungkapkan tentang teori Islamisassi 

seperti Hurgronje dan Noordyn. Mereka menngungkapkan bahwa proses penyebaran 

Islam (proselitasi) yang terjadi di Nusantara memiliki tiga tahap, yaitu; 

a.  Tahap Kedatang Islam (arrival) 

                                                           
18

Syahrir Kila, Perjuangan Sultan Alauddin Raja Gowa ke-14, (1593-1639), 9Makassar, 

Badai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan, 2016) 
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Asal usul Islam di nusantara memang menjadi sumber kontroversi yang tak 

ada habisnya. Namun, seperti yang telah dibahas sebelumnya, sebagian besar 

sejarawan percaya bahwa pedagang Muslim dari Arab, Persia, India, dan Tiongkok 

memperkenalkan Islam pada abad pertama Hijriah. Para pedagang muslim yang 

datang ke nusantara dari mana saja membawa tujuan keagamaan, dan dalam 

berdagang mereka berusaha menyebarkan dakwah.
19

 

 b.  Tahap Penerimaan Islam (reception) 

Sikap toleran terhadap Islam ini ditandai dengan adanya perubahan masuk 

Islam yang dilakukan hampir oleh satu orang atau beberapa orang atau dengan kata 

lain perubahan masuk Islam yang dilakukan oleh segelintir orang hakiki. Perhitungan 

lain yang menyebabkan Islam berhasil diakui dan kemudian meluas adalah 

“kesamaan” antara kerangka Islam yang pertama kali datang ke nusantara dengan 

sifat keyakinan genetik masyarakat yang sinkretis dan menawan. Dengan cara ini, 

Islam mampu hidup berdampingan dengan tenang dengan keyakinan para pendahulu 

kita.
20

 

 c. Tahap Pembentukan Kerajaan yang Bercorak Islam (kingdom) 

Saat ini, Islam telah mendarah daging dalam masyarakat. Munculnya 

kerajaan-kerajaan Islam di seluruh nusantara memperkuat pandangan ini. Kata “pra-

Islam” diganti dengan terminologi politik Islam, seperti "kerajaan" yang kemudian 

secara teknis disebut "kesultanan", dan gelar penguasa menggunakan gelar "sultan" di 

samping gelar lingkungan.
21

 

                                                           
19

Syamzan Syukur, Islam, Literasi dan Budaya Lokal, (Makassar: Uin Pers, 2014), h.75 

20
Syamzan Syukur, Islam, Literasi dan Budaya Lokal, h.77 

21
Syamzan Syukur, Islam, Literasi dan Budaya Lokal, h.79 
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2. Teori Konvergensi 

Konvergensi berarti menunjuk pada suatu tempat pertemuan, oleh karena 

itu gagasan ini mengandung arti meleburkan pembelajaran Islam dengan populasi 

yang berdekatan yang mempunyai karakteristik, sehingga Islam diterima secara diam-

diam dan dalam jangka waktu yang relatif singkat.
22

 

 

 

 

 

3. Teori Propagasi 

Teori propagasi merupakan teori penyebaran dalam konteks Islamisasi, 

teori ini digunakan untuk melihat proses akulturasi. Proses akulturasi baik itu antara 

Islam dan budaya nya tidak terlepas dari bagian proses islamisasi.
23

 

c) Saluran Islamisasi 

Cara penyebaran Islam di nusantara dilakukan dengan cara yang tenang. 

Mereka membangun hubungan dengan pengirim barang Muslim yang posisi 

anggarannya kuat karena mereka mengendalikan pelayaran dan perdagangan. Ketika 

kerajaan Islam dibangun, para penguasa melancarkan serangan terhadap kerajaan 

non-Islam. Hal ini didorong bukan karena agama tetapi karena dukungan politik 

                                                           
22

Syamzan Syukur, Islam, Literasi dan Budaya Lokal, h.83 

23
Muh Ilham Madjid Dohe, Islamisasi Kedatuan Suppa abad ke-17 M, Skripsi, Makassar: 

Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Alauddin Makassar, (2020), h,11. 
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untuk menguasai kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Ada enam saluran Islamisasi yang 

berkembang, secara spesifik: 

2. Saluran perdagangan.  

Ini adalah saluran pengenalan untuk menangani Islamisasi di Indonesia. 

Pedagang Muslim (Arab, Persia, dan India) berpartisipasi dalam perdagangan di 

wilayah barat, tenggara, dan timur daratan Asia sebagai hasil dari operasi 

perdagangan aktif antara abad ke-7 dan ke-16. Anehnya, karena para bangsawan dan 

bangsawan ikut serta dalam praktik perdagangan, mereka menjadi pemilik kapal atau 

kapal.
24

 

 

3. Saluran perkawinan.  

Pernikahan adalah saluran Islamisasi yang paling mudah. Dari sudut 

pandang keuangan, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang jauh lebih 

baik; lebih baik; lebih tinggi; lebih kuat; dan jauh lebih baik daripada kebanyakan 

penduduk setempat, sehingga orang-orang di dekatnya, terutama para wanita muda 

terhormat, tertarik untuk pergi ke sana. menjadi istri dari pedagang, beberapa waktu 

lalu mereka menikah, mereka masuk Islam, setelah mempunyai anak, lingkungannya 

menjadi lebih luas, proses pernikahan ini lebih menguntungkan jika terjadi antara 

pedagang yang beragama Islam dan anak bangsawan atau anak bangsawan dan 

adipati, karena penguasa, adipati atau bangsawan pada waktu itu melakukan kontras 

untuk mempercepat persiapan islamisasi.
25

 

                                                           
24

Badri Yatim, Sejarah peradaban Islam, (Jakarta: Rajawali pers 2010) h. 201. 

25
Badri Yatim, Sejarah peradaban Islam, h. 202. 
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4. Saluran tasawuf.  

Tasawuf memberikan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan sosial 

Indonesia, terbukti dari naskah-naskah yang berasal dari abad ke-13 hingga ke-18 

Masehi. Para ahli tasawuf dilaporkan masuk ke India sekitar abad ke-13, di tengah 

pertumbuhan dan penyebaran tasawuf dari Persia ke India. Tasawuf muncul paling 

menonjol di pulau Sumatera dan Jawa pada abad ke-16 dan ke-17 Masehi.
26

 

5. Saluran pendidikan.  

Ulama, ustadz, dan penguasa semuanya memainkan peran penting dalam 

proses Islamisasi. Mereka mendirikan pesantren yang berfungsi sebagai tempat para 

santri menerima pendidikan Islam. Pengajar agama atau kiyai umumnya mengajar di 

pesantren. Santri yang telah selesai dari pondok pesantren akan menjadi toko agama, 

menjadi seorang kiyai dan bahkan mendirikan pesantren juga.
27

 

6. Saluran kesenian.  

Ada beberapa jalur Islamisasi melalui seni, antara lain konstruksi, ukiran, 

tarian, musik, dan bahkan tulisan. Seni bangunan dapat dilihat antara lain di masjid 

tua Demak, Sendang duwur aguang Kesepuhan Cirebon, masjid agung Banten, dan 

Baiturrahman di Aceh. Jenis seni lainnya adalah pertunjukan wayang yang populer di 

kalangan masyarakat zaman dahulu. Narasi wayang mengandung keyakinan Islam.
28

 

7. Saluran politik.  

                                                           
26

Muh. Nurul Fahmi, Islamisasi di Kerajaan Buton (abad XVI-XVII), skripsi. 

27
Uka Tjarasamita (Ed.) Sejarah Nasional Indonesia III, h. 204 

28
Muh. Nurul Fahmi, “skripsi”, Islamisasi di Kerajaan Buton (abad XVI-XVII). 
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Saluran politik mempunyai peran penting dalam proses Islamisasi. 

Kewenangan politik raja berperan sangat penting dalam pada Islam di negaranya. Di 

Maluku dan Sulawesi Selatan, banyak masyarakat yang memeluk agama Islam. 

Beberapa kerajaan juga melakukan pengislaman dengan cara peperangan kepada 

kerjaan yang tidak memeluk ajaran Islam. Setelah kerajaan tersebut menang, maka 

kerajaan yang tidak memeluk ajaran Islam tersebut menjadi memeluk agama Islam.
29

 

D. Metodologi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitan ini menerapkan pennelitian lapangan dengan jenis penyelidikan 

subjektif yang informasi atau datanya berisi penjelasan yang diperoleh melalui 

penyelidikan lapangan dan melalui tulisan. Atau menyelidiki yang bergantung pada 

keingintahuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang tingkah laku atau tingkah 

laku manusia di tengah lingkungan sosialnya. 

Penelitian diawali dengan berdirinya Kerajaan Buntu Batu kemudian 

dilanjutkan dengan proses Islamisasi di dalam kerajaan itu sendiri dengan 

menggunakan teknik autentik yang mencoba mengungkap peristiwa-peristiwa yang 

terkandung dalam rencana Islamisasi dalam kehidupan masyarakat Enrekang. sebagai 

cerminan keberhasilan para akademisi sebelumnya dalam menyebarkan prinsip-

prinsip Islam ke seluruh dunia. setiap area di planet ini. 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan history 

                                                           
29

Badri Yatim, Sejarah peradaban Islam. h. 203-204.  
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Metode sejarah merupakan suatu upaya untuk menyelidiki, mengenali, dan 

menarik kesimpulan tentang kejadian-kejadian masa lampau. Untuk memahami masa 

lalu, peneliti harus menemukan fakta, menilai, dan menafsirkannya dengan cara yang 

metodis dan tidak memihak.
30

 Pendekatan ini digunakan agar kemudian dapat 

mengungkapkan dimensi-dimensi sejarah. 

b. Pendekatan antropologi 

Ini adalah studi tentang masyarakat, yaitu bentuk dan struktur sosial, yang 

ditunjukkan dalam perilaku individu dan sosial atau kelompok. Metode ini diakui 

sebagai ilmu yang menyelidiki masyarakat, yaitu bentuk dan sistem sosialnya. Dalam 

skenario ini, metode antropologi sering dikembangkan dalam bidang studi sejarah. 

 

c. Pendekatan sosiologi  

Memahami arti subjektif dari dari perilaku sosial. Pendekatan ini 

digunakan utnuk mengetahui hubungan antara masyarakat, dengan melihat interksi 

social yang terjadi dalam masyarakat di Kerajaan Buntu Batu.
31

 Sosiologi jelas 

merupakan ilmu social yang objek nya adalah masyarakat. 

b. Pendekatan agama 

Pendekatan keagamaan dilihat dari sudut pandang fungsional atau peran 

berfungsi sebagai kriteria untuk mengenali dan mendefinisikan fenomena keagamaan. 

