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ABSTRAK 

Nama  : Hasriyana Nur Badriah 

NIM  : 40200117006 

Judul   : Kebijakan Laut Bebas (Mare Liberum) Sultan Alauddin 

Setelah Masuknya Islam Di Gowa Abad XVI-XVII  

(Kajian Historis)  

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa sub masalah terkait 

dengan Prinsip Laut Bebas (Mare Liberum) Sultan Alauddin setelah Masuknya 

Islam di Gowa yakni: 1). Bagaimana sistem pemerintahan kerajaan gowa?, 2).  

Bagaimana penerapan kebijakan laut bebas (mare liberum) yang diterapkan Sultan 

Alauddin pada abad XVII? 3).Bagaimana dampak dari penerapan prinsip laut bebas 

di Gowa? 

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), 

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

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

ekonomi. Adapun langkah-langkah penelitiannya adalah heuristik, kritik sumber, 

interpretasi dan historiografi. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui, 

menganalisa dan mendeskripsikan Prinsip Laut Bebas (Mare Liberum) setelah 

Masuknya Islam di Gowa pada Abad XVI-XVII. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, sebagai seorang raja 

yang memeluk islam pertama kali Raja I Manga’rangi Daeng Manrabia yang 

bergelar Sultan Alauddin memiliki peran penting dalam perkembangan pesat 

Kerajaan Gowa karena ditangan beliau lah dermaga Somba Opu berubah menjadi 

dermaga internasional yang banyak didatangi oleh para pedagang asing seperti 

Portugis, Belanda, Inggris, maupun Spanyol. Kedua, diterapkannya kebijakan laut 

bebas pada masa Sultan Alauddin berawal dari adanya pihak Belanda yang tidak 

puas dan mengadakan politik adu domba kepada pihak Kerajaan Gowa agar 

pedagang-pedagang Eropa lainnya tidak menjadi saingannya dalam hal pemasaran 

rempah-rempah di Gowa. Ketiga, ampak dari penerapan laut bebas (Mare Liberum) 

di Gowa yaitu terbukanya peluang bagi berbagai pihak yang giat dalam dunia 

perdagangan serta menjadikan Gowa sebagai bandar internasional di Timur 

Nusantara. 

Implikasi dari penelitian ini sedapatnya menjadi bahan referensi dan diskusi 

akdemik mahasiswa, khususnya mahasiswa Sejarah Peradaban Islam. Selain itu, 

penelitian ini juga menjadi khasanah sejarah dan budaya pemerintah daerah, 

khususnya di Kota Makassar juga agar kiranya penelitian ini menjadi awal dalam 

penelitian lanjutan berikutnya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perdagangan Maritim penduduk Sulawesi Selatan berpedoman pada politik 

pintu terbuka, kebijaksanaan yang umum berlaku di wilayah Asia Tenggara yaitu 

kebijaksanaan yang membuka bandar bagi pedagang-pedagang asing atau 

menciptakan bandar niaga internasional. Dalam hal ini diusahakan pengembangan 

pasar seluas mungkin untuk mendistribusikan produksi atau menjadikannya 

pelabuhan transit dan dengan cara itu dapat ditingkatkan kekayaan dan 

kesejahteraan penduduknya. Berkaitan dengan itu pemerintah manganut prinsip 

Mare Liberum (kebebasan di laut) agar dapat mengembangkan perdagangan. 1 

Keterbukaan Kerajaan Makassar terhadap semua pedagang baik yang 

mandiri maupun mereka yang mewakili atau melaksanakan kegiatan niaga 

penguasa, membuka peluang dan memudahkan terjalin hubungan niaga yang baik 

dengan penguasa pusat perdagangan lain.2 

Ditangan Sultan Alauddin dan Mangkubuminya I Malingkaang Daeng 

Manyonri, Kerajaan Gowa berkembang pesat. Hal tersebut dikarenakan Dermaga 

Somba Opu berubah menjadi dermaga Internasional yang telah banyak didatangi 

pedagang dari luar negeri seperti Portugis, Belanda, Inggris, maupun Spanyol. 

Terbukanya peluang bagi berbagai pihak yang giat dalam dunia 

perdagangan serta menjadikan Gowa sebagai bandar internasional di Timur 

 
1 Edward L Poelinggomang dan Suriadi Mappangara, Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I 

(Makassar: Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), h. 51 
2 Edward L Poelinggomang dan Suriadi Mappangara, Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I 

(Makassar: Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), h. 63 
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Nusantara merupakan salah satu dari beberapa dampak dari penerapan laut bebas 

di Gowa abad XVI-XVII M. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari pembahasan yang telah dikemukakan diatas maka penulis dapat 

merumuskan masalah pokok yaitu “Kebijakan Laut Bebas (Mare Liberum) Sultan 

Alauddin Setelah Masuknya Islam di Gowa Abad XVI-XVII”. 

Agar pembahasan proposal ini dapat lebih terarah, maka masalah pokok diatas 

1. Bagaimana Sistem Pemerintahan Kerajaan Gowa? 

2. Bagaimana penerapan prinsip laut bebas (mare liberum) yang diterapkan Sultan 

Alauddin di Gowa pada abad XVI-XVII? 

3. Bagaimana dampak dari penerapan laut bebas (mare liberum) di Gowa? 

 

C. Fokus dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka yang akan menjadi fokus 

penelitian ini adalah bagaimana sistem pemerintahan Kerajaan Gowa, bagaimana 

penerapan kebijakan laut bebas oleh Sultan Alauddin di Gowa pada abad XVI-

XVII, dan bagaimana dampak dari penerapan laut bebas (mare liberum) di Gowa. 

2. Deskripsi Fokus 

Yang menjadi subjek utama dalam penelitian ini adalah Prinsip Laut Bebas 

(Mare Liberum) yang diterapkan oleh Sultan Alauddin di Gowa Abad XVI-XVII. 

Bagaimana sistem pemerintahan kerajaan Gowa, bagaimana penerapan prinsip laut 
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bebas (mare liberum), serta bagaimana dampak dari penerapan laut bebas (mare 

liberum) di Gowa 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang begitu penting dari sebuah 

penelitian karena pada bagian ini bertujuan memandu peneliti dalam rangka 

menentukan sikap dari askpek ketersediaan sumber, baik berupa hasil-hasil 

penelitian ataupun referensi dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok masalah 

yang diteliti. Adapun beberapa sumber penelitian yang berkaitan dengan 

permasalahan pada penelitian ini diantaranya: 

1. Sebuah buku karya Edward Lambertus Poelinggomang  yang berjudul Sejarah 

Sulawesi Selatan Jilid 1. Di dalam buku ini membahas mengenai sejarah islam 

di Sulawesi Selatan serta mengenai sejarah maritim di Sulawesi Selatan. 

2. Buku Makassar Sebagai Kota Maritim  

3. Buku Profil-profil Raja Gowa 

4. Buku Sejarah Gowa 

5. Sebuah jurnal Walasuji Vol. 7 Nomor 1/2016 yang ditulis oleh Syahrir Kila 

yaitu,  Perjuangan Sultan Alauddin Raja Gowa Ke-14 (1593-1639). Jurnal ini 

membahas mengenai biografi serta perjuangan sultan Alauddin di Gowa. 

6. Skripsi yang berjudul Peranan Kerajaan Gowa dalam Perniagaan Abad XVII 

oleh Muallim Agung Wibawa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian yaitu: 

a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pemerintahan Kerajaan Gowa. 

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana penerapan prinsip laut 

bebas di Gowa abad XVI-XVII. 

c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana dampak dari penerapan laut 

bebas (mare liberum) di Gowa 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan teoritis:  

1. Untuk memperkaya pengetahuan tentang sejarah maritim di Indonesia pada 

umumnya dan khususnya di Sulawesi Selatan. 

2. Sebagai referensi dan acuan bagi siapa saja yang berminat untuk mengetahui 

bagaimana penerapan prinsip laut bebas (mare liberum) oleh Sultan Alauddin di 

Gowa pada abad XVI-XVII. 

b. Kegunaan Praktis: 

Secara praktis kegunaan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para peneliti 

selanjutnya dalam mengembangkan tulisannya yang menyangkut tentang sejarah 

maritim di Indonesia  khususnya di Sulawesi Selatan. 
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F. Manfaat Tulisan 

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Dengan mengangkat judul ini, maka peneliti dapat menambah pengetahuan 

mengenai Sejarah Maritim di Sulawesi Selatan khususnya mengenai prinsip 

laut bebas yang diterapkan Sultan Alauddin. 

2. Sebagai sumbangsi dan tambahan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang 

ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam. 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Pengertian Kebijakan 

Pengertian kebijakan yaitu kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah yang 

dapat dilakukan sendiri maupun melalui instansi yang lain (instansi milik 

pemerintah atau milik swasta), yang mana tujuan dan maksudnya adalah untuk 

mempengaruhi kehidupan masyarakat atau dapat dikatakan sebuah kebijakan 

adalah sebuah pedoman dan pengatur yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.1 

Kemudian menurut Budi Winarno juga mengansumsikan bahwa kebijakan 

merupakan suatu kegiatan beserta konsekuensinya yang banyak berhubungan 

dengan mereka yang bersangkutan untuk mencapai suatu keputusan tersendiri.2 

Kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang 

diambil oleh seorang aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih serta cara-

cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan tersebut berada dalam 

batas-batas kewenangan aktor tersebut.3 

Kebijakan yaitu isi yang menjadi komitmen dari kebijakan, sedangkan 

pelaku kebijakan disebut stakeholder. Kemudian yang dimaksud mengenai 

 
1 Romauly Ferbiana Silitonga, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bekasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat”, Skripsi (Semarang: Fak. Ilmu Sosial 

UNNES, 2017), h.12 
2 Winarno Budi, Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus) (Yogyakarta: 

CAPS(Center Of Academic Publishing Service), 2014), h. 20 
3 Romauly Ferbiana Silitonga, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bekasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat”, Skripsi (Semarang: Fak. Ilmu Sosial 

UNNES, 2017), h.13 
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lingkungan mencakup keadaan sosial politik, sosial budaya, sosial ekonomi, 

pertahanan dan keamanan, kehidupan lokal, nasional, regional, dan internasional.4 

B. Mare Liberum (Laut Bebas) 

Mare Liberum berarti laut bebas yang dicetuskan oleh Hugo Grotius, hukum 

laut telah mengalami suatu proses transformasi menjadi suatu perangkat ketentuan 

hukum yang menggambarkan keseimbangan antara kepentingan negara maritim 

dan negara nonmaritim secara lebih baik.5 

UNCLOS 1982 telah mengakui bahwa laut lepas (high seas) merupakan 

zona maritim yang berada diluar yurisdiksi nasional. Kebebasan di laut lepas 

menjadi wujud dari doktrin ‘Mare Liberum’, sebagaimana yang telah diatur dalam 

UNCLOS 1982 dalam pasal 87, yaitu semua negara baik negara pantai maupun 

negara tak berpantai  memiliki hak untuk memanfaatkan laut lepas dan memiliki 

kebebasan yang diakui secara universal.6 

C.  Sekilas Tentang Sultan Alauddin 

Sultan Alauddin (1593-1639) adalah anak dari raja Gowa ke-12 yang 

bernama Karaeng Bontolangkasa atau Tunijallo, dan ibunya adalah raja Tallo yang 

ke-4. Beliau bersaudara, dengan raja Gowa ke-13 yang bernama Tepukaraeng 

Daeng Parebbung Tunipasulu. Ketika ia dinobatkan sebagai raja Gowa ke-14, 

umurnya masih sangat muda sehingga yang menjalankan roda pemerintahan 

 
4 Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi (Yogyakarta: 

PUSTAKA PELAJAR, 2013), h.15 
5 Marsita Kantjai, “Kewenangan Tribunal Internasional Hukum Laut Dalam 

Penyelesaian Sengketa Kelautan Menurut Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982”, Jurnal Lex 

Privatum Vol. VII No 1, Januari 2019,h.98. 
6 Dikdik Mohamad Sodik, “Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia”, 

Jurnal UNPAD Vol. 3 No 2, 2016, h.432. 
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diwakilkan kepada raja Tallo ke-6 atau Mangkubumi Kerajaan Gowa-Tallo yang 

bernama Karaeng Matoaya.7 

Raja Gowa yang pertama memeluk Islam adalah I Mangarangi Daeng 

Manrabia Sultan Alauddin Tominanga ri Gaukana (1593 – 1639). Tercatat Raja 

Gowa ke-14 I Mangngarangi I Daeng Manrabia memeluk agama Islam pada tahun 

1603. Pengukuhan keberhasilan muballig mengislamkan sang raja, maka gelar 

‛sultan‛ pun disandangkan kepada raja ini dengana nama Sultan Alauddin.8 

Pada saat beliau telah menerima islam, maka beliau juga turut merangkul 

kerajaan lainnya yang ada di Sulawesi Selatan untuk memeluk islam. Walaupun 

kerajaan Gowa telah menjadi kesultanan islam akan tetapi Sultan Alauddin tidak 

melarang umat katolik untuk mendirikan gereja di Sulawesi Selatan, bahkan 

kehadiran misionaris katolik di pelabuhan Sulawesi Selatan ramai dikunjungi oleh 

pedagang dari seluruh dunia pada waktu itu tidak mendapat penolakan dari beliau. 

Pada tanggal 15 Juni 1639 Sultan Alauddin wafat. Setelah wafatnya beliau 

diberi gelar “Tumenanga ri Agamana” yang berarti orang yang mangkat dalam 

agamanya. 

 

 

  

 

 
7 Syahrir Kila, “Perjuangan Sultan Alauddin Raja Gowa  Ke-14 (1593-1639)”, Jurnal 

Walasuji Vol. 7 No 1, Juni 2016,h.17. 
8 Syamsuri, “Sejarah Dakwah di Makassar”, Jurnal Al Mishbah Vol. 10 No 1, Januari 

2014, h. 9. 
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Adapun kerangka pikir dengan judul Prinsip Laut Bebas Sultan Alauddin 

setelah Masuknya Islam di Gowa Abad XVI-XVII (Kajian Historis). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis penelitian 

pustaka (library research). Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian sejarah 

yang merupakan penelitian yang menggunakan referensi yang berhubungan dengan 

Prinsip laut bebas (Mare Liberum) yang diterapkan Sultan Alauddin pada abad 

XVI-XVII M.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Makassar tepatnya di Perpustakaan Umum 

Multimedia Kota Makassar. 

B. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Historis 

Pendekatan historis atau pendekatan sejarah merupakan penelaahan serta 

sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan 

secara sistematis. Karena penelitian ini merupakan penelitian sejarah, maka 

pendekatan historis sangat dibutuhkan untuk mengetahui peristiwa sejarah 

khususnya tentang Prinsip Laut Bebas (Mare Liberum) Sultan Alauddin setelah 

menerima Islam di Gowa. 

b. Pendekatan Politik 

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui kekuatan politik yang pernah 

berkembang di Kerajaan Gowa pada saat itu. 
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c. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan sosiologi ini digunakan untuk mengetahui gambaran kehidupan 

sosial yang terjadi pada masyarakat Makassar saat itu. 

d. Pendekatan Agama/Religi 

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui agama apa yang dianut oleh 

sebagian masyarakat Gowa pada saat itu serta untuk mengetahui awal masuknya 

islam di Gowa pada abad XVI. 

e. Pendekatan Ekonomi 

Pendekatan ekonomi ini digunakan untuk mengetahui bagamaimana 

perkembangan ekonomi maupun sistem ekonomi di Kerajaan Gowa 

khususnya pada masa pemerintahan Sultan Alauddin. 

