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ABSTRAK 

Nama : SUMIRAH 

NIM : 40200117032 

Judul : KESULTANAN BIMA TAHUN 1773-1817 M  

(Studi Tentang Masa Pemerintahan Sultan Abdul Hamid) 
____________________________________________________________________ 

Skripsi ini membahas tentang Kesultanan Bima Tahun 1773-1817 M (Studi 

Tentang Masa Pemerintahan Sultan Abdul Hamid). Tujuan penelitian ini yaitu: 1) 

Untuk mengetahui kondisi pemerintahan Kesultanan Bima pra-pemerintahan Sultan 

Abdul Hamid, 2) Untuk mengetahui usaha-usaha Sultan Abdul Hamid dalam 

memajukan Kesultanan Bima, dan 3) Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab 

kemajuan Kesultanan Bima pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid.  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian sejarah. Data diperoleh melalui 

Library Research. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah, 

antropologi, sosiologi agama, dan politik. Kemudian langkah-langkah penelitian yang 

digunakan yaitu: Heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Kondisi pemerintahan 

Kesultanan Bima pra-pemerintahan Sultan Abdul Hamid yaitu pada masa 

pemerintahan Sultan Abdul Kadim sangat memprihatinkan terutama dalam bidang 

politik dan ekonomi karena Belanda berhasil mengadu domba Bima dengan 

Kesultanan Gowa, juga memaksa Sultan Abdul Kadim untuk menandatangani 

kontrak dagang dengan Belanda, yang tentu hal itu sangat merugikan Kesultanan 

Bima. 2) Sultan Abdul Hamid berusaha untuk memperbaiki segala keadaan yang 

sangat memprihatinkan melalui  kebijakannya dalam beberapa bidang yaitu: bidang 

sosial politik, sosial ekonomi, sosial keagamaan, dan bidang ilmu pengetahuan dan 

peradaban, dan 3) Faktor-faktor penyebab kemajuan Kesultanan Bima pada masa 

pemerintahan Sultan Abdul Hamid ada dua yaitu: faktor internal, disebabkan dari segi 

politik, sosial keagamaan, dan sosial ekonomi. faktor eksternal, disebabkan dari segi 

politik, ia berhubungan baik dengan Kesultanan tetangga di Nusantara, juga menjalin 

hubungan baik dengan Belanda untuk mendapatkan patron  senjata. Dan dari segi 

ekonomi, Sultan Abdul Hamid menjalankan politik dagang bebas dengan Inggris. 

Implikasi dari penelitian ini adalah 1) Memberikan pelajaran untuk 

masyarakat terkait dengan hubungan baik antara sesama, 2) Dengan adanya usaha 

Sultan Abdul Hamid melalui beberapa kebijakannya memberikan beberapa manfaat 

seperti adanya lambang Kesultanan Bima yang menggambarkan betapa kuat hukum 

Islam dan hukum adat di Bima, dan diperbaiki Masjid Kesultanan hingga masjid 

tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan ibadah.    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

 Bima merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Nusa Tenggara Barat 

(NTB). Daerah Bima terletak di Pulau Sumbawa bagian timur memiliki luas wilayah 

diperkirakan 4.870 km2 atau 1/3 dari luas wilayah Pulau Sumbawa. Wilayah Bima 

sekarang ini mempunyai batas-batas wilayah. Sebelah barat merupakan Kabupaten 

Dompu, sebelah timur Selat Sape, sebelah utara Laut Flores, dan sebelah selatannya 

adalah samudera Indonesia. Ditinjau  dari segi geografis, Bima memiliki potensi yang 

besar untuk menjadi daerah yang lebih maju terutama dalam sektor perdagangan. Hal 

ini karena letaknya yang strategis, yakni di tengah kepulauan Nusantara. Selain itu, 

didukung pula oleh hasil alamnya yang melimpah seperti kayu soga (kayu untuk 

pemberi warna), rotan,  kuda, kerbau, dan lain-lain.
1
   

 Keadaan tanah dan iklim daerah Bima 70% terdiri dari dataran tinggi dan 

pegunungan. Pada masa lalu, dataran tinggi dan pegunungan ditumbuhi hutan tropis 

yang relatif lebat. Akibat perladangan berpindah maka akhir -akhir ini luas area hutan 

semakin berkurang, dataran tinggi dan pegunungan sudah banyak yang gundul. Hal 

ini ikut mempengaruhi perekonomian masyarakat, lebih-lebih karena timbul erosi 

yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup.
2
 

                                                           
1
Nurhilalianti, “Konflik Politik Internal Kerajaan: Prolog Islamisasi Massif dan Struktural di  

 Bima”, Ulumuna 9, no. 1 ( 2005), h. 37. 
2
M. Hilir Ismail, “Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara “(Mataram: 

Lengge, 2004), h. 13. 
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 Keadaan tanah didaerah pesisir banyak yang menjorok kedalam, sehingga 

daerah Bima yang dikelilingi oleh laut banyak mempunyai teluk beluk seperti, teluk 

Sanggar, teluk Bima, dan teluk Waworada. Keadaan pesisir yang demikian sangat 

menguntungkan bagi pelayaran.
3
 

Dalam perkembangan sejarahnya Bima telah mengalami bermacam-macam 

bentuk dan situasi pemerintahan yang disesuaikan dengan tatanan masyarakat pada 

masing-masing zamannya. Sistem politik dan pemerintahan yang pernah tumbuh dan 

berkembang dalam sejarah di Bima adalah masa Naka (prasejarah), masa Ncuhi  

(masa awal sejarah), masa Kerajaan, masa Kesultanan, masa Swapraja, masa 

Swatantra, dan masa Kabupaten. Sebelum datangnya ajaran Islam di provinsi Nusa 

Tenggara Barat khususnya di Kabupaten Bima, yaitu pada zaman Naka (prasejarah) 

dan zaman Ncuhi (awal sejarah) yang memiliki kepercayaan terhadap Makakamba 

(Animisme) dan Makakimbi (Dinamisme). Masa Naka (pra sejarah) merupakan masa 

yang tertua didalam pemerintahan ditanah Bima. Pada masa Naka masyarakat hidup 

berkelompok yang dipimpin oleh Naka (kepala masyarakat) tersebut, kehidupan 

masyarakat pada masa Naka sama dengan kehidupan masyarakat pada masa 

Prasejarah umumnya yang memiliki ciri-ciri nomaden (mengembara), food gathering 

(masyarakat mengumpul), hidup berkelompok dan dipimpin oleh kepala suku, belum 

mengenal pertanian dan peternakan, serta menganut kepercayaan animisme dan 

dinamisme. Kemudian selanjutnya peralihan zaman Naka (prasejarah) ke masa Ncuhi 

(awal sejarah), yang merupakan awal dari zaman sejarah, karena pada masa ini 

                                                           
3
M. Hilir Ismail, “Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara”, h. 14. 
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masyarakat mulai mengenal kebudayaan, pertanian, peternakan, dan kehidupan 

masyarakat sudah relatif maju.
4
 

Pada masa Ncuhi (awal sejarah), Bima sudah mulai mengadakan hubungan 

dengan daerah-daerah luar, terutama dengan Jawa, Sulawesi Selatan, dan Melayu. 

Hubungan itu terjalin melalui jalur perniagaan di Nusantara bagian timur menjadi 

ramai. Bima memiliki pelabuhan alam yang tenang, indah, dan strategis, menjadi 

ramai untuk daerah persinggahan pelayaran antara Jawa dan Maluku.  

Daerah Bima mempunyai dua nama yaitu Mbojo dan Bima, lahirnya dua 

nama ini erat hubungannya dengan latar belakang sejarah pada akhir masa kekuasaan 

para Ncuhi. Kata Mbojo berasal dari kata Babuju yaitu bukit yang menjadi tempat 

berlangsungnya musyawarah para Ncuhi (anggota masyarakat masa awal sejarah). 

Sedangkan kata Bima, diambil dari nama seorang pendatang dari Jawa yang tiba di 

Pulau Satonda dan beranak pinak, bernama Sang Bima. Abdullah Tajib menerangkan 

bahwa, tokoh ini merupakan personifikasi dari tokoh pewayangan Jawa yang 

memiliki kekuasaan dan kesaktiannya yakni Sang Bima.
5
 Keturunan sang Bima inilah 

kemudian diklaim sebagai penguasa sah ditanah Bima dan membentuk sebuah sistem 

pemerintahan yang lebih maju dari sebelumnya yaitu Kerajaan.
6
  

Menurut Kitab Bo` Sangaji Kai (catatan Kerajaan Bima), munculnya Kerajaan 

Bima dirintis oleh pendatang dari Jawa seorang musafir dan bangsawan Jawa yang 

bergelar Sang Bima, ia merupakan pendiri Kerajaan Bima. Kemudian ia menikah 

dengan Putri Tasi Sari Naga, dari hasil pernikahan tersebut lahir dua orang putera 

                                                           
4
Taufikurrahman, “Perkembangan Islam di Kesultanan Bima Abad  XV H”, Skripsi  

(Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2020), h. 2. 

 
5
M. Hilir Ismail, “Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara”, h. 4. 

6
Abdullah Tajib, “Sejarah Bima Dana Mbojo” (Jakarta: PT Harapan  Masa PGRI, 1995), h. 

43. 
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bernama Indra Zamrud dan Indera kumala, kedua anak tersebutlah yang mempunyai 

keturunan penerus Kerajaan Bima. Pada perkembangan selanjutnya Indra Zamrud 

menjadi Raja Bima pertama, dan sejak saat itulah Bima resmi menjadi Kerajaan. 

Penyiaran agama Islam di Pulau Sumbawa antara tahun 1540-1550 M, yang 

dibawa oleh para mubalig dan para pedagang dari Demak. Namun, pengislaman yang 

dilakukan oleh Sunan Prapen tidak dapat berlangsung lama, dan pengaruhnya tidak 

begitu kuat karena di Kerajaan Demak terjadi revolusi, akibat dari gugurnya Sultan 

Trenggono tahun 1546 M. Revolusi tersebut menyebabkan runtuhnya Kerajaan 

Demak dan kekuasaan di ambil alih oleh Pajang yang letaknya dipedalaman. 

Terhentinya pengislaman sebagai akibat runtuhnya Demak menyebabkan 

cahaya Islam yang tidak sempat bersinar secara luas di Bima, namun bukan berarti 

pengaruh Islam tidak ada sama sekali. Karena penduduk pesisir sudah ada yang 

menerima ajaran Islam. Agama Islam lebih mudah diterima oleh rakyat Bima karena 

adat yang dijunjung tinggi sejak masa Ncuhi mengandung nilai demokrasi yang 

sesuai dengan ajaran Islam, hal ini akan mempengaruhi perkembangan politik dan 

sosial budaya pada masa Kesultanan Bima.
7
 

Cahaya Islam bersinar setelah para pedagang dari Sulawesi Selatan yang 

datang menyebarkan agama Islam di Bima, sekitar tahun 1028 H (1617 M) didalam 

Kitab Bo` (catatan Kerajaan Bima) sebagai sumber sejarah Bima menjelaskan 

mengenai kedatangan Islam dari Sulawesi Selatan. Berdasarkan keterangan kitab Bo` 

yang ditulis pada 18 hari Rabiul Akhir 1270 H, bahwa Islam masuk pada tahun 1028 

                                                           
7
Taufikurrahman, “Perkembangan Islam di Kesultanan Bima Abad  XV H”, h. 3. 
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H (1617 M) dibawa secara damai berdasarkan ikatan kekeluargaan oleh empat orang 

pedagang dari Kesultanan Gowa, Luwu, Bone, dan Tallo.
8
 

 Selanjutnya Kitab Bo` (Catatan Kerajaan Bima) menjelaskan bahwa, 

keempat orang petinggi Kerajaan Bima sepakat untuk menerima ajaran Islam pada 10 

Rabiul Awal 1030 H (1619 M), dan mengganti nama sesuai dengan nama dalam 

agama Islam, keempat petinggi Kerajaan Bima tersebut adalah La Ka`i  (Ruma Ma 

Bata Wadu) menjadi Abdul Kahir, La Mbila menjadi Jalaluddin, Bumi Jara Mbojo 

Sape menjadi Awaluddin, dan Manuru Bata menjadi Sirajuddin.
9
 

 Pada perkembangannya, sistem kerajaan hanya berlaku sampai raja ke-27 

yakni setelah masuk Islamnya raja La Ka`i. Islamisasi di Bima tidak lepas dari peran 

Kerajaan Gowa sebagai salah satu pusat Kerajaan Islam di Nusantara. Ketika 

Kerajaan Gowa berupaya meluaskan sayapnya ke Pulau Sumbawa, Islamisasi pun 

dilakukan di daerah ini. Setelah La Ka`i (Abdul Kahir ) masuk Islam ia dididik dalam 

agama Islam oleh dua orang Datuk asal Sumatera yaitu Datuk ri Bandang dan Datuk 

ri Tiro,
10

 Sekitar 19 tahun kemudian yaitu tahun 1640 M. sistem Kerajaan resmi 

diganti menjadi Kesultanan dan Abdul Kahir dinobatkan sebagai Sultan pertama di 

Kesultanan Bima.
11

  

Kesultanan Bima sampai akhir masa kesultanan telah diperintah oleh 14 orang 

Sultan dengan Sultan Muhammad Salahuddin sebagai Sultan terakhir. Pada masa 

Sultan kedelapan yaitu Sultan Abdul Kadim, tepatnya tanggal 9 Februari 1765 M. 

                                                           
8
M. Hilir Ismail,“Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara”,  (Mataram: 

Lengge, 2004), h. 51. 
9
M. Hilir Ismail, “Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara”, h. 52. 

10
Suryadi, “Sepuluh Surat Sultan Bima Abdul Hamid Muhammad Syah Kepada Kompeni 

Belanda”  dalam Henri Chambert-Loir dkk., Iman dan Diplomasi: Serpihan Sejarah Kerajaan Bima 

(Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia , 2010), h. 124. 
11

M Fachrir Rahman, “Kontroversi Sejarah Kehadiran Islam di Bima”, Ulumuna 9, no. 1 

(2020), h. 26. 
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Belanda memaksanya untuk menandatangani kontrak monopoli dagang, sehingga 

Bima harus tunduk kepada politik monopoli dagang Belanda dan meninggalkan 

politik dagang bebasnya yang sudah dijalankan jauh sebelum Islam masuk. Sejak itu 

Bima tidak boleh berhubungan dengan bangsa lain dan hasil bumi harus dijual kepada 

VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) dengan harga yang sudah ditetapkan. 