Secara umum fungsi-fungsi tersebut tergolong fungsi nyata, yang didasarkan dan 

                                                           
30

 Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah Islam, cet. 1. Jakarta: Logos Wacana 

Ilmu, 1999, h. 20-21. 

31
Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah, cet. 1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 

1999  h. 11. 
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dicari oleh pola-pola sosial.
32

 Dengan pendekatan ini, aka nada perbandingan budaya 

pra Islam dan budaya Islam 

3. Langkah-langkah Penelitian 

1. Heuristik 

Heuristik adalah proses mencari atau mengumpulkan data atau sumber 

yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sumber data dipisahkan menjadi 

dua kategori: sumber tertulis dan sumber tidak tertulis.
33

 

a. Data Primer 

Sumber data primer disini adalah dokumen, manuskrip sejarah sejarah lokal 

Enrekang yang dapat di akses pada Badan Arsip atau Perpustakaan Daerah. 

 

b. Data Sekunder 

Sementara data sekunder adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait 

dengan kerajaan di Enrekang dan hasil wawancara. 

2. Kritik 

Kritik melibatkan penilaian kritis terhadap sumber-sumber yang telah 

dikumpulkan. Kritik sumber merupakan suatu bentuk verifikasi sumber yang mana 

sumber-sumber sejarah diuji kebenaran atau kebenarannya. Kritik sumber 

diklasifikasikan menjadi dua jenis: kritik eksternal (keaslian), yang mengkaji aspek 

fisik atau eksterior sumber tersebut.
34

 Kritik internal berusaha mengungkap saheh 

                                                           
32

Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah,  h. 22. 

33
Kuntowijoyo,Pengantar Ilmu Sejarah, (Cet I; Yogyakarta: Tiara Wacana,2013).  h. 73. 

34
Basri, Metodologi Penelitian Sejarah Jakarta: Restu Agung, 2006, h. 69. 
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(kredibilitas) dan kebenaran (validitas) materi sumber, serta alasan sumber 

memproduksinya. Mengetahui pengaruh luar, seperti lingkungan politik dan kondisi 

yang ada pada saat penulis menuliskan sumbernya, juga penting untuk dikaji.
35

 

3. Interpretasi 

Interpretasi  lebih sering disebut analisis. Investigasi berupaya 

menggabungkan berbagai data yang diperoleh dari sumber-sumber kronik dan, 

bersama dengan hipotesis, menyusun fakta-fakta tersebut menjadi suatu penjelasan 

yang komprehensif. Informasi tersebut kemudian diterjemahkan menggunakan sudut 

pandang yang masuk akal, obyektif atau subyektif. 

 

 

4. Historiografi 

Historiografi, sebagai tahap akhir dari metode sejarah, adalah proses 

penulisan, penyajian, atau pelaporan temuan kajian sejarah. Temuan penelitian harus 

mampu memberikan gambaran komprehensif tentang keseluruhan proses penelitian, 

mulai dari tahap perencanaan hingga kesimpulan.
36

 

 

 

 

                                                           
35

Basri, Metodologi Penelitian Sejarah, h. 68-72. 

36
Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah cet. 1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 

1999,, h. 67. 
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BAB II 

ISLAMISASI KERAJAAN BUNTU BATU 

A. Islamisasi Awal Kerajaan Buntu Batu 

Portugis merebut Kerajaan Malaka, yang merupakan pusat perdagangan, pada 

tahun 1511 M, yang menyebabkan matinya jalur perdagangan Jawa dan Sumatera. 

Akibatnya jalur perdagangan berpindah ke sisi timur nusantara, tepatnya kerajaan 

Makassar yang berpusat di Sumba Opu. Keadaan perdagangan yang relatif cepat 

menarik para pedagang dan pengusaha dari India, Persia, Arab, Cina, dan Eropa. 
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Kedatangan para pedagang tersebut mempercepat islamisasi kerajaan-kerajaan di 

Sulawesi Selatan.
1
 

Islamisasi di Sulawesi Selatan tidak dapat dipisahkan dari tiga muballiq yang 

menyebarkan agama Islam di pulau Sulawesi. Muballiq tersebut berasal dari Minang 

Kabau yang oleh masyarakat Bugis disebut Datu Tellue, yaitu Abdul Kadir Datuk 

Tunggal dengan julukan Datuk ri Bandang yang menyebarkan Islam di Gowa-Tallo, 

Sulung Sulaiman dengan gelar Datuk ri Patimang yang menyebarkan Islam di 

Kerajaan dari Luwu, dan Khatib Bungsu yang dijabat oleh Datuk Ri Tiro untuk 

menyebarkan agama Islam di daerah Tiro Bulukumba.
2
 

Menurut lontara Wajo, ketiga Datuk tersebut tiba pada tahun 1602. Raja 

Gowa pada saat itu belum siap masuk Islam dan masih menjalin hubungan baik 

dengan Portugis yang beragama Kisten. Mangkubumi Gowa Tallo mendorong Gowa 

yang belum bersedia menjadi tuan rumah delegasi Aceh untuk melakukan perjalanan 

                                                           
1
 Anzar Abdullah, Islamisasi di Sulawesi Selatan dalam Prespektif Sejarah, Jurnal (Paramita: 

unnes, 2016),  (unnes.ac.id),  h. 86. 

2
 Anzar Abdullah, Islamisasi di Sulawesi Selatan dalam Prespektif Sejarah, h. 87. 

https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/paramita/article/view/5148/4180
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ke Luwu. Penguasa mendorong mereka untuk masuk Islam terlebih dahulu karena 

menurutnya Luwu adalah kerajaan yang paling tua dan terhormat di semenanjung 

Sulawesi. Setibanya di dearah Luwu, mereka kemudian bertemu dengan salah 

seorang nelayan yang bernama Latiwajo, dan menyampaikan amanah kepada 

Latiwajo bahwa mereka ingin bertemu dengan pemerintah atau penguasa daerah Bua. 

Setelah mendengar hal tersebut, Madika Bua kemudian mengutus salah satu 

cendikiawannya yang benama Langkai Buku-buku untuk menemui dan menyambut 

ketiga para tamu tersebut yang masih berada di Pondoso, Langkai Buku-buku 

kemudian memerintahkan seluruh pasukan dan perangkat adatnya untuk menyambut 

ketiga tamu tersebut. Madika Bua pun bersedia mengantar para dai ke Malangke, ibu 

kota kerajaan Luwu, namun Ia ingin masuk Islam terlebih dahulu atau bersyahadat 

tanpa sepengetahuan La Pattiware Daeng Parrebung, raja Luwu saat itu, karena 

mendahului keputusan tersebut akan menjadi kedurhakaan. Kemudian ketiga mubaliq 

itu bersedia mengislamkan Madika Bua dan memberi gelar tan dipau yang artinya 

tidak boleh di ucapkan atau dikatakan.
3
 

Berdasarkan teks Luwu dan Wajo, Datu Luwu La Pattiwari Daeng Parabbung 

berhasil masuk Islam pada tanggal 15 Ramadhan 1013 H atau 1603 M, dua tahun 

sebelum Gowa melakukan pengislaman. Datu Luwu kemudian dianugerahi gelar 

Sultan Muhammad Mudharuddin. La Pattiware, bersama anggota keluarga kerajaan 

lainnya dan para menterinya, masuk Islam
4
 

                                                           
3
 Eka Lestari, Islamisasi Di Kerajaan Luwu Abad XVII, Skripsi, ( Makassar: Univesitas 

Alaudding Makassar, 2014), h. 32. 

4
 Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan (Makassar: 

Lamacca Press, 2003), Cet. I, h. 67 
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Setelah kerajaan Luwu memeluk agama Islam dan menjadikan Islam sebagai 

agama resmi di lingkungan kerajaan Luwu, tidak lama kemudian diambil alih 

kerajaan Gowa-Tallo, salah satunya adalah I Malingkaan Daeng Manyonri (1539-

1623). Saat itulah Ia diangkat menjadi Sultan Abdullah Awallul Islam oleh ketiga 

Datuk, sekaligus menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan pada tahun 1607.
5
 

Untuk menyebarkan Islam ke seluruh semenanjung Sulawesi Selatan, Sultan 

Alauddin mengirimkan utusan ke negara tetangga, memberikan hadiah kepada setiap 

penguasa yang dikunjunginya. Kerajaan yang menerima tawaran Sultan Alauddin 

untuk memeluk Islam secara damai adalah Sawitto, Balanipa di Mandar, Bantaeng, 

dan Selayar. Bone, Soppeng, dan Wajo (tellunpoccoe) termasuk di antara tempat 

yang menolak tawaran Sultan Alauddin. Ketiga daerah ini merasa penyampaian Islam 

Gowa tidak ikhlas, melainkan bersifat politis. Akhirnya pemeluk Islam di 

Tellunpoccoe terjadi melalui konflik.
6
 

Penolakan Tellunpoccoe. sebagai raja bukan tanpa alasan; Menurut lontara 

Bugis-Makassar, banyak terjadi aktivitas politik berupa kekerasan dan peperangan 

antara kerajaan Bugis dan Makassar sejak abad ke-16, yang bertujuan untuk 

memperebutkan jabatan kepemimpinan di Sulawesi Selatan. Menurut Tellunpoccoe, 

permintaan Gowa untuk masuk Islam merupakan tipu muslihat untuk menguasai 

tanah mereka, sehingga mereka sepakat untuk menolaknya. Penolakan ini mendorong 

                                                           
5
 Ahmad M Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (abad XVI-abad XVII) (Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia, 2005), Cet. I, h. 112 

6
 Ahmad M Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (abad XVI-abad XVII), h. 113 
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kerajaan Gowa melakukan permusuhan terhadap kerajaan Bugis, termasuk 

Tellunpoccoe.
7
 

Dalam penyebaran Islam di Enrekang, tidak disebutkan secara jelas nama-

nama ulama yang berceramah di wilayah Enrekang tetapi, dalam penyebaran Islam, 

terdapat dua kekuatan kerajaan yang beberapa waktu belakangan saling bersaing 

yaitu kerajaan Gowa-Tallo dan kerajaan Bone. Secara topografis kerajaan Bone lebih 

dekat dan efektif memperluas penyebaran Islam ke wilayah utara. Namun masuknya 

Islam ke Enrekang tidak melalui perluasan militer sebab kerajaan Bone tidak dapat 

menguasai wilayah Enrekang karena kalah melawan penguasa liga Massenrempulu. 