C. Langkah-langkah Penelitian 

Dalam rangka mengumpulkan data, maka penulis akan mengadakan 

penelitian pustaka atau Library research, yaitu dengan membaca buku –buku 

literatur yang berkaitan dengan objek penelitian dengan menggunakan beberapa 

aspek berikut: 

a. Heuristik  

Heuristik yaitu mencari atau mengumpulkan data, metode ini merupakan 

suatu metode yang digunakan untuk melakukan penelitian sejarah. Metode ini juga 

merupakan metode pengumpulan data atau sumber-sumber sejarah sebanyak 

mungkin. Hal ini dapat ditempuh melalui penelitian library research (studi pustaka) 

yang berkaitan dengan judul penelitian. Heuristik ini dilakukan dengan 

menggunakan sumber data, dalam penentuan sumber data untuk penelitian 
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didasarkan pada kemampuan serta kecakapan peneliti dalam usaha mengungkapkan 

suatu peristiwa yang objektif, ini terbagi menjadi dua yaitu data primer atau data 

hasil wawancara dari ahli sejarah yang ahli dibidang sejarah Kerajaan Gowa dan 

juga ahli dalam mengetahui Laut bebas Sultan Alauddin pada abad XVI-XVII, 

adapun data sekunder yaitu data-data yang bersumber dari Buku, Skripsi, Jurnal 

dan sebagainya yang dapat memberi informasi mengenai judul penelitian. 

b. Kritik Sumber 

Setelah sumber-sumber telah terkumpul maka selanjutnya penulis 

melakukan kritik terhadapa beberapa sumber tersebut. Dalam melakukan 

penelitian, kritik sumber ini berfungsi sebagai penyaring sumber-sumber yang telah 

diperoleh dalam tahap heuristik guna mengetahui sejauh mana sumber itu bisa 

digunakan dalam penelitian. 

c. Interpretasi 

Setelah fakta untuk mengungkap seta membahas masalah yang akan diteliti 

sudah cukup memadai, kemudian dilakukanlah interpretasi yaitu penafsiran akan 

fakta serta hubungan antara fakta yang satu maupun dengan yang lain. Metode 

analisis data yang digunakan yaitu metode induktif, yakni metode yang bertitik 

tolak dari unsur-unsur  khusus lalu mengambil kesimpulan yang bersifat umum, 

serta metode deduktif yakni menganalisa data dari masalah yang bersifat umum 

kemudian menarik kesimpulan. 
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d. Historiografi 

Dibagian terakhir dalam penelitian sejarah adalah historiografi. 

Historiografi yaitu merangkai fakta dengan maknanya secara kronologis dan 

sistematis agar menjadi tulisan sejarah sebagai kisah.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Badri Yatim, Historiografi Islam (Cet I; Jakarta: Logos, 1995), h. 5. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Sistem Pemerintahan Kerajaan Gowa 

a. Kerajaan Gowa Pra-Islam 

1. Kepercayaan Pra-Islam 

1.1.  Kepercayaan Masyarakat 

Sebelum agama Islam maupun Kristen masuk ke Kerajaan Gowa, 

penduduknya lebih dulu sudah mengenal dan menganut kepercayaan asli.1 Suatu 

paham dogmatis yang terjalin dengan adat istiadat hidup dari berbagai macam suku 

bangsa, terutama pada suku bangsa yang masih terbelakang. Pokok kepercayaannya 

merupakan apa saja dari adat maupun kebiasaan hidup yang mereka perolah dari 

warisan nenek moyangnya. Kepercayaan asli tersebut umumnya bersifat animisme 

dan dinamisme. 

Sebagai pengantar dalam pemujaan dan upacara kurban, orang yang 

memegang peranan penting adalah kasuwiang-kasuwiang2 dan anrong-guru3, tau -

towa4, dibantu oleh para bissu,5pinati6 dan sanro (dukun). Semuanya menggunakan 

 
1 Menurut Rachmat Subagya, kepercayaan asli atau agama asli adalah 

kerohanian/kepercayaan khas dari suatu bangsa yang berasal dan dikembangkan di tengah-tengah 

bangsa itu sendiri, dan tidak dipengaruhi oleh bangsa lain. Lihat: Rachmat Subagya, Agama Asli 

Indonesi (Jakarta: Sinar Harapan, 1981) h. 1 
2 Kasuwiang-kasuwiang yaitu pemuka adat atau orang yang bertanggungjawab pada 

pelaksanaan acara keagamaan 
3 Anrong Guru yaitu sesepuh adat 
4  Tau-towa yaitu orang yang bertindak dalam pembacaan mantera-mantera 
5 Bissu adalah orang yang bertanggungjawab pada benda-benda keramat yang tertinggi 

dan terlibat dalam upacara-upacara besar kerajaan yang terdapat pada kerajaan besar. 
6 Pinati yaitu semacam upacara terhadap benda-benda keramat yang kurang penting dan 

dilibatkan pula pada upacara kecil untuk pertanian, sunatan, kematian maupun perkawinan. 
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ilmu-ilmu gaib, ilmu sihir dengan bermacam jenis jampi dan mantera-manteranya, 

dengan berbagai alat penangkal, dan jimat sebagai mediator untuk menguasai alam 

dan sekitarnya, menundukkan makhluk-makhluk bernyawa.  Mereka pulalah yang 

menentukan mana pantangan, pemali kasipali,7 yang merupakan jenis larangan 

yang bertalian dengan kepercayaan itu dengan adat. Mereka pula yang menetapkan 

hukumnya, bahwa barang siapa melanggar pantangan-pantangan tertentu terhadap 

larangan tertentu akan ditimpa berbagai bencana. 

Hal ini dapat diketahui dari kesaksian orang-orang Portugis yang sekalipun 

hanya memberi keterangan yang terlalu singkat tentang kepercayaan dan ibadah 

keagamaan diwilayah kerajaan Gowa abad XVI. Namun demikian, data ini menarik 

sekalipun sebenarnya agama orang Gowa pada zaman dahulu dapat diketahui 

dengan melihat sisa-sisa kepercayaan yang kita lihat saat ini, dan melalui 

kesusasteraan pra-Islam, khususnya cerita mitos La Galigo.8 

1.2.  Pranata Keagamaan 

Secara historis, di wilayah Kerajaan Gowa pranata keagamaan ataupun 

kepercayaannya telah cukup mapan, jauh sebelum masuknya agama Islam maupun 

Kristen, karena pada saat itu masyarakat Gowa telah menganut ajaran yang lebih 

menekankan pada kerohanian-kejiwaan. Pada saat itu masyarakat Gowa sadar 

bahwa dunia mereka hanya terdiri dari dua aspek yaitu dunia yang nyata maupun 

dunia yang tidak tampak. Dunia yang tidak tampak yaitu dunia yang diluar dari 

 
7 Pemali kasipali yaitu suatu jenis larangan yang berhubungan dengan adat. Dipercaya 

bahwa sesiap yang melanggar larangan ini akan ditimpa bencana. 
8 Gibert Hamonic, Studi Perbandingan Kosmogoni Sulawesi Selatan tentang Naskah 

Asal-Usul Dewata Bugis yang belum pernah diterbitkan (Jakarta: PT. Sinar Harapan Archipel, 

1983), h. 13-40 
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jangkauan panca indera dan menurut keyakinan masyarakat bahwa didalam dunia 

tersebut terdapat berbagai makhluk serta kekuatan alam yang tak dapat dikuasai 

oleh manusia dengan biasa akan tetapi dengan cara luar biasa.  Ketidakberdayaan 

untuk menghadapi kemurkaan makluk inilah maka timbul ketakutan terhadap 

mereka. Demikian asal mula terbentuknya pranata keagamaan menurut 

kepercayaan animisme, dinamisme, dan kepercayaan kepada Dewata. Kapan 

kepercayaan ini dimulai masih sangat sulit ditentukan karena sampai saat ini pun 

kepercayaan-kepercayaan tersebut masih ada sebagian masyarakat yang 

mempercayainya.9 

2. Sistem Pemerintahan Pra-Islam 

Awal pertumbuhan Kerajaan Gowa, sewaktu kerajaan ini masih merupakan 

suatu federasi kerajaan kecil (gallarang) kehidupan kenegaraannya diatur oleh 

seorang ketua umum yang disebut paccalaya. Setelah munculnya tokoh 

Tumanurung, peranan ini selanjutnya hilang kemudian selanjutnya akan menjadi 

tokoh utama dalam pemerintahan Kerajaan Gowa. Ia merupakan simbol persatuan 

seluruh orang Gowa, sebab dipandang lebih mulia dari orang lain, maka ia digelari 

sombaya. Lebih rincinya akan diurutkan susuan pemerintahan kerajaan Gowa 

sebagai berikut: 

Sombaya yaitu gelar raja yang memimpin Kerajaan Gowa. Adapun yang 

paling sesuai dan memenuhi syarat untuk menjadi raja di Gowa ialah yang disebut 

Karaeng ti’no. Karaeng ti’no di Gowa masih dianggap keturunan langsung dari raja 

 
9 Mukhlis Paeni, dkk, Sejarah Kebudayaan Sulawesi (Jakarta: DEPDIKBUD, 1995), h. 

33-35 
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Gowa pertama yang merupakan seorang yang baik ayah maupun ibunya berdarah 

bangsawan tertinggi. Raja Gowa memiliki kekuasaan mutlak (absolut). Dalam 

bahasa Makassar diistilahkan: “makkanama’ numammio” yang berarti: “aku 

berkata dan engkau mengiyakan”, maksudnya ialah: aku bertitah dan engkau harus 

mengiyakan”. Ini bermakna bahwa semua titah raja harus di-“iya” kan dan dituruti. 

Begitu mutlaknya kekuasaan seorang raja Gowa. Raja Gowa didampingi oleh 

beberapa orang pembesar atau pejabat Kerajaan dalam menjalankan 

pemerintahan,10 yakni: 

Pertama, pabbicara butta.11 Yaitu juru bicara tanah atau juru bicara negeri. 

Jabatan ini merupakan jabatan tertinggi setelah raja, yang setara dengan jabatan 

perdana menteri, mahapatih ataupun mangkubumi kerajaan. 

Kedua, tu-mailalang towa12 (towa = tua; tu = orang; ilalang = dalam). 

Jabatan ini merupakan jabatan pembesar kerajaan yang fungsinya menyampaikan 

dan meneruskan segala perintah raja Gowa kepada kepala distrik, atau kepala 

wilayah, dan lain-lain. Selain itu ia bertugas menjaga agar supaya segala perintah 

raja Gowa dilaksanakan sungguh-sungguh dan sering pula mendampingi sidang-

sidang yang diadakan untuk  membahas persoalan yang sifatnya sangat mendesak. 

Tumailalang towa-lah yang menyampaikan kepada sidang tersebut segala 

kehendak dan titah raja Gowa. Segala keputusan, saran-saran atau pesan-pesan raja 

Gowa, juga disampaikan oleh tumailalang towa. 

 
10 Abdurrazak Daeng Patunru, Sejarah Gowa (Ujung Pandang: YKSS, 1993), h. 127-129 
11 Pabbicara buta yaitu juru bicara negeri yang jabatannya hampir setara dengan perdana 

menteri. 
12 Tumailalang towa yaitu pembesar kerajaan yang berfungsi menyampaikan juga 

meneruskan segala perintah raja kepada kepala perwakilan tiap wilayah. 
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Ketiga, tu-mailalang lolo.13 Pembesar kerajaan ini selalu berada didekat raja 

Gowa. Pejabat inilah yang menerima usul-usul dan permohonan untuk diteruskan 

kepada raja Gowa. Ia menyampaikan segala perintah raja mengenai persoalan 

rumah tangga istana. Jabatan tumailalang towa dan tumailalang lolo diangkat dan 

diberhentikan oleh raja Gowa. 

Keempat, tu-kajannagang.14 Ini merupakan jabatan yang semacam menteri 

kerajaan yang memegang urusan keamanan dalam negeri. Dia menjadi penuntut 

umum kerajaan dan memegang urusan keamanan dalam negeri. Dia menjadi 

penuntut umum kerajaan dan mengatur tata tertib dalam lingkungan pejabat-pejabat 

istana raja Gowa. Mereka sering membahas dan merencanakan segala persoalan 

yang bersangkutpaut peperangan. Juga dikenal jabatan pati-matarang15; semacam 

menteri kerajaan yang mengatur urusan pertahanan dan peperangan. Pejabat ini 

yang memilih dan menetapkan laskar-laskar Gowa untuk diturunkan ke medan 

perang. 

Kelima, gallarang16. Bertugas untuk memudahkan pengawasan administrasi 

dari pusat terhadap daerah-daerah yang tersebar, wilayah kerajaan terbagi menjadi 

beberapa distrik yang disebut gallarang. Gallarang-gallarang  ini memiliki 

hubungan dan kepentingan timbal balik yang kuat dengan pusat. Dalam sistem 

pemerintahan kerajaan Gowa, gallarang ini mempunyai wakil yang diutus untuk 

 
13 Tumailalang lolo, yaitu pejabat yang menerima segala usulan dan juga permohonan 

lalu diteruskan pada raja. 
14 Tu-kajannagang yaitu jabatan semacam menteri yang memegang urusan keamanan 

dalam negeri. 
15 Mattulada, Latoa, satu Lukisan Analisis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis 

(Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995) h. 404-405 
16 Gallarang yaitu pengawas administrasi kerajaan. 
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duduk dalam satu lembaga adat yang disebut bate salapanga17. (bate = panji, 

bendera; salapang = sembilan). Jadi bate salapanga  bermakna pemegang bendera 

atau pembawa panji yang sembilan orang. Mula-mula institusi ini disebut 

kasuwiang salapanga (kasuwiang = mengabdi; salapang = sembilan). 

Keenam, matowa18. Jabatan ini merupakan yang setingkat dibawah 

gallarang. Dipilih secara langsung oleh rakyat untuk satu jangka waktu masa 

jabatan yang tidak ditentukan. Dalam sistem administrasi baru sesudah 

kemerdekaan Indonesia, jabatan ini disamakan dengan kepala kampung. 

Ketujuh, sabannara (syahbandar).19 Jabatan tradisional ini sebenarnya 

sudah hilang sejak aktivitas perdagangan Gowa merosot atau sejak tidak 

berfungsinya lagi pelabuhan dagang Kerajaan Gowa di Maccini Sombala, muara  

sungai Je’ne Berang. 