Hal ini sangat merugikan perkembangan ekonomi Bima selanjutnya. Sebelum 

perjanjian ini, sudah ada perjanjian-perjanjian antara Bima dengan VOC, namun 

dengan adanya perjanjian (kontrak monopoli dagang Belanda) tahun 1765 M, ini 

semakin memperkuat posisi VOC di Bima dan berdampak besar bagi pemerintahan 

Kesultanan yang kesembilan yaitu Sultan Abdul Hamid.
12

 

Adanya kegoncangan politik yang terjadi di lingkungan Kesultanan pada masa 

pemerintahan Sultan Abdul Kadim telah mengundang campur tangan Belanda dan 

sangat merugikan Bima, sehingga menyebabkan Bima terjerat dalam sistem 

monopoli. Ketika dalam kondisi seperti ini, Sultan Abdul Kadim wafat pada tahun 

1773 M, dan kekuasaan dilimpahkan kepada anaknya Abdul Hamid. Pada saat Sultan 

Abdul Hamid naik tahta, Bima sudah satu abad dibawah kekuasaan kompeni, kontrol 

Belanda di bidang politik dan ekonomi berakibat Kerajaan Bima bukan lagi pusat 

perniagaan antar pulau dikawasan Indonesia bagian Timur, sehingga Bima 

kehilangan berbagai sumber kemakmuran.
13

 

 Awal pemerintahan Sultan Abdul Hamid, situasi politik ekonomi Bima 

kurang menggembirakan. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan 

                                                           
12

M. Hilir Ismail,“Peran Kesultanan Bima Dalam Perjalanan Sejarah Nusantara”, h. 115-

116. 
13

Henri Chambert-Loir, dan Siti Maryam  Salahuddin, “Pendahuluan” dalam Henri Chamber-

Loir, dkk., Iman dan Diplomasi: Serpihan Sejarah Kerajaan Bima, (Jakarta: Kepustakaan Gramedia, 

2010), h. 13. 
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faktor eksternal. Faktor internalnya adalah adanya kontrak dengan Belanda yang 

ditandatangani oleh Sultan Abdul Kadim pada tahun 1765 M ditambah lagi dengan 

munculnya persoalan baru dikalangan keluarga Kesultanan. Persoalan itu muncul 

berawal dari rasa tidak simpatik Jeneli Bolo Daeng Pabeta, kakak dari Sultan Abdul 

Hamid terhadap Ruma Bicara Muhyiddin sebagai wali sultan. Kemudian pada tanggal 

11 April 1815 M, terjadi letusan Gunung Tambora yang menyebabkan pemukiman 

penduduk terutama lahan pertanian rusak, flora dan fauna dilingkungan sekitar juga 

ikut terdampak, sebagian masyarakat Bima meninggal. Akibatnya rakyat mengalami 

kelaparan dan kemiskinan, juga wabah penyakit yang menjalar kemana-mana. Musim 

kemarau yang menimpa Bima disusul pula oleh serangan bajak laut yang merampas 

harta benda rakyat yang sedang menderita. Banyaknya masyarakat Bima yang 

meninggal, menyebabkan Bima kehilangan manpower (tenaga manusia/pekerja) yang 

sangat dibutuhkan dalam mengatasi krisis ekonomi dan sosial politik pada masa itu, 

karena kejayaan suatu Kesultanan adalah adanya kerja sama antara masyarakat 

dengan Sultan sebagai pemimpin di Kesultanan Bima tersebut.
14

 

Sementara faktor eksternalnya adalah tindakan Belanda yang selalu 

memaksakan kehendaknya kepada Sultan untuk menerima hegemoni Belanda dalam 

perdagangan. Kedua faktor tersebut berdampak sangat fatal bagi perkembangan Bima 

selanjutnya, perubahan ekonomi Bima akibat penguasaan penuh oleh Kompeni sangat 

dirasakan oleh masyarakat Bima. Imperialisme Belanda menyebabkan berkurangnya 

pendapatan rakyat, para pedagang Belanda yang berniaga di Bima mengatur sendiri 

harga barang dan kapal-kapal Bima yang berniaga ke berbagai Pelabuhan yang 

dikuasai Kompeni diawasi secara ketat serta dikenai bea cukai (biaya pajak) yang 

                                                           
14

Henri Chambert-Loir, dkk, “Iman dan Diplomasi: Serpihan Sejarah Kerajaan Bima”, 

(Jakarta: Kepustakaan Gramedia, 2010), h. 15. 
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tinggi. Setelah Belanda menyerahkan kekuasaan kepada Inggris sebagai negara 

imperialisme semi modern, Inggris melakukan perdagangan bebas dan 

memperhatikan kepentingan daerah jajahannya. Kehadiran perdagangan bebas  

Inggris dimanfaatkan oleh Sultan Abdul Hamid untuk menjadi pusat perdagangan 

bebas di wilayah Nusantara bagian Timur. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam 

mengenai Kesultanan Bima tahun 1773-1817 M (Studi tentang masa pemerintahan 

Sultan Abdul Hamid). 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengemukakan pokok masalah 

penelitian yaitu bagaimana Kesultanan Bima Tahun 1773-1817 M (Studi Tentang 

Masa Pemerintahan Sultan Abdul Hamid). Dari pokok masalah tersebut maka dapat 

dirumuskan beberapa sub-sub masalah sebagai berikut:   

1. Bagaimana kondisi pemerintahan Kesultanan Bima Pra-pemerintahan Sultan 

Abdul Hamid? 

2. Bagaimana usaha-usaha Sultan Abdul Hamid dalam memajukan Kesultanan 

Bima? 

3. Bagaimana faktor-faktor penyebab kemajuan Kesultanan Bima pada masa 

pemerintahan Sultan Abdul Hamid?  
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C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

 Fokus penelitian ini adalah Kesultanan Bima tahun 1773-1817 M (Studi 

Tentang Masa Pemerintahan Sultan Abdul Hamid), membahas terkait dengan kondisi 

pemerintahan Kesultanan Bima pra-pemerintahan Sultan Abdul Hamid, usaha-usaha 

Sultan Abdul Hamid dalam memajukan Kesultanan Bima, dan faktor-faktor penyebab 

kemajuan Kesultanan Bima pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid. 

 Dalam memberikan gambaran pengertian judul skripsi ini, penulis perlu 

menegaskan arah dan gambaran yang terkandung dalam judul skripsi “Kesultanan 

Bima tahun 1773-1817 M (Studi Tentang Masa Pemerintahan Sultan Abdul Hamid)”. 

Untuk lebih memudahkan pembahasan, perlu didefinisikan kata-kata yang dianggap 

penting terkait dengan permasalahan yang dibahas seperti: 1) Kesultanan Bima 

adalah salah satu Kesultanan yang terletak di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, 

yang dipimpin oleh seorang muslim yang identik dengan penguasa wilayah Islam. 2) 

Pemerintahan adalah berasal dari kata “perintah” yang ditambah awalan “pe” dan 

akhiran “an” (pemerintahan), artinya kekuasaan untuk memerintah suatu negara atau 

daerah,
15

 3) Sultan Abdul Hamid adalah putra dari Sultan Abdul Kadim yang dilantik 

menjadi seorang Sultan setelah ayahnya Sultan Abdul Kadim meninggal pada tahun 

1187 H (1773 M).  

 

 

                                                           
15

Najaruddin Toatubun, Sistem Pemerintahan Islam Pada Masa Bani Umayyah. UIN 

Alauddin Makassar Tahun 1986, h. 5. 
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2. Deskripsi Fokus 

 Kondisi pemerintahan Kesultanan Bima pra-pemerintahan Sultan Abdul 

Hamid, kurang menggembirakan karena terjadinya ketidakharmonisan dalam politik 

dan pemerintahan dilingkungan Kesultanan, masalah ini berasal dari kebijakan 

Kumala Bumi Partiga, kakak kandung dari Sultan Abdul Kadim yang terlalu banyak 

mencampuri urusan pemerintahan Kesultanan Bima, dan terjadinya letusan Gunung 

Tambora yang menyebabkan tanah pertanian, dan masyarakat banyak yang 

meninggal, serta ada kontrak dagang dengan Belanda yang ditandatangani oleh Sultan 

Abdul Kadim yang menyebabkan Bima terjerat dalam monopoli dagang Belanda.  

 Usaha-usaha Sultan Abdul Hamid dalam memajukan Kesultanan Bima, dalam 

beberapa bidang yaitu: 1) Bidang sosial politik, ia memperbaiki hubungan dengan 

Kesultanan Gowa dan berhubungan baik dengan Belanda, 2) Bidang sosial ekonomi, 

ia bergotong royong dengan masyarakat, serta mendapat bantuan dari para pedagang 

luar, 3) Bidang sosial-keagamaan, ia memerintahkan dan menempatkan ulama untuk 

berdakwah dan 4) Bidang ilmu pengetahuan dan peradaban, ia menghimpun 

kodifikasi undang-undang dan kitab pegangan para Sultan, serta menetapkan lambang 

Kesultanan Bima yang menguatkan hukum adat dan hukum Islam. 

Ada dua faktor pernyebab kemajuan Kesultanan Bima pada masa 

pemerintahan Sultan Abdul Hamid, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internalnya adalah dari segi politik Kesultanan, Sultan Abdul Hamid memperbaiki 

hubungan dengan kakaknya Jeneli Bolo yang sempat berusaha melakukan perebutan 

kekuasaan, dalam sosial keagamaan ia merenovasi masjid, menetapkan burung 

garuda sebagai lambang Kesultanan Bima, dan dalam sosial ekonomi disebabkan 
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karena adanya gotong royong antara masyarakat dan sultan dalam menghimpun dana 

untuk masyarakat yang dilanda musibah meletusnya Gunung Tambora. Sedangkan 

faktor eksternalnya adalah dari sosial politik, Sultan Abdul Hamid berhubungan baik 

dengan Kesultanan Sumbawa dan memperbaiki hubungan dengan Kesultanan Gowa 

yang sempat tidak baik karena berhasil diadu domba oleh Belanda, ia juga menjalin 

hubungan baik dengan Belanda untuk mendapatkan patron senjata demi menjaga 

keamanan Kesultanan Bima, dan dari segi ekonomi ia menjalankan perdagangan 

bebas dengan Inggris untuk membenahi ekonomi masyarakat yang sempat menurun 

karena monopoli dagang Belanda dan meletusnya Gunung Tambora. 

D. Tinjauan Pustaka    

Untuk memperjelas masalah penulisan, maka perlu dikemukakan sumber-

sumber yang menjadi patokan atau acuan pokok. Oleh karena itu, peneliti 

mengemukakan karya-karya ilmiah yang dapat dijadikan bantuan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Buku yang berjudul Bo` Sangaji Kai Catatan Kerajaan Bima yang ditulis oleh 

Henri Chambert-Loir dan Siti Maryam R. Salahuddin, yang diterbitkan oleh 

Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerja sama dengan Eloce Francaise 

d`Extreme-Orient, tahun 2012. Buku ini menjelaskan tentang isi kitab Bo` 

Sangaji Kai, tulisan tersebut sangat membantu peneliti dalam mengetahui 

terjemahan isi kitab Bo` terutama yang berkaitan dengan kontrak dagang 

Belanda dengan Kesultanan Bima. 

2. Buku yang berjudul Jejak Para Sultan Bima yang di tulis oleh M. Hilir Ismail 

dan Alan Malingi, yang diterbitkan oleh CV. Adnan Printing tahun 2018. 
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Pembahasan dalam buku ini adalah mengenai Asi Mbojo Penghubung masa 

lalu dan masa kini, sampai Jejak Para Sultan Bima dari Sultan Abdul Kahir I 

hingga Sultan Muhammad Salahuddin. Buku ini cukup memberikan informasi 

bagi peneliti mengenai biografi Sultan Abdul Hamid. Namun buku ini belum 

membahas secara lengkap mengenai bagaimana usaha-usaha Sultan Abdul 

Hamid dalam memajukan Kesultanan Bima pada masa pemerintahannya. 

3. Buku yang di tulis oleh M. Hilir Ismail, berjudul Peran Kesultanan Bima 

Dalam Perjalanan Sejarah Nusantara.  Buku ini berisi tentang Bima Sebelum 

masa Kesultanan, letak geografis, keadaan sosial dan politik dari masa pra 

Kesultanan sampai masa Kesultanan. Buku ini sangat membantu untuk 

mendapatkan informasi mengenai Kesultanan Bima pada masa Sultan Abdul 

Kadim dan Sultan Abdul Hamid. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah 

buku ini tidak membahas secara lengkap mengenai Konsep keagamaan pada 

masa pemerintahan Sultan Abdul Kadim, dan usaha-usaha Sultan Abdul 

Hamid dalam memajukan Kesultanan Bima dalam bidang keagamaan dan 

bidang ilmu pengetahuan.  

4. Skripsi yang berjudul Peran Sultan Abdul Hamid di Kesultanan Bima (1773-

1817 M). yang dirulis oleh Kartini Mawaddah, NIM: 12120031. Skripsi ini 

memberikan informasi mengenai bentuk diplomasi yang dijalankan oleh 

Sultan Abdul Hamid di Indonesia bagian timur, selain itu skripsi ini juga 

mendeskripsikan kebijakan Sultan Abdul Hamid dalam beberapa bidang. 

Tetapi skripsi ini belum membahas secara lengkap mengenai kondisi sosial 

politik pada masa Sultan Abdul Kadim dan belum membahas mengenai faktor 
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penyebab kemajuan Sultan Abdul Hamid dalam pengembangan Kesultanan 

Bima. 

5. Skripsi yang berjudul Peranan Sultan Muhammad Salahuddin Dalam 

Pengembangan Islam di Bima Tahun 1917-1951 M. yang ditulis oleh Susi 

Sulastri NIM: 40200115080, UIN Alauddin Makassar 2019. Skripsi ini sedikit 

menguraikan  kondisi keagamaan pada masa Pemerintahan Sultan Abdul 

Hamid, tetapi skripsi ini belum membahas mengenai kondisi sosial politik 

masa pemerintahan Sultan Abdul Kadim dan Sultan Abdul Hamid secara 

lengkap. 

6. Jurnal yang berjudul Peran Sultan Abdul Hamid Dalam Menjalankan Politik 

Dagang Bebas Di Kesultanan Bima Tahun 1773-1817.  Ditulis oleh Asmawati 

yang di upload tahun 2021, jurnal ini membahas dua aspek, yang pertama 

tentang peran Sultan Abdul Hamid dalam menjalankan politik dagang 

bebasnya Tahun 1773-1817 M dalam melawan kebijakan Belanda, dan kedua, 

menemukan dampak sosial ekonomi yang dirasakan masyarakat Bima 

terhadap adanya politik dagang bebas. Jurnal ini sangat memberikan informasi 

penting mengenai politik dagang bebas yang dilakukan oleh Sultan Abdul 

Hamid dalam melawan kebijakan Belanda dan dampaknya terhadap kondisi 

sosial ekonomi Kesultanan Bima pada saat itu. 