Kerajaan Bone kemudian memeberikan gelar istimewa kepada kerajaan Enrekang 

yaitu, Tana Rigalla tana Riabbusungi.
8
  

Adapun gelar yang diberikan kerajaan Bone kepada tanah Enrekang yang 

disandingkan dengan Mekkah dalam rangkaian syair; 

“Na iyya Enrekang Tana Rigalla, Lipu Riongko Tana Riabbusungi  

Naiyya Tana Makka Tana Mapaccing Massenrempulu  

Naiyya Tana Enrekang Tana Salama” 

Artinya:  

“tanah enrekang merupakan tanah yang keramat, tanah yang di berkahi 

dengan keselamatan, tanah mekahnya Massenrempulu, tanah enrekang 

tanah keselamatan”. 

 

                                                           
7
 Ahmad  M Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (abad XVI-abad XVII), (Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia, 2005,Cet. I. hal. 115 

8
 Cahaya, Daeng Bulan, Mewujudkan Integrasi Nasional Melalui Kearifan Lokal “Perjanjian 

Persahabatan Raja-Raja Massenrempulu, Junal (Enrekang: Walasuji, 2018), Vol. 9(2), h. 361 
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Kerajaan Buntu Batu merupakan salah satu dari tujuh kerajaan yang ada di 

kabupaten Enrekang, yaitu kerajaan Endekan, kerajaan Kassa, kerajaan Batulappa, 

kerajaan Maiwa, kerajaan Letta‟, kerajaan Baringin dan kerajaan Duri pada abad ke 

14 . Kerajaan Duri sendiri merupakan federasi dari kerajaan Buntu Batu, kerajaan 

Malua dan kerajaan Alla federasi inilah yang kemudian disebut Tallu Batu Papan. 

Saat kepemimpinan Arung ke VII yaitu Puang Pasalin membagi tiga wilayah Duri 

yang merupakan wilayah kekuasaannya kepada ketiga anak laki-lakinya yang dikenal 

istilah Tallu Batu Papan. Yaitu;
9
  

1. To Puang Kapataha sebagai RAJA ALLA (to Mataran) 

2. To Puang Kamaniang sebagai RAJA MALUA ( to Matasak) 

3. To Puang Kadere sebagai RAJA BUNTU BATU (to Mala‟bih) 

Tallu Batu Papan 

B.  

 

 

 

Islam masuk ke Buntu Batu dibawah oleh pedagang (jalur islamisasi) dari 

Bone yang berencana untuk menjajah dalam memperluas wilayah kekuasaan nya, 

disamping itu mereka memang ingin menyebarkan agama Islam. Karena tidak 

mampu untuk menjajah dan menguasai kerajaan ini akhir nya mereka kembali ke 

asalanya, akan tetapi mereka meninggalkan jejak-jejak Islam disana. Karena hanya 

jejak, masyarakat dan sebagian orang-orang kerajaan penasaran dan tertarik dengan 

                                                           
9
 Yasin Ayying, Kepala Desa Pasui, Wawancara PAda Tanggal 23 Juli 2023. 

PUANG PASALIN 

RAJA ALLA RAJA MALUA RAJA BUNTU BATU 
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kepercayaan yang mereka tinggalkan, bahkan mereka sampai mempercayai agama 

Islam sebelum mereka mempelajari. Karena rasa penasaran ahkirnya raja yang saat 

itu masih Puang Pasalin, memerintahkan beberapa prajuritnya melakukan perjalanan 

ke daerah Bone untuk mempelajari ajaran Islam. Disamping itu Kerajaan Duri mulai 

melebur menjadi 3 kerajaan. Ketika para prajurit kemudian datang dari Bone, para 

raja kemudian datang dan berkempul di satu daerah untuk mempelajari Islam. Dalam 

proses mempelajari agama ini, masyarakat menyebut itu dengan penpitu sallang 

penpitu kapere, yaitu tujuh kali Islam dan tujuh kali kafir. Hal ini disebabkan karena 

terjadi sebanyak tujuh kali perjalanan dalam mempelajari Islam, ini menjadi keunikan 

tersendiri dalam proses islamisasi di Buntu Batu.
10

 

Setelah mereka kemudian benar-benar telah menguasai Islam, selanjutnya 

para raja atau pemimpin kerajaan menyampaikan ajaran agama Islam kepada 

masyarakat mereka termasuk pada kerajaan Buntu Batu sendiri. Ini merupakan 

metode atau pola penyebaran Islam secara top down yaitu penerimaan Islam dari 

kalangan atas, atau penguasa kerajaan yang kemudian disosialisasikan kepada 

masyarakat bawah.
11

 

Oleh karena itu, kesimpulan dapat ambil bahwasanya Islam masuk dan 

diterima di Buntu Batu bukan berdasarkan pada penaklukan seperti yang terjadi pada 

kerajaan Tellunpoccoe bukan pula secara ajakan seperti yang terjadi pada kerajaan 

Sawitto, Kerajaan Sidenreng, Mandar dan Selayar. Akan tetapi, Islam di Buntu Batu 

ada karena Masyarakat penasaran, tertarik dan berusaha untuk mempelajari Islam.  

                                                           
10

 Salman Siatang, Keturunan Raja ke IV  Buntu Batu, Wawancara pada tanggal 26 Juli 2023. 

11
 Ahmad M Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (abad XVI-abad XVII) (Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia, 2005), Cet. I, h.112-113 
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B. Islamisasi Lanjutan Kerajaan Buntu Batu 

Setelah masyarakat Buntu Batu menerima Islam sebagai agama resmi mereka, 

tidak lama setelah itu masuklah kelompok organisasi DI/TII yang di bawah oleh 

Kahar Muzakkar. Beliau kemudian melakukan revolusi terhadap ajaran Islam secara 

besar-besaran, mulai dari membakar dan merusak tempat ibadah seperti batu besar 

yang dianggap keramat, pisau-pisau tua, keris dan semua benda-benda yang dianggap 

musyrik.
12

 

Hal ini yang menyebabkan sehingga tidak ada peninggalan sejarah praislam, 

peninggalan sejarah yang masih di jaga sampai sekarang adalah kuburan tua, yaitu 

kuburan para raja Duri dan bekas telapak tangan berdarah yang letaknya tidak jauh 

dari kuburan tua. Karena tidak adanya peninggalan sejarah, sehingga masyarakat 

Buntu Batu mengatakan bahwa sejarah islamisasi disini adalah sipau pau (cerita 

sejarah). Akibat dari kurang nya kesadaran akan penting nya sejarah sehingga 

masyarakat disana sehingga tidak ada arsip mengenai islamisasi Kerajaan Buntu 

Batu.
13

 

Indonesia merupakan negara yang didirikan atas dasar rasa nasionalisme yang 

kuat terhadap berbagai daerah, ras, bahasa, agama, dan organisasi. Namun dalam 

pembangunan negara Indonesia, perbedaan-perbedaan tersebut diminimalisir dan 

hanya diusung persamaan-persamaan, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat 

antar tokoh mengenai hakikat negara dan cara mendirikannya. Sejak Indonesia 

merdeka, kita sering dicemaskan dengan adanya keinginan daerah lain untuk 
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 Yasin Ayying, Kepala Desa Pasui, Wawancara Pada tanggal 23 Juli 2023. 

13
 Yasin Ayying, Wawancara. 
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memisahkan diri dan terbentuknya kelompok-kelompok yang ingin mengubah 

ideologi bangsa, salah satunya adalah gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan. Kami 

prihatin kejadian-kejadian tersebut terjadi setelah kami mengakui jati diri Indonesia 

sebagai representasi semangat nasionalisme.
14

 

Sulawesi Selatan adalah salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia yang 

paling ulet, dan Belanda bahkan memuji upaya mereka. Abdul Kahar Muzakkar 

adalah tokoh penting dalam perang kemerdekaan Indonesia saat itu. Kahar Muzakkar 

muncul sebagai panglima pasukan dari seluruh Jawa, dan oleh Mabes Angkatan 

Darat, ia dipromosikan menjadi perwira menengah, Letkol. Abdul Kahar Muzakkar 

muncul sebagai tokoh kunci pada masa Perang Kemerdekaan (1945-1949). Kahar 

Muzakkar tampil sebagai sosok pemimpin yang menandakan dirinya mempunyai 

andil besar dalam menjaga kemerdekaan Indonesia.
15

 

Abdul Kahar Muzakkar, ketua komando Grup Seberang, mengatur ulang 

pasukan gerilya. Akibat restrukturisasi tersebut, para gerilyawan menghadiri 

pertemuan di Maros yang puncaknya adalah berdirinya organisasi yang dikenal 

dengan nama KGGS (Persatuan Gerilya Sulawesi Selatan) pada tanggal 17 Agustus 

1949.
16
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 Suhartono,  Sejarah Pergerakan Nasional Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908- 

1945, , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 6-8 

15
 Ali Handara, Gejolak Keamanan di Sulawesi Tenggara (1950-1965): Di-TII Abdul Kahar 

Muzakkar, Militer, dan PDK”, dalam Dunia Militer di Indonesia: Keberadaan dan Peran Militer di 

Sulawesi, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2000), h. 454 

16
 Ali Handara, Gejolak Keamanan di Sulawesi Tenggara (1950-1965): Di-TII Abdul Kahar 

Muzakkar, Militer, dan PDK”, dalam Dunia Militer di Indonesia: Keberadaan dan Peran Militer di 

Sulawesi, h. 456 
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Dalam pembentukan KGSS, sebenarnya tidak ada masalah sebab merupakan 

langkah antisipasi dalam menghadapi kemungkinan terburuk dari hasil Konferensi 

Meja Bundar (KMB). Namun, KGSS melakukan tuntutan kepada komandan 

Komando Teritorium Tentara VII Wirabuana untuk dijadikan atau diterima secara 

utuh menjadi bagian dari APRI dengan satu devisi yang diberi nama Devisi 

Hasanuddin dengan Kahar Muzakkar sebagai pimpinan Brigade. Namun permintaan 

tersebut tidak dikabulkan dan hanya bisa diterima oleh batalion. Karena rencana 

KGSS dan Kahar Muzakkar tidak disahkan, maka terjadilah sejumlah persoalan yang 

berdampak pada bidang lain, antara lain masa depan gerilyawan, kembalinya tentara 

Belanda dan NICA, serta KNIL, persoalan ideologi, dan lain-lain. Terakhir, didorong 

oleh sistem nilai budaya Bugis-Makassar yang berakibat pada etnosentrisme dan 

keterkaitannya dengan budaya etnis lain. Akibat penumpukan tersebut, muncullah 

permasalahan DI/TII di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Abdul Kahar 

Muzakkar.
17

 

Darul Islam (DI) yang juga dikenal dengan Tentara Islam Indonesia (TII) di 

Sulawesi Selatan tidak bisa dilepaskan dari Kahar Muzakkar. Dengan beralasan 

DI/TII memperjuangkan keyakinannya, khususnya membangun negara yang 

berlandaskan atau berlandaskan Islam sebagaimana nilai-nilai Kartosuwirdjo. 