Kedelapan, alakaya20. Disebut daengta alakaya. Dia adalah seorang laki-

laki banci yang bertingkah laku dan berpakaian seperti perempuan. Lebih lazim 

dikenal dengan nama bissu. Dalam upacara majelis adat  (Dewan Kerajaan) daengta 

alakaya duduk berdekatan dengan kalompoang, dialah yang memberi mantera-

mantera pada benda-benda pusaka tersebut, sebab jika kalompoang sakti, maka 

diharapkan juga akan menambah kesaktian raja. 

 

 
17 Bate Salapanga yaitu pemegang bendera 
18 Matowa ini setingkat jabatannya dibawah gallarang atau kepala pengawas wilayah 

administrasi. 
19 Sabannara atau syahbandar yaitu yang menguasai suatu bandar perniagaan di wilayah 

tertentu. 
20 Alakaya yaitu seorang lelaki yang memiliki tingkah laku layaknya perempuan yang 

mendampingi raja dalam upacara pemberian mantera-mantera pada benda pusaka kerajaan. 
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b.Islamisasi Kerajaan Gowa 

Kedatangan Syekh Abdul Makmur Khatib Tunggal berserta kawan-

kawannya menandai peristiwa masuknya Islam di Kerajaan Gowa secara resmi. 

Namun keadaan itu tidak dapat menafikkan suatu asumsi bahwa sebelum ketiga 

Dato yang notabennya dari Mingkabau, agama Islam sudah ada diwilayah Kerajaan 

Gowa. Bahkan Islam sudah mulai menanamkan akar-akarnya dan karenanya sudah 

dikembangkan sebelum kehadiran mereka. 

Dengan dasar pemikiran diatas mudahlah dipahami bahwasanya para 

muballig Islam sudah bertebaran dalam wilayah Kerajaan Gowa jauh sebelum 

periode Dato ri Bandang dengan rekannya. Hal ini jelas, sebab seperti diuraikan 

pada bagian sebelumnya, pedagang-pedagang Melayu dari berbagai tempat sudah 

berdatangan di Gowa sejak dekade pertama abad XVI. Bahkan ketika orang-orang 

Portugis datang di Gowa pada tahun 1512 mereka mendapati bukan saja pedagang 

Melayu yang memegang kontrol perdagangan jalur lintas Maluku tetapi juga 

pedagang-pedagang dari Jawa. 

Tahap pertama, kontak dan perkenalan awal dengan Islam, disusul 

penerimaan Islam utamanya oleh penduduk pelabuhan dan daerah pesisir. Ini 

berlangsung dalam masa lima abad sejak 1 H/VIII M sampai abad V H/XII M. 

Tahap kedua yaitu penyebaran dan penerimaan Islam secara universal bukan hanya 

terbatas didaerah pesisir tetapi sudah menembus didinding-dinding daerah 

dibelakang batas-batas. Ini berlangsung dari abad VI H/XIII M.21 

 
21 Mualim Agung Wibawa, Skripsi: Peranan Kerajaan Gowa Dalam Perniagaan Abad 

XVII (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 29-30. 
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Mengenai kapan tepatnya syiar ajaran Islam secara resmi di Kerajaan Gowa 

terdapat berbagai versi yang berkisar antara tahun 1603 -1607. Versi pertama 

dikemukakan oleh beberapa sejarawan, diantaranya Roelof Blok, Raffles, Couver, 

dan Erkelens, Schrieke, serta A. Ligtvoet yang mengutip dari Lontarak Bilang 

(buku harian Kerajaan Gowa Tallo): 

Hera 1603    Hijara’ sanna’ 1015 

22 Satembere’, 9 Jumadele’ awala’, malam Juma’ Namantama Islam 

Karaenga rua sisari’battang. 

Artinya : 

1603 Masehi    1015 Hijriah 

22 September, 9 Jumadil Awal, malam Jum’at, kedua raja bersaudara 

memeluk agama Islam.22 

 

menunjukkan bahwa baginda sudah Islam. Versi ketiga ini menunjukkan bahwa 

agama Islam sudah ada di Sulawesi Selatan dan telah dianut oleh individu-individu 

yang telah mempelajarinya, sebelum resmi dinyatakan sebagai agama Kerajaan 

pada tahun 1605. 

Keempat, menurut sumber lain yakni sumber tradisional berupa kronik 

Tallo, Islamisasi di Makassar berawal ketika Mangkubumi Gowa, yakni I 

Mallingkang Daeng Manyonri’, tertatik pada agama Kristen yang dianut orang 

Portugis dan agama islam pada orang-orang Melayu. Untuk itu ia sering 

mengunjungi  Arung Matoa Wajo (raja kerajaan sahabat yang dituakan dan sering 

dimintai pendapatnya mengenai masalah-masalah penting), La Mungkace’ 

Touddama(ng) yang bukan muslim, membicarakan dan membandingkan persoalan-

persoalan ketauhidan antara agama Kristen dan Islam. Oleh karena tidak puas 

 
22 Edward L Poelinggomang dan Suriadi Mappangara, Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I 

(Makassar: Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), h. 83 
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dengan penjelasan La Mungkace’, maka pada masa itu Daro’ ri Bandang Abdul 

Makmur Khatib Tunggal orang Minangkabau dari Koto Tangah, datang bersama 

Khatib Sulaiman yang kemudian dikenal dengan nama Dato’ Patimang dan Khatib 

Bungsu yang bernama Dato’ ri Tiro, maka mulailah islamisasi dilakukan di 

kerajaan Kembar Gowa-Tallo itu.23 

Kelima, dalam kisah lain diceritakan ketika raja Tallo’ (mangkubumi 

kerajaan Gowa) berada dalam keraguan antara memilih islam dan atau kristen, 

Karaeng Matoaya meminta didatangkan pastor Portugis dari Melaka dan ulama 

Islam dari Aceh (menurut Gervaise), dari Mekkah (menurut Tavernier), dan 

bersumpah bahwa dia akan memeluk agama mereka yang pertama tiba. Pada saat 

Gubernur Malaka mengabaikan kewajibannya sebagai orang Kristiani, orang Islam 

yang pertama datang dan menang. Menurut analisa Pelras keraguan ini muncul 

akibat  para penguasa di Sulawesi Selatan menemukan aspek tertentu dalam 

sejarahnya yang mereka khawatirkan akan membahayakan ketertiban sosial dan 

mengancam kekuasaannya, sehingga ia ragu untuk menentukan pilihan, sekalipun 

memang mereka sebenarnya simpati terhadap kedua ajaran tersebut.24 

Terlepas dari versi mana yang mendekati kebenaran, yang jelas bahwa 

ketiga ulama tersebutlah yang memiliki memiliki peranan penting dalam upaya 

islamisasi para penguasa kerajaan lokal dan masyarakatnya didaerah Sulawesi 

Selatan. Keberhasilan dakwah ketiga ulama tersebut sehingga Islam dapat 

berkembang begitu pesat tidak dapat dipungkiri  berkat ketepatan metode yang 

 
23 Mukhlis Paeni, dkk, Sejarah Kebudayaan Sulawesi (Jakarta: DEPDIKBUD, 1995), h. 

90. 
24 Edward L Poelinggomang dan Suriadi Mappangara, Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I 

(Makassar: Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)), h. 86 
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digunakan dalam menyebarkan Islam di Kerajaan Gowa yakni melalui institusi 

keraton. Pola ini adalah pola islamisasi yang dikenal dengan term “konversi 

keraton”. Proses islamisasi seperti ini hanya dapat dilakukan dalam suatu struktur 

negara yang telah memiliki basis legitimasi menurut hubungan silsilah 

(genealogis). Peralihan (konversi) agama dijalankan, tetapi pusat  kekuasaan telah 

ada lebih dulu. Pola ini terjadi juga di Ternate dan Banjarmasin. 

Kedudukan raja di Kerajaan Gowa yang disebut “sombaya”, memiliki 

kekuasaan yang sangat luas. Rakyat kerajaan Gowa memandang Sombaya sebagai 

titisan dewata, yang “berdarah putih” yang merupakan anak keturunan tomanurung 

sebelum terjadinya Islamisasi dan dipandang sebagai bayang-bayang Tuhan atau 

wakil Tuhan di bumi setelah islamisasi.25 

Dalam tradisi perpolitikan di Sulawesi Selatan, seorang yang diangkat 

sebagai raja, biasanya didahului dengan suatu “kontrak” antara calon raja dan 

Dewan Bate Salapang, seperti yang dituturkan dalam lontarak berikut ini: 

“... Bahwasanya kami telah mengangkat engkau menjadi raja kami, engkau 

adalah raja dan kami menjadi abdimu. Bahwa engkau menjadi sangkutan 

tempat kami bergantung dan kami menjadi lau (semacam labu tempat air) 

yang bergantung kepadamu. Bahwa apabila sangkutan itu patah, lalu tak 

pecah berantakan lau itu, maka khianatilah kami. Bahwa kami tak tertikam 

oleh senjatamu, sebaliknya engkaupun tak tertikam oleh senjata kami. 

Bahwa hanya dewatalah yang membunuh kami dan dewata jugalah yang 

membunuhmu. Bertitahlah engkau dan kami menaatinya, kalau kamu 

menjinjing maka kami tidak memikul, kamu kami memikul, maka kamu tidak 

menjinjing. Engkau adalah angin dan kami adalah daun kayu, akan tetapi 

hanyalah daun kayu kering yang engkau luruhkan. Engkau adalah air dan 

kami hanyalah batang kayu hanyut, akan tetapi haya air pasang besar saja 

yang dapat menghanyutkannya, walaupun anak kami, walaupun istri kami, 

jika kerajaan tidak menyukainya, Bahwasanya kami mempertuan engkau, 

hanya diri pribadi  kamilah mempertuan engkau, tetapi harta benda kami 

 
25 Edward L Poelinggomang dan Suriadi Mappangara, Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I 

(Makassar: Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)), h. 87 
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bukanlah engkau menguasainya. Bahwa engkau pantang mengambil ayam 

kami dari tenggeramannya, pantang engkau mengambil telur di 

pekarangan kami, tidak mengambil kelapa kami sebutir pun, dan tidak 

mengambil pinang setandang pun dari kami. Bahwa apabila engkau 

menghendaki sesuatu barang dari kami, engkau, engkau membelinya yang 

patut engkau beli, engkau menggantinya yang patut engkau ganti, engkau 

memintanya yang patut engkau minta, maka kami akan memberikannya 

kepada engkau, pantang engkau mengambil begitu saja milik kami. Bahwa 

raja tak menetapkan sesuatu keputusan tentang masalah dalam negeri 

tanpa gallarang, dan gallarang tak menetapkan sesuatu tentang 

peperangan tanpa raja...”26 (terjemahan) 

 

Jika melihat keterangan dari naskah lokal diatas, maka rakyat wajib 

menjunjung tinggi segala titah raja, apalagi yang berkaitan dengan kepentingan 

kerajaan. Raja memiliki kharisma, kwibawaan, wewenang, dan kekuasaan. Hal 

inilah yang dimanfaatkan oleh ketiga dato tersebut, sehingga ketika raja berhasil di-

islamkan, maka dengan mudah rakyat yang dipimpinnya akan mengikutinya.27 

c. Sistem Pemerintahan Setelah Masuknya Islam 

Masyarakat Gowa pada saat menjelang masa pemerintahan I Mangarangi 

Daeng Manrabia sama sekali belum pernah bersentuhan dengan hal-hal lain diluar 

kerajaan Gowa, sehingga pada saat itu masyarakat belum dipengaruhi oleh hal-hal 

asing yang dapat merubah sistem pemerintahan maupun kepercayaan masyarakat 

Kerajaan Gowa. Ada beberapa unsur kepercayaan masyarakat sebelum masa 

pemerintahan I Mangarangi Daeng Manrabbia pada saat itu diantaranya: Bidang 

keagamaan dan kebudayaan Kerajaan Gowa, dikemukakan ada empat unsur 

pangadakkan yang mengatur kehidupan bermasyarakat maupun bernegara di 

 
26 Edward L Poelinggomang dan Suriadi Mappangara, Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I 

(Makassar: Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)), h. 88 
27 Edward L Poelinggomang dan Suriadi Mappangara, Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I 

(Makassar: Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)), h. 88 
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Sulawesi dan di Kerajaan Gowa. Adapun empat unsur tersebut diantaranya Adak, 

Rapang, Bicara, dan Wari. 

Unsur Adak berarti adat kebiasaan. Bukan hanya sekedar kebiasaan tetapi 

juga adak memilki arti yang luas yang luasnya sama dengan syarat-syarat 

kehidupan manusia, apabila adak ini dilanggar maka kehidupan manusia yang 

akibatnya itu tidak hanya dirasak bagi pelanggar tersebut akan tetapi juga oleh 

segenap anggota masyarakat. Rapang, yaitu unsur yang memiliki pengertian 

sebagai persamaan hukum yang berfungsi untuk memberi kemungkinan dalam 

melakukan perbandingan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya 

sehingga dalam mengambil suatu kebijakan politik maka dapat dilakukan dengan 

penuh kearifan. Unsur Bicara yaitu keadaan yang menyangkut dengan masalah 

peradilan. Adapun unsur Wari’ yang artinya pelapisan sosial atau kemampuan 

dalam membedakan antara hak dan kewajiban yang berfungsi sebagai protokol 

dalam kehidupan bernegara.28 

Pada tahun 1593 mulailah pemerintahan Raja Gowa ke- XIV I Mangerangi 

Daeng Manrabia Sultan Alauddin, Tumenanga ri Gaukanna. Beliau adalah putera 

Karaeng Tunijallo atau saudara Karaeng Tunipasulu.29 

Penobatan I Manga’rangi Daeng Manrabia sebagai Raja Gowa ke XIV 

masih tergolong muda. Usianya saat itu sudah memasuki 7 tahun. Pengangkatannya 

itu dilakukan atas keputusan Bate Salapanga. 

 
28 Mutmainnah, Najamuddin, Rasyid Ridha, Kerajaan Gowa pada Masa Pemerintahan I 

Mangarangi Daeng Manrabbia 1593-1639, Jurnal Pemikiran Kesejarahan dan Pendidikan Sejarah 

Vol. 19 No 1, 2021, h. 6. 
29 Syarifuddin Daeng Kulle dan Zainuddin Tika, Aksara Lontara Makassar 2 (Makassar: 

Pustaka Refleksi), h. 39- 40 
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Karena belum dewasa, maka Raja Gowa I Manga’rangi mempercayakan 

pada pamannya I Mallingkaang Daeng Nyonri Karaeng Katang atau Karaeng 

Matowaya selaku Raja Tallo juga Mangkubumi Kerajaan Gowa saat itu, untuk 

menjalankan roda pemerintahan.30 Mangkubumi inilah yang memegang peranan 

yang penting sekali dalam usaha mengembalikan keharuman dan kejayaan yang 

hampir punah dibawah kekuasaan raja ke-13, Tunipasulu.31 

Upaya Islamisasi yang dilakukan I Mangarangi Daeng Manrabbia untuk 

melebarkan kekuasaannya hingga ke luar Nusantara. Keberhasilan beliau tidak 

terlepas dari peran agama Islam yang dapat membawa kebaikan bagi Kerajaan 

Gowa sekaligus keuntungan sebagai kerajaan Maritim yang terbesar di Nusantara. 