7. Jurnal yang berjudul Diplomatik Sultan Abdul Hamid di Kerajaan Bima 

Tahun 1773-1817 M. yang ditulis oleh Kartini Mawaddah tahun 2017, Jurnal 

ini membahas tentang kebijakan Sultan Abdul Hamid, dalam beberapa 

bidang, yaitu bidang politik, bidang keagamaan, dan bidang ekonomi. Tulisan 
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dalam Jurnal ini cukup memberikan informasi tentang kebijakan-kebijakan 

Sultan Abdul Hamid. 

E. Landasan Teori 

1. Teori Peranan Sosial  

Teori peranan sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah karena Sultan 

Abdul Hamid yang mempunyai kedudukan tinggi di Bima tentu akan mempunyai 

peran penting di Bima serta disegani dan dihormati oleh masyarakat. Teori peranan 

sosial ini dikembangkan oleh Erving Goffman, yang didefinisikan dalam pengertian 

pola-pola atau norma-norma yang diharapkan dari orang yang menduduki suatu 

posisi tertentu dalam struktur sosial.
16

 

2. Teori Bentuk Pemerintahan  

 Dalam teori John Locke, menggambarkan bahwa legislatif adalah kekuasaan 

tertinggi dan eksekutif berada dibawahnya. Rasionalisasinya adalah penyelenggara 

pemerintahan memerlukan pembatasan kekuasaan pemerintahan dan menjunjung 

tinggi hak-hak asasi manusia antara lain: hak atas keselamatan pribadi, hak 

kemerdekaan, dan hak milik.
17

 

Berkaitan dengan bentuk pemerintahan, Montesquieu menyebutkan bentuk 

pokok pemerintahan, yaitu bentuk monarki, dimana pemerintahan dilakukan oleh 

seorang Sultan meskipun menurut aturan-aturan tertentu. Sehingga dalam 

perkembangannya ada monarki absolut (bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh 

                                                           
16

Petter Burke, Sejarah dan Teori Sosial, terjemahan Mestika Zed dan Zulfahmi Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2001, h. 5. 
17

Jazim Hamidi dan Mustofa Lutfi, Civic Education (Antara Realitas Politik dan Implementasi 

Hukumnya), Jakarta: Gramedia, 2010, h. 133. 
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Sultan) dan ada monarki konstitusional (bentuk pemerintahan yang kekuasaan kepala 

negaranya (Sultan) dibatasi oleh ketentuan atau hukum Undang-Undang.
18

 

F. Metodologi Penelitian 

 1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian sejarah. Data diperoleh melalui 

Library Research (riset kepustakaan). Dalam proses pengambilan datanya hanya 

melalui proses Library research (penelitian kepustakaan), penelitian ini bertujuan 

untuk mengumpulkan data dan informasi hanya berdasarkan karya-karya tulis ilmiah 

seperti buku, jurnal, atau karya-karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

 2. Pendekatan Penelitian 

Untuk memahami secara mendalam tentang Kesultanan Bima Tahun 1773-

1817 M (Studi tentang masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid), penelitian ini 

menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut: 

a. Pendekatan Histori 

Sejarah merupakan peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh manusia, kemudian 

peneliti berusaha mengumpulkan sumber sejarah tersebut untuk dilakukan interpretasi 

yang menghubungkan fakta yang satu dengan fakta lain yang mewujudkan peristiwa 

tersebut tidak jauh dari keadaan masyarakat Kesultanan Bima tahun 1773-1817 M 

yaitu pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid. 

 

                                                           
18

M. Iwan Satriawan, S.H., M.H. dan Siti Khoiriah, S.H.I., M.H. Ilmu Negara.  Depok 

Rajawali Pers, 2017, h. 95. 



16 

 

 

 

b. Pendekatan Antropologi 

Antropologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia, dalam hal 

ini antropologi berupaya mencapai pengertian tentang manusia pada umumnya baik 

dari segi biologi, kepribadiannya, sampai pada kebudayaan dan masyarakatnya.  

Melalui pendekatan ini diharapkan mampu melihat bagaimana perkembangan yang 

dialami oleh masyarakat Bima pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid. 

c. Pendekatan Sosiologi Agama 

Sosiologi Agama adalah pendekatan yang menggambarkan keadaan 

masyarakat, hubungan antara sesama manusia, hubungan antara kelompok didalam 

proses kehidupan bermasyarakat.19 Dan Agama merupakan peraturan yang 

menghindarkan manusia dari kekacauan juga membawa manusia pada kehidupan 

yang tertib dan teratur. Pada situasi tersebut kita akan mengetahui seberapa besar 

peranan agama yang dianut oleh masyarakat Bima bisa memberikan ketentraman 

hidup dari masing-masing rakyat Bima.
20

 

d. Pendekatan Politik 

Politik merupakan konsepsi yang berisikan antara lain ketentuan-ketentuan 

tentang siapa yang memegang kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan 

bagaimana cara untuk menentukan kepada siapa kewenangan melaksanakan 

kekuasaan itu diberikan, bagaimana pertanggung jawaban dalam kekuasaan itu yang 

tentunya tidak terlepas dari judul yang di teliti21 yaitu Kesultanan Bima tahun 1773-

1817 M (studi tentang masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid).  

                                                           
19

Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar  (Cet II; Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 212. 
20

M. Quraish Shihab, Menabur Pesan Ilahi, (Jakarta: Lentera Hati, Cet: 1, 2006), h. 20. 
21

H. Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, (Cet. II; Jakarta: Universitas Indonesia 1990), 

h. 2. 
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3. Langkah-Langkah Penelitian 

  Penelitian ini merupakan penelitian sejarah, sehingga peneliti perlu untuk 

mencari dan meneliti sumber sejarah secara tuntas, dalam hal ini mengenai 

Kesultanan Bima tahun 1773-1817 M (Studi tentang masa pemerintahan Sultan 

Abdul Hamid) dengan tujuan mengungkap sejarah secara objektif.
22

 

 Tahapan metode sejarah yang timbul dalam penelitian ini terbagi menjadi 

empat tahap yaitu: 

a. Heuristik  

 Heuristik merupakan kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber  sebanyak 

mungkin dengan mencari jejak-jejak sejarah ataupun mencatat sumber-sumber 

terkait. Adapun sumber sejarah yaitu, sumber tertulis yang terdiri dari buku dan karya 

ilmiah lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan sumber 

dilakukan dengan cara mengunjungi beberapa perpustakaan, salah satunya 

perpustakaan Syekh Yusuf UIN Alauddin Makassar. Selain itu pengumpulan sumber 

juga dilakukan dengan searching di internet, dan disitu peneliti menemukan beberapa 

karya tulis ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. 

b. Verifikasi  

Metode selanjutnya adalah verifikasi yakni kegiatan memberikan kritik 

untuk memperoleh keabsahan sumber. Dalam hal ini yang harus diuji adalah keaslian 

sumber (otentisitas) yang dilakukan melalui kritik eksternal, dan kesahihan sumber 

(kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritik internal.
23

 Kritik internal adalah yang 

                                                           
22

Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995), h. 12. 
23

Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 

2011)., h. 108. 
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berkaitan dengan isinya, kritik ini dilakukan dengan membandingkan antara tulisan 

yang satu dengan tulisan yang lainnya untuk mendapatkan data yang akurat, baik dari 

segi isi dan bahasanya. Dan kritik eksternal merupakan pengujian yang dilakukan 

pada aspek luarnya atau fisiknya. Peneliti menggunakan kritik internal dalam 

melakukan penelitian, seperti pada buku Bo` Sangaji Kai (Catatan Kerajaan Bima), 

didalam buku tersebut dijelaskan mengenai Kerajaan Bima, tetapi bahasa yang 

digunakan didalam pembahasannya kurang dapat dipahami karena terdapat beberapa 

naskah bertuliskan Arab melayu, akhirnya peneliti membandingkan dengan sumber 

lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam tulisan tersebut. 

c. Interpretasi  

Interpretasi Adalah penafsiran kembali terhadap suatu sumber data yang 

diperoleh. Terdapat dua cara dalam interpretasi yaitu dengan menguraikan data 

sejarah yang disebut analisis data dengan menggabungkan beberapa data sejarah 

berdasarkan konsep-konsep yang disebut sintesis.
24

 Pada tahap ini, peneliti 

menafsirkan beberapa data sejarah dengan cara sintesis setelah data dari rumusan 

masalah diperoleh. 

d. Historiografi  

Tahap ini adalah tahap paling akhir dari seluruh rangkaian penulisan karya 

ilmiah tersebut, untuk menyusun fakta ilmiah dari berbagai sumber yang telah 

didapatkan, sehingga menghasilkan suatu bentuk penulisan sejarah. Historiografi 

adalah penyajian suatu hasil penelitian dari data yang diperoleh kedalam bentuk 

                                                           
24

Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta : Ombak, 2011),  h. 100-101. 
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penulisan. Peneliti berusaha menyajikan penulisan sejarah dalam suatu urutan yang 

disusun secara kronologis atau sistematis sebagai suatu karya tulis ilmiah. 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Berdasarkan dari beberapa rumusan masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka penulisan dalam penelitian ini dapat bertujuan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui kondisi sosial politik Kesultanan Bima pra- pemerintahan 

Sultan Abdul Hamid. 

b. Untuk mengetahui usaha-usaha Sultan Abdul Hamid dalam memajukan 

Kesultanan Bima. 

c. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kemajuan Kesultanan Bima pada 

masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid. 

2. Kegunaan Penelitian  

 Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan 

kegunaan sebagai berikut:  

a. Kegunaan teoritis 

Penelitian ini bertujuan untuk menambah referensi atau tambahan informasi 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Hasilnya juga dapat dimanfaatkan 

lebih lanjut, baik sebagai bacaan bagi generasi penerus dan menjadi bahan 

acuan dalam penelitian yang lebih lanjut, maupun memberikan informasi 

bagi pembaca tentang Kesultanan Bima tahun 1773-1817 M (Studi tentang 

masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid). 
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b. Kegunaan Praktis 

Semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan 

atau wawasan kepada masyarakat tentang Kesultanan Bima tahun 1773- 

1817 M (studi tentang masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid). 
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BAB II 

KONDISI PEMERINTAHAN KESULTANAN BIMA 

PRA- PEMERINTAHAN SULTAN ABDUL HAMID 

A.  Kondisi Sosial Politik Masa Pemerintahan Sultan Abdul Kadim  

Abdul Kadim adalah putra dari Sultan Alauddin, beliau dilahirkan pada 

tanggal 18 Muharram 1149 H (1729 M). Abdul Kadim mempunyai tiga saudara 

perempuan, masing-masing bernama Kumala Bumi Partiga, Bumi Runggu dan Siti 

Halimah. Setelah menikah Abdul Kadim dikaruniai 4 orang anak, yakni anak pertama 

yaitu Abdul Hamid, anak kedua Daeng Mataya, anak ketiga Daeng Pabeta atau biasa 

dikenal dengan sebutan La Mangga, dan anak keempat seorang anak perempuan 

yakni Ina Madu Rato Wa‟i (perempuan).
1
 

Seperti layaknya seorang putra Sultan pada zamannya, sejak masa anak-anak 

Abdul Kadim sudah mendapat bimbingan dan pendidikan dari para ulama dan pejabat 

Kesultanan. Sebagai putra yang kelak akan menggantikan posisi ayahnya menjadi 

seorang pemimpin Kesultanan, sejak dini harus menekuni ilmu agama, politik 

pemerintahan, dan perdagangan. 

Sebelum ayahnya Sultan Alauddin mangkat, Abdul Kadim sudah dilantik 

menjadi  Jena Teke (putra mahkota), dan pada tahun 1163 H (tahun 1743 M) diberi 

tugas untuk menjadi Jeneli (camat) Belo. Kemudian ketika ayahnya Sultan Alauddin 

mangkat pada tahun 1742 M, Abdul Kadim dinobat oleh Majelis Hadat menjadi 

Sultan ke delapan di Kesultan Bima, dalam usia yang relatif muda yaitu 13 tahun. 

                                                           
1
Junaidin H. A. Rahim,  Kesultanan Bima (Suatu Tinjauan Ketatanegaraan Islam Tahun 

1633-1951 M). UIN Alauddin Makassar Tahun 2013. h. 48. 
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Berhubung umurnya belum matang untuk menjalankan tugas sebagai Sultan, maka 

roda pemerintahan untuk sementara dipegang oleh wali yang bernama Abdul Ali. 

Dalam struktur pemerintahan Kerajaan dan Kesultanan Bima, terdapat jabatan 

Ruma Bicara (perdana mentri) yang memegang posisi penting dalam sistem 

pemerintahan, dan sebagai pengendali jalannya roda pemerintahan. Jabatan Ruma 

Bicara (perdana menteri) sebenarnya merupakan kelanjutan jabatan Bicara Mbojo 

(perdana menteri Bima) pada zaman Ncuhi (zaman awal sejarah). Dimana pada masa 

itu Ncuhi Doro Wuni (kepala masyarakat awal sejarah wilayah Bima Timur) 

dipercaya oleh Ncuhi-Ncuhi (kepala masyarakat) lainnya sebagai Bicara Mbojo 

(perdana menteri Bima). Disamping dikenal dengan Bicara Mbojo atau Ruma Bicara, 

jabatan ini juga dikenal dengan Tureli Nggampo (menteri Nggampo) atau jabatan 

yang menghimpun para Tureli (pejabat setingkat mentri). Tureli Nggampo 

membawahi tujuh Tureli (mentri) yang semuanya menjadi anggota Sara-Sara 

(eksekutif) yaitu Tureli (mentri) Belo, Bolo, Donggo, Parado, Sakuru, Woha, dan 

Tureli Nggampo sendiri yang menjadi ketua semua Tureli (mentri) tersebut.  