Gerakan Kahar Muzakkar selalu mengarah pada pemerintah, namun tidak semuanya 

akurat, karena gerakan DI/TTI Kahar Muzakkar lebih dari sekedar lembaga 

pemerintah; ini juga tentang konsep-konsep yang pada dasarnya anti-Indonesia. 
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 Anhar Gonggong, Abdul Qahhar Mudzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak, 

(Yogyakarta: Ombak, 2004),  h. 164-165 
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Namun, yang kita dengar sejauh ini, kesalahan mutlak ada pada Andi Kahar 

Muzakkar.
18

 

Gerakan DI/TII Abdul Kahar Mzakkar memiliki basis pendukung di berbagai 

daerah pedalaman, seperti pedalaman di Enrekang yakni Benteng Alla yang menjadi 

perbatasan dengan Tana Toraja yang belum dikuasi TNI. Jika kita melihat secara 

dekat para penganut pembangunan DI/TII di Sulawesi Selatan, terlihat bahwa mereka 

terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, seperti bangsawan, ulama, pedagang, 

pengajar, dan petani. Dimasukkannya kehormatan dalam perkembangan ini tidak 

dapat dipungkiri signifikansinya. Sejak awal pembangunan (1950), ketika susunan 

Brigade Hasanuddin gagal, bagian dan dampak kehormatan nampaknya tidak dapat 

dipertahankan secara strategis padahal mereka sudah kurang menghargai kehormatan. 

Sementara itu, para panglima pasukan yang paling membumi adalah orang-orang 

yang mempunyai darah terpandang, seperti Andi Selle (Mattola), Andi Sose, Andi 

Tendriadjeng, Andi Masse, Andi Pattiwari yang merupakan pendukung awal 

pembangunan yang dimotori oleh Abdul Kahar Muzakkar.
19

 

Topogrfi wilayah Buntu Batu yang bervariasi mulai dari pegunungan, 

perbukitan, lembah dan sungai. Wilayang yang didominasi oleh bukit-bukit atau 

gunung-gunung ini berseblahan dengan gunung Latimojong disebelah barat yang 

memiliki ketinggian 3,478 M diatas permukaan laut, banyak jalan setapak yang hanya 

dilewati dengan berjalan kaki. Kondisi demikian menjadi hal penting bagi kelompok 

                                                           
18

 Bambang Sulistyo, “Dari Pahlawan ke Pemberontak: Perubahan Sebagai Pendukung 

Republik ke DI/TII di Sulawesi Selatan 1950-1951”, dalam Dunia Militer di Indonesia: Keberadaan 

dan Peran Militer di Sulawesi, (Yogyakarta: Gadjah Mada, University Press, 2000), h.. 316   

19
 Haslipa, Keturunan Raja ke IV  Buntu Batu, Wawancara pada tanggal 24 Juli 2023. 
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gerilyawan yaitu jaminan akan keamanan dan ancaman dari pemerintah dan pihak-

pihak dari TNI. Ini menjadi keuntungan tersendiri bagi DI/TII untuk menjadikan 

Buntu Batu sebagai wilayah basis dalam mobilisasi pasukan-pasukan, sebagai proses 

awal dilaksanakan dengan penanaman kesetiaan kepada pimpinan Kahar Muzakkar. 

Dalam menjalankan taktik gerilya, hal yang menjadi penyokong yaitu berada pada 

suatu daerah pedesaan Buntu Batu yang medannya berhutan lebat, bergunung-

gunung, berlembah, curam, kemudian wilayahnya yang sebagian besar hutan dan 

gunung. Keadaan wilayah seperti ini dapat menyulitkan musuh untuk melakukan 

penyerangan.
20

 

Gerakan DI/TII di Buntu Batu dan sekitarnya, sering mendapat simpati 

masyarakat setempat walaupun sedikit agak keras ketika perintah dan tugasnya tidak 

dilaksanakan. Disana para pengikut DI/TII mengajar membaca Al-Quran, mengajar 

mengambil air wudhu, mengajar shalat dan ibadah-ibadah lainnya. Pada tahun 

1950an di Buntu Batu masyarakatnya masih sangat kurang yang bisa membaca Al-

Quran padahal dalam cacatan sejarah Buntu Batu menjadikan agama Islam sebagai 

agama resmi sekitar tahun 1800an, tetapi prakteknya belum terlihat sampai masa 

pergerakan DI/TII.
21

 

Cita-cita berdirinya Darul Islam, dimana Islam menjadi sebuah gerekan 

politik yaitu Islam harus menjadi dasar Negara, syari‟ah harus diterima sebagai 

konstitusi negara karena kedaulatan politik yang berada ditangan Tuhan. Terlepas 

dari itu misi gerakan DI/TII yaitu gerakan purifikasi agama, dalam arti membentuk 

moral masyarakat yang berangkat dari penyimpangan syariat. Gerakan ini tidak lepas 
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dari pandangan, membentuk suatu negara berdasarkan syariat, negara itu harus 

ditopang oleh masyarakat yang betul-betul menjalankan ajaran Islam yang 

semestinya.
22

 

Kehadiran Islam yang memberikan hal baru dalam konsep teologis (cara 

meyakini keberedaan Allah), tentunya masyarakat setempat memperoleh suatu 

system kepercayaan yang bersumber dari kepercayaan asli dan kepercayaan baru 

berdasarkan ajaran Islam. Gerakan organisasi Muhammadiyah memiliki gagasan 

konsep yang baru dan peran yang signifikan. Dalam memproduksi pemahaman yang 

menanamkan nilai Islam tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan konsep 

keyakinan (aqidah) berdasarkan syariat di Sulawesi Selatan. Perserikatan 

Muhammadiyah yang berdiri pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 hijriyah atau bertepatan 

pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Kemudian berhasil melebarkan sayap diluar 

pulau Jawa terkhusus di Makassar pada tanggal 30 Maret 1926 oleh Masur al Yamin 

dengan bagian dari Muhammadiyah di Yogyakarta. Ide pembaruan yang dibawa oleh 

guru Baba sejak tahun 1937, penanaman nilai Islam berdasarkan syariat ala 

Muhammadiyah dengan melalui lembaga pendidikan yang dibentuk pada tahun 

1939.
23

 Gerakan-gerakan yang dibangun oleh Muhammadiyah pemurnian ajaran 

Islam, ternyata tidak mampu mengakomodasi semua wilayah Enrekang yang begitu 

luas. 
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 Muh. Wildan Rafzanjaningrat. A.Y, Masyarakat Buntu Batu Masa Gerakan DI/TII (1953-
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Hadirnya gerakan DI/TII memeiliki tujuan yang sama dengan cita-cita 

Muhammadiyah tentang sistem keagamaan yaitu dalam menata kehidupan yang 

beragama, dengan pelaksanaan Islam secara murni berdasarkan Al-Quran dan Al-

Hadist, tanpa dipengaruhi oleh kebiasan, adat istiadat dan menghindari Bid‟ah, 

takhyul dan khufarat. Hal ini terlihat jelas ketika gerakan DI/TII menilai symbol-

simbol yang menjadikan masyarakat musyrik. Pada tahun 1954. penghancuran situs-

situs kerajaan seperti makam para leluhur, senjata kerajaan dan hal-hal lain yang 

bertentangan dengan ajaran Islam.
24

 Persamaan konsep dan cita-cita yang sama, 

konsep gerakan DI//TII yang dibawa oleh Kahar Muzakkar mendapat sambutan 

positif dari kelompok pembaharu yaitu Muhammadiyah.  

Gerakan DI/TII tidak selamanya bringas tetapi juga memiliki sisi positif, tidak 

sedikit ulama dan ustadz-ustadz ternama yang mereka pergunakan untuk mengajar 

dan mendidik anak-anak pengikutnya. but saja Haji Abdul Kadir Daud, Haji Abdul 

Rahman Ambo Dalle dan Haji Abdul Muin dan lain-lain. Tetapi juga memang harus 

diakui bahwa DI/TII memiliki dampak yang sangat luas dan traumatik yang luar biasa 

seperti masalah keamanan yang mengakibatkan pengungsian secara besar-besaran 

akibatnya struktur pemukiman menjadi porak-poranda. Keluarga mereka yang mati 

terbunuh dan banyak juga yang berhamburan entah kemana. Ada juga masyarakat 

yang bermuka dua, yaitu mereka mengambil jarak antara dua kelompok yang 

bertikai.
25
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Abdul Kahar Muzakkar sendiri, baik pada saat maupun setelah pembentukan 

DI/TII, mendapat sambutan dan dukungan dari berbagai pihak, terutama mereka yang 

mempunyai kepedulian terhadap zona yang dieksplorasi. Memang benar, anak-anak 

muda di pedesaan sangat menghormati Abdul Kahar Muzakkar, meski mereka belum 

pernah bertemu langsung dengannya.
26

 

Di tengah proyek DI/TII Abdul Kahar Muzakkar di Selawesi Selatan. Anak-

anak pada saat itu pasti bingung. Akibatnya anak rela keluar rumah, sehingga 

pendidikan menjadi tidak efektif. individu yang bertualang ke luar rumah akan selalu 

dicurigai sebagai individu yang tidak dikenal. Pada saat itu, tidak ada seorang pun 

yang tertantang untuk berjalan-jalan atau mengatakan hal-hal yang tidak pantas di 

luar rumah karena akan berakhir dengan pembunuhan, yang biasanya berupa 

pemotongan leher dengan menggunakan parang atau golok. 
27

 