Bukan hanya itu, kerajaan Gowa juga menyebarkan Islam ke kerajaan-kerajaan lain 

di Sulawesi Selatan dengan alasan agar dapat terjalin hubungan yang baik. 

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw. 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَلهِغوُا عَنهِي وَلوَْ آيَة   ِ بْنِ عَمْرٍو: أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّّ  عَنْ عَبْدِ اللَّّ

Dari Abdullah bin Umar r.a. dituturkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda, 

“Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat” (HR. Bukhari) 

Terdapat beberapa perubahan yang terjadi di Kerajaan Gowa pada masa 

pemerintahan beliau, terutama di bidang ekonomi, politik maupun agama dan 

kebudayaan yang membuat kerajaan Gowa berada pada masa kejayaannya.32 

 
30 Zainuddin Tika, M. Ridwan Syam, Rosdiana Z, Profil Raja-Raja Gowa (Makassar: 

Pustaka Refleksi, 2008), h. 47 
31 Abdul Rasjid dan Restu Gunawan, Makassar Sebagai Kota Maritim (Jakarta: CV. Putra 

Prima, 2000), h. 38 
32 Mutmainnah, Najamuddin, Rasyid Ridha, Kerajaan Gowa pada Masa Pemerintahan I 

Mangarangi Daeng Manrabbia 1593-1639, Jurnal Pemikiran Kesejarahan dan Pendidikan Sejarah 

Vol. 19 No 1, 2021, h. 6. 
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Berikut diuraikan sistem pemerintahan Sultan Alauddin di beberapa bidang, 

diantaranya: 

A.Bidang Politik 

Dalam tahun 1605 Raja Gowa bersama Mangkubuminya tersebut mulai 

memeluk agama Islam. Yang mula-mula memeluk agama itu ialah Raja Tallo/ 

Mangkubumi Kerajaan Gowa “I Mallingkaang Daeng Nyonri Karaeng Katangka”, 

yaitu pada malam Jum’at 9 Jumadil awal 1014 setuju dengan tanggal 22 September 

1605. 

Sebagai raja yang mula-mula memeluk agama Islam di Sulawesi Seltan, 

maka Baginda digelar Sultan Abdullah Awalul Islam. 

Kira-kira pada waktu itu juga raja Gowa “I Mangarrangi Daeng Manrabbia” 

masuk Islam dan diberi gelaran Arab Sultan Alauddin. 

Dua tahun kemudian seluruh rakyat Gowa dan Tallo sudah selesai di 

Islamkan, dan sebagai buktinya diadakan sembahyang Juma’at yang pertama di 

Tallo, yakni pada tanggal 9 Nopember 1607 (19 Rajab 1016).33 

Kedatangan tiga Dato dari negeri Minangkabau, masing-masing Dato ri 

Bandang, Dato Petimang dan Dato Tiro untuk menyebarkan Islam di Kerajaan 

Gowa dan beberapa kerajaan di wilayah timur nusantara ini. Gayung bersambut, 

misi tiga Dato diterima baik di Gowa. Dato ri Bandang menyebar agama Islam di 

Gowa, Dato Patimang menyebar agama Islam di Luwu, dan Dato ri Tiro menyebar 

Islam di Bulukumba. 

 
33 Abd. Razak Daeng Patunru, Sejarah Gowa (Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi 

Selatan), h. 19 
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Raja Gowa I Manga’rangi Daeng Manrabbia bersama Mangkubuminya saat 

itu menerima baik misi Abdul Makmur  Khatib Tunggal Dato ri Bandang ini untuk 

menjadikan Islam sebagai agama kerajaan di Butta Gowa. Sebagai tanda kecintaan 

terhadap Islam, Raja Tallo I Mallingkaang pertama-tama mengucapkan kalimat 

syahadat kemudian disusul Raja Gowa I Manga’rangi Daeng Manrabbia dan 

secepat itu pula, Islam menyebar diseluruh pelosok kerajaan.34 

Setelah kerajaan Gowa dan Tallo menjadi negara Islam dan raja-rajanya 

telah memeperoleh gelaran Sultan, maka kerajaan itu juga menjadi pusat 

pengislaman di seluruh daerah Sulawesi Selatan. Sesuai dengan tuntunan syaria’at, 

maka raja Gowa mulai mengirim seruan kepada raja-raja yang di Sulawesi Selatan 

supaya mereka itu juga menerima Islam. Seruan-seruan ini berdasarkan atas 

perjanjian-perjanjian yang sudah lama berlaku antara Gowa dengan kerajaan-

kerajaan lain itu. Isi perjanjian itu ialah: bahwa siapa yang menemukan suatu jalan 

yang lebih baik, berjanji untuk memberitahukannya tentang jalan itu kepada raja-

raja lain. Jadi agama Islam dalam seruan-seruan itu diajukan oleh raja Gowa sebagai 

jalan yang lebih baik yang dimaksudkan dalam perjanjian-perjanjian lama itu, dan 

raja lain itu diajak menempuh jalan baru itu. Seruan itu diterima dengan baik oleh 

beberapa kerajaan kecil. Sehingga pengislaman disana juga terjadi secara damai. 

Akan tetapi kerajaan-kerajaan Bugis yang kuat, seperti Bone, Wajo, 

Soppeng, Sidenreng dan lain-lainnya menolak keras ajakan Gowa itu. Sehingga 

Gowa terpaksa mengangkat senjata terhadap mereka itu. Empat kali Gowa 

 
34 Zainuddin Tika, M. Ridwan Syam, Rosdiana Z, Profil Raja-Raja Gowa (Makassar: 

Pustaka Refleksi, 2008), h. 47-48 
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mengirim tentaranya ketanah-tanah Bugis. Pertama kalinya, dalam tahun 1608, 

dialahkan oleh kerajaan-kerajaan Bugis yang bergabung, akan tetapi dalam tahun-

tahun berikutnya semua kerajaan Bugis itu ditundukkan satu demi satu, lalu 

menerima Islam, yaitu Sidenreng dan Soppeng dalam tahun 1609, Wajo dalam 

tahun 1610 dan Bone dalam tahun 1611.  

Pada hakekatnya raja Gowa sebagai seorang Muslim dan memegang prinsip 

ajaran Islam, bahwa penyebaran islam harus dilakukan secara damai. Pada mulanya 

sama sekali tidak bermaksud memaksa raja-raja tersebut menerima Islam, akan 

tetapi karena ternyata kepada Baginda, bahwaselain raja-raja itu menolak seruan 

Baginda, merekapun mengambil sikap dan tindakan-tindakan yang nyata untuk 

menentang kekuasaan dan pengaruh Gowa yang sejak dahulu telah tertanam di 

tanah-tanah Bugis pada umumnya. 

Berdasarkan pada semua faktor yang tersebut diatas ini, maka bagi Baginda 

terpaksalah memilih jalan kekerasan terhadap mereka itu untuk memepertahankan 

kedaulatan dan kekuasaannya di Sulawesi Selatan.35 

Berbagai jasa-jasa lain dalam bidang politik yang telah disumbangkan 

Karaeng Matowaya dalam periode pemerintahan Raja Gowa ke XIV antara lain: 

- Memperbaharui perjanjian persahabatan dengan pihak Kerajaan Tellu 

Limpoa, Takalar; 

- Mengalahkan perlawanan kerajaann Bilusu; 

- Mengalahkan negeri Sidenreng; 

 
35 Abd. Razak Daeng Patunru, Sejarah Gowa (Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi 

Selatan), h. 20 
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- Menaklukkan sebagian wilayah Belawa; 

- Menaklukkan negeri Lamuru; 

- Menaklukkan negeri Mariyo bagian utara; 

- Menaklukkan Pattojo; 

- Menaklukkan negeri Soppeng dengan seluruh wilayahnya; 

- Menaklukkan orang-orang Wajo dengan seluruh wilayah kekuasaannya; 

- Mengalihkan negeri Bone; 

- Membebaskan sebagian negeri Tempe, Bulu Cenrana, Waweniyo, Bilokka, 

Lomo, Campaga; 

- Mengalahkan Wedimang, raja negeri Wajo selama tiga kali peperangan; 

- Mengalahkan Dompu (Nusa Tenggara sekarang); 

- Mengalahkan Sumbawa dalam dua kali pertempuran; 

- Mengalahkan negeri Keli (Sulawesi Tengah); 

- Menaklukkan Manggarani; 

- Menaklukkan orang-orang Buton; 

- Mengalahkan negeri Pancana; 

- Mengalahkan Wawoniyo; Buolo; 

- Mengalahkan Gorontalo 

- Mengalahkan Larompong; Topelele; Tombong; Maros; Kaluku; 

- Mengikutkan Salamparanga; di Bali; Pasai; dan Kutai; 

Menurut catatan dalam lontarak, setiap negeri yang dikalahkan atau 

ditaklukkan oleh pihak Kerajaan Gowa dibawah Mangkubumi Karaenga Matowaya 

dimasukkannya ke dalam golongan orang-orang yang memeluk Islam. Periode 
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sesudah masuknya Islam, dengan demikian merupakan periode penyebar luasan 

agama Islam disamping pelebaran atau perluasan wilayah kekuasaan politik bagi 

pemerintah kerajaan Gowa. 

Melalui usaha tersebut, kerajaan Gowa semakin melebar, meluas bukan 

hanya dalam kawasan jazirah Sulawesi Selatan dimasa itu, melainkan telah 

melewati lautan sampai ke Pasai, Bali, Nusa Tenggara, Sumbawa, Buton, dsb. 

Usaha perluasan wilayah kekuasaan politik yang berlandaskan dakwah 

Islamiyah pada masa pemerintahan Raja Gowa ke XIV itu pada dasarnya 

terselenggara dalam dua bentuk. Pertama, dengan ajakan; dan kedua, dengan 

kekerasan atau peperangan. Hal ini tercatat dalam naskah lontarak, khususnya 

didaerah Bugis pedalaman Sulawesi Selatan. 

Dalam catatan Lontarak Bugis, antara lain dikatakan: 

“Nassuro ri Bone tiqi waramparang. Nekkeda iamai nasuroanga seajimu. 

karaenngE ri Gowa. Laoko mupoadadangi seajikku. Namaseangga nalai 

cedde’ma tanae ri Gowa. Naenggeranngi Ulu adatta. ceppaE ri Meru. 

Apa’mitana’ laleng namaseannga nabalia sadda. Makkasiwi yang ri 

DewataE. Sembajang Puasa. Nekkeda arung  po’ne. Keru’pole sumange’na 

waramparanna seajikku. Enrenngia ada madecenna. Alausampapennge. 

Naia rimakkodanna mitana’ laleng. Taroi kulao kuita. Kucora’i todong 

seratu’ Dewata mappuasaE. Nasuropasi mappuasa. Kuappuasa.” 

 

 

Artinya: 

“Dikirimkan utusan ke Bone beserta hadiah berupa harta benda, dengan 

pesan dari raja Gowa bahwa sampaikan kepada saudaraku (kisanak) kiranya 

sudihlah beliau menyambut sekedar hadiah (pemberian) dari tanah Gowa. 

Hendaklah beliau mengingatkan ikrar perjanjian persahabatan kami di 

Meru, karena daku sudah menemukan jalan kebaikan, maka mohon kiranya 

beliau sudih menyertaiku untuk mengabdi kepada sang Dewata dengan 

menunaikan shalat dan puasa. Bersabdalah Raja Bone, parik menerima baik 

harta pemberian dari sudaraku (raja Gowa) beserta sabdanya yang baik, 

patik tidak menolaknya. Adapun penyampaian beliau berkenaan dengan 

jalan lurus yang beliau dapatkan, biarlah daku Sang Dewata yang 
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memerintakan puasa, sebanyak 100 ekor kerbau, kalaupun daku 

diperintahkan berpuasa maka baru pula aku menjalankan (ibadah) puasa.” 

 

Berdasarkan cuplikan dari lontarak Bugis tersebut diatas ini, jelaslah bahwa 

pada mulanya Raja Gowa berusaha menyebar luaskan ajaran Islam ke berbagai 

negeri persahabatannya melalui media dakwah. Ajakan atau dakwah Islamiyah 

tersebut dilakukan oleh Baginda Raja Gowa, karena dasar perjanjian persahabatan 

yang memang pernah diikrarkan  bersama antara kedua belah pihak, Gowa dan 

Bone beberapa tahun berselarang sebuah tempat yang bernama Meru.36 

 

B.Bidang Ekonomi 

Di bidang ekonomi dan perdagangan, Gowa ditangan Sultan Alauddin dan 

Mangkubuminya I Mallingkaang berkembang semakin pesat. Hal tersebut karena 

Dermaga Somba Opu berubah menjadi dermaga Internasional yang telah banyak 

didatangi oleh pedagang dari luar negeri, seperti Portugis, Belanda, Inggris dan 

Spanyol.37 

Di sekitar tahun 1600 bandar Makassar, dalam hal ini Somba Opu ibu kota 

kerajaan Gowa, adalah merupakan sebuah kota dagang yang penting artinya. Hal 

tersebut dikarenakan perdagangan transitonya yang luas dalam rempah-rempah 

yang sejak dahulu sangat digemari oleh orang-orang Eropa. Pada waktu itu orang-

orang Belanda mulai juga menaruh perhatian terhadap Somba Opu. Mereka itu 

berusahalah mengadakan perhubungan dagang dengan Raja Gowa. 

 
36 Panrangi Hamid, Sejarah Daerah Gowa (Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional 

Ujung Pandang, 1990), h. 93-95 
37 Zainuddin Tika, M. Ridwan Syam, Rosdiana Z, Profil Raja-Raja Gowa (Makassar: 

Pustaka Refleksi, 2008), h. 50 
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Dalam tahun 1601 barulah mereka itu berhasil mulai mengadakan hubungan 

dengan raja. Pada waktu mereka sudah lebih dahulu berkedudukan di Banda karena 

perdagangan rempah-rempah dan lain-lainnya.38 

Kedatangan orang Belanda di Tanah Gowa tak hanya berdagang semata, 

mereka ingin melakukan monopoli perdagangan. Bujukan Belanda terhadap Raja 

Sultan Alauddin untuk bersedia melakukan kerjasama dengannya, akan tetapi 

permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Raja, seperti halnya pada tahun 1607 

Laksamana Belanda Cornelis Metalief mengutus Abraham Matyas untuk 

menghadap Raja Gowa. Belanda minta agar sama-sama dengan Gowa 

menaklukkan Banda supaya Belanda bisa melakukan monopoli perdagangan 

rempah-rempah disana. Ajakan ini jelas ditolak Sultan.39 

Belanda tidak tinggal diam. Ia berusaha terus untuk mencapai maksudnya 

itu. Disana-sini ia diusir orang-orang Portugis yang memang sejak lama ada di 

Somba Opu dan di Banda berdagang rempah-rempah yang senantiasa berhubungan 

dengan Sultan kerajaan Gowa. Armada-armada dagang Gowa yang berdagang 

rempah-rempah dihalang-halangi oleh orang-orang Belanda, malah sering-sering 

terjadi pertempuran antara kapal-kapal perang Belanda dengan angkatan Laut 

Gowa. Belanda melarang Sultan mengirim beras ke Malaka untuk orang-orang 

Portugis disana. 