Pada periode kepemimpinan beberapa Sultan, jabatan Ruma Bicara juga 

dikenal dengan istilah Wazir (perdana mentri), seperti Wazir Ismail pada masa 

pemerintahan Sultan Abdul Kadim (1751-1773 M). Jabatan Ruma Bicara (pangkat 

perdana menteri) cukup strategis. Menurut ketentuan hadat, jika Sultan yang dilantik 

belum cukup umur maka jabatan Sultan diemban oleh Ruma Bicara sebagai wali 

Sultan. Seperti pada masa pemerintahan Sultan Abdul Kadim yang dilantik dalam 

usia 13 tahun diwalikan kepada Ruma Bicara (perdana menteri) Abdul Ali, dan 

Sultan Abdul Hamid yang dilantik dalam usia 11 tahun diwalikan kepada Ruma 
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Bicara (perdana menteri) Muhyiddin. Jabatan Ruma Bicara (perdana menteri) 

terkadang berlangsung sampai dua generasi Sultan Bima.
2
 

Abdul Ali merangkap sebagai Ruma Bicara (perdana mentri) dan Jeneli 

(camat) Rasana`e, banyaknya jabatan yang dipegang oleh Abdul Ali membawa 

dampak negatif bagi perkembangan Kesultanan Bima pada masa selanjutnya. Sultan 

Abdul Kadim baru menjalankan roda pemerintahan dalam arti yang sesungguhnya 

pada tahun 1751 M, ketika situasi dan kondisi politik di Bima dalam keadaan yang 

tidak stabil.
3
 

 Setelah Sultan Alauddin ayah dari Sultan Abdul Kadim mangkat, keadaan 

politik diseluruh Nusantara dalam suasana kacau, hampir seluruh Raja dan Sultan 

sedang mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Keadaan seperti itu akan 

merugikan Kesultanan Bima, karena kelancaran perniagaan terganggu. Belanda 

berusaha memaksa Sultan dan rakyat untuk menerima politik monopoli dagang 

semua kesulitan merupakan tantangan yang akan dihadapi oleh para Sultan dan rakyat 

yang hidup sesudah Sultan Alauddin.
4
 

Banyaknya jabatan yang dipegang oleh Abdul Ali sebagai wali Sultan 

membawa dampak negatif bagi perkembangan Kesultanan Bima pada masa 

selanjutnya. Ternyata Ruma Bicara (perdana menteri) Abdul Ali sebagai wali Sultan 

memiliki kepribadian yang lemah dan kurang mampu, ia bersahabat dengan Belanda 

yang hal ini dapat membahayakan Kesultanan Bima. 

                                                           
2
Alan Malingi, “Asi Mbojo Penghubung Mata Rantai Sejarah”, Segi8 Mataram-NTB 2021, h. 

29. 
3
M. Hilir Ismail & Malingi, Jejak Para Sultan Bima, CV. ADNAN PRINTING 2018, h. 102. 

4
M. Hilir Ismail, Sejarah Mbojo Bima. (CV. Binasti 2007), h. 25. 
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Kelemahan wali Abdul Ali diketahui oleh Kumala Bumi Partiga, kakak Sultan 

Abdul Kadim, dan sudah menjadi permaisuri Sultan Abdul Qudus Makassar. Kumala 

Bumi Partiga melarang wali Abdul Ali untuk bersahabat dengan Belanda, karena 

akan merugikan Kesultanan Bima baik dalam kepentingan ekonomi maupun politik 

dan agama. 

Peringatan dari Kumala Bumi Partiga tidak dihiraukan oleh wali Abdul Ali, ia 

terus menjalin hubungan dengan Belanda yang selalu berusaha membujuk wali Abdul 

Ali agar mengakui monopoli dagang dan menyerahkan daerah Manggarai kepada 

Belanda. Niat jahat Belanda dicegah oleh Kumala Bumi Partiga, pada tahun 1759 M  

daerah Manggarai diambil alih oleh Makassar. Kemudian Belanda berusaha mengadu 

domba wali Sultan Abdul Ali dengan Kumala Bumi Partiga, serta Sultan Abdul 

Qudus hingga hubungan Kesultanan Bima dengan Makassar menjadi tidak 

bersahabat.  

Sebelum Abdul Kadim dilantik menjadi Sultan, dan bahkan sampai beliau 

menjadi Sultan. Situasi di Indonesia semakin tidak menentu, para Sultan atau Raja di 

Indonesia tidak mampu lagi menjalin kerjasama yang berarti terutama dalam 

menghadapi Belanda, penyebab utama terciptanya kondisi demikian karena sebagian 

masyarakat terjajah, sebagian besar waktu tersisa dan dipergunakan untuk memenuhi 

kepentingan penjajah, sehingga disatu sisi para ulama dan tokoh masyarakat tidak 

dapat berbuat banyak untuk membina dan membimbing masyarakatnya. Sedangkan 

disisi lain, masyarakat itu sendiri hampir tidak mempunyai waktu untuk belajar dan 

mengantisipasi politik kotor Belanda (penjajah). 
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Dengan demikian, upaya Belanda dalam mengokohkan kekuasaannya tampak 

semakin berhasil dan kekuasaannya semakin terjamin. Betapa tidak dengan 

menurunnya tingkat pemahaman dan penghayatan ajaran agama sekaligus 

mengendornya semangat juang masyarakat. Walaupun Belanda berhasil memperkuat 

posisi, serta menguras dan merampas harta milik rakyat, tapi dari segi pemasukan dan 

pengeluaran keuangan mendapat kesulitan. Kondisi tersebut dimanfaatkan secara 

perlahan oleh rakyat untuk menghadapi dan mengadakan perlawanan yang cukup 

merepotkan pihak Belanda.
5
 

Sebaliknya pihak Belanda menghadapi masalah yang hampir sama, mereka 

mengalami kesulitan dalam masalah keuangan. Biaya yang dikeluarkan dalam 

mengahadapi rakyat Indonesia cukup merepotkan Belanda, kekalutan ekonomi 

Belanda semakin memuncak, karena dikalangan pegawai Kompeni merajalela 

korupsi. Para pegawai VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) selalu 

memperkaya diri akibatnya VOC mengalami kerugian, sehingga oleh orang Belanda 

sendiri VOC dijuluki “kumpulan orang-orang korupsi”. 

Walaupun dari segi politik, perjuangan yang dilakukan oleh orang Indonesia 

pada awal abad ke XVIII kurang berhasil, namun dari segi kepentingan ekonomi, 

perjuangan bangsa Indonesia sangat merugikan Belanda. Perjuangan Sunan Mas dan 

Senopati di Mataram, huru hara yang dilakukan oleh orang China dan perlawanan 

rakyat yang dipimpin oleh Pieter Erberveld di Batavia, perjuangan Pangeran Gusti 

dan Kyai Tapa di Banten sangat merugikan Belanda terutama dalam segi ekonomi. 

                                                           
5
Junaidin H. A. Rahim, Kesultanan Bima (Suatu Tinjauan Ketatanegaraan Islam Tahun 

1633-1951 M). h. 49. 
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Demikian gambaran umum Indonesia pada masa pemerintahan Sultan Abdul 

Kadim, tetapi situasi yang menguntungkan itu tidak dapat dimanfaatkan oleh Sultan 

Abdul Kadim. Salah satu faktor yang menyebabkan Sultan Abdul Kadim tidak 

berhasil memanfaatkan situasi yang menguntungkan tersebut karena terjadi ketidak 

harmonisan dalam situasi politik dan pemerintahan dilingkungan Kesultanan Bima.  

Ketika Sultan Alauddin wafat putranya Abdul Kadim sebagai Jena (camat) 

Teke atau pangkat dibawah perintah seorang Bumi Tente (pangkat menengah)  baru 

berusia 13 tahun. Karena usianya yang relatif muda tersebut, Kekuasaan untuk 

sementara dipegang oleh Wali Ruma Bicara (perdana menteri) Abdul Ali yang 

merangkap sebagai Jeneli (camat) Rasa Na`e. pada saat kekuasaan berada ditangan 

wali, timbul masalah yang kurang menguntungkan bagi perkembangan politik dan 

pemerintahan di Bima. 

Masalah ini berasal dari kebijakan Kumala Bumi Partiga, kaka kandung dari 

Sultan Abdul Kadim yang terlalu banyak mencampuri urusan pemerintah Kesultanan 

Bima. Kumala Bumi Partiga istri Sultan Gowa yang bernama Abdul Qudus (I 

Mappababbasa) yang memerintah tahun 1742-1753 M. 

Tindakan Kumala Bumi Partiga yang terlalu jauh mencampuri urusan 

pemerintahan Kesultanan Bima, disaat adiknya Abdul Kadim masih berusia muda 

dan kekuasaan masih dipegang oleh Wali Ruma Bicara Abdul Ali, akan mengundang 

penafsiran dan penilaian berbeda dari para sejarawan. Kalau dipandang dari hukum 

yang berlaku didalam pemerintahan Kesultanan Bima, memang kebijakan Kumala 

Bumi Partiga tidak dapat dibenarkan. Karena menurut hukum atau Undang-Undang 
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pemerintahan yang berlaku di Kesultanan Bima, yang melarang seorang wanita untuk 

memegang jabatan Sultan. Tetapi kalau kita lihat dari kepentingan politik yang lebih 

luas, maka tindakan Kumala Bumi Partiga tidak terlalu merugikan Bima. Sebab 

campur tangan Kumala Bumi Partiga didalam pemerintahan Kesultanan Bima, karena 

ingin menyelamatkan Bima dari ancaman Belanda. Mengingat keadaan Bima pada 

saat itu relatif lemah. Sultan Abdul Kadim masih belum dewasa, sedang walinya 

Abdul Ali terlalu banyak merangkap jabatan. Disamping sebagai wali Sultan, beliau 

juga adalah Ruma Bicara (perdana menteri), yang juga memegang jabatan Jeneli 

(camat)  Rasana`e. dengan demikian sulit bagi wali Abdul Ali untuk menjalankan 

tugasnya dengan baik.  

Faktor lain yang mendorong Kumala Bumi Partiga mencampuri urusan 

pemerintahan Kesultanan Bima adalah masalah daerah Manggarai. Menurut kitab Bo` 

Sangaji Kai (Catatan Kerajaan Bima) bahwa pada saat berlangsungnya perkawinan 

antara Sultan Alauddin ayahnya Sultan Abdul Kadim dengan putri Raja Gowa yang 

bernama Karaeng Tana Sanga Mamuncaragi, daerah Manggarai dijadikan mahar. 

Dengan demikian sejak pernikahan Sultan Alauddin dengan Karaeng Tana Sanga 

Mamuncaragi putri dari Sultan Gowa Sirajuddin pada tahun 1140 H (1727 M) 

sebenarnya daerah Manggarai sudah menjadi milik Gowa. Sehingga wajar kiranya 

Kumala Bumi Partiga merasa bertanggung jawab terhadap keselamatan daerah 
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Manggarai yang menurut hukum sudah menjadi milik Gowa, ia juga tidak ingin 

Belanda mencampuri urusan Bima dengan Makassar.
6
 

Pada situasi dan kondisi politik yang serba tidak pasti itu, muncul Belanda 

memancing Abdul Ali dan Sultan Abdul Kadim dengan cara khasnya mengadu 

domba Kesultanan Bima dan Kesultanan Gowa. Dua Kesultanan yang bersaudara 

melalui ikatan darah, agama, budaya dan ekonomi, Belanda mengangkat masalah 

status daerah Manggarai untuk dijadikan isu politik. Menurut Belanda daerah 

Manggarai adalah hak milik Bima, bukan hak milik Makassar, isu yang bermotif adu 

domba itu berhasil mempengaruhi sikap politik Ruma Bicara (perdana mentri) Abdul 

Ali, menyikapi sikap Abdul Ali sebagai wali Sultan, maka Kumala Bumi Partiga 

permaisuri Sultan Makassar Abdul Qudus, terpaksa mencampuri urusan politik 

pemerintahan Kesultanan Bima. Bagaimanapun upaya yang dilakukannya tidak 

menggagalkan skenario Belanda, Bima dengan Makassar berhasil diadu domba dan 

kedua Kesultanan lokal yang bersaudara itu terlibat dalam peperangan merebut 

Manggarai.
7
 

Walau pada tahun 1751 M. Sultan Abdul Kadim sudah mengambil alih tugas 

dan tanggung jawabnya sebagai Sultan dari Abdul Ali, namun apa daya Bima sudah 

dalam jaringan mafia Belanda. Pada tahun 1762 M, daerah Manggarai diserahkan 

kepada Bima, dan Makassar merasa kecewa. Sedangkan Belanda sangat bahagia 

karena pada tanggal 9 Februari 1765 M pemerintah VOC (Vereenigde Oostindische 

                                                           
6
M. Hilir Ismail. Peran Kesultanan Bima Dalam Perjalanan Sejarah Nusantar. (Mataram: 

Lengge,  2004), h. 110-113. 
7
M. Hilir Ismail dan Alan Malingi. Jejak Para Sultan Bima. CV. Adnan Printing, h. 102. 
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Compagnie) di Makassar bersepakat dengan Sultan Abdul Kadim  Sultan Bima, Datu 

Jerewe Sultan Sumbawa, Ahmad Juhain Sultan Dompu, Abdul Said Sultan Tambora, 

Muhammad Ja Hoatang Sultan Sanggar, dan Abdul Rahman Sultan Papekat. 

Beberapa sultan dari Kesultanan tersebut bersama VOC memelihara ketentraman 

persahabatan dan mengadakan persekutuan dengan VOC, sebagai konsekwuensi dari 

kontrak yang berisi tentang Kerajaan-Kerajaan di Pulau Sumbawa tidak boleh atau 

dilarang mengadakan hubungan politik maupun dagang dengan bangsa Eropa selain 

Belanda, termasuk orang Melayu, Jawa, Aceh dan Siam, kecuali atas izin VOC di 

Makassar. Jika hal itu tidak dipatuhi, maka barang-barang dagangan mereka akan 

dirampas yang dibantu oleh Raja-Raja di Pulau Sumbawa.
8
 

Belanda memaksa Sultan Abdul Kadim untuk menandatangani kontrak 

dagang dengan Belanda. Sultan tidak dapat berbuat apa-apa karena telah berutang 

budi kepada Belanda yang membantunya dalam mengambil kembali daerah 

Manggarai pada tahun 1762 M.  

Suasana Kesultanan Bima terus memburuk, pada tahun 1765 M. Belanda 

dengan persetujuan Ruma Bicara Abdul Ali memaksa Sultan Abdul Kadim untuk 

menandatangani perjanjian kontrak dagang dengan Belanda tahun 1765 M, yang 

berisi 21 pasal itu mengikat Bima, antara lain: ditetapkan bahwa Bima harus 

membantu VOC jika berperang dengan musuh-musuhnya, kontrak itu juga 

menyebutkan bahwa setiap pergantian Sultan harus dilaporkan kepada Kompeni.  