Disamping Kahar Muzakkar melakukan revolusi tersebut sampai akhirnya 

berhasil menguasai wilayah Buntu Batu, ia sekaligus menyebarkan aliran agama yaitu 

Muhammadiyah. Sehingga masyarakat Buntu Batu merupakan orang-orang yang 

berada dibawah naungan Muhammadiyah, bahkan tercatat di kabupaten Enrekang 

sendiri merupakan wiayah yang mayoritas masyarakatnya menganut aliran 

Muhammadiyah hingga saat ini. 
28

 

Penyempurnaan agama Islam yang dilakukan Kahar Muzakkar bisa dikatakan 

membawa dampak positif bagi masyarakat Buntu Batu masyarakatnya kini taat 

menjalankan agamanya sebagai umat Islam, dan juga rajin melaksanakan shalat lima 
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waktu. Sholat Jumat juga rutin dilaksanakan secara berjamaah. Saat waktu salat tiba, 

masjid ini dipadati oleh masyarakat, baik anak muda, muda, dan lanjut usia, baik pria 

maupun wanita yang khusus beribadah bersama.
29
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BAB III 

PENGARUH ISLAMISASI DI KERAJAAN BUNTU BATU  

A. Kondisi Sosial Budaya di Kerajaan Buntu Batu 

Sebelum datang nya Islam, masyarakat Buntu Batu seperti kebanyakan suku 

di Sulawesi Selatan, terbagi dalam semacam kasta. Pada kasta teratas terdapat para 

puang, lalu ada kaum ada’ (pemangku adat), bahkan ada yang berstatus kaunan 

(budak). Kasta-kasta ini disebut dibawa oleh Batara Guru, seorang tokoh dalam 

kepercayaan pra-Islam yang kemungkinan bentuk pengaruh ajaran Hindu-Budha.
1
 

Setelah datangnya Islam, stratifikasi kasta sepeti itu kemudian hilang, sipakatau 

pasca islamisasi tidak berarti benar-benar melihat semua orang setara, akan tetapi ada 

stratifikasi antar manusia yang kemudian bergeser dari status kasta menjadi 

kedudukan sesuai ilmu dan amanah yang diperoleh dalam masyarakat. 

Dalam masyarakat Massenrempulu, sipakatau merupakan falsafah induk yang 

memiliki beberapa cabang seperti sipakarannu (saling memberi harapan), sikamase-

masean (saling mengasihi), situlung-tulung (tolong menolong), sicurung-curung 

(saling melengkapi untuk meringankan beban), sipaotonni batu mapipang 

(melupakan kesalahan orang sehingga rasa dendam akan hilang). Dalam 

penerapannya sebagai budaya, sipakatau dapat diwujudkan melalui bahasa, sikap dan 

contoh perilaku masyarakat.
2
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Jika dalam sipakatau ada pengenalan dan pengakuan dalam kedudukannya 

masing-masing maka sipakalebbi  hadir sebagai penyeimbang agar tidak ada yang 

dianggap rendah. Segala sesuatu dianggap islami apabila berasal dari al-Quran dan 

Hadist, maka karakter keislaman sipakalebbi tampak cukup jelas, salah satu ajaran 

dalam Islam yang cukup fundamental adalah relasi antara manusia dengan Karamatul 

Insaniyah atau kemuliaan manusia.
3
 

Sesepuh masyarakat Duri mengatakan sipakario-rio kamu to padanta pada 

tau yang artinya “saling berbagi kebahagiaan sesama manusia”. Selain itu, prinsip 

sipakario ini juga berarti bahwa sesama manusia harus saling tolong menolong dalam 

rangka meringankan kesusahan yang tengah dialami orang lain sehinga iya juga dapat 

merasakan kebahagian. Dengan demikian akan terjalin persaudaraan yang erat 

berlandaskan pada rasa saling sayang menyayangi antara sesama manusia. Sipakario 

merupakan turunan filsafah dari Sipangingaran. 
4
 

Pada masyarakat Buntu Batu sendiri, mereka sangat erat dalam kekeluargaan 

dan kekerabatan. Sehingga kedekatan raja terhadap masyarakat serta ketaatan 

masyarakat terhadap raja nya membuat hubungan sosial terhadap kedua nya terjalin 

sangat baik. Aspek budaya masyarakat sebahagian masih menganut sistem 

kepercayaan yang dikenal secara turun-temurun kepercayaan animisme, barulah 

kemudian ketika Abdul Kahar Muzakkar datang dengan DI/TII-nya masyarakat mulai 

meninggalkan kepercayaan aslinya meskipun tidak secara menyeluruh.
5
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Dibeberapa kampung yang dihuni suku Duri dikaki gunung Latimojong 

termasuk Buntu Batu, beberapa tempat disebut dewata. Istilah dewata ini merupakan 

pengaruh dari agama Hindu-Budha, kemudian tempat-tempat ini umumnya adalah 

batu-batu besar yang secara alami membentuk undakan yang digunakan untuk ritual 

mangdewata yakni memohon kepada dewa untuk meminta sesuatu, biasanya hujan. 

Dalam upacara mangdewata, penduduk mendatangi tempat itu secara berkelompok 

dengam membawa sesembahan berupa makanan yang dimasak dengan aturan-aturan 

khusus. Kemudian memotong hewan, mereka akan menaruh sedikit potongan daging 

di tempat itu sebagai sesembahan.
6
 

Setelah Islam masuk tempat-tempat dewata itu kemudian dikenal dengan 

karama’. Penggunaan kata karama’ menunjukkan kehadiran Islam dalam bahasa 

Duri. Perubahan kata ini bukan sebatas permainan kata, sebab secara konseptual  dan 

faktual telah terjadi perubahan dalam cara berfikir mereka. Istilah karama’ ini 

sepadan dengan kata “keramat”. Secara konseptual terjadi pergeseran sumber 

pertolongan dari dewata menuju Allah swt. yaitu pertelongan yang tidak lagi 

dilakukan dengan ritual-ritual syirik tapi dengan beribadah dan mendekatkan diri 

kepada Allah swt.
7
 

Kemudian dari kata masang. Masang adalah kejadian ketika seseorang mati 

tapi jasadnya juga ikut menghilang tanpa jejak. Konsep mati masang ini selain dahulu 

dianggap benar-benar terjadi, juga banyak terekam didalam folklor Duri. Setelah 

kedatangan Islam orang Duri tidak lagi mempercayai fenomena masang. Namun 

demikian, dalam kepercayaan suku Duri muncul istilah mate makrifat. Sekilas mirip 
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dengan konsep masang, orang yang diyakini mate makrifat meninggal tanpa adanya 

jejek jasad. Istilah ini jelas berasal dari khazanah tasawuf, yaitu konsep ma’rifah 

yakni keadaan ketika seorang telang menyingkap rahasia-rahasia ketuhanan. Dalam 

istilah al-Ghazali disebut an-Nazhar ila wajhillahi (menyaksikan wajah Allah), 

makrifat dicapai sebagai anugrah dari Allah. Jadi kehadiran istilah makfirat salam 

bahasa Duri, menunjukkah kehadiran konsep ketuhanan Islam dan bahwa setelah 

kematian seseorang akan bertemu dengan Allah (akhirat). Hanya saja sebagai bagian 

dari transisi perubahan pandangan dunia itu, istilah makrifah ini masih dikaitkan 

dengan kematian beserta hilangnya jasad, sebuah konsep yang asing dalam Islam. 
8
 

Dari dua istilah diatas, Nampak bahwa kosa kata Islam telah hadir dalam 

bahasa Duri dan membawa makna baru. Meski secara konseptual, istilah-istilah itu 

membawa baru dalam pandangan dunia orang Duri. Perubahan ini membuka jalan 

pada fase islamisasi berikutnya. Pada islamisasi berikutnya, kepercayaan peralihan 

semisal mate makrifat secara total menghilang. Tahap ini bisa dikatakan bermula saat 

terjadinya gerakan DI/TII yang dipimpin Kahar Muzakkar. Ia menjadikan tempat 

tinggal suku Duri di Buntu Batu dan sekitarnya sebagai benteng pertahanannya sebab 

letak geografisnya yang strategis. Namun DI/TII tidak hanya melakukan operasi 

militer, tetapi mereka juga sekolah-sekolah dan meluruskan keyakinan-keyakinan 

yang masih bercampur animisme. Seperti yang telah di jelaskan sebelumya DI/TII 

melakukan penaklukan dengan cara yang drastis dan penuh traumatik seperti 

contonya nya membakar peti-peti mati kuno yang berisi mayat para puang (golongan 

bangsawan) sebab dikhawatirkan akan menjadi sumber kemusyrikan. Tindakan ini 
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dilakukan oleh orang Duri sendiri, sehingga saat ini pun keturunan Kahar Muzakkar 

yang memperjuangkan Islam lewat jalur konstitusional justru mendapatkan dukungan 

dari rakyat Enrekang. Pada periode selanjutnya proses dakwah islamisasi dilakukan 

oleh berbagai ormas dakwah dan pesantren dengan pendekatan damai melalui jalur 

pendidikan dan kegiatan sosial. 
9
 

Pengaruh Islam dapat dilihat dari aspek pendidikan. Pengajaran ilmu agama 

sejak usia dini diberikan oleh orang tua pada anak-anaknya, seperti mengajar dan 

mendidik tata cara wudhu, shalat dan membaca Al-Qur‟an. Disamping peran orang 

tua, dunia pendidikan yang mulai berkembang kemudian memberikan ruang belajar 

kepada anak-anak yang seharusnya mendapatkan dunia pendidikan, seperti 

pembangunan pesantren dan sekolah-sekolah madrasah, kemudian juga tempat 

mengaji, baca tulis Al-Quran. Dunia pendidikan tidak hanya mengajarkan tentang 

ilmu agama saja, tetapi juga ilmu pengetahuan. 
10

 

Dengan adanya pendidikan ini membuka wawasan tentang pentingnya ilmu 

dalam kehidupan. Termasuk dalam membuka wawasan masyarakat Buntu Batu untuk 

memulai mata pencaharian dengan bertani, karena juga didukung oleh wilayahnya 

yang pengunungan, sehingga cocok untuk lahan pertanian dan perkebunan. Selain itu 

gotong royong dan saling membantu sudah menjadi sifat bawaan masyarakat Buntu 

Batu. Sebagai pemeluk agama Islam yang taat, masyarakat juga melakukan kegiatan-
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kegiatan kebudayaan dengan bernuansa Islam, sepeti dalam upacara perkawianan dan 

Akikah.
11

 

Kemudian juga dialek bahasa yang digunakan oleh orang Buntu Batu adalah 

Bahasa Duri. Bukan hanya Kecamatan Enrekang Bahasa Duri juga digunakan oleh 

orang Enrekang yang mendiami Kecamatan Anggeraja, Alla, Curio, Buntu Batu, 

Buntu Tangla dan daerah bagian utara lainnya yang berbatasan dengan Tanah Toraja. 