 
38 Abd. Razak Daeng Patunru, Sejarah Gowa (Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi 

Selatan), h. 20-21 
39 Zainuddin Tika, M. Ridwan Syam, Rosdiana Z, Profil Raja-Raja Gowa (Makassar: 

Pustaka Refleksi, 2008), h. 50 
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Tentu saja Sultan sama sekali tidak terima baik tindakan sewenang-wenang 

dari Belanda itu. Oleh sebab itu dengan tegas Baginda menyatakan kepada Belanda, 

bahwa kerajaannya adalah “negara terbuka untuk semua bangsa”.  

Namun demikian, Sultan senantiasa jua berusaha memelihara sebaik 

mungkin perhubungannya dengan Belanda dan bangsa-bangsa asing lainnya. Akan 

tetapi Belanda selalu mencari berbagai alasan untuk memancing perselisihan yang 

lebih meruncing menuju kepada sengketa senjata.  

Dalam tahun 1615 datanglah di pelabuhan Somba-Opu sebuah kapal dagang 

Belanda yang bernama “Enkhuyzen” Seorang yang bernama “Abraham Sterck”, 

kepala kantor dagang Kompeni Belanda di Somba-Opu mengadukan kepada 

“Scheepsraad” dari kapal tersebut, bahwa dia sealu diganggu dan diperlakukan 

tidak patut oleh orang-orang Portugis dan Spanyol, sedangkan Sultan tidak pernah 

mengambil sesuatu tindakan untuk melindungi orang Belanda tersebut. Oleh karena 

itu maka Belanda terpaksa menutup kantor dagangnya itu.  

Sebagai pembalasan dendam, maka Abraham Sterck bersama De Vries, 

kapten dari kapal tersebut. Ia menjalankan suatu tipu muslihat dengan jalan 

mengundang beberapa pembesar kerajaan Gowa datang bertama diatas kapalnya 

untuk menghadiri ramah tamah perkenalan. Dengan senang hati beberapa pembesar 

dari Gowa bersama pengikut-pengikutnya datang ke kapal itu. Mereka itu sama 

sekali tidak menaruh sangka bahwa mereka itu ditipu. Baru saja mereka itu ada di 

atas kapal, tiba-tiba kapten kapal perintahkan anak buahnya melucuti senjata dari 

tamu-tamu itu. Pada saat itu juga terjadilah perkelahian yang hebat diatas kapal 

antara tamu-tamu tersebut dengan orang-orang Belanda anak buah kapal itu. Dari 
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kedua belah pihak jatuh korban. Dari pihak Gowa ada dua orang keluarga dekat dari 

Sultan dibawa oleh kapal Belanda tersebut ke Bantam (Jawa Barat) untuk ditawan 

disana.  

Tentu saja Sultan sangat murka atas perbuatan kejam dan tipu muslihat dari 

Belanda itu. Walaupun demikian, Sultan tidak juga berkehendak tergopoh-gopoh 

mengambil tindakan pembalasan terhadap Belanda, selama kedua orang 

keluarganya itu masih didalam tawanan Belanda di Bantam. 

Beberapa buah kapal Belanda kemudian terjadinya peristiwa perkelahian 

diatas kapal; tersebut yang datang di pelabuhan Somba Opu masih saja diterima 

baik oleh Sultan. 

Tidak lama berselang datanglah satu utusan Kompeni Belanda dari Jawa 

menghadap Sultan dengan membawa suatu permintaan kepada Sultan, kiranya 

Sultan bersedia melarang orang-orang Makassar pergi membeli rempah-rempah di 

Maluku dan di Banda. 

Sultan terus menentang permintaan yang sama sekali tidak adil itu dan 

menyampaikan ucapan kepada Kompeni Belanda sebagai berikut: 

“Tuhan yang Maha Kuasa telah menciptakan bumi dan lautan, bumi telah 

dibagi-bagikan diantara manusia, begitupun lautan telah diberikan secara 

umum; tidak pernah kami mendengar bahwa pelayaran dilautan dilarang 

bagi seseorang; jika Belanda melakukan pelayaran di lautan dilarang bagi 

seseorang; jika Belanda melakukan larangan itu, maka berarti bahwa 

Belanda seolah-olah mengambil nasi dari mulut orang lain. Demikianlah 

pendirian kami”.40 

 

 
40 Abd. Razak Daeng Patunru, Sejarah Gowa (Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi 

Selatan), h. 21-22 
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Terdapat juga pernyataan dari sumber yang lain, kalimatnya beda tetapi 

maksud dan tujuannya sama bahwa:  

“Selama laut biru, semua orang sama kedudukannya dimata raja. Selama 

mereka mau berdagang, Gowa terbuka untuk siapa saja”. 

 

Maksudnya yaitu siapa saja boleh berusaha tanpa ada yang dibedakan.41 

C.Bidang Sosial 

Dibidang sosial diantaranya ada beberapa jasa-jasa yang telah dicapai pada 

masa pemerintahan Raja Gowa ke XIV diantaranya: 

- Mengembangkan pembuatan senjara kaliber kecil; pengecualian meriam 

- Pembuatan sundawa; 

- Pembuatan benteng pertahanan (terbuat dari batu bersusun); 

- Irigasi; 

- Pembubukan; 

- Penggunaan pasak dari besi (paku) untuk pembuatan perahu; 

- Pembuatan perahu; 

- Pembuatan kemudi perahu;42 

 

 

 

 

 

 
41 Susmihara, Kemajuan Budaya Makassar Abad XVII, Jurnal Adabiah Vol. 16 No 1, 

2016, h. 65. 
42 Panrangi Hamid, Sejarah Daerah Gowa (Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional 

Ujung Pandang, 1990), h. 93 
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B.Prinsip Laut Bebas Sultan Alauddin 

a. Kemaritiman Kerajaan Gowa 

Dilihat dari sudut geo politik, letak Kerajaan Gowa sangat strategis. Sebab 

wilayahnya diapit oleh dua sungai yaitu sungai Tallo disebelah selatan dan sungai 

Jeneberang disebelah utara; disebelah timur terdapat lembah yang sangat luas dan 

subur yaitu lembah pegunungan Bawakaraeng dan disebelah barat terdapat lautan 

yang terbagi dengan beberapa pulau-pulau kecil yang tersebar disekitarnya bagai 

benteng pertahanan yang menghadang didepan pantai Makassar. 

Beberapa orang di negeri pedalaman yang menjadi latar belakang kehidupan 

kota. Diantaranya: orang-orang Bugis yang mendiami daerah disebelah utara dan 

orang-orang Gowa yang menempati darah disebelah selatan, kedunya itu 

mempunyai kepentingan jika ingin berhubungan dengan dunia luar yaitu dengan 

menjadikan Kerajaan Gowa sebagai pangkalan niaga. Untuk mencapai pulau 

rempah-rempah dibagian timur Nusantara, mereka berlayar dari bagian barat 

Nusantara dari Malaka, Sumatera dan dari Jawa kemudian bertemu dipangkalan 

atau bandar niaga Makassar dengan niagawan samudera dari bagian timur 

Nusantara, orang Gowa, Bugis, Ternate, Seram, Banda dan sebagainya, yang ingin 

menukar barang dagangannya kebagian lain di kepulauan Nusantara ini.43 

Raja Gowa mengadakan ekspansi didaerah Buton, Selayar, Buru, Timur, 

Bima, dan Flores sebab adanya faktor aktivitas perdagangan dan pelayaran. 

Tujuannya yaitu agar daerah-daerah yang ditaklukkannya itu dapat mengakui Gowa 

 
43 Mattulada, Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah(Ujung Pandang: CV. 

Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin,1990), h. 21-22 
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sebagai pembeli utama barang-barang dagangan mereka. Cara tersebut  diharapkan 

agar bandar Makassar dapat melayani permintaan saudagar-saudagar asing dalam 

memenuhi berbagai kebutuhannya. 

Perdagangan serta sistem pelayaran Kerajaan Gowa tidak terlepas dari 

sistem pelayaran dan perdagangan yang berlaku di Asia dan Eropa pada abad ke-

16. Sistem itu disebut dengan partnership atau sistem commenda. Dalam sistem 

tersebut melibatkan raja, kaum bangsawan dan orang kaya yang ikut serta dalam 

berbagai usaha pelayaran dan perdagangan. Mereka bukanlah pedagang yang 

sebenarnya karena hanya berfungsi sebagai pemilik saham, sedangkan 

pelaksananya yaitu para pedagang atas nama raja maupun bangsawan pemilik 

modal itu. Raja atau bangsawan yang berperan sebagai pemegang saham memiliki 

hak untuk memperoleh keuntungan yang pembagiannya diatur dalam suatu 

perjanjian bagi laba. Pedagang maupun pelaut yang melakukan pelayaran niaga di 

Asia Tenggara dan Asia Timur menempatkan Makassar menjadi kota pelabuhan 

internasional pada akhir abad ke-16 dan pertengahan kedua abad ke-17.44 

Dalam kegiatan ini Makassar berperan penting sebagai kota pelabuhan dan 

kota perdagangan. Dengan dua fungsi ini, Makassar diuntungkan oleh letaknya 

yang begitu strategis. Posisinya yang demikian strategis itu, menjadikan Makassar 

ramai dikunjungi orang baik oleh nelayan maupun pedagang yang mengikuti rute 

pelayaran lokal ataupun mereka yang ingin menuju kawasan Asia Pasifik dan 

Eropa. Dengan posisinya yang strategis itu pula, Makassar menjadi ajang pertikaian 

 
44 Abdul Rasjid dan Restu Gunawan, Makassar Sebagai Kota Maritim (Jakarta: CV. Putra 

Prima, 2000), h. 52-53 
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antar bangsa-bangsa yang memilki kepentingan untuk menguasi perdagangan. 

Sejak abad ke-16 di masa pemerintahan Raja Gowa ke 10 Tunipallangga, sejarah 

kerajaan Gowa ditandai dengan konflik dan ancaman orang-orang Belanda, 

sehingga pada tahun 1545 akhirnya Tunipallangga mendirikan tiga benteng utama 

selain benteng Somba Opu untuk memperkuat pertahanan Kerajaan Gowa 

diantaranya benteng Ujung Pandang di sebelah utara dan benteng Panakkukang di 

sebelah selatan. 

Pada abad 16 di Gowa terdapat dua pusat pemerintahan, yaitu di Kale Gowa 

yang terletak ditanah tinggi pinggiran utara sungai Jeneberang, dan yang lainnya 

berada di muara sungai Tallo.45 

Kerajaan Gowa yang telah mulai berkembang serta memiliki armada niaga 

dengan beberapa perahu yang bersenjata dan cepat dalam berlayar, orang Portugis 

menjalin persahabatan. Kerajaan Gowa menerima orang portugis dinegerinya untuk 

melakukan perdagangan, selain itu mereka juga menyebarkan agama Nasrani.  

Untuk bertahun-tahun lamanya, jalan perniagaan ke Maluku dikuasai oleh 

Kerajaan Gowa dan Portugis. Ada beberapa pedagang dan armada-armada niaga 

dari Aceh, Banten, Demak dan Brunai yang sepakat agar mereka memboikot atau 

menghindar dari pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh Portugis. Beberapa 

saudagar Arab dan India yang berlayar ke Timur, singgah di Aceh untuk 

menghindari Malaka, menyusuri pantai barat Sumatera, masuk ke selat Sunda 

dipelabuhan Banten. Itulah mengapa pelabuhan Banten pada permulaan abad ke-16 

 
45 Abdul Rasjid dan Restu Gunawan, Makassar Sebagai Kota Maritim (Jakarta: CV. Putra 

Prima, 2000), h. 10-11 
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menjadi besar dan penting pula. Dari Banten, saudagar-saudagar Aceh, India dan 

Arab meneruskan pelayaran ke arah timur, kemudian singgah di Demak, lalu ke 

Brunai di Kalimantan Utara atau ke timur ke pulau rempah-rempah di Maluku. 

Bangsa Portugis dengan menjalin perniagaannya itu sekaligus melakukan 

penyebaran agama Nasrani dengan aman, baik itu di pulau-pulau Maluku, maupun 

di Kerajaan Gowa. Dengan kehadiran orang Portugis itu masyarakat Gowa juga 

dapat mengambil manfaat karena dari merekalah masyarakat Gowa itu belajar serta 

memperoleh pengalaman dalam membuat beberapa bangunan istana yang indah, 

serta mendirikan benteng-benteng pertahanan di pantai layaknya di negeri-negeri 

Eropa abad pertengahan.46 

Kedatangan bangsa Portugis itu membuat pelabuhan menjadi ramai, juga 

perhubungan dengan negeri-negeri pedalaman pun diperluas terutama dalam hal 

perdagangan. 

Hadirnya Makassar sebagai kota niaga diikuti pula oleh penyusunan sistem 

administrasi serta birokrasi negara maritim Kerajaan Gowa yang kuat. Saat itu 

mulailah ditempatkan seorang petugas Syahbandar yang bertugas agar membantu 

raja dalam menangani pemerintahan Kerajaan Gowa. Kekuatan militer Kerajaan 

Gowa juga dibangun dan dilengkapi, sebab faktor keamanan bandar merupakan 

unsur vital dalam pengembangan. 

Munculnya Kerajaan Gowa sebagai kerajaan Maritim tidak dapat 

dipisahkan dari faktor ekonomi. Keahlian dalam membuat perahu seperti di 

 
46 Mattulada, Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah(Ujung Pandang: CV. 

Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin,1990), h. 22 
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Tanjung Bira yang telah menjadi andalan kapal perang kerajaan menjadi faktor 

penentu bagi pertumbuhan sebuah kerajaan maritim.47 

b. Sistem Perdagangan 

Stapel yang mengkaji peristiwa Perang Makassar, mengungkapkan keadaan 

perdagangan di Makassar pada permulaan abad ke-16 sebagai berikut: 

“Perdagangan Makassar mempunyai karakter yang menarik perhatian: 

negeri itu kurang atau tidak menghasilkan produksi ekspor, kecuali tumbuh 

padi, berlimpah dan kualitas terbaik dan murah, dan juga terdapat ternak 

(bahkan babi sebelum 1603). Orang Portugis dari Malaka dan Maluku 

mengambil bahan makanan untuk kapal-kapal dan daerah pendudukan 

mereka di negeri Makassar. Tetapi yang yang terpenting, Makassar 

merupakan perdagangan transito untuk mengangkut rempah-rempah dan 

kayu cendana. Jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, orang Makassar 

merupakan pelaut yang ulung. Mereka memuat barang dagangannya dalam 

perahu mereka dari Maluku dan Kepulauan Sunda Kecil kemudian dibawa 

melalui Makassar menuju pelabuhan-pelabuhan yang terdapat dibagian 

utara dan barat. Disamping itu, orang-orang Bugis, Melayu dan Jawa juga 

membawa produksi mereka untuk kemudian dijual di Makassar, terutama 

setelah Portugis merebut Malaka pada tahun 1511 dan para pedagang 

bumiputra yang disebut itu pergi menghindari, karena “sumpah dari kapitan 

orang Melaka” (het quaet tractement van den capiten van Malakken). Di 

Makassar mereka tidak takut akan sumpah seperti itu. Meskipun raja “kafir” 

tetapi ia sangat suka memaafkan. Semua orang asing diterima dengan baik 

“orang Portugis maupun Islam bebas mendirikan rumah ibadah mereka 

disini”. (terjemahan EP). 