                                                           
8
Henri Chambert-Loir, Siti Marya R. Salahuddin, Bo` Sangaji Kai: Catatan Kerajaan Bima. 

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010, h. 188. 
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Dengan begitu Bima harus tunduk dalam politik monopoli dagang Belanda, 

hingga Bima tidak dapat melanjutkan perdagangan bebasnya. Dimana hal ini akan 

merugikan Bima karena hasil bumi Kesultanan Bima hanya bisa dijual kepada VOC 

(Vereenigde Oostindische Compagnie) dengan harga yang telah ditetapkan. Hal ini 

sangat merugikan perkembangan Bima dimasa selanjutnya.
9
 

B. Konsep Keagamaan Masa Pemerintahan Sultan Abdul Kadim 

Keagamaan pada masa pemerintahan Sultan Abdul Kadim merupakan suatu 

yang sangat mengukir dalam masyarakat Bima meski diterpa berbagai persoalan 

politik, keamanan dan terancamnya kedaulatan Bima atas hegemoni Belanda, namun 

Sultan Abdul Kadim telah berhasil mengukir tinta emas sejarah Islam di Bima yaitu 

membangun masjid Kesultanan dan melakukan salat jum`at secara berjamaah dan 

secara khusyuk. Masjid yang sekarang ini diberi nama masjid Sultan Muhammad 

Salahuddin dibangun oleh Sultan Abdul Kadim, Sebelumnya memang telah ada 

Masjid Kesultanan yang didirikan pada masa Sultan Abdul Khair Sirajuddin sejak 

tahun 1640 M. Pekerjaan pembangunan masjid ini dipimpin oleh Qadi (pimpinan sara 

hukum) Sape Abdurrahim serta Lebe (anggota sara hukum). Karena pembangunan 

masjid yang pertama, maka pembangunannya dikerjakan menurut tertib “Rawi Sara 

Oleh Rakyat sapita mbojo” (gotong royong masyarakat dibawah komando majelis 

adat). 

Dalam kurun waktu 106 tahun hingga masa pemerintahan Sultan Abdul 

Kadim tentu banyak masjid yang dibangun, tapi Sultan yang ke-8 inilah yang 

                                                           
9
Hamirafatin Nafisyah. Perubahan Sosial Masyarakat Bima Pada Masa Pemerintahan Sultan 

Muhammad Salahuddin  (1915-1951 M). Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta 2020, h. 35. 



31 

 

 

 

membangun masjid monumental yaitu masjid kesultanan Bima dikampung Sigi yang 

dibantu Wazir (perdana menteri) Ismail. Ada beberapa pendapat mengenai 

pembangunan masjid ini, pendapat pertama yaitu supaya tidak mengurangi nilai 

historis masjid lama, maka Sultan Abdul Kadim dengan bijaksana memindahkan 

masjid lama ke dekat Istana. Tapi versi lain dari para sejarahwan bahwa Abdul 

Kadim tidak memindahkan masjid lama tetapi membangun masjid yang baru. 

Dalam lontara no. 152 dan sebagaimana termaktub dalam BO` Sangaji Kai 

(Catatan kerajaan Bima), Bumi Luma (pangkat tinggi dalam majelis adat) Rasana`e 

diuraikan bahwa perbaikan dan memindahkan masjid Jami` Kesultanan Bima dari 

kampung Temba Dumpu ke kampung Nanga (sekarang kampung Sigi) dilakukan 

selama lima bulan. Pembongkaran masjid berlangsung dari 10 Desember 1778 hingga 

5 Januari 1779 M.  

Menurut laporan G. R Rouffer yang melakukan penelitian sejarah dan situs-

situs sejarah di Bima pada tahun 1910 M, memperkuat kembali bahwa masjid di 

kampung Sigi itu dibangun oleh Sultan Abdul Kadim. Dia menyebutkan bahwa 

terdapat tulisan emas diatas dasar warna merah kearah utara pada serambi masjid 

mulai dari pintu depan sampai ke ruang dalam dengan transkripsi sebagai berikut: 

“Hedjrat Al-Nabi Salallahu alaihi wasssalam saribou seratoes 49 enam belas 
hari bolean Dzoelhejah tatkala itu as Sultan Abdul Kadim dan Wazir Ismail 
memboewat ini” 

Pada laporan tersebut terdapat catatan, yang pertama berisi tulisan dengan 

huruf Arab yang permulaan membacanya dari kiri ke kanan, lalu yang kedua dibuat 

pada 16 Zulhijah tahun 1737 M. 
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Bila dikaitkan dengan masa pemerintahan Sultan Abdul Kadim dengan 

penanggalan dalam transkripsi tersebut, maka masjid itu dibangun 14 tahun lebih 

awal dari masa pemerintahannya. Perbedaan waktu tersebut mungkin saja terjadi 

karena kekeliruan dalam transkrip atau pencatat penanggalan transkrip yang kurang 

cermat. Tetapi yang pasti bahwa masjid dikampung Sigi itu dibangun oleh Sultan 

Abdul Kadim dengan Wazir (perdana menteri) Ismail, yang dibantu oleh masyarakat 

setempat. Hal itu diperkuat dengan kenyataan bahwa Sultan Abdul Kadim adalah 

Sultan yang pertama dimakamkan dihalaman masjid tersebut. Pada batu nisan 

terdapat transkripsi yang berbunyi “milik Sultan Abdul Kadim yang membangun 

masjid itu” masjid itu terus dikembangkan oleh putranya Sultan Abdul Hamid dan 

cucunya Sultan Ismail pada masa-masa selanjutnya.
10

 

Ada hal yang menarik selama masa kepemimpinan Sultan Abdul Kadim yaitu 

program Jumat khusyuk dan hukum adat. Program Jumat khusyuk yang saat ini 

gencar dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Bima, maupun kota Bima melalui 

piagam Mbojo yang dicanangkan sejak tahun 2002, sebenarnya sudah lama 

diterapkan di wilayah kekuasaan Kesultanan Bima. Sultan Abdul Kadim telah 

membuat larangan untuk beraktifitas pada hari jumat, hingga kepada kapal-kapal 

yang berlayar meninggalkan tanah Bima, sebagaiamana Sultan Abdul Kadim 

menyatakan bahwa, “apabila ia berjalan pada malam hari hendaklah membawa api 

penerangan, dan bila berjalan ditengah hari Jumat atau waktu shalat Jumat, maka 

apabila ditangkap atau dibunuh oleh kawal tiadalah dapat disesalkan kepada penguasa 

dan negeri Bima. Demikian pula jika ia berkelahi dilingkungan negeri atau pasar, 

jangankan sudah dihunus senjatanya, belum dihunuspun ia akan disita oleh hukum 

                                                           
10

M. Hilir Ismail dan Alan Malingi. Jejak Para Sultan Bima. CV. Adnan Printing. h. 104-106. 
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dan didenda cukup berat, yaitu sepuluh tahlil muslim besar karena ia membuat 

ketakutan pada orang-orang perempuan dalam negeri atau pasar.”
11

 

Larangan tersebut terus berlangsung hingga diperiode akhir Kesultanan Bima, 

pada hari Jumat aktifitas dihentikan, termasuk pelayaran. Ancamannya cukup berat 

dan bahkan dibunuh jika melakukan perkelahian dan berbuat onar dipasar-pasar pada 

hari Jumat. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga kekhusyukan ibadah pada hari 

Jumat, itulah yang masih dipegang teguh oleh para tukang-tukang dan kuli bangunan 

hingga saat ini. Mereka tidak bekerja dan menerima tawaran kerja pada hari Jumat, 

karena untuk menghormati hari Jumat. 
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Henry Chamber Loir & Siti Maryam R. Salahuddin, Bo` Sangaji Kai: Catatan Kerajaan 
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BAB III 

USAHA-USAHA SULTAN ABDUL HAMID DALAM MEMAJUKAN 

KESULTANAN BIMA 

A.  Bidang Sosial-Politik 

Abdul Hamid adalah putra dari Sultan Abdul Kadim, ia memiliki dua saudara 

laki-laki yaitu Daeng Pabeta (La Mangga) dan Daeng Pataya. Abdul Hamid lahir di 

Bima pada tahun 1176 H (1762 M), setelah dewasa dijodohkan dengan Datu Sagiri 

putri Sultan Sumbawa. Dari pernikahannya dikaruniai seorang putra bernama Ismail 

dan seorang putri bernama Siti Jamila Bumi Kaka. Latar belakang dan pekerjaan 

Abdul Hamid sama dengan para pendahulunya, mulai usia dini sudah memperoleh 

pendidikan agama dan ilmu pemerintahan dari para ulama dan pejabat Kesultanan,  

dan dalam bidang ekonomi (perdagangan), budaya dan pertahanan juga dipelajari 

oleh Abdul Hamid.
1
 

Sebelum memegang jabatan sebagai Sultan, Abdul Hamid dilantik oleh 

Majelis Hadat menjadi Jena Teke. Setelah ayahnya wafat pada tahun 1187 H (1773 

M), Abdul Hamid dinobatkan menjadi Sultan. Karena usianya yang masih sangat 

muda yaitu 11 tahun, maka untuk sementara roda pemerintahan dijalankan oleh 

seorang wali yang bernama Muhyiddin yang merangkap sebagai Ruma Bicara 

(perdana menteri). Kemudian pada tanggal 18 Syawal 1219 H (10 Januari 1805 M), 

Ruma Bicara  (perdana menteri) Muhyiddin diganti oleh Ruma Bicara (perdana 

menteri) Abdul Nabi.
2
 

                                                           
1
M. Hilir Ismail & Alan Malingi, Jejak Para Sultan Bima.  CV. ADNAN PRINTING, 2018. 

h. 111.  
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Abdul Nabi adalah salah satu Wazir (perdana menteri) Al-Muazam 

Kesultanan Bima, dan ia merupakan tokoh yang sangat populer di Kesultanan Bima. 

Beliau mendapat jabatan tertinggi sebagai pemegang kebijakan dan kepala 

pemerintahan (perdana menteri) hadat Kesultanan yang mempunyai kepandaian 

dalam ilmu pemerintahan. Sebagai tokoh yang sangat diplomatis dan cerdas, Abdul 

Nabi dikenal sebagai pejabat yang loyal pada kesejahteraan masyarakat. 

Berbagai kebijakan dan perkara yang dibuat oleh Abdul Nabi sangat berpihak 

pada rakyat, saat beliau menjabat sebagai Ruma Bicara (perdana menteri) 

Kesultanan, berbagai perkara jual beli harta pejabat sangat ketat dan wajib dilaporkan 

pada pihak Majelis Hadat (dewan pemerintahan) agar seluruh pejabatnya terhindar 

dari korupsi. 

Abdul Nabi dilahirkan pada hari kamis 21 Oktober 1751 M di Makassar. Saat 

ayahnya menjabat Tureli Sakuru (menteri Sakuru) yang memang bertugas untuk 

urusan diplomatik Kesultanan, ilmu pemerintahan didapatkan oleh Abdul Nabi dari 

ayahnya bernama Muhammad Hidir. Abdul Nabi juga belajar pada ketiga kakak nya 

yang sudah menjadi pejabat sebagai Ruma Bicara (tingkat perdana menteri) 

Kesultanan yaitu Ismail Manggemaci, Muhyidin Nangalere, dan Abdullah ma mbora 

ese Reo (yang menghilang di Reo). Saat usianya masih sangat muda, Abdul Nabi 

diangkat sebagai Kadi (pimpinan sara hukum) Kesultanan, setelah menjabat sebagai 

Kadi (pimpinan sara hukum) kemudian diangkat sebagai Tureli (camat) Donggo, Dan 

diusianya yang ke 48 tahun Abdul Nabi dilantik oleh Sultan Abdul Hamid (1773-

1817 M) sebagai Ruma Bicara (perdana menteri) ke 12 pada 10 Januari 1805 M.
3
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Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid, Kesultanan Bima dan 

Kesultanan Sumbawa adalah dua Kesultanan yang paling besar di Pulau Sumbawa 

dilihat baik dari luas wilayahnya, jumlah penduduknya, maupun kecanggihan yang 

relatif struktur politik dan organisasi sosial tradisional masing-masing. Persamaan 

keduanya ialah kesamaan dalam agama, yaitu Islam meskipun masuknya agama ini 

dari arah yang berbeda yaitu Bima dari utara (Gowa) dan Sumbawa dari barat (Jawa 

Via Lombok).
4
 

Selain itu Bima juga menjalin hubungan dengan Kerajaan-Kerajaan di 

Sulawesi Selatan, terutama Kerajaan Gowa dan Tallo. Dalam Kitab Bo` Sangaji Kai 

(Catatan Kerajaan Bima) disebutkan bahwa Raja Bima Manggampo Donggo belajar 

cara-cara mengendalikan pemerintahan yang kemudian berkembang menjadi tata 

hadat yang berlaku di Kerajaan Bima dikemudian hari dari Kerajaan Gowa. Sejak itu 

pula hubungan dengan Kerajaan Gowa dan Tallo berlangsung hingga terjalin 

hubungan keluarga melalui perkawinan, tetapi pada masa pemerintahan Sultan Abdul 

Kadim, Belanda berhasil mengadu domba kedua Kesultanan yang bersaudara melalui 

ikatan darah, agama, budaya dan ekonomi tersebut dengan mengangkat daerah 

Manggarai sebagai isu politik, sehingga kedua Kesultanan tersebut terlibat dalam 

peperangan merebut Daerah Manggarai pada tahun 1762 M. Kemudian pada masa 

pemerintahan Sultan Abdul Hamid, ia berusaha untuk mengatasi persoalan tersebut, 

dengan terus memperbaiki hubungan dengan Kesultanan Makassar. 

Bukan hanya berusaha memperbaiki hubungan dengan Kesultanan Gowa, 

tetapi beliau juga menjalin hubungan baik dengan Belanda. Karena adanya kontrak 

perjanjian dengan Belanda yang ditandatangani oleh Sultan Abdul Kadim yang salah 

                                                           
4
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satu isinya yaitu setiap pergantian Sultan harus dilaporkan kepada Kompeni. Hal 

inilah yang memaksa Sultan Abdul Hamid dalam usianya yang masih muda, harus 

berlayar bersama pengiringnya ke Makassar menghadang gelombang besar dan 

gosong-gosong karang atau Kepulauan Tengah. 

Kesultanan Bima pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid mencari 

sandaran patron kepada Belanda yang sudah menguasai teknologi senjata perang 

adalah untuk menjaga kedaulatannya yang sering dirongrong oleh bajak laut.  

Seperti yang tercantum di dalam Bo‟ Sangaji Kai (Catatan Kerajaan Bima) 

yang berbunyi “hanya sultan satu ini juga yang ada berbahagia kepada Kompeni”.
5
 

Hubungan yang erat ini dapat dilihat dari seringnya kedua belah pihak saling surat 

menyurat dan bertukar hadiah. Hadiah yang biasanya dikirim oleh Sultan Abdul 

Hamid untuk Gubernur di Batavia berupa lilin, sarang burung, dan kuda. Sedangkan, 

kompeni sendiri mengirim hadiah untuk Sultan Abdul Hamid berupa cermin dan 

arloji yang dibawa dari Batavia, dimana waktu itu cermin adalah salah satu benda 

yang berharga, karena baru dikenal oleh masyarakat di Kesultanan Bima.
6
 Sebagai 

Kerajaan Islam tradisional yang masih minim dengan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, Bima mencari sandaran patron kepada Belanda yang sudah menguasai 

teknologi persenjataan untuk menjaga kedaulatan Kesultanan Bima yang sedikit demi 

sedikit dirusak oleh bajak laut.  