Secara dialek penggunaan Bahasa Duri masih ada perbedaan-perbedaan, namun satu 

dengan yang lain penggunanya masih saling mengerti.
12

 Bahasa yang digunakan oleh 

orang di luar wilayah itu menyebut dengan Bahasa Duri dan menyebut orangnya 

sebagai orang Duri. Mata pencaharian sebagian besar adalah bertani. Selain itu juga 

ada yang berkebun dan berternak.  

B.  Kondisi Politik di Kejajaan Buntu Batu 

Proses islamisasi kerajaan Buntu Batu dan kerajaan-kerajaan di Sulawesi 

Selatan menggunakan metode kedua. Para pemimpin atau penguasa yang terlebih 

dahulu Islam kemudian menyebar ke masyarakat. Pola masyarakat di kerajaan Buntu 

Batu yang sangat menjunjung tinggi ketaatan kepada raja sehingga apapun yang di 

katankan raja, maka rakyat akan mengikutinya dan titah seorang raja itu setara 

dengan hukum. Raja adalah pemilik kekuasaan, sehingga kebijakan apa yang 

ditetapkan raja maka rakyat harus menaatinya.
13
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Setelah agama Islam diterima di kerajaan Buntu Batu, maka pertama-tama 

yang dilakukan oleh raja adalah perubahan struktur kerajaan serta penempatan-

penempatan aparat nya. Dimana kemudian para aparat itu di gurui langsung oleh raja 

yaitu Puang Kadere, karna beliau ingin orang-orang ada dalam struktur kerajaan 

merupakan orang-orang yang paham akan syariat Islam. Setelah itu mulailah di 

berlakukan hukum-hukum syariat Islam. Juga kemudian orang-orang itulah yang 

akan menyalurkan pendidikan Islam dikalangan rakyat.
14

 

Proses islamisasi Puang Kadere adalah pengaruh besar dalam kehidupan 

politik kerajaan di Buntu Batu. Dalam sistem kerajaan Buntu Batu sendiri 

pengangkatan posisi-posisi penting dalam kerajaan itu dari keluarga, seperti dalam 

pengangkatan nene’ atau penasehat yaitu orang yang dituakan dalam kerajaan dalam 

artian orang yang dimuliakan karna kemampuan yang dimiliki dan orang yang posisi 

nya berada di atas raja. Dalam pengangkatan nene’ sendiri itu sangat mempengaruhi 

proses politik kerajaan, karena tidak sembarang orang bisa mendapat gelar tesebut. 

Tanggung jawab menjadi seorang nene’ tidak mudah dan memiliki posisi penting 

dalam mewujudkan kestabilan sistem politik kerajaan Buntu Batu. Selain itu tugas 

beliau juga memberikan fatwa. 
15

 

Nene’ sendiri mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kerajaan Buntu Batu. 

Pada proses pengambilan keputusan beliau berpengaruh di dalamnya, seperti 

misalnya dalam sebuah masyarakat yang masih mempertahankan ajaran nenek 
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moyang atau adat, maka itu akan diteliti dulu dalam aturan dan cara-cara syariat. 

Keputusan syariat merupakan keputusan mutlak yang tidak dapat di ubah dan 

diperbarui, sementara adat bisa saja di perbarui pada situasi atau kondisi tertentu.
16

 

Kemudian masuk lah kelompok organisasi yang dipimpin oleh Kahar 

Muzakkar yaitu DI/TII, dimana mereka membuat markas petama nya di Pasui 

wilayah kerajaan Buntu Batu dan menjadi tempat mengumandangkan proklamasi NII 

Untuk wilayah Indonesia Timur, dilatarbelakangi oleh faktor sosial politik 

masyarakatnya. Faktor itu adalah jaminan keamanan dan dukungan masyarakat di 

tempat tersebut. Faktor politik utamanya yaitu ketegangan gerilyawan dengan 

tentara.
17

  

Dukungan dari masyarakat yang dulunya tidak terlibat dalam kesatuan Kahar 

Muzakkar, dalam proses berlanjutnya kemudian memberikan dukungan pada gerakan 

tersebut merupakan keuntungan besar dalam memperbesar gerakan.  Memberikan 

dukungan merupakan suatu pernyataan menyatukan, yang dalam perkembangannya 

terjadi proses integrasi.
18

 

Proses penyatuan masyarakat Buntu Batu ke dalam kelompok DI/TII tidak 

terlepas dari adanya faktor yang bersifat pemaksaan. Pada awal operasi gerakan 

DI/TII di mana masyarakat berada pada beban psikologi yaitu ketakutan, ada suatu 

pemaksaan untuk menerima DI/TII karena tidak ada pilihan lain bagi masyarakat 

untuk menolak kedatangan DI/TII. Pada proses perkembangannya DI/TII menjadi 
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2023. 

17
 Akib, Ketuunan Raja ke IV Buntu Batu, Wawancara pada tanggal 24 Juli 2023. 

18
 Akib, Wawancara.  
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kebanggaan bagi masyarakat. Fakor ketokohan Kahar Muzakkar di mata masyarakat 

karena konsep ajaran yang diembahnya.
19

 

Kahar Muzakkar kemudian memperlihatkan kesesuaian dirinya dengan ajaran 

yang di tawarkan. Sosok yang ditampilkan tidak terlihat sebuah kemunafikan atau 

penyimpangan atas Islam itu sendiri. Bagi masyarakat ini suatu kepercayaan yang 

terbangun untuk mengikuti jejak ajaran Kahar Muzakkar. Kahar memperlihatkan jauh 

sebelum terbentuk gagasan NII di Sulawesi Selatan, yang mengunjungi wilayah 

Baraka sekitar tahun 1949, kunjungan ini merupakan suatu bentuk meninjau wilayah 

dalam memastikan layak untuk menjadi tempat proklamasi NII yang baru terlaksana 

pada tahun 1953.
20

   

Kepribadian seorang Kahar pada konsep tentang Islam itu sendiri adalah 

sesuatu yang terbentuk karena adanya interaksi dengan paham-paham Islam melalui 

pendidikan. Berawal dari usia 17 tahun menempuh pendidikan di luar Sulawesi yaitu 

di Surakarta dengan masuk sekolah perguruan Islam Kweekschool Muhammadiyah 

selama 3 tahun ( 1938-1941). Ketokohan selain dari konsep agama, juga ketokohan 

yang dilihat dari pengabdian dirinya kepada Negara Republik yang gagah berani. 

Perjalanan hidup yang tidak mengenal dengan adanya kompromi terhadap kelompok 

yang dinilainya sebagai penindas rakyat. 

 

                                                           
19

 Muh. Wildan Rafsanjaningrat, Masyarakat Buntu Batu Masa Gerakan DI/TII (1953-1965), 

h. 24. 

20
 Muh. Wildan Rafsanjaningrat, Masyarakat Buntu Batu Masa Gerakan DI/TII (1953-1965), 

Skripsi (Makassar: Universita Negeri Makassar, 2018), h. 35. 
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Ketokohan yang menarik simpati rakyat, tentunya memberikan kemudahan 

dalam mengorganisir masyarakat untuk menyatu ke dalam DI/TII. Mengorganisir 

masyarakat merupakan suatu langkah yang logis dengan melihat situasi yang dialami 

masyarakat setempat. Propaganda politik yang tujuan menaruh sari-sari kebencian 

masyarakat terhadap TNI sebagai presentatif Negara Republik pimpinan Soekarno 

adalah hal yang diterapkan oleh para pejuang DI/TII seperti halnya Kahar. 
21

 

Penduduk setempat yang berada dalam bayang-bayang gerakan DI/TII, 

seringkali mendapatkan pengaruh atau propaganda yang dilakukan secara rutin. 

Propaganda yang dilakukan ialah tentang keadaan pemerintah yang tidak stabil serta 

adanya pengaruh komunis yang mendarah daging dalam tubuh pemerintahan 

Indonesia dan TNI. Hal ini membuat penduduk ragu dalam mendukung pemerintahan 

Indonesia dan TNI.
22

 

Masyarakat yang memiliki kepentingan dan kebutuhan akan wilayahnya 

masing-masing apalagi wilayah yang termasuk sulit di jangkau oleh pemerintah pusat 

sangat mempengaruhi perkembangan dan informasi. Lewat celah itulah Kahar 

Muzakkar mudah mengajak masyarakat masuk dalam gerakan DI/TII yang 

dibangunnya. Namun kesadaran masyarakat akan kondisi nasional juga tidak terlepas 

dalam melakukan perlawanan. Adapun dua faktor saling berhubungan yang 

menyebabkan rakyat memberontak terhadap pemerintah yang berlaku. Yang pertama, 

kebencian akan bertambahnya pengaruh Tentara Republik dan kaitannya dengan 

rendahnya posisi penempatan pasukan gerilya liar, bersama dengan politik 

                                                           
21

 Muh. Wildan Rafsanjaningrat, Masyarakat Buntu Batu Masa Gerakan DI/TII (1953-1965), 

Skripsi (Makassar: Universita Negeri Makassar, 2018), h. 36. 

22
 Abdul Kahar Muzakkar, Konsepsi Negara Demokrasi Islam:Kritik Pemikiran 

Pemerintahan Presiden Soekarno, ( Bandung:SEGA ARSY, 2013), h.42. 
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demobilisasi pemerintah Republik kemudian. Kedua, bertambahnya pengawasan 

pemerintah Republik atas provinsi-provinsi segera sesudah kemajuan tentaranya, 

sejalan dengan upayanya untuk membina pamong praja yang setia dan efisien. 