 

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Makassar telah berkedudukan 

sebagai: 

1. Pertama, pangkalan bagi persebaran pelayaran niaga mereka dan pusat 

perniagaan dari pedagang dan pelaut Makaasar; 

2. Kedua, pelabuhan transito terpenting dari komoditi rempah-rempah dan kayu 

cendana; 

 
47 Abdul Rasjid dan Restu Gunawan, Makassar Sebagai Kota Maritim (Jakarta: CV. Putra 

Prima, 2000), h. 51-52 



42 
 

 
 

3. Ketiga, daerah yang produksi pangannya (beras dan ternak) berlimpah; 

4. Keempat, bandar niaga internasional; 

5. Terakhir, pemerintahannya yangsangat baik dan toleransi, hal ini juga 

menunjukkan adanya hubungan yang harmonis antar berbagai pihak dalam 

kegiatan perdagangan maupun kehidupan sosial-keagamaan.48 

Adapun alat tukar uang di bandar Somba Opu sekitar abad ke XVII, yaitu 

dibuatnya mata uang dari emas atau timah yang disebut dinar memiliki bentuk yang 

besar serta kupa yang berbentuk kecil, semua menggunakan tulisan Arab. Mata 

uang dari timah disebut benggolo.49 Di masa pemerintahan Karaeng Matoaya telah 

didirikan percetakan uang yang begitu menunjang bagi kelancaran perdagangan di 

bandar Somba Opu. Atas anjuran beliaulah sehingga mata uang emas dan perak 

dicetak, walau di akhir tahun 1650 terjadi devaluasi emas yang semula masih 

bertahan nilainya sebesar 4 shiling atau 0,8 real Spanyol. 

c. Prinsip Laut Bebas (Mare Liberum) Sultan Alauddin 

Pada tahun 1607 laksamana Belanda yang bernama “Cornelis Matelief” 

telah menaklukkan Malaka dari tangan orang-orang Portugis. Kemudian setelah itu, 

ia mengirim seorang saudagar bangsa Belanda yang bernama Abraham Matysz ke 

Somba Opu yang ditugaskan untuk menjalin perhubungan perdagangan yang lebih 

erat dengan Sultan, agar utusan Belanda itu mengajak Sultan bersama-sama 

menaklukkan Banda dengan perjanjian, yang menyatakan bahwa Belanda kelak 

 
48 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,  Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai 

Tahun 1905  (Makassar: Diterbitkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 

2004), h. 378-379 
49 Uka Thandrasasmita, Les Fouilles et I’Historie A Celebes Sud (dalam Archipel 3, Paris, 

1972), h. 283 
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akan mendapat monopoli atas perdagangan rempah-rempah di negeri itu.50 Dipihak 

lain Belanda mendesak Raja I Mangarrangi Daeng Manrabia Sultan Alauddin agar 

tidak menjual lagi beras kepada Portugis di Malaka. Hal itu dijawab langsung oleh 

raja, yang pada prinsipnya mempertahankan politik pintu terbuka, dengan 

menyatakan: 

“negeri saya terbuka untuk semua bangsa, dan tidak ada yang saya perbuat 

demikian, baik untuk tuan demikian pula bagi orang Portugis”.  

 

Jawaban tersebut tidak memuaskan pihak Belanda, keadaan tersebut pada 

akhirnya menyebabkan terjadinya “Peristiwa Enckhuyzen” pada tanggal 28 April 

1615.51 

Di tahun 1615, sebuah kapal kompeni (VOC) Enkehuyzen datang berlabuh 

di pelabuhan Somba Opu yang sedang berlayar dari Australia ke Batavia. Kepala 

dagang VOC di Makassar, Abraham Streck mengadukan kepada Dewan Kapal 

(penguasa VOC diatas kapal itu), bahwa dia sebagai wakil VOC selalu mendapat 

gangguan serta perlakuan-perlakuan yang tidak pantas dari orang Portugis dan 

Spanyol yang berdiam di Makassar. Ia juga mengajukan bahwa Sultan Alauddin 

maupun penguasa kerajaan Gowa lainnya, tidak pernah mengambil suatu tindakan 

untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang Belanda. Berkenaan dengan 

laporan Abraham Streck itu, yang semata-mata mengandung dan membusuk-

busukkan kekuatan baginda, maka baginda memerintahkan ditutupnya Kantor 

Dagang Belanda di Makassar. 

 
50 Abd. Razak Daeng Patunru, Sejarah Gowa  (Makassar: Yayasan Ke budayaan Sulselra, 

1983), h. 21 
51 Edward L Poelinggomang dan Suriadi Mappangara, Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I 

(Makassar: Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)), h. 65 
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Tindakan yang Belanda lakukan ini hanyalah sebagai jalan agar memancing 

pertikaian lebih lanjut dengan menggunakan tipu muslihat yang sangat keji. 

Abraham Streck dengan nahkoda kapal Enkhuyzen yang bernama De Vries, katanya 

untuk maksud agar dapat memperbaiki kembali hubungan persahabatan mereka 

dengan para pembesar itu untuk datang bertamu di kapal mereka. Tanpa adanya 

kecurigaan sedikitpun dengan adanya kemungkinan tipu muslihat yang dipasang 

oleh Belanda, maka datanglah para pembesar yang diundang itu ke atas kapal 

Belanda bersama pengiring-pengiring mereka memenuhi undangan itu. Setelah 

semua undangan itu tiba di geladak kapal, maka nahkoda De Vries yang sudah 

mempersiapkan alat penangkapnya, lalu memerintahkan anak buahnya untuk 

melucuti senjata tamu-tamu yang datang itu. 

Bagi orang Gowa, apabila para pembesarnya melucuti senjata berarti 

penyerangan atas diri mereka, maka tak ada jalan yang paling setimpal dengan 

serangan itu selain memberi perlawanan mati-matian. Lalu mengamuklah mereka 

diatas kapal, kemudian menerkam kesana kemari menancapkan keris mereka 

kepada tiap-tiap orang Belanda yang dapat digapainya. perkelahian maut kedua 

belah pihak diatas kapal itu memberikan korbannya. Dua orang pembesar kerajaan 

Gowa, yang merupakan keluarga dekat Sultan Alauddin ditawan dan dibawa oleh 

kapal itu ke Banten di Jawa Barat. 

Sultan Alauddin yang mendengar peristiwa itu menjadi murka. Walau 

demikian, beliau sebagai seorang raja yang cukup bijaksana dan memiliki 

kesabaran yang tinggi, dan dengan melalui pertimbangan yang matang dari 

Mangkubuminya Karaeng Matoaya, murka baginda bukanlah dilampiaskan berupa 
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balas dendam yang tidak diperhitungkan. Kedua orang pembesarnya yang selama 

berada dalam tawanan yang tak menentukan nasibnya, selama itu tindakan balasan 

tidak akan baginda ambil. Malahan beberapa buah kapal Belanda kemudian 

berlabuh dipelabuhan Makassar sesudah peristiwa itu, mereka masih tetap diberi 

keluasan berniaga sebagai biasa oleh baginda. 

Tak berapa lama kemudian, datanglah sebuah perutusan pihak Belanda dari 

Jawa kepada baginda di Somba Opu. Utusan itu menyampaikan sepucuk pesan 

pimpian VOC di Jawa kepada baginda. Dalam pesan itu dikatakan bahwa pimpinan 

Belanda meminta kepada Raja Gowa Sultan Alauddin agar bersedia melarang para 

pedagang Makassar dengan armada-armadanya berniaga di Maluku dan Banda. 

Permintaan ini dikemukakan oleh pihak Belanda kepada Sultan, karena Banda dan 

kepulauan Maluku lainnya telah menjadi daerah yang dikuasai Belanda. Permintaan 

Belanda yang dirasa baginda sebagai sesuatu yang tidak selayaknya. Baginda 

menyampaikan ucapan yang dituju kepada Belanda, sebagai berikut: 

 “Tuhan telah menciptakan bumi dan laut, bumi telah dibagi diantara umat 

manusia dan laut diberikan secara umum. Tidak pernah terdengar bahwa 

seseorang dilarang berlayar di laut, jika engkau melakukan larangan itu, 

dengan demikian berarti engkau merampas makanan (roti) dari mulut. 

Demikian pendirian kami”.52 

 

Jawaban tersebut mengandung beberapa hal penting: Pertama, pihak 

Makassar menganut prinsip Mare Liberum (kebebasan di laut); Kedua, prinsip itu 

dipandang sebagai pengaturan Ilahi; Ketiga, kehidupan Kerajaan Makassar 

bergantung pada hubungan niaga dengan Maluku (perdagangan rempah-rempah) 

 
52 Mattulada, Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah(Ujung Pandang: CV. 

Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin,1990), h. 51-52 
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sehingga apabila tuntutan itu dipenuhi akan meniadakan sumber kehidupan rakyat; 

terakhir, pernyataan itu menunjukkan sikap menentang keinginan monopoli dan 

jika perlu dilakukan dengan kekerasan. 

Tanggapan terhadap tuntunan Kompeni disadari akan menjadi sebab bagi 

pertentangan politik dan persaingan niaga yang keras antara kedua belah pihak. 

Maka dari itu pemerintah Makassar giat membangun benteng-benteng di sepanjang 

pesisir kota pelabuhan, yang diawali dengan Benteng Tollo diperbatasan bagian 

utara (selatan muara sungai Tallok) serta Benteng Panakkukang diperbatasan 

bagian selatan (selatan muara Sungai Jeneberang) agar melindungi kedudukannya 

dari ancaman Kompeni. Dalam perkembangan selanjutnya dibangun pula sejumlah 

benteng lain, antara lain Benteng Ujung Tanah, Ujung Pandang, Baroboso, Mariso, 

Garassi, dan Barombong. Dibalik benteng ini kesibukan dan kegiatan perdagangan 

berlangsung, dan berjejer sejumlah perkampungan yang nampak nya dibangun 

tanpa perencanaan, bentuk perkampungan yang masih nampak sekarang ini adalah 

bekas atau kelanjutan dari masa itu. Juga persiapan pembuatan jenis perahu perang 

galei sekitar tahun 1620.53 Pembuatan galei menurut Nooteboom itu berkat bantuan 

dari Orang Portugis. Kemudian dibangun lagi sembulan perahu galei pada tahun 

1626 atas perintah mangkubumi Karaeng Matoaya.54 

Usaha yang dilakukan itu pada dasarnya didukung dan dibantu oleh para 

pedagang asing yang berniaga ke Makassar. Pembangunan benteng dan pembuatan 

 
53 Jenis perahu ini dalam naskah itu disebut jenis kapal Portugis. Lihat: Baharuddin Lopa, 

Hukum Laut, Pelayaran dan Perniagaan (Penggalian dari Bumi Indonesia Sendiri) (Bandung: 

Alumni, 1982), h. 168. 
54 C. Nooteboom, Aza=iatische Galeien (Rotterdam: Het Museum voot Land- en 

Volkenkunde en hat Maritiem Museum Prins Henderik, 1951), h. 1. 
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perahu galei merupakan wujud nyata dari bantuan pihak pedagang Portugis. 

Demikian  halnya dengan terjalinnya hubungan persahabatan antara kerajaan Gowa 

dengan berbagai penguasa lain yang bergiat dalam perdagangan. Pada masa 

pemerintahan Sultan Alauddin (1593-1639) tercatat terjalinnya perjanjian 

persahabatan dengan kerajaan Mataram dan Aceh.55 Dalam perkembangan 

selanjutnya hubungan persahabatan makin diperluas. Terjalin jalinan hubungan 

dengan Gubernur Spanyol di Manila, Gubernur Portugis di Goa (India), Penguasa 

Keling di Koromandel, Raja Inggris, Raja Portugal, Raja Katalia (Spanyol), dan 

Mufti di Mekkah pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Said (1639-1653). 

Perluasan hubungan persahabatan itu merupakan gambaran perluasan cakrawala 

pemikiran sebagai hasil keterlibatan kerajaan ini dalam dunia perdagangan 

internasional dan juga penerimaan Islam. Jelas bahwa hubungan persahabatan 

dengan penguasa-penguasa itu disamping perluasan kekuasaan adalah langkah 

untuk menempatkan diri sebagai kerajaan yang berstatus sama dan diakui 

kesetaraannya diantara kerajaan-kerajaan yang dipilih untuk menjalin perjanjian 

persahabatan itu mungkin melakukannya untuk menjamin kegiatan para pedagang 

mereka di Makassar. 

Kecenderungan tersebutlah yang mendorong penguasa Makassar, ketika 

kegiatan pedagangan rempah-rempah di Maluku berada dalam ancaman VOC, 

mempersiapkan bantuan keamanan bagi kegiatan pelayaran niaga para pedagang. 

 
55 Edward L Poelinggomang dan Suriadi Mappangara, Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I 

(Makassar: Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)), h. 67 
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Hal ini jelas diungkapkan didalam salah satu catatan harian tahun 1624 yang dikutip 

oleh Jacob Cornelis van Leur sebagai berikut: 

“semua pedagang Melayu dan asing lainnya, sekitar lebih dari enam ratus 

orang mempersiapkan diri mereka untuk pergi lagi mengikuti awal 

datangnya angin muson barat, kebanyakan mereka dengan perahu-perahu 

kecil (biasa untuk perdagangan rempah-rempah) ke Ambon dan daerah 

sekitarnya, dengan modal yang besar yang dapat mereka bawa bersama, 

sebagian berupa beras, tetapi kebanyakan berupa alat tukar, berdasarkan 

keuntungan tahun lalu mendorong ketekunan dan semangat dengan 

harapan yang besar dapat tetap memperoleh lebih dari tahun ini; 

(dikatakan bahwa) raja, untuk bagiannya ingin mengirim dua orang 

pimpinan diantara mereka dengan tanggungjawab utama bahwa jika 

seandainya penduduk Ambon atau sekitarnya membutuhkan bantuan  atau 

pembantu, mereka akan melakukan itu sama sekali seperti dulu, sesuai 

dengan kemampuan mereka”56.(terjemahan EP) 

 

Kutipan tersebut memberi gambaran bahwa kegiatan perdagangan ke 

Maluku dilakukan secara bersama dibawah perlindungan keamanan Kerajaan 

Gowa. Semua pedagang tanpa kecuali diberi perlindungan. Sikap tersebut bukan 

hanya sebagai salah satu faktor pemikat para pedagang yang selalu melakukan 

kegiatan mereka di Gowa dan bersedia membantu mempertahankan kedudukan 

kekuasaan pemerintah Gowa dan ekonominya, tetapi juga untuk menunjukkan 

bahwa kerajaan itu adalah pelindung bagi mereka dalam kegiatan perdagangan. 