Sikap kompromis yang ditunjukkan oleh Sultan Abdul Hamid kepada 

Kompeni merupakan salah satu strateginya untuk mendapatkan hati Kompeni demi 
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Henri Chambert-Loir dan Siti Maryam R. Salahuddin, Bo’ Sangaji Kai. Yayasan Pustaka 

Obor Indonesia tahun 2000 & 2012, h. 356. 
6
Sultan Bima sering dikirimi hadiah dari Kompeni berupa cermin dan arloji yang dibawa dari 

Batavia. Pada waktu itu cermin merupakan benda berharga, karena pada waktu itu cermin baru dikenal 

oleh orang Bima. Baca juga dalam surat-surat Abdul Hamid. 
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kepentingan politik dan ekonomi Bima. Hubungan persahabatan tersebut 

dimanfaatkannya untuk mendapatkan pasokan senjata sebagai alat pertahanan militer 

terutama dalam melawan para bajak laut yang merugikan Bima. Dalam surat-surat 

yang lain dapat dilihat bahwa Sultan Abdul Hamid berhubungan baik dengan Belanda 

juga dimaksudkan untuk menjaga kepentingan perdagangan lautnya.  

Sultan Abdul Hamid meminta kepada Kompeni untuk memberi pembebasan 

atau keringanan bea cukai kepada kapal-kapalnya yang memasuki Pelabuhan-

Pelabuhan penting yang dikuasai Kompeni, seperti Batavia, Semarang dan Makassar. 

Perlakuan yang sama juga akan diterima oleh kapal-kapal Kompeni yang masuk ke 

Bandar Bima.
6
  

B. Bidang Sosial-Ekonomi 

 Ketika Sultan Abdul Hamid bersama Ruma Bicara Abdul Nabi mulai 

menghirup udara baru yang segar bagi pertumbuhan sosial ekonomi Bima diluar 

pengetahuan manusia, pada tanggal 11 April 1815 M, terjadi bencana yang amat 

membahayakan keselamatan jiwa dan harta benda manusia. Pada saat itu Gunung 

Tambora meletus dengan dahsyat.   

Baik Kitab Bo` Sangaji Kai (Catatan Kerajaan Bima) maupun syair dari 

penyair terkenal Khatip Lukman ini menceritakan kejadian dan peristiwa yang terjadi 

di Kesultanan Bima dan sekitarnya mulai dari tahun 1815-1819 M. Dalam syair 

Kesultanan Bima bait 11-82 yaitu tentang letusan Gunung Tambora yang terjadi tiga 

hari tiga malam, dan pada bait 218-288 mengenai bajak laut. Bahasa yang dipakai 

oleh Khatib Lukman yaitu bahasa Melayu seperti berikut: 
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“Pada tahun ini awal mulanya diturunkan bala kepada hamba-Nya, tanah 
Bima hangus semua padinya laparlah orang sekalian isinya. Lapar itu terlalu sangat 
rupanya Negeri tiada bersemangat, semua dunia bekas kiamat, sukarlah gerangan 
baiknya bangat.”

7
 

 

 Kemudian dibait ke 22-24 ditulis kejadian lanjutan. Letusan Gunung 

Tambora dihari berikutnya, dimana hujan mulai turun lagi saat subuh, semua orang 

terkejut dengan apa yang mereka lihat dari kejauhan Gunung Tambora. 

 

“Ayam berkokok haripun siang, tidurlah orang dari pada sembahyang, 
turunlah pasir bagai di karung, habislah terkejut sekalian orang. Pasir disangka hujan 
yang titik, jatuh diatap bunyinya mengeritik, hari yang terang kelam berbalik, air 
yang hilir menjadi mudik. Tiadalah beberapa lamanya selang, turunlah abu bagai 
dituang, geger gempar sekalian orang terkejut melihat sekalian orang tercengang.” 

 

Sultan Abdul Hamid dan Ruma Bicara Abdul Nabi benar-benar diuji oleh 

yang Maha Kuasa, kepahitan hidup akibat meletusnya Gunung Tambora belum 

berakhir, Bermunculan pula ujian dan cobaan lain. musim kemarau panjang yang 

menimpa Kesultanan Bima disusul pula oleh bajak laut yang merampas harta benda 

rakyat yang sedang menderita. Penyair Khatib Lukman berpendapat bahwa ujian dan 

cobaan yang melanda masyarakat Bima merupakan peringatan dari Allah swt, karena 

manusia sudah banyak melakukan dosa.
8
 

Selain kerugian harta benda Kesultanan Bima juga mengalami kerugian jiwa, 

penduduk banyak yang mati baik karena letusan Gunung Tambora maupun diserang 

oleh wabah penyakit. Walaupun ada perbedaan pendapat antara penyair Khatib 

Lukman, Zollinger dan Reinwardt mengenai jumlah penduduk yang mati, namun 

ketiga-tiganya sependapat bahwa akibat meletusnya Gunung Tambora hampir 
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setengah dari jumlah penduduk Bima menemui ajalnya. Akibat dari kematian 

penduduk yang cukup banyak Bima kehilangan Manpower (tenaga manusia) yang 

sangat dibutuhkan dalam mengatasi krisis ekonomi dan sosial politik pada masa itu, 

karena penduduk sangat dibutuhkan dalam menghasilkan bahan-bahan pangan untuk 

diperdagangkan juga jayanya Kesultanan Bima adalah karena adanya kerja sama 

antara masyarakat dan Sultan sebagai pemimpin Kesultanan Bima.  

Kemiskinan harta benda, kematian penduduk, kerusakan moral akibat 

kemiskinan dan kelaparan merupakan tantangan yang dijawab oleh Sultan Abdul 

Hamid dan Ruma Bicara Abdul Nabi. Dengan modal semangat juang yang tidak 

mengenal menyerah, dua negarawan mampu mengatasi tantangan. 

Struktur pemerintahan yang sempurna dilaksanakan oleh para pejabat hadat 

yang terampil dan yang bermoral mulia sesuai dengan ajaran Islam, merupakan faktor 

penting dalam mengatasi segala hambatan. Sultan yang dibantu oleh masyarakat yang 

mampu, secara karawi kaboju (gotong royong) menghimpun dana untuk membantu 

masyarakat yang dilanda musibah. Disamping itu Sultan Abdul Hamid berusaha 

untuk mendapatkan bantuan dari para pedagang Makassar, Bugis, Maluku, Melayu 

dan Banten banyak memberi sumbangan kepada Sultan. Selain pedagang Indonesia, 

para pedagang asing seperti Arab, Inggris, Cina dan Portugis ikut pula memberikan 

bantuan. Sultan Abdul Hamid dan Ruma Bicara (Perdana Mentri) Abdul Nabi  

mampu memanfaatkan politik dagang bebasnya untuk kepentingan masyarakat Bima 

sehingga dalam waktu yang relatif singkat krisis ekonomi dan sosial dapat diatasi. 

Disaat krisis ekonomi dan sosial mulai teratasi, sinar kecerahan mulai menerangi 

kegelapan kehidupan masyarakat Bima.
9
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Setelah beberapa tahun Kompeni menguasai Bima dan memberlakukan sistem 

monopoli ekonomi Bima mengalami kemunduran. Bima tidak boleh berhubungan 

dengan kerajaan atau daerah lain terutama dalam bidang ekonomi, begitu pula dengan 

Kerajaan lain tidak boleh berdagang di Bima. Namun, kedatangan Inggris membawa 

sedikit cahaya bagi perekonomian Bima. 

Abad 19 merupakan masa kejayaan bagi Inggris yang muncul sebagai 

kekuatan maritim terbesar. Kekalahan Perancis dalam Perang Napoleon menjadikan 

Inggris lebih mapan lagi dalam penguasaan laut, terutama penguasaan jalur-jalur 

pelayaran dan perdagangan. Kepentingan yang diutamakan Inggris adalah 

perdagangan dan strategi politiknya ditujukan kepada penguasaan perdagangan dan 

pengamanan jalur perdagangan.
10

 Zaman pendudukan Inggris di Indonesia hanya 

berlangsung selama lima tahun, yaitu antara tahun 1811-1816 M, asas-asas 

pemerintahan Inggris untuk sementara ditentukan oleh Letnan Gubernur Raffles, 

yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman Inggris di India.
11

 

Pada hakikatnya, Raffles ingin menciptakan suatu sistem ekonomi yang bebas 

dari segala unsur paksaan yang dahulu melekat pada sistem penyerahan paksa dan 

pekerjaan rodi yang dijalankan oleh Kompeni Belanda dalam kerjasama dengan 

Kerajaan dan Kesultanan di Indonesia. Secara konkrit, Raffles berkeinginan 

menghapus segala penyerahan wajib dan pekerjaan rodi yang selama masa VOC 

(Vereenigde Oostindische Compagnie) selalu dibebankan kepada rakyat, khususnya 

para petani. Jelaslah kiranya bahwa Raffles dalam hal ini telah dipengaruhi oleh cita-
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Adrian B. Lapian, Orang Laut Bajak Laut Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad 

XIX (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011), h. 273. 
11

Sartono Kartodirdjo, dkk., Sejarah Nasional Indonesia, Jilid IV (Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan, 1975), h. 57. 



42 

 

 

 

cita revolusi Perancis dengan semboyannya mengenai kebebasan, persamaan dan 

persaudaraan bagi setiap warga.
12

 

Sejak adanya Inggris, Kesultanan Bima berada di bawah kekuasaan Inggris. 

Pada saat itu pemerintahan untuk sementara dipegang oleh Jenderal Thomas 

Stamford Raffles. Jenderal tersebut mempunyai hubungan yang baik dengan Sultan 

Abdul Hamid, keduanya seringkali surat-menyurat untuk membahas masalah 

ekonomi dan kebudayaan Bima. Manifestasi dari keakraban tersebut, Raffles dalam 

bukunya History of Java sempat mengabadikan sisa-sisa aksara Bima yang masih 

dipergunakan sebagai alat penghubung dalam surat-menyurat pada waktu itu.   

Berdasarkan asas-asas ekonomi yang diterapkan Raffles di Indonesia, mulai 

saat itulah perdagangan bebas diaktifkan kembali di Bima. Namun, perdagangan 

bebas yang berlaku adalah perdagangan bebas ala Inggris. Hal itu ditandai dengan 

adanya tawar menawar antara penjual dan pembeli pedagang Inggris saja. Walaupun 

demikian, pendapatan rakyat Bima melalui sistem perdagangan seperti ini bertambah 

dan makin meningkat.
13

 

C. Bidang Sosial-Keagamaan  

Sultan Abdul Hamid Muhammad Syah Dhill Allah Fî al-„Ȃlam merupakan 

orang yang sangat memperhatikan keadaan sosial keagamaan. Pada masa 

pemerintahan Sultan Abdul Kadim, situasi agama sedikit menurun maka perhatian 

Sultan Abdul Hamid terhadap agama sangat besar. Beliau memerintahkan ulama 

untuk berdakwah dan mengajarkan ajaran Islam pada masyarakat Bima.   

Perkembangan Islam sudah mulai baik kembali, kegiatan-kegiatan mubalig didaerah 
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Kartini Mawaddah, Diplomatik Sultan Abdul Hamid di Kerajaan Bima tahun 1773-1817 M. 
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Sanggar ditempatkan seorang ulama yang bernama H. Ali, peranan H. Ali dalam 

penyebaran Islam bukan terbatas pada Sanggar saja, beliau juga berhasil menegakkan 

kembali kebesaran Islam diseluruh Pulau Sumbawa.
14

 

Keberhasilan H. Ali dalam dakwahnya dikemukakan oleh A. Salim Harahap 

berikut ini: 

“Anjuran H. Ali tetap betul dihati mereka dan mulai sejarah hidup secara 

muslim yang bersih dalam hati mereka, terasa ngeri dan menakutkan melihat kemelut 

yang ditunjukan oleh Gunung Tambora itu. Mereka bersyukur bahwa mereka masih 

dipelihara oleh Tuhan untuk menyembahnya dan meneruskan perjuangan 

menegakkan kebenaran di dunia ini.”
15

 

Sultan Abdul Hamid sangat memperhatikan agama, bukan terbatas pada 

waktu beliau menjadi Raja muda pada masa pemerintahan Sultan Abdul Kadim, 

tetapi kecintaan beliau terhadap agama terus hidup selama beliau memerintah 

sehingga Islam pada masa pemerintahan beliau bisa hidup dengan subur diseluruh 

daerah Bima dan sekitarnya. Tercatat bahwa Sultan pergi melakukan sembahyang 

pada masjid disetiap hari Jum`at serta memperbaiki masjid pada akhir tahun 1778 M. 

Masjid yang dibangun oleh ayahnya Sultan Abdul Kadim pada tahun 1737 M. 