Reaksi masyarakat akan kondisi pemerintah itu sudah sangat terasa setelah 

kemerdekaan. Terutama pada dasar faktor kepentingan ekonomi wilayah. Gejolak 

yang nampak itu melalui gerakan-gerakan sosial di daerah Jawa Barat, termasuk 

wilayah Pekalongan. Pertempuran-pertempuran laskar rakyat di Karawang, April 

1947 dan bentrokan-bentrokan dengan satuan-satuan Hizbu‟llah dan Sabili‟llah ketika 

divisi Siliwangi mundur ke Jawa Tengah pada 1948.
23

 Memperjelas respon 

masyarakat akan ketimpangan yang terjadi di tubuh pemerintah pusat pada saat itu. 

Faktor kedua yang menarik simpati masyarakat untuk berjuang bersama 

Kahar Muzakkar dengan gerakan DI/TII, sebagai jembatan menuju NII yang utuh 

ialah peran keagamaan. Agama tidak hanya menjadi sistem keyakinan yang 

membangun kepercayaan individu kepada zat yang dianggap Tuhan, akan tetapi  

lebih dari itu. Gerakan DI/TII menjadikan agama terutama Islam berperan sebagai 

perubahan sosial di masyarakat Buntu Batu, tidak sekedar membentuk keyakinan 

yang utuh berdasarkan syariat pada masyarakat. Selain menjadikan Islam sebagai 

panduan dalam menata aqidah masyarakat yang telah bercampur kepercayaan di luar 

ajaran Islam yang dianggap ajaran musyrik. Tetapi menjadikan Islam sebagai gerakan 

dalam menata kehidupan sosial masyarakat yang menyentuh masalah-masalah sosial 

secara kongrit.
24

 

                                                           
23

 Anhar Gonggong, Abdul Qahhar Mudzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak, 

(Yogyakarta: Ombak, 2004),  h.322. 

24
 Syahrul, Keturunan Raja ke IV Buntu Batu, Wawancara pada tanggal 25 Juli 2023. 
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Mengintegrasikan masyarakat ke dalam DI/TII merupakan suatu pengharapan, 

akan memberikan dukungan terhadap gerakannya, baik itu dalam bentuk dukugan 

langsung-aktif maupun tidak langsung-pasif. Yang langsung-aktif ialah mereka yang 

ikut ambil bagian dalam gerakan itu dan mempunyai kedudukan serta peranan 

tertentu dalam menjalankan organisasi gerakan DI/TII. Sedang pendukung yang tidak 

langsung-pasif ialah mereka yang memberikan dukungannya dengan cara tidak 

langsung, berlaku pasif tetapi tidak menentang adanya gerakan ini. Mereka tidak 

bersedia untuk ikut dalam penyerangan atau penumpasan gerakan DI/TII. Umumnya, 

mereka adalah anggota masyarakat biasa yang tidak mau meninggalkan pekerjaan 

sehari-harinya, baik sebagai guru, pedagang atau petani.
25

 

Kelangsungan gerakan DI/TII di Buntu Batu, kedua bentuk dukungan yang 

disebutkan di atas mempunyai artinya masing-masing. Hal utama yang diperlukan 

dalam gerakan itu ialah pendukung langsung-aktif sesuai dengan kedudukan dan 

peranannya masing-masing di dalam organisasi gerakan. Dalam usaha untuk 

memperluas pengaruhnya dalam masyarakat bentuk dukungan tidak langsung-pasif 

ini justru pada saatnya sangat berguna. Sikap diam mereka justru sangat diperlukan 

oleh mereka yang langsung-aktif di dalam gerakan DI/TII itu. 
26

 

Penduduk setempat yang berada dalam bayang-bayang gerakan DI/TII, 

seringkali mendapatkan pengaruh atau propaganda yang dilakukan secara rutin. 

Propaganda yang dilakukan ialah tentang keadaan pemerintah yang tidak stabil serta 

adanya pengaruh komunis yang mendarah daging dalam tubuh pemerintahan 

                                                           
25

 Anhar Gonggong, Abdul Qahhar Mudzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak, 

(Yogyakarta: Ombak, 2004),  h. 329. 

26
 . Syahrul, Keturunan Raja ke IV Buntu Batu, Wawancara pada tanggal 25 Juli 2023. 
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Indonesia dan TNI. Hal ini membuat penduduk ragu dalam mendukung pemerintahan 

Indonesia dan TNI.
27

 

Kekecewaan itu semakin nampak hingga yang dulunya para gerilyawan yang 

berjuang dalam kemerdekaan Indonesia di setiap wilayahnya masing-masing beralih 

menjadi perlawanan dalam ketidakpuasan akan kinerja dalam tubuh pemerintah 

pusat. Hampir semua gerilyawan masuk ke hutan masing-masing wilayah termasuk di 

Kalimantan Selatan yang pertama kali merasakan akibat tidak menaati perjanjian 

struktur federal tetapi memaksa para gerilyawan megakui daerah-daerah otonom. Di 

Aceh hampir mirip dengan kondisi ini karena tidak sepakatnya dalam perluasan 

wilayah dan adanya perlawanan daerah yang mengakibatkan terjadinya kembali 

genjatan senjata. Yang menjadi perbedaan antara Aceh dan daerah-daerah lainnya 

karena tidak pernah diduduki oleh Belanda selama masa revolusi. 

Daerah di Sulawesi Selatan berbeda lagi karena yang mengambil alih 

wilayah-wilayah pedesaan para gerilyawan KGSS dari Belanda dan sekutu lokalnya. 

Serta membantu pasukan dari Jawa dalam bentrokan dengan satuan-satuan KNIL. 

Tetapi peristiwa itu pemerintah menganggap para gerilyawanlah yang menjadi dalang 

dari kekacauan di Negara Indonesia Timur.
28

 Dari sanalah muncul gerakan-gerakan 

para gerilya yang tidak sepakat, kecewa akan keputusan-keputusan pemerintah pusat 

dan melihat kondisi yang kacau dalam tubuh pemerintah itu sendiri. 
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 Syahrul, Keturunan Raja ke IV Buntu Batu, Wawancara pada tanggal 25 Juli 2023. 
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 Syahrul,  
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BAB IV 

KONDISI MASYARAKAT BUNTU BATU MASA GERAKAN DI/TII 

A. Perubahan Stratifikasi Sosial 

Stratifikasi sosial berasal dari istilah social stratification yang berarti sistem 

yang berlapis-lapis dalam masyarakat; kata stratification berasal dari stratum 

(jamaknya : strata) yang berarti lapisan; stratifikasi sosial adalah pembedaan 

penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis). Dalam 

tataran masyarakat itu sudah dapat dipetakan sejak manusia mulai berkelompok 

membentuk oranisasi sosial. Mulai dari yang paling sederhana itu dari perbedaan 

gender dan usia, perbedaan antara pemimpin atau yang dianggap pemimpin dengan 

yang dipimpin, atau perbedaan berdasarkan kekayaan. Itu akan selalu ada selama 

yang dihargai ada dalam masyarakat, dan setiap masyarakat pasti memiliki sesuatu 

yang dihargai, maka itu akan selalu menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya 

sistem yang berlapis-lapis dalam masyarakat. Kekuasaan kerajaan masih ada di masa 

penjajahan Hindia Belanda cuman dilemahkan oleh adanya pejanjian Bongaya. Itu 

berefek hingga kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan termasuk kerajaan di wilayah 

Massenrempulu. Namun status kerajaan-kerajaan di wilayah Massenrempulu masih 

berstatus kerajaan yang tidak dikuasai oleh Belanda pada tahun 1824 yang bersifat 

kerajaan yang merdeka. Memasuki tahun 1890 diterapkan kebijakan yang disebut 

program fasifikasi oleh Belanda yaitu semacam kebijakan yang berupaya 

menghilangkan kekuasaan kerajaan-kerajaan yang tergabung dalam federasi Duri 

(kerajaan Alla, Kerajaan Malua dan kerajaan Buntu Batu). Konsekuensi dari 

kebijakan ini memicu munculnya gejolak dalam perjanjian tersebut karena para raja 

di wilayah Massenrempulu melihat adanya potensi pengambil alihan kekuasaan di
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tubuh kerajaan termasuk potensi dan batas wilayah kerajaan dengan cara 

pembentukan distrik oleh pemerintah Hindia Belanda yang berpengaruh pada batasan 

pengambil alihan suatu keputusan dalam wilayah setiap kerajaan.
1
 

Melihat potensi-potensi perlawanan kerajaan-kerajaan yang tergabung dalam 

Federasi Massensempulu Hindia Belanda menerapkan perjanjian penandatanganan 

Korte Verklaring pada tahun 1909. Secara otomatis kekuasaan kerajaan di wilayah 

Massenrempulu diakui secara dejure dan defacto sebagai kekuasaan Hindia Belanda. 

Pasca perang kemerdekaan tahun 1945-1949 sisa-sisa kerajaan kembali 

mengkonsolidasikan dirinya untuk kembali membangun sistem kekuasaan kerajaan. 

Berlaku struktur kekuasaan, di mana kekuasaan tertinggi di pegang oleh Puang yang 

menjadi raja. Dibawahnya ada Sulebatang atau yang menggantikan raja saat ada 

pertemuan, mengambil keputusan strategis misalnya ada penyusup atau ada yang 

menyerang wilayah kerajaan dan menyambut para tamu-tamu kerajaan, jika raja tidak 

ada di wilayah kerajaan. Ada juga Ambe Puang yang mengangkat raja sekaligus 

menjadi penasehat raja dan juga orang-orang yang sangat dihargai oleh raja hingga 

masyarakat kerajaan. Adapun yang menjadi protokoler atau juru bicara kerajaan 

disebut Pang Bicara. Dan ada pula penasehat agama kerajaan yang disebut Nene‟. 

Yang kemudian di bawah dari struktur kerajaan, ada pula struktur yang terbangun di 

dalam masyarakat atau rakyat kerajaan biasa yang menjadi perwakilan kerajaan 

dikalangan masyarakat. 

 

 

                                                           
1
 Mohammad Natsir Sitonda, Sejarah Massenrempulu Jilid 2, (Makassar: Tim Yayasan 

Pendidikan Mohammad Natsir), 2012, h. 5 
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Struktur Kerajaan Massenrempulu 

 

 

 

  

Menggantikan raja ketika raja tidak bisa  

 

 

  

 

 Ambe Kampong jabatan tertinggi dan orang yang paling di dengar di luar 

struktur kerajaan. Pang Kampong yang selalu mendampingi Ambe Kampong dalam 

pertemuan atau mewakili jika berhalangan. Ada juga Imam Kampong yang 

memimpin upacara-upacara keagamaan di tingkatan masyarakat kerajaan.
2
 

Gerakan DI/TII yang merupakan gerakan yang terbangun dalam struktur 

dengan bentuk militer, tentunya akan mempengaruhi struktur sosial masyarakat 

karena untuk memenuhi kebutuhan gerakan TII pemuda-pemuda pedesaan direkrut. 