Kerja dan karya yang dilakukan oleh penguasa Kerajaan Gowa itu 

menempatkan kota pelabuhannya tetap memainkan peranan penting sebagai 

pelabuhan internasional dan pelabuhan transit yang besar di wilayah Kepulauan 

Indonesia bagian timur dalam kegiatan perdagangan di Asia Tenggara. Dalam 

catatan Speelman (1699) yang dibuat setelah Makassar diduduki dapat diketahui 

 
56 Edward L Poelinggomang dan Suriadi Mappangara, Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I 

(Makassar: Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)), h. 68 
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lalu lintas pelayaran niaga dan barang di bandar niaga itu. Hubungan niaga yang 

berlangsung antara lain dari dan ke Manggarai, Timor, Tanimbar, Alor, Bima, 

Buton, Tombuku, Seram, Mindanao, Sambuangan, Makao, Manilla, Cebu, 

Kamboja, Siam, Patani, Bali, pelabuhan di pesisir Jawa, Batavia, Banten, 

Palembang, Jambi, Johor, Melaka, Aceh, Banjarmasin, Sukadana, Pasir, Kutai, 

Berau, dan beberapa kota niaga di wilayah Sulawesi dan Maluku. Tidak dapat 

disangkal pedagang-pedagang dari pusat perdagangan yang dikunjungi itu juga 

melakukan pelayaran niaga ke Makassar. Sementara komoditi dagang yang dicatat 

antara lain rempah-rempah, kayu cendana, budak, berjenis-jenis produksi India 

(jenis tekstil seperti kaarikam57, dragam58,touria godia59, bethiles60, dan lainnya), 

produksi Cina (porselin, sutra, emas, perhiasan emas, gong, dan lainnya), produksi 

hutan (kayu sapan, rotan, lilin dan lainnya), hasil industri rumah tangga penduduk 

(parang, pedang, kapal, kain selayar, kain Bima, dan lainnya) dan produksi laut 

(khususnya sisik penyu dan mutiara).61 

Menurut Anthony Reid, kemajuan yang dicapai Kerajaan Gowa pada saat 

itu adalah sejarah keberhasilan yang tidak ada bandingnya dalam sejarah Indonesia. 

Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pemerintah Kerajaan Gowa berhasil 

menjadikan bandarnya sebagai bandar internasional. Sejumlah pedagang asing 

memiliki perwakilan dagang di Gowa, seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Denmark, 

 
57 Kaarikam adalah sejenis kain yang berasal dari Gujarat (pesisir barat India) yang 

biasanya berwarna merah atau biru. 
58 Dragam adalah sejenis kain katun yang berwarna kembar. 
59 Touria godia yaitu sejenis katun berwarna yang berasal dari Hindia Muka. 
60 Bethiles yaitu kain katun berwarna yang berasal dari Portugis. 
61 Edward L Poelinggomang dan Suriadi Mappangara, Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I 

(Makassar: Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)), h. 68. 
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dan Cina. Juga beberapa pedagang menetap di bandar itu dari wilayah kerajaan 

dalam wilayah Kepulauan Indonesia, seperti pedagang Buton, Aceh, Banten, dan 

Jawa. Selain itu juga bandar niaga ini memainkan peranan penting sebagai 

pelabuhan transit dan pusat perdagangan rempah-rempah.62 

d. Peran Kerajaan Gowa dalam Jaringan Pelayaran dan Perdagangan 

Kerajaan Gowa menjalankan politik pintu terbuka. Politik ini bukan hanya 

bertujuan untuk memikat pedagang dan pelaut di daerah sekitar (Bugis, Makassar, 

Manda, Selayar, dan Bajo) atau Portugis di Malaka dan Melayu, tetapi juga mereka 

yang bergiat di Asia Timut dan Asia Tenggara (pedagang Eropa, Asia Timur, dan 

Asia Tenggara). Dalam hal ini peran pelaut dan pedagang Sulawesi Selatan tidak 

dapat diabaikan. Mereka melakukan pelayaran niaga antara Makassar dan daerah 

penghasil komoditas terpenting ketika itu: maluku (rempah-rempah) dan Timor 

serta Sumba (kayu Cendana). Kedua komoditas ini telah memikat pedagang lain 

untuk datang ke Makassar. 

Keterbukaan Kerajaan Gowa terhadap semua pedagang memperlancar 

hubungan dagang dengan pusat perdagangan lain. I Malingkang Daeng Manyonri 

(1593-1636), Mangkubumi Kerajaan Gowa, diberitakan mendapat izin dari 

penguasa Banda untuk menempatkan wakilnya di Banda pada tahun 1607. Selain 

itu, atas izin pemerintah Spanyol di Filipina, penguasa Gowa mendirikan 

perwakilan di Manila. Perwakilan dagang Gowa di Manila menurut Speelman 

didirikan sebab pedgang Melayu dan Jawa dilarang mengunjungi Manila dengan 

 
62 Edward L Poelinggomang dan Suriadi Mappangara, Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I 

(Makassar: Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)), h. 69 
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mengatasnamakan Gowa. Pemerintah Spanyol hanya menerima pedagang 

Makassar karena mereka, selain memiliki hubungan dagang, mereka juga dapat 

memenuhi permintaan rempah-rempah dan komoditas lain seperti beras. 

Adapun taktik dagang yang diungkapkan catatan Van der Chijs di Banda: 

“(Ia) setiap tahun menyediakan beras, pakaian, dan segala sesuatu yang 

disenangi disana (Banda) agar dapat mengumpulkan pala sebanyak 

mungkin bagi negerinya, sehingga memikat sejumlah pedagang serta dapat 

memborong dalam jumlah besar. (ia) juga tahu bagaimana memberikan 

hadiah kepada para ulama Banda agar dapat mengeruk keuntungan besar.”63 

 

Cara berdagang tersebut memudahkan para pelaut dan pedagang Makassar 

mendapatkan rempah-rempah dari Maluku dalam jumlah besar dan murah, 

sehingga harga jualnya di Makassar lebih murah daripada didaerah produksinya 

sendiri. Stapel yang mengkaji tentang Makassar, menggambarkan perdagangan 

Makassar pada permulaan abad ke XVI kedalam beberapa bagian: pertama, pusat 

perniagaan dan pangkalan bagi pedagang dan pelaut Makassar. Kedua, pelabuhan 

transit terpenting bagi komoditas rempah-rempah dan kayu cendana. Ketiga, daerah 

yang berlimpah dengan produk pangan (beras dan ternak). Keempat, bandar niaga 

internasional. 

Kemajuan yang dicapai Makassar ternyata tidak memuaskan pedagang 

Belanda. Mereka tidak menginginkan pedagang Eropa lainnya berkeliaran di 

Makassar. Bagi pedagang Belanda, pedagang Eropa liannya adalah saingan. 

Belanda yang menanamkan kekuasaannya di Maluku setelah mengusir orang 

 
63 J. C. Van Leur, Indonesian trade and society Lessays in asian social and economic 

history (Bandung: Sumur Bandung, 1960), h.134 
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Portugis dan Spanyol, menghalau perahu-perahu dagang Makassar didekat perairan 

Ambon agar dapat memonopoli rempah-rempah.  

Dalam masa pemerintahan Sultan Alauddin (1593-1639), Gowa 

mengadakan perjanjian persahabatan dengan Kerajaan Mataram dan Aceh. Jelas 

hubungan persahabatan ini merupakan langkah Makassar untuk setara dengan 

kerajaan-kerajaan yang dipandang kuat dan besar pada waktu itu. Oleh karena itu, 

ketika pedagangan rempah-rempah di Maluku terancam oleh VOC, Kerajaan 

Makassar mempersiapkan bantuan keamanan bagi para pedagang. Dalam salah satu 

catatan harian VOC tahun 1624, sebagaimana dikutip oleh Jacob Cornelis van Leur, 

memberikan gambaran bahwa perdagangan ke Maluku dilakukan bersama dibawah 

perlindungan Kerajaan Makassar.  Semua pedagang dilindungi tanpa kecuali. 

Kebijakan ini menjadi salah satu faktor yang memikat pedagang untuk selalu 

melakukan kegiatan di Makassar. 

Strategi kerajaan Makassar tersebut menjadikan kota pelabuhannya tetap 

menjadi pelabuhan internasional dan pelabuhan transito besar di wilayah 

Kepulauan Indonesia bagian timur dalam perdagangan di Asia Tenggara. 

Kedudukan politik dan ekonomi Kerajaan Makassar yang kuat menjadi ancaman 

besar bagi VOC, yang menjalankan kebijakan monopoli. Pertentangan dan 

permusuhan diantara mereka yang berlangsung sejak 1615, mencapai puncaknya 

dalam bentuk Perang Makassar pada Desember 1666 samapi 18 November 1667. 

Dari waktu ke waktu Gowa terbentuk dan semakin meluas sehingga 

berkembang sebagai kota dagang dan banyak menerima pengaruh dari luar. 

Perkembangan Makassar sebagai kota dagang dan kota yang berfungsi sebagai 
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pusat pemerintahan Belanda di Sulawesi pada khususnya dan kawasan Timur pada 

umumnya sesudah kejatuhan Gowa tahun 1667, secara otomatis  menimbulkan 

konsekuensi logis dibidang pembangunan perumahan dan gedung-gedung, 

pembuatan serta perbaikan jalan, dan sebagainya.64 

e. Era Perdagangan dan Hubungan dengan Bangsa Lain 

Corak baru perdagangan kerajaan Gowa muncul setelah dalam abad XVI 

Mataram mengadakan penghancuran atas kota-kota komersial di Jawa Timur. Pusat 

perdagangan rempah-rempah secara simultan pindah ke Makassar, jalur lintas 

perdagangan tidak lagi dari Maluku via Gresik, selanjutnya menyusuri selat 

Malaka, tetapi dari Maluku melalui Makassar dan selatan Borneo ke selat Malaka 

atau Batam. Perubahan rute perdagangan itu bukan tidak mempunyai pengaruh atas 

simpati politik orang-orang Maluku. Apabila dalam era Portugis dan bahkan pada 

dekade pertama abad XVII mereka (orang-orang Maluku) banyak yang berlindung 

kepada penguasa-penguasa di Jawa, maka sekarang mereka tempatkan diri mereka 

dibawah proteksi Kerajaan Makassar. Masa inilah Kerajaan Gowa memasuki 

zaman keemasannya. Para kaum bangsawan mulai memegang kendali perdagangan 

rempah-rempah, bahkan raja sudah menjadi pembeli utama barang-barang yang 

masuk didaerahnya. 

Sebenarnya kemunculan Gowa sebagai negara niaga paling tidak, sudah 

nampak sejak dekade pertama abad XVI  yang untuk sebagaian besarnya adalah 

efek dari kejatuhan Malaka ke tangan Portugis. Pada tahun 1511 dimana saat 

 
64 Mukhlis, dkk., Sejarah Kebudayaan Sulawesi, (Jakarta: DEPDIKBUD, 1995), h. 10 



54 
 

 
 

Malaka takluk, banyak pedagang pindah dari Malaka ke tempat-tempat lain 

termasuk Gowa. 

Terdapat suatu hipotesis yang mengatakan bahwa orang Gowa telah lama 

mengadakan hubungan dagang dengan bangsa-bangsa lain. Hipotesis ini didasari 

dari suatu temuan arkeologi yakni dengan ditemukannya tiga patung emas Budha 

yang ditemukan didaerah Takalar, yang memiliki karakteristik gaya Srilangka, dan 

India Tenggara, menjadi petunjuk bahwa para pedagang Tamil, atau mungkin 

Melayu dari Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan telah mengadakan kontak 

dengan orang-orang Makassar untuk mencari emas, beras, dan hasil hutan selama 

abad VII dan VIII.65 Dari penemuan arkeologi inilah didapatkan gambaran awal 

kontak dagang dengan bangsa lain diawal milenium pertama ini.  

Sekalipun jika benar hipotesis diatas, namun perdagangan rempah-

rempahlah yang terutama menyebabkan Makassar menjadi pelabuhan yang ramai. 

Mengalirnya rempah-rempah dari kepulauan Maluku ke Makassar, menyebabkan 

Makassar banyak dikunjungi pedagang-pedagang asing. Schrieke mengatakan 

bahwa:  

“....Pada awal abad XVII, mula-mula orang asinglah yang membawa 

perdagangan Makassar, sementara penduduk aslinya bersawah. Hal yang 

sama dilakukan oleh orang-orang Bugis Bone. Kita telah melihat permulaan 

pertama dari proses perkembangan yang mengikutinya. Pada waktu 

kedatangan Portugis pada awal abad XVI, ketika orang-orang Melayu dari 

Malaka, dan kemudian Johor, dan orang-orang Jawa, mengontrol 

perdagangan rempah-rempah. Makassar belum memainkan peranan yang 

penting di Nusantara . sebagai akibat perjanjian yang mereka alami di 

Malaka, banyak orang-orang Melayu yang bermigrasi ke Makassar, yang 

menjadi dasar pelayarannya ke Maluku...”66 

 
65 Wayne A. Bougas, Bantayan: An Early Makassarese Kingdom 1200-1600 A.D., (dalam 

Archipel 55, Paris, 1998), h. 88. 
66 B. Schrieke, Indonesia Sociological Studies part one, (Bandung: Sumur Bandung 

Formerly, N.V. Mij Vorkink-Van Hoeve, 1960), h. 66-67. 
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Perubahan baru dimulai setelah Portugis menduduki Malaka pada tahun 

1511, kota pelabuhan Melayu yang menjadi pusat dagang utama di Barat. Salah 

satu akibat yang tidak terduga adalah perdagangan Malaka sebagian pindah ke kota-

kota dagang lain, diantaranya Makassar. Keruntuhan Majapahit selama abad XV 

mengakhiri kontrol Jawa atas laut Jawa dan mematahkan dominasi Majapahit atas 

perdagangan rempah-rempah. Para pedagang utama di Sulawesi Selatan kini tidak 

lagi berasal dari Jawa tetapi juga dari Sumatera. Mereka adalah orang-orang 

Melayu Islam dan mencari pelabuhan alternatid untuk menghindari Malaka yang 

telah jatuh ke tangan Portugis.67 

Orang Melayu baru mempunyai kedudukan resmi dalam Kerajaan Gowa. 