Faktor lain yang menunjang keberhasilan Sultan Abdul Hamid dalam 

menegakkan kembali sendi kehidupan agama yang sudah lemah selama pemerintahan 

ayahnya ialah adanya dua pemuka agama yang berpengaruh didalam masyarakat. Dua 

ulama itu adalah H. Ali dan Qadhi` Muhammad Anwar, jadi kemajuan pada masa 
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Susi Sulastri. Peranan Sultan Muhammad Salahuddin Dalam Pengembangan Islam Di Bima 
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Sultan Abdul Hamid awal abad XIX justru beliau berdampingan dengan Qadhi` 

(imam) yang bernama Muhammad Anwar, sehingga digelari dengan Abdul Nabi.
16

 

Disamping melakukan perbaikan pada masjid, perhatian dibidang sejarah, 

budaya dan sastra cukup besar. Lambang burung garuda berkepala dua sebagai 

simbol pemerintahan yang berdasarkan agama dan adat yang Islami ditetapkan 

sebagai lambang resmi Kesultanan. Naskah-Naskah Bo` Sangaji Kai yang 

berhubungan dengan hukum adat ditulis ulang dan ditetapkan sebagai hukum yang 

harus dipegang teguh oleh pemerintah bersama rakyat. Sejak masa Kesultanan 

tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Abdul Khair Sirajuddin, Aksara Mbojo 

lama diganti dengan aksara Arab Melayu (Arab Gundul).
17

 

D. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Peradaban  

1. Bidang Ilmu Pengetahuan 

a) Kodifikasi Undang-Undang Kesultanan Bima 

Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid, hukum Islam sudah mulai 

dicatat dan dikodifikasikan. Sultan menyusun dan menetapkan kodifikasi hukum 

tertulis yang teratur, pada tahun 1787 M, Sultan Abdul Hamid memerintahkan juru 

tulisnya untuk mencatat dalam Bo` Sangaji Kai sebuah kitab undang-undang 

sebanyak 119 pasal tentang peradilan, tata sosial, pertanian, hukum perdata dan 

hukum pidana. Jika dilihat dari administrasi ketatanegaraan, Kesultanan Bima 

memiliki perangkat yang lengkap. Hukum hadat dibagi menjadi dua yaitu hukum 

pidana hadat dan hukum perdata hadat. Rakyat dididik secara perorangan atau 
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berkelompok untuk menghargai kemerdekaan dan milik perorangan serta menjaga 

kepentingan bersama dalam hidup bermasyarakat.
18

 

Pemberlakuan hukum Islam dalam sebuah daerah merupakan salah satu 

indikator berkembangnya Islam di daerah tersebut. Pada tata laksana pemerintahan 

Kesultanan Bima, pengaruh Kerajaan Gowa cukup dominan termasuk dalam 

pemberlakuan hukum Islam dan hukum adat secara bersamaan di wilayah Kesultanan 

Bima terlihat pada lambang Kesultanan Bima yang berbentuk burung Garuda 

berkepala dua, dua sayap dan ekor yang terbentang, kepala yang sebelah kanan 

melambangkan hukum Islam dan kepala sebelah kiri melambangkan pemberlakuan 

hukum adat.
19

 

Di Kesultanan Bima, lembaga peradilan Islam tersebut dikenal dengan nama 

Mahkamah Syar`iyyah. Penggunaan istilah Mahkamah Syar`iyyah dimulai sejak 14 

Agustus 1788 M,  yakni pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid. Bukan berarti 

sebelumnya belum ada hukum Islam, tetapi masa ini hukum Islam semakin dipertegas 

keberadaannya ditengah masyarakat Bima, sebagaimana disimbolkan dalam lambang 

Kesultanan Bima. 

b) Kitab Pegangan Para Sultan Bima 

Sejak Sultan Abdul Kahir, ruh-ruh Islam sudah mulai tertanam dengan baik 

dalam sistem pemerintahan Kesultanan Bima dan terus mengalami perkembangan 

untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan Islam,  Kesultanan Bima mempunyai 

beberapa kitab yang menjadi pegangan para Sultan dan bangsawan dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari mereka, baik yang berkaitan dengan urusan pribadi maupun 
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urusan negara atau pemerintahan. Salah satu kitab yang menjadi bacaan wajib bagi 

para Sultan dan bangsawan Bima adalah kitab Nur al-Mubin fi I`tiqadi kalimat 

syahadataini. 

Pada halaman 18 kitab Nur al-Mubin disebutkan bahwa kitab tersebut berasal 

dari kitab yang disalin pertama kali oleh Sultan Abdul Hamid Syah Dhill Allah fi al-

`Alam dari kitab Ibnu al-Syarif alwi al-Sayyid al`allamah al-Syarif Ibnu Bakry `Arif 

Billahi Ta`ala Asy`ari al-Ghazali al-Hudrami min al-Tarim. Kitab peninggalan Sultan 

Abdul Kadim kemudian disalin oleh Sultan Abdul Hamid pada masa 

pemerintahannya, kitab tersebut selesai disalin oleh Sultan Abdul Hamid pada 

tanggal 20 Rajab 1200 H (19 Mei 1786 M).  

Kitab tersebut berisi tentang pengenalan hakikat I`tiqal yang sebenarnya 

untuk mengenal dua kalimat syahadat, yaitu Asyahadu an laa Ilaaha Ilallahu, bacaan 

syahadat tauhid berisikan kesaksian secara lisan dan meyakini dalam hati bahwa tidak 

ada Tuhan yang patut disembah selain Allah swt. Dan kalimat syahadat Rasul yakni 

Asyhaduanna Muhammadarrasuulullah, yang berisikan kesaksian bahwa Nabi 

Muhammad saw. adalah utusan Allah, sekaligus meyakini bahwa apapun yang 

disampaikan dan dilakukannya adalah benar sesuai dengan syariat Allah swt. Dalam 

syahadat pertama terdapat pada halaman 5-10 dan sifat Rasul-Nya dalam syahadat 

kedua terdapat pada halaman 11-18.
20
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2. Bidang Peradaban 

a) Lambang Kesultanan 

Jauh sebelum Indonesia merdeka, Kesultanan Bima sudah menggunakan 

lambang burung garuda sebagai lambang resmi Kesultanan Bima. Pada masa Sultan 

Abdul Hamid, Sultan menghimpun asas pemerintahan, susunan pola hidup 

masyarakat yang diabadikan dalam bentuk bendera atau lambang Kesultanan. 

Bendera tersebut dikibarkan pada kantor pemerintah dan tempat umum sebagai 

lambang kedaulatan dan kuatnya sistem pemerintahan, lambang Kesultanan tersebut 

diresmikan melalui ketetapan Majelis Paruga Suba pada hari selasa 22 bulan 

Dzulkaidah 1203 Hijriah atau bertepatan dengan 15 Agustus 1789 M.
21

 

Bentuk serta makna lambang bendera Kesultanan Bima sebagai berikut: 

1. Bentuk dan warna 

 Burung garuda berbulu biru yang berarti kesetiaan 

 Perisai bersegi lima berwarna merah berarti berani 

 Segi empat berwarna kuning berarti kemegahan atau kejayaan 

2. Burung Garuda 

 Burung garuda yang sedang terbang di angkasa sambil menoleh ke kanan 

dan ke kiri, digambarkan sebagai seekor garuda berkepala dua. 

Merupakan lambang dari dua dasar pemerintahan yaitu hukum adat dan 

hukum Islam. 
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 Bulu sayap kiri (hukum adat) yang terdiri dari: 1. Tujuh helai bagian luar 

(tujuh orang anggota Majelis Hadat) yaitu: Tureli Nggampo (Perdana 

Menteri), Tureli Sakuru, Tureli Bolo, Tureli Belo, Tureli Woha, Tureli 

Parado, dan Tureli Donggo. 

 Lima helai bagian dalam (lima wilayah Ncuhi) yaitu: 1. Ncuhi Bangsa 

Pupa (wilayah utara), 2. Ncuhi Parewa (wilayah selatan), 3. Ncuhi Dara 

(wilayah tengah), 4. Ncuhi Doro Wuni (wilayah timur), dan 5. Ncuhi Bolo 

(wilayah barat).
22

 

 Bulu sayap kanan (hukum Islam) terdiri dari 12 helai bagian luar (ilmu 

12) yang dibagi 3 bagian yaitu: 1. Tujuh helai ilmu fiqih, 2. Tiga helai 

ilmu tauhid, dan 3. Dua helai ilmu tasawuf. 

 Bulu ekor yang terdiri dari: 1. Bulu ekor bagian kiri empat helai, 

melambangkan pembagian golongan masyarakat yang terdiri dari raja, 

bangsawan, para ahli dan rakyat biasa (lambang hukum adat), 2. Bulu 

ekor bagian kanan empat helai, melambangkan empat anggota pelaksana 

harian menurut hukum Islam yaitu: Khatib Tua, Khatib Karoto, Khatib La 

Wili, dan Khatib To`i . 

 Bulu ekor bagian tengah dua helai, melambangkan kepala dan wakil 

kepala hadat Kesultanan Bima yang bergelar Bumi Luma Bolo. 

 Tubuh burung garuda, melambangkan kepala urusan hukum Islam yang 

dipegang oleh Sultan Bima yang merangkap sebagai Qadhi. 

 Bulu pada tubuh burung garuda sejumlah 35 helai, meliputi: 1. Bulu pada 

dua sayap (2x12 helai=24 helai), 2. Bulu ekor (2x4 helai=8 helai), 3. Bulu 
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pada tubuh garuda dua helai, dan 4. Ditambah dengan tubuh garuda, jadi 

seluruhnya berjumlah 35 helai, yang merupakan kesatuan kepangkatan 

hadat Bima yang disebut Sara Dana Mbojo (lembaga pemerintahan tanah 

Bima).
23

 

Semuanya dirangkul dan dilindungi oleh Sultan Bima dengan penuh kesetiaan 

(warna biru) dan penuh keberanian (warna merah), berlayar menuju pantai idaman 

dengan berpedoman pada falsafah dwi sila, yaitu hukum adat dan hukum Islam yang 

dilambangkan dengan dua kepala burung garuda. Itulah sebabnya Bima diberi julukan 

Hawo Ro Ninu yang atinya Sultan merupakan pengayom dan pelindung serta panutan 

Dou Labo Dana (Masyarakat). 

b) Renovasi Masjid 

Sultan Abdul Hamid Muhammad Syah merupakan orang yang 

menyempurnakan pembangunan masjid setelah ayahnya wafat. Ia melakukan renofasi 

dengan merubah atap masjid menjadi bersusun tiga yang mempunyai makna Iman, 

Islam dan Ihsan, yang berarti bahwa orang beriman wajib untuk menapaki tiga 

tingkatan dalam keberagamaannya. Bagian atap tingkat pertama melambangkan 

rukun iman berarti harus percaya kepada Allah swt, percaya kepada malaikat-

malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada hari kiamat, serta 

percaya kepada Qadha dan Qadar. Sedangkan bagian atap tingkat kedua 

melambangkan Islam yaitu, mengucap dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, 

mengeluarkan zakat, berpuasa dibulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji bagi 

yang mampu. Dan bagian atap tingkat ketiga melambangkan ihsan yaitu totalitas 
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ibadah dan berserah diri kepada Allah swt. Simbolisasi ihsan dengan atap tertinggi 

disebabkan ihsan menempatkan seorang hamba begitu dekat dengan Tuhannya yaitu 

Allah swt. 

Masjid tersebut dibangun oleh ayahnya Sultan Abdul Kadim dengan Wazir 

Ismail, yang dibantu oleh masyarakat setempat pada tahun 1737 M. Masjid ini 

terletak di Kampung Sigi Kelurahan Paruga disebelah selatan lapangan Sera Suba, 

yang kini terdapat makam 6 orang Sultan Bima beserta keluarga dan para pembesar 

Gowa. Ke 6 orang Sultan itu adalah Sultan Abdul Kadim, Sultan Abdul Hamid, 

Sultan Ismail, Sultan Abdullah, Sultan Abdul Azis, dan Sultan Ibrahim. 

Pembangunan tersebut kemudian diselesaikan oleh anaknya Sultan Abdul Hamid 

pada tanggal 13 Desember 1780 M. hal ini dapat diketahui dari ukiran yang terdapat 

pada pintu sampai ke ruangan dalam.
24

 

Peneliti sejarah G.R. Rouffaer yang berkunjung ke Bima pada tahun 1910 M 

menyebut terdapat tulisan emas diatas dasar merah kearah utara pada serambi masjid 

mulai dari pintu depan sampai keruangan dalam dengan transkripsi:  

 

“Hedjrat Al-Nabi Salallahu Alaihi Wassalam seriboes seratoes 49 enam belas 

hari boelan Dzolhejah tatkala itu as Sultan Abdul Kadim dan Wazir Ismail 

memboewat ini.” 
25

  

 

Masjid ini telah mengalami beberapa kali renovasi, dan pernah hancur akibat 

pengeboman yang dilakukan oleh sekutu pada perang dunia II, hanya mihrabnya yang 

tersisa. Sebagai sebuah kenangan sejarah masjid itu telah direnovasi kembali sesuai 
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bentuk aslinya dan menjadi salah satu benda cagar budaya yang dilindungi Undang-

Undang. Kegiatan ibadah di masjid ini cukup ramai pada setiap memasuki waktu 

shalat, maupun kegiatan-kegiatan agama lainnya, seperti majelis taklim maupun 

kegiatan remaja masjid. 

Pemugaran masjid itu dilakukan kembali oleh Sultan Bima terakhir, Sultan 

Muhammad Salahuddin. Sehingga sampai sekarang masjid itu diberi nama masjid 

Sultan Muhammad Salahuddin, kini usia masjid itu telah memasuki 4 abad, masjid 

yang menjadi saksi bisu pasang surut perkembangan dan kemajuan Islam di Dana 

Mbojo (tanah Bima).
26

 

c) Lawa Kala dan Lare-Lare 

Istana Kesultanan Bima merupakan bangunan yang indah dan megah pada 

masa Kesultanan, memiliki halaman seluas 500 meter persegi yang ditumbuhi pohon-

pohon rindang dan taman bunga yang indah, bangunan Kesultanan diapit oleh dua 

pintu gerbang timur dan barat yang senantiasa dijaga oleh anggota pasukan pengawal 

Kesultanan. Adapun kedua pintu gerbang tersebut sebagai berikut: 

 Lawa Kala atau Lawa Se  

Lawa Kala merupakan pintu gerbang masuk untuk anggota sara hukum 

dan para ulama, gerbang Lawa Kala terletak dibagian timur, dinamakan Lawa Kala 

atau Lawa Se  karena dibuat lebih awal. Sedangkan pintu masuk bagi keluarga 

Kesultanan dinamakan Lawa Weki yang terletak dibagian belakang Kesultanan. 
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 Lare-Lare (gerbang resmi Kesultanan) 

Lare-Lare merupakan pintu resmi Kesultanan yaitu tempat masuknya 

Sultan, para pejabat Kesultanan dan tamu-tamu Sultan, Lare-Lare ini terletak 

disebelah barat Keultanan dan dibangun pada masa pemerintahan Sultan Abdul 

Hamid pada tanggal 12 Februari 1781 M.
27

 

Lare-Lare (gerbang masuk Sultan) memiliki filosofi tersendiri bagi 

perjalanan panjang sejarah Bima, bangunan Lare-Lare berbentuk segi delapan yang 

melambangkan delapan sendi kepemimpinan ditanah Bima yang disebut nggusu waru 

(segi delapan) yang merupakan delapan syarat yang dipenuhi sebagai pemimpin 

ditanah Bima yaitu beriman dan bertakwa, berilmu pengetahuan, baik budi pekerti, 

menyatukan kata dan perbuatan, merakyat, kaya, berani karena benar, dan dari 

keturunan yang baik. Segi delapan juga memiliki makna sufistik dari delapan sumber 

alam, yaitu tanah, air, api, angin, matahari, bulan, laut, dan langit. 