Penghapusan nama Puang sebagai simbol kekuasaan kerajaan tidak terlepas dari 

anggapan bahwa kesataraan yang ingin dibangun oleh Kahar Muzakkar. Sesuai 

dengan syariat yang menganggap bahwa tidak ada yang bisa melebihi kekuasaan 

tertinggi selain Allah SWT. Selain dari pada itu, agar masyarakat dalam melakukan 

penyatuan perlawanan tidak ada perbedaan, sehingga paradigma itu terbangun dengan 

                                                           
2
 Muh. Wildan Rafzanjaningrat, Masyarakat Buntu Batu Masa Gerakan DI/TII (1953-1965), 

Skripsi (Makassar: Universitan Negri Makassar, 2018), h.43. 

AMBE PUANG 

PUANG/RAJA SULEBATANG 

PANG BICARA  

/NENE’ 
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dasar yang pernah dialami bahwa sejak masa kemerdekaan hingga mempertahankan 

kemerdekaan tetapi tidak ada pengakuan oleh pemerintah.
3
 

Struktur masyarakat yang dibentuk oleh Kahar Muzakkar terdiri dari kalangan 

militer, cendekiawan dan rakyat biasa. Kalangan militer yaitu masyarakat yang 

direkrut sebagai Tentara Islam Indonesia yang terdiri dari pemuda-pemuda, dengan 

struktur yang berbentuk mulai dari tingkat divisi, resimen, batalyon sampai pada 

satuan tingkat regu. Masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan tentara momo. 

Yang terdiri dari momo merah, momo hitam, dan momo putih.
4
 

Dalam membangun negara kalangan cendekiawan sangat dibutuhkan karena 

bagian dari kelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan, beriman atau 

menyumbangkan gagasannya untuk kesejahteraan. Orang-orang cendekiawan yang 

direkrut termasuk Sanusi Daris sebagai tangan kanan Kahar Muzakkar atau yang 

menggantikan posisinya pada saat tidak berada di wilayah Enrekang, Tempe yang 

diangkat sebagai salah satu jaksa saat ada yang melakukan pelanggaran, Kadir Laha 

didampingi oleh Husain Salam mengelilingi masjid-masjid kekuasaan DI/TII hingga 

ke rumah-rumah warga untuk memberikan dakwah sebagai pencerdesan untuk 

anggota DI/TII, mulai dari memberikan ilmu tentang Islam, membaca Al-Qur‟an, 

menceritakan kisah-kisah para Nabi, menggambarkan DI/TII seperti apa hingga 

memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan. Ini berlangsung mulai 

                                                           
3
 Muh. Wildan Rafzanjaningrat, Masyarakat Buntu Batu Masa Gerakan DI/TII (1953-1965), 

Skripsi (Makassar: Universitan Negri Makassar, 2018), h. 45. 
4
 Muh. Wildan Rafzanjaningrat, Masyarakat Buntu Batu Masa Gerakan DI/TII (1953-1965), 

Skripsi (Makassar: Universitan Negri Makassar, 2018), h. 46. 
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sekitar tahun 1953 sejak selesainya deklarasi di Buntu Batu sampai sebelum 

munculnya pasukan Siliwangi sekitar tahun 1962.
5
 

Adapun yang tidak tergabung dalam struktur yang dibentuk dalam NII tetapi 

memberikan sumbangsi yang sangat mencolok yaitu rakyat biasa. Di mana yang 

mengelola lahan pertanian sebagai penyuplai makanan, yang mencari informasi ke 

kota karena dianggap tidak masuk dalam kelompok DI/TII sebagai pedagang yang 

membawa hasil buminya ke pasar-pasar yang juga sebagai pusat kota. Termasuk 

pasar yang berada di Kalosi.
6
 

B. Masyarakat yang Terisolasi 

Faktor pembentukan pola pemetaan atau garis pemisah antara wilayah DI/TII 

dengan wilayah kekuasaan TNI di mana kelompok masyarakat bertempat tinggal. 

Pemetaan wilayah kekuasaan yang dibangun DI/TII sebagai basis kekuatan di Buntu 

Batu. Di mana wilayah kekusaannya mencakup pembagian wilayah paling tajam di 

Sulawesi bagian selatan pada tahun 1950-an tidak mengikuti garis politik atau etnis, 

tetapi perbatasan yang memisahkan dua wilayah pengaruh, yang umumnya disebut 

wilayah RI (Republik Indonesia) dan wilayah DI (Darul Islam). Wilayah kekuasaan 

RI itu mencakup wilayah perkotaan, yang dimaksud yaitu jalan poros antar kota 

termasuk Enrekang bagian kota, Cakke, Sossok dan Kalosi sebagai pusat kekuasaan 

di Enrekang. Sedangkan Darul Islam mengontrol sebagian besar wilayah pedesaan. 

Pemetaan wilayah kekuasaan yang dibangun sebagai basis Buntu Batu. Wilayah 

kekuasaan DI mencakup wilayah pedesaan, yaitu wilayah yang sulit dijangkau 

                                                           
5
 Muh. Wildan Rafzanjaningrat, Masyarakat Buntu Batu Masa Gerakan DI/TII (1953-1965), 

Skripsi (Makassar: Universitan Negri Makassar, 2018), h.47. 
6
 Muh. Wildan Rafzanjaningrat, Masyarakat Buntu Batu Masa Gerakan DI/TII (1953-1965), 

Skripsi (Makassar: Universitan Negri Makassar, 2018), h. 51. 



56 

 

 
 

pemerintah pusat atau setempat yang kebanyakan di kawasan hutan dan pegunungan 

dianataranya sebagian besar wilayah Duri yaitu Masalle, Baroko, Malua, Baraka dan 

Buntu Batu (Pasui).
7
 

Adanya pemetaan wilayah kekuasaan, terbangun bentuk masyarakat yang 

menjadi bagian masyarakat negara Republik Indonesia dan Masyarakat negara Islam 

Indonesia. Masyarakat dibentuk dalam struktur negara NII yang tentunya ini akan 

berbeda dengan masyarakat yang dalam struktur RI yang berada diperkotaan. 

Masyarakat yang hidup dipedesaan, selain dari kemampuan mengakses ke 

wilayah kota karena sarana dan prasarana yang belum stabil, masyarakat juga berada 

dalam lingkaran kekuasaan DI/TII. Konsenuensi logis ini terbentuk masyarakat yang 

tetutup dan terisolasi. Terisolasi dalam arti keadaan terpencilnya suatu wilayah yang 

didiami masyarakat karena jauh dari hubungan lalu lintas sehingga yang 

menyebabkan terbatasnya integrasi sosial dengan masyarakat lain yang ada 

diperkotaan. Penutupan ruang adalah suatu upaya dalam membendung pola-pola 

pengaruh dari pihak TNI yang nantinya akan memperlemah kekuatan DI/TII dimana 

masyarakat baik sebagai kekuatan inti maupuan kekuatan penunjang.
8

                                                           
7
 Syahrul, Keturunan Raja ke IV Bunu Batu, Wawancara pada tanggal 25 Juli 2023. 

8
 Syahrul, Keturunan Raja ke IV Bunu Batu, Wawancara pada tanggal 25 Juli 2023 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada pokok masalah dan sub-sub masalah yang telah diteliti 

dalam skripsi ini, kaitannya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, 

kesimpulan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Islam masuk ke Buntu Batu dibawa oleh pedagang dari Bone, yang dating 

untuk memperluas wilayah kekuasaan sekaligus menyebarkan agama Islam. 

Kerajaan Bone yang tidak berhasil menguasai Buntu Batu akhirnya kembali 

ke daerahnya, akan tetapi mereka meninggalkan jejak Islam. Jejak ini 

membuat masyarakat Buntu Batu termasuk para raja penasaran dengan ajaran 

tesebut, sehingga mereka melakukan perjalanan sebanyak tujuh kali untuk 

mempelajari Islam di Bone yang kemudian di sebut  pen pitu kapere pen pitu 

sallang. Islam yang kemudian hadir di Buntu Batu belum begitu sempurna, 

sehingga kemudian hadirlah DI/TII yang melaukan revolusi besar-besar 

terhadap agama Islam di Buntu Batu. 

2. Kehidupan masyarakat Buntu Batu masa gerakan DI/ TII berawal dari 

menyatunya masyarakat kedalam gerakan DI/TII yang disebabkan oleh faktor 

pemaksaan pada awalnya kemudian pada perekmbangannya masyarakat 

melihat sosok ketokohan Kahar Muzakkar sebagai orang yang religious. 

Faktor selanjutnya tidak terlepas dari peran keagamaan dimana agama 

berfungsi sebagai dasar perubahan dalam masyarakat. 

3. Gerakan DI/TII juga melakukan sebuah perubahan pada statifikasi sosial, 

diaman kekuasaan seorang Puang tidak diakui lagi dan tidak memiliki 
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kekuasaan untuk mengatur. Kahar Muzakkar kemudian membentuk struktur 

masyarakat yang terdiri dari kalangan militer, cendekiawan dan rakyat biasa, 

selain itu Ia juga melakukan pemetaan wilayah antara DI/TII dan TNI. 

B. Implikasi 

Masuk nya agama Islam di Buntu Batu merupakan sebuah kajian sejarah yang 

menarik untuk di teliti, karna itu menjadi alasan dalam pengembangan dakwah Islam 

di Buntu Batu. Meskipun penulis menyadari banyaknya keterbatasan dalam penyajian 

data, tetapi penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi untuk bahan 

penulis selanjutnya. 

Kehadiran sosok Kahar Muzakkar yang dermawan, gagah, religious dan 

berwibawa memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat 

Buntu Batu yang memiliki cita-cita penerapan syariat Islam yang utuh dalam tatanan 

masyarakat. Sifat religius yang pernah diperjuangkan masih ada sampai sekarang dan 

masih banyak yang mengagumi sosok seorang Kahar Muzakkar. 
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