Sedangkan tingkat bagian atas Lare-Lare yaitu diloteng yang merupakan 

tempat untuk menyimpan Ranca Na`e (tambur) dan dua buah lonceng, tambur 

dibunyikan sebagai tanda pemberitahuan adanya upacara kebesaran seperti upacara 

Hanta Ua Pua, dan kedua lonceng mempunyai fungsi yang berbeda, satu lonceng 

berfungsi untuk pemberitahuan jam atau waktu, sedangkan yang satu berfungsi untuk 

pemberitahuan tanda bahaya. 
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BAB IV 

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMAJUAN KESULTANAN BIMA PADA 

MASA PEMERINTAHAN SULTAN ABDUL HAMID 

A. Faktor Internal  

Faktor internal yang menjadi penyebab kemajuan Kesultanan Bima pada masa 

pemerintahan Sultan Abdul Hamid adalah dari segi politik Sultan Abdul Hamid 

memperbaiki hubungan dalam lingkunagn Kesultanan Bima, karena muncul 

persoalan baru dari Jeneli Bolo (La Mangga) kakak dari Sultan Abdul Hamid yang 

tidak simpatik terhadap Ruma Bicara (perdana menteri) Muhyiddin, karena 

pengangkatan wali Sultan Muhyiddin sebagai Ruma Bicara (perdana menteri) 

melanggar hukum adat yang berlaku. Seharusnya Muhyiddin tidak berhak menjadi 

Ruma Bicara (perdana menteri) karena bukan dari keturunan bilmana 

(kebijaksanaan), menurut hukum adat Ruma Bicara  (perdana menteri) harus dari 

cucu Bilmana dan yang memegang jabatan Sultan harus dari keturunan Sultan. 

Konflik keluarga tersebut baru dapat diselesaikan dilingkungan Kesultanan Makassar 

pada tanggal 11 Syawal 1206 H (2 Januari 1792 M), atas prakarsa para keluarga 

Kesultanan Gowa, salah faham kedua bersaudara dapat diselesaikan secara 

kekeluargaan, keduanya saling memaafkan dan berjanji memegang teguh isi sumpah 

leluhurnya yang kemudian diperkuat oleh Sultan Abdul Kahir I yang mengharuskan 

anak cucunya bersatu dalam membangun rakyat dan Negeri, mereka juga diharuskan 

menjalin hubungan harmonis dengan anak cucu Bilmana (kebijaksanaan). 

Sebagai tanda kesetiaan pada adiknya, Daeng Pabeta menyerahkan satu-

satunya senjata pusaka yang ia miliki yaitu parang yang bernama La Hoba sampai 
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kini senjata yang bersejarah itu masih disimpan dengan baik oleh keluarga 

Kesultanan Bima. Pada masa selanjutnya Sultan Abdul Hamid menikahkan putrinya 

Jamila Bumi Kaka dengan Mutyada Putra Daeng Pabeta, sehingga jalinan 

kekeluargaan keturunan Manggampo Donggo dari garis Sultan Abdul Hamid dengan 

garis Daeng Pabeta terus membaik.
1
  

Sedangkan  dari segi sosial keagamaan, Sultan Abdul Hamid merenovasi 

masjid yang dibangun oleh ayahnya Sultan Abdul Kadim dengan merubah atap 

masjid menjadi bersusun tiga. Selain memperbaiki masjid, beliau juga 

memerintahkan ulama untuk berdakwah pada masyarakat Bima, dan juga 

menempatkan seorang ulama yang bernama H. Ali untuk menyebarkan Islam 

didaerah Sanggar dan seluruh Pulau Sumbawa.  Selain itu, Ia juga menetapkan 

lambang Kesultanan Bima yang digambarkan dalam bentuk Burung Garuda 

berkepala dua, kepala burung garuda yang menoleh kekiri bermakna hukum adat dan 

kepala burung garuda yang menoleh kekanan bermakna hukum Islam. Lambang 

tersebut menggambarkan betapa kuatnya hukum adat dan hukum Islam pada 

masyarakat Bima.  

Kemudian dari segi sosial ekonomi, Sultan Abdul Hamid, bergotong royong 

dengan masyarakat yang mampu dalam menghimpun dana untuk membantu 

masyarakat yang dilanda musibah meletusnya Gunung Tambora pada tahun 1815 M. 
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B. Faktor Eksternal 

Faktor ekternal penyebab kemajuan Kesultanan Bima pada masa 

pemerintahan Sultan Abdul Hamid adalah dari segi politik, Sultan Abdul Hamid 

berhubungan baik dengan Kesultanan Sumbawa, membenahi hubungan dengan 

Kesultanan Gowa yang sempat tidak baik karena berhasil diadu domba oleh Belanda 

pada masa pemerintahan ayahnya Sultan Abdul Kadim. Selain berhubungan baik 

dengan Kesultanan tetangga di Nusantara, ia juga menjalin hubungan baik dengan 

Belanda, untuk mendapatkan pasokan senjata kepada Belanda yang sudah menguasai 

ilmu pengetahuan dan tekhnologi.  

Hubungan baik Sultan Abdul Hamid dengan Belanda tercantum dalam Kitab 

Bo` Sangaji Kai (Catatan Kerajaan Bima) yang menyebutkan “hanya Sultan satu ini 

yang ada berbahagia kepada kompeni”, hubungan yang erat tersebut juga dapat 

dilihat dari seringnya kedua belah pihak saling bertukar hadiah, hadiah yang biasa 

dikirim oleh Sultan Abdul Hamid untuk Gubernur di Batavia berupa lilin, sarang 

burung, dan kuda. Sedangkan Kompeni sendiri mengirim hadiah untuk Sultan Abdul 

Hamid berupa cermin dan arloji.
2
 

Abad ke-19 merupakan masa jaya bagi Inggris yang muncul sebagai kekuatan 

maritim terbesar, kekalahan Perancis dalam perang Napoleon menjadikan Inggris 

lebih mapan lagi dalam penguasaan laut, terutama penguasaan jalur-jalur pelayaran 

dan perdagangan. Kepentingan yang diutamakan Inggris adalah perdagangan dan 

strategi politiknya ditujukan kepada penguasaan perdagangan dan pengamanan jalur 
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perdagangan.
3
 Zaman pendudukan Inggris di Indonesia hanya berlangsung selama 

lima tahun, yaitu antara tahun 1811-1816 M. Asas-asas pemerintahan Inggris untuk 

sementara ditentukan oleh Letnan Gubernur Raffles yang sangat dipengaruhi oleh 

pengalaman Inggris di India.
4
 

Pada hakikatnya, Raffles ingin menciptakan suatu sistem ekonomi yang bebas 

dari segala unsur paksaan yang dahulu melekat pada sistem penyerahan paksa dan 

pekerjaan rodi yang dijalankan oleh Kompeni Belanda dalam kerjasama dengan raja-

raja dan para Sultan. Secara konkrit, Raffles berkeinginan segala penyerahan wajib 

dan pekerjaan rodi yang selama masa VOC selalu dibebankan kepada rakyat, 

khususnya para petani. Jelaslah kiranya bahwa Raffles dalam hal ini telah 

dipengaruhi oleh cita-cita revolusi Perancis dengan semboyanya mengenai 

kebebasan, persamaan dan persaudaraan bagi setiap warga.
5
 

Sejak adanya kapitulasi tuntang, Kesultanan Bima berada di bawah kekuasaan 

Inggris, pada saat itu pemerintahan untuk sementara dipegang oleh Jenderal Thomas 

Stamford Raffles. Jenderal tersebut mempunyai hubungan yang baik dengan Sultan 

Abdul Hamid, keduanya seringkali surat menyurat untuk membahas masalah 

ekonomi dan kebudayaan Bima. manifestasi dari keakraban tersebut, Raffles dalam 

bukunya yang berjudul History Of Java sempat mengabadikan sisa-sisa aksara Bima 
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yang masih dipergunakan sebagai alat penghubung dalam surat menyurat pada waktu 

itu.
6
 

Berdasarkan asas-asas ekonomi yang diterapkan Raffles di Indonesia, mulai 

saat itulah perdagangan bebas diaktifkan kembali di Bima. Namun, perdagangan 

bebas yang berlaku adalah perdagangan bebas ala Inggris. Hal itu ditandai dengan 

adanya tawar menawar antara penjual dan pembeli pedagang Inggris saja. Walaupun 

demikian, pendapatan rakyat Bima melalui sistem perdagangan seperti ini bertambah 

atau meningkat.  

Berkat perjuangan pantang menyerah, semua cobaan secara bertahap tetapi 

pasti mulai teratasi. Pada situasi dan kondisi seperti itu, keberadaan Sultan Abdul 

Hamid ditengah-tengah rakyat sangat diperlukan, tetapi rupanya takdir menginginkan 

lain. Disaat mereka menyambut gembira kedatangan 1 Ramadhan tahun 1232 H (Juni 

1817 M), bulan suci bagi umat Islam, hamba Allah yang berpredikat Sultan itu 

kembali ke alam baqa`.  

Sultan yang amat dicintai oleh rakyatnya kembali kepada kehadirat Tuhan 

yang Maha Kuasa. Sultan Abdul Hamid Mangkat pada tanggal 14 Juli 1817 M. 

Beliau dimakamkan di Kompleks pemakaman keluarga Sultan Bima di Sebelah Barat 

masjid yang sekarang bernama masjid Sultan Muhammad Salahuddin. Setelah wafat 

Sultan Abdul Hamid digelari Mantau Asi Saninu  (yang memiliki kesultanan cermin), 

karena beliau bermukim di Kesultanan yang dihiasi dengan cermin.
7
 Sedangkan 
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Ruma Bicara Abdul Nabi masih melanjutkan perjuangan bersama Sultan Ismail, putra 

dari Sultan Abdul Hamid.
8
  

Setelah Sultan Abdul Hamid mangkat, maka tampuk kepemimpinan 

Kesultanan Bima diganti oleh anaknya Sultan Ismail (1817-1854 M), bersama Ruma 

Bicara Abdul Nabi, Sultan Ismail bahu membahu membangun kembali perekonomian 

Kesultanan Bima yang terpuruk akibat efek dari letusan Gunung Tambora yang 

sangat merugikan.
9
  

                                                           
8
M. Hilir Ismail, Peran Kesultanan Bima,h. 127. 

9
Fahrurizki, Historiografi Bima. Yogyakarta: Ruas Media, 2019, h. 83. 
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

1. Kondisi pemerintahan Kesultanan Bima pra-pemerintahan Sultan Abdul 

Hamid, yaitu kondisi sosial politik pemerintahan Sultan Abdul Kadim timbul 

masalah yang kurang menguntungkan bagi perkembangan politik 

pemerintahan, disebabkan oleh wali Sultan Abdul Ali yang terlalu banyak 

merangkap jabatan, selain menjadi wali Sultan, Ia juga sebagai Jeneli (camat) 

dan perdana menteri, sehingga wali Sultan Abdul Ali sulit untuk menjalankan 

tugasnya dengan baik. Selain itu, hubungan Kesultanan Bima dengan 

Kesultanan Gowa juga tidak bersahabat, karena berhasil diadudomba oleh 

Belanda, sehingga keduanya terlibat dalam peperangan dalam merebut daerah 

Manggarai, dan juga adanya kontrak dagang dengan Belanda yang di tanda 

tangani oleh Sultan Abdul Kadim pada tahun 1765 M, yang isi kontrak 

perdagangan tersebut sangat merugikan Bima dalam ekonomi. Kondisi 

keagamaan, Sultan Abdul Kadim berhasil mengukir tinta emas  sejarah Islam di 

Bima, beliau dan Wazir (perdana menteri) Ismail membangun masjid secara 

bergotong royong dengan masyarakat. 

2. Usaha-usaha Sultan Abdul Hamid dalam memajukan Kesultanan Bima, yaitu: 

1) Bidang sosial politik, ia memperbaiki hubungan dengan Kesultanan Gowa, 

dan beliau memanfaatkan hubungan baik dengan Belanda untuk memperoleh 

kepentingan Kesultanan Bima dalam mendapatkan alat persenjataan untuk 

menjaga keamanan Negerinya. 2) Bidang sosial-ekonomi, Sultan Abdul Hamid 
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bergotong royong dengan masyarakat yang mampu dalam menghimpun dana 

untuk membantu masyarakat yang dilanda musibah, selain itu juga ia mendapat 

bantuan dari pedagang Indonesia dan pedagang asing seperti Arab, China, dan 

Portugis. 3) Bidang sosial-keagamaan, ia memerintahkan para ulama untuk 

lebih aktif lagi dalam berdakwah, memperbaiki masjid, dan menempatkan 

seorang ulama dalam menguatkan ajaran Islam di Sanggar dan Sumbawa. 4) 

Bidang ilmu pengetahuan, ia menghimpun kodifikasi undang-undang dan kitab 

pegangan para Sultan Bima. Kemudian dalam bidang peradaban, ia menetapkan 

lambang Kesultanan Bima yang menguatkan hukum adat dan hukum Islam. 

3. Faktor-faktor penyebab kemajuan Kesultanan Bima pada masa pemerintahan 

Sultan Abdul Hamid, yaitu  faktor internal dan ekternal. Faktor internal, dari 

segi politik Sultan Abdul Hamid memperbaiki hubungan dengan kakaknya 

Jeneli Bolo (La Mangga), dalam sosial keagamaan beliau merenovasi masjid 

dengan merubah atap masjid menjadi bersusun tiga, dan dari sosial ekonomi 

Sultan Abdul Hamid bergotong royong dengan masyarakat dalam menghimpun 

dana untuk membantu masyarakat yang dilanda musibah meletusnya Gunung 

Tambora. Sedangkan faktor ekternalnya, dalam sosial politik ia berhubungan 

baik dengan Kesultanan Sumbawa, memperbaiki hubungan dengan Kesultanan 

Gowa, dan menjalin hubungan baik dengan Belanda untuk mendapatkan patron 

senjata demi keamanan masyarakat dan Kesultanan Bima. Kemudian dari segi 

ekonomi  Sultan Abdul Hamid memanfaatkan politik dagang bebasnya dengan 

Inggris sehingga ekonomi Bima dapat teratasi.  
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B.  Implikasi 

Implikasi dari penelitian ini yaitu: 1) Memberikan pelajaran untuk masyarakat 

terkait dengan hubungan baik antara sesama, 2) Dengan adanya usaha-usaha Sultan 

Abdul Hamid melalui beberapa kebijakannya memberikan manfaat seperti adanya 

lambang Kesultanan Bima yang menggambarkan betapa kuat hukum adat dan hukum 

Islam di Kesultanan Bima, dan merenovasi masjid, sehinggaa masjid tersebut dapat 

dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan ibadah. 
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Gambar 1: Gunung Tambora setelah meletus tahun 1815 M.  

Sumber: www.kompas.com 

 
Gambar 0. 2: Lambang Kesultanan Bima, yang dicetus dan dibuat pada pemerintahan 

Sultan Abdul Hamid. 

Sumber: mbojo.blogspot.com 
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Gambar 0. 3: Masjid Kesultanan Bima,  atau berganti nama menjadi Masjid Sultan 

Muhammad Salahuddin, yang dibangun oleh Sultan Abdul Kadim dan di renovasi 

oleh Sultan Abdul Hamid. 

Sumber: architectureheritage.or.id 

 
Gambar 0. 4: Lare-Lare dan Lawa Kala yang dibangun pada masa pemerintahan 

Sultan Abdul Hamid. 

Sumber: Buku Asi Mbojo Penghubung Mata Rantai Sejarah h. 65 
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