Kira-kira pada tahun 1561, yaitu pada saat pemerintahan Raja Gowa ke X 

Tunipallangga (1546-1565), namun dapat dikatakan setengah abad sebelum itu 

memang telah banyak orang Melayu (terdiri dari: orang Campa, Minangkabau, 

Pahang, Patani, dan Johor) berdatangan, maka mereka mengutus seorang diantara 

mereka untuk menghadap pada raja Gowa agar supaya mereka itu dapat diberi 

tempat kediaman untuk menetap dan diberikan jaminan, maka diutuslah Nahkoda 

Bonang.68 

 
67 Wayne A. Bougas, Bantayan: An Early Makassarese Kingdom 1200-1600 A.D., (dalam 

Archipel 55, Paris, 1998), h. 92; Patut diketahui bahwa hampir seluruh ahli sependapat sejak awal 

proses Islamisasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas ekonomi, khususnya 

perdagangan. Aktivitas ekonomi menjadi salah satu jalur utama dalam perluasan komunitas 

muslim di seluruh Indonesia yang bergerak dari daerah pantai untuk membentuk pusat-pusat 

komunitas muslim baru di pedalaman. Lihat: Bambang Purwanto, ”Merajut Jringan ditengah 

Perubahan Komunitas Ekonomi Muslim di Indonesia pada Masa Kolonial”, dalam lembaran 

sejarah No. 2 Vol. 2, (Yogyakarta: Jurusan Sejarah UGM, 2000), h. 48. 
68 Anthony Reid, Dari Ekspansi hingga Kritis II Jaringan Perdagangan Global Asia 

Tenggara 1450-1680, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), h. 94-98. 
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Untuk lebih meyakinkan raja Gowa agar mereka itu dapat diberi tempat 

kediaman menetap, maka ketika menghadap, mereka membawa beberapa 

persembahan yang terdiri dari sepucuk bedil yang bernama “Kamaleti”, 80 

perangkat pinacu, satu kodi kain sakalat, satu kodi kain beludru, dan setengah kodi 

kain cindai (sutera berbunga). Permohonan mereka diperkenankan oleh raja Gowa 

dengan resmi, bahkan mereka mendapat empat jaminan dari Raja Tnipallanngga.69 

Jadi sebelum pertengahan abad XVI para pedagang Melayu tinggal di 

pelabuhan-pelabuhan pantai Barat Sulawesi. Disinilah awal munculnya koloni 

dagang orang Melayu yang berasal dari sebagian daerah di semenanjung Malaka, 

yang sangat penting bagi perkembangan budaya dan ekonomi ditempat ini. 

Hubungan yang dibangun dengan orang-orang Melayu sangat akrab dengan pihak 

kerajaan, begitu akrabnya sehingga orang-orang Melayu turut membantu 

memperbaiki peraturan-peraturan didalam istana, diantaranya mengatur tata cara 

berpesta, mengajarkan kepada para pemuda Makassar kesenian Melayu, permainan 

pencak, lenggo, dan lain-lain.70 

Sampai dengan masa pertumbuhan abad XVII, sebagian besar perdagangan 

dan perkapalan Makassar berada ditangan orang-orang Melayu, namun disamping 

itu juga orang-orang Makassar ikut terlibat. Para raja dan bangsawannya tampil 

sebagai penyandang dana dan melancarkan ekspedisi dagang sendiri. Bersama 

 
69 Jaminan tersebut, yakni: pertama, daerah kediaman mereka tidak boleh diperlakukan 

sewenang-wenang; kedua, rumah mereka tidak boleh dimasuki begitu saja; ketiga, rumah mereka 

tidak nigayang (rapuh); keempat, mereka dipisahkan dari nirappung (pedagang yang berasal dari 

pedagang lain). Lihat: “De Kapiten Malajoe te Makassar (1920)”, dalam Adatrechtbundels XXXI: 

Celebes, h.109. 
70 Abd. Rahman Daeng Palallo, Memperkenalkan Kampung Melayu dan Penduduknya, 

(Makassar: Percetakan Sejahtera, 1966), h. 54. 
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orang Melayu pemekaran sayap kekuasaan dan perdagangan luar daerah Makassar 

berkembang pesat hingga mancanegara,71 ke barat hingga pantai Coramandel 

(India), ke utara hingga Vietnam, Philipina, Cina, Jepang, ke timut hingga pantai-

pantai Irian, bahkan sampai ke pantai-pantai Utara Barat Australia. Selain 

pedagang-pedagang Melayu yang menetap di Makassar juga terdapat bangsa-

bangsa asing, diantaranya bangsa Portugis.  

Pada masa pemerintahan Karaeng Tunipallangga (1546-1565), disamping 

raja memberi ijin orang Portugis mendirikan secara resmi perwakilan dagangnya di 

Makassar yang banyak memberi keuntungan baginya, juga sebaliknya banyak 

bangsawan Gowa mempelajari peradaban dan bahasa mereka. Selain itu dengan 

kedatangan Portugis, pihak Gowa memperoleh keuntungan dalam peningkatan 

sarana-sarana fisik bagi perkembangan dalam berbagai bidang keahlian, seperti 

membangun benteng pertahanan dan rumah-rumah dalam lingkungan istana raja. 

Dengan adanya hubungan itu pula bandar Somba Opu menjadi semakin ramai dan 

besar seperti yang terlihat pada abad XVI hingga awal abad XVII.72 

Dalam perdagangan, Portugis sebagian besar membawa barang-barang, 

yakni berupa kain-kain dari daerah pantai dan Benggali, bahan mentah sutera, 

sejumlah emas, dan barang-barang dagangan lain dari Cina. Sejumlah besar kain 

dijual di Makassar, dan kain ini dibawa oleh orang-orang Melayu dan oleh 

penduduk dari sana dibawa ke seluruh daerah-daerah disekitarnya, serta beberapa 

daerah kepulauan. Di Makassar, Portugis membeli barang-barang dari Maluku, 

 
71 Damai N. Toda, Manggarai Mencari Pencerahan Hostoriografi, (Flores: Nusa Indah, 

1999), h. 53. 
72 Mattulada, Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah (1510-1700), (Ujung 

Pandang: Bakti Baru-Berita Utama, 1982), h. 29. 
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Ambon, berupa sandelwood (sandal kayu), lilin kulit penyu, dan baru bezoar dari 

Kalimantan, bersama-sama dengan berbagai jenis barang dagangan lainnya.73 

Bangsa asing selain Portugis yang kemudian juga mengadakan hubungan 

dagang dengan kerajaan Gowa adalah orang Belanda. Perseroan Amsterdam 

mengirim armada kapal dagangnya yang pertama ke Indonesia tahun 1595, terdiri 

dari empat kapal, dibawah pimpinan  Cornelis de Houtman. Menyusul kemudian 

angkatan kedua tahun 1598 dibawah pimpinan van Nede, van Heemskerk, dan van 

Warwijk. Selain dari Amsterdam, juga datang beberapa kapal dari berbagai kota 

Belanda. Angkatan ketiga berangkat tahun 1599 dibawah pimpinan van der Hagen, 

dan angkatan keempat tahun 1600 dibwah pimpinan van Neck.74 

Melihat hasil yang diperoleh Perseroan Amsterdam itu, banyak pereseroan 

lain berdiri yang juga ingin berdagang, dan berlayar ke Indonesia. Pada bulan Maret 

1602 perseroan-perseroan itu bergabung dan disahkan oleh Staten General 

Republik dengan satu piagam yang memberi hak khusus kepada perseroan 

gabungan tersebut untuk berdagang, berlayar, dan memegang kekuasaan di 

kawasan antara Tanjung Harapan, dan Kepulauan Solomon, termasuk kepulauan 

Nusantara. Perseroan itu bernama Vereejigde Oost Indische Compagnie (VOC). 

Dalam perjalanan pertama mereka ke kepulauan Nusantara, orang-orang 

Belanda hanya menyinggahi Jawa (Banten, Tuban, dan Gresik), serta Maluku. 

Sulawesi mereka tinggalkan, baik dalam arti sebenarnya, maupun perintah dari atas. 

Baru setelah beberapa tahun kemudian, sesudah mereka mempelajari arti penting 

 
73 B. Schrieke, Indonesian Sociologcal Studies part One, (Bandung: Sumur Bandung 

Formerly, N. V. Mij Vorkink-Van Hoeve, 1960), h. 68. 
74 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiah II, (Jakarta: Rajawali Press, 

2000), h. 234-235. 
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Makassar sebagai tempat persinggahan bagi kapal, dan sebagi pusat perdagangan 

rempah-rempah, barulah mereka tertarik dengan Makassar.75 Perhatian orang 

Belanda ke Makassar untuk berdagang dimulai sejak tahun 160376, yakni ditandai 

oleh ketika orang Belanda mengirimkan sebuah surat dari Banda kepada raja Gowa 

untuk berdagang di Makassar, permohonan ini dikabulkan dengan senang hati, 

tetapi dengan satu syarat, yakni “hanya untuk berdagang”, karena mereka 

mengetahui bahwa Belanda adalah musuh besar orang Portugis, dan mereka tidak 

menghendaki Makassar dijadikan sebagai tempat pertahanan kedua bangsa itu. 

Kemudian berturut-turut orang-orang asing yang datang ke Makassar mendirikan 

perwakilan dagangnya secara resmi adalah orang Inggris, Denmark, Cina, dan lain-

lain. 

f. Faktor yang Mempengaruhi 

a. Faktor dari dalam 

Ada beberapa faktor dari dalam yang mempengaruhi diantaranya: 

a. Tumbuhnya Kerajaan Gowa-Tallo menjadi kerajaan yang menghimpun dan 

melindungi negeri-negeri orang Makassar di sepanjang pesisir selatan jazirah 

selatan Sulawesi. Pertumbuhan itu didorong pula oleh adanya ancaman-ancaman 

dari arah daratan Sulawesi Selatan dengan berkembangnya kerajaan-kerajaan 

Bugis di pedalaman, seperti Soppeng, Wajo dan Bone yang mulai pula 

menananm pengaruhnya di negeri-negeri daratan dan pantai/pesisir sebelah utara 

 
75 Dewan Redaksi/Tim Penulis PUSPINDO, Sejarah Pelayaran Niaga di Indonesia Jilid 

I: “Pra Sejarah Hingga 17 Agustus 1945”, (Jakarta: Yayasan PUSPINDO, 1990), h. 62. 
76 Anwar Thosibo, Peranan Suku Bugis-Makassar dalam aktivitas Perdagangan di 

Kerajaan Gowa-Tallo Abad XVII, (Jakarta: Depdikbud, 1991), h. 274. 
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dan sepanjang teluk Bone. Persaingan-pesaingan untuk memperebutkan 

pengaruh antara kerajaan-kerajaan Bugis dan Makassar itulah yang 

menyebabkan makin ditingkatkannya usaha oleh tiap-tiap kerajaan untuk 

mengadakan tempat-tempat konsolidasi kekuatan dengan membangun benteng-

benteng pertahanan dan pangkalan-pangkalan militer untuk menyerang dan 

memperluas daerah pengaruh kerajaan mereka. Persaingan-persaingan yang 

dapat menghambat pertumbuhsn kerajaan-kerajaan itu dari luar sampai saat 

sebelum jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, dapat dikatakan tidak ada. 

Makassar sedang dalam pertumbuhannya, belum banyak didengar oleh luar, dan 

pengaruhnya ke luar pun dapat dikatakan tidak ada. Makassar sedang dalam 

pertumbuhannya, belum banyak didengar oleh luar, dan pengaruhnya ke luar pun 

dapat dikatakan belum mempunyati arti yang menentukan.77 

b. Kerajaan Gowa letaknya sangat strategis jika dilihat dari sudut geo-politik. Ia 

diapit oleh dua buah sungai (Tallo dan Jeneberang), disebelah selatan dan utara: 

disebelah timur oleh lembah pegunungan Bawakaraeng yang sangat luas dan 

subur dan disebelah batau oleh lautan dengan banyak pulau-pulau kecil tersebar 

bagaikan benteng-benteng pertahanan yang menghadang didepan pantai 

Makassar.78 

c. Kerajaan Gowa sebagai kerajaan maritim memiliki konsep kelautan yang jelas, 

teknologi transportasi dilaut dan alat penangkapan ikan tumbuh berkembang. 

 
77 Abdul Rasjid dan Restu Gunawan, Makassar Sebagai Kota Maritim (Jakarta: CV. Putra 

Prima, 2000), h. 19 
78 Abdul Rasjid dan Restu Gunawan, Makassar Sebagai Kota Maritim (Jakarta: CV. Putra 

Prima, 2000), h. 18 
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Hukum pelayaran dan perdganagn diciptaka, administrasi pelabuhan 

disempurnakan dengan mengangkat Syahbandar. Teknologi perbentangan mulai 

dikembangkan atau sistem pelayaran dan perdagangan menjadi pengetahuan 

yang sangat penting artinya bagi pertumbuhan Makassar sebagai kota maritim.79 

a. Faktor dari Luar 

Ada beberapa faktor dari luar yang mempengaruhi, diantaranya: 

a. Kedatangan orang-orang bangsa Eropa ke Nusantara untuk berniaga. 

Ditemukannya jalan menuju pulau rempah-rempah, dan timbulnya persaingan-

persaingan antara bangsa-bangsa yang melakukan perniagaan itu. Karena 

keinginan mereka untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya 

maka mereka pun memerlukan pangkalan-pangkalan niaga yang dapat dijadikan 

tempat dan mata rantai dalam perjalanan pulang dan pergi ke negeri asal mereka. 

Terjadilah penaklukan-penaklukan oleh orang-orang Barat itu, mulai di pantai 

India, Malaka pulau Jawa, Maluku dan sebagainya. Karena ditaklukkannya 

Malaka oleh Portugis, maka perjalanan niaga bangsa Portugis ke pulau rempah-

rempah lebih lancar, tanpa adanya gangguan kerajaan-kerajaan Nusantara 

seperti Aceh di bagian barat, dan niagawan-niagawan Keling, India yang 

bermusuhan dengan Portugis, juga pedagang-pedagang bangsa Eropa lainnya 

Inggris, Belanda dan Spanyol tak dapat menghambat atau menyaingi perjalanan 

niaga orang Portugis itu.80 

 
79 Abdul Rasjid dan Restu Gunawan, Makassar Sebagai Kota Maritim (Jakarta: CV. Putra 

Prima, 2000), h. 53 
80 Abdul Rasjid dan Restu Gunawan, Makassar Sebagai Kota Maritim (Jakarta: CV. Putra 

Prima, 2000), h. 20 
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b. Keterbukaan kerajaan Makassar terhadap semua pedagang, baik yang mandiri 

maupun mereka yang mewakili atau melaksanakan kegiatan niaga penguasa, 

membuka peluang dan memudahkan terjalin hubungan niaga dengan penguasa 

pusat perdagangan lain. I Malikang Daeng Manyonri (1593-1636), mangkubumi 

kerajaan Makassar (Raja Tallo), dinyatakan mendapat izin dari penguasa Banda 

untuk menempatkan wakilnya di Banda pada 1607. Disamping itu juga atas izin 

pemerintah Spanyol di Philipina, hak Makassar mendirikan perwakilan dagang 

di Manila dan Makao atas izin pemerintah Portugis. Menurut Speelman, 

pendirian perwakilan dagang Makassar di Manila ini didasarkan adanya 

larangan bagi pedagang-pedagang Melayu dan Jawa untuk mengunjungi 

pelabuhan dagang itu yang mengatasnamakan Makassar. Apa yang mendorong 

pemerintah Spanyol bersedia menerima perdagangan Makassar saja jelas 

berkaitan dengan jalinan hubungan niaga antara mereka dan pedagang-pedagang 

Makassar dapat memenuhi permintaan berupa rempah-rempah dan komoditi 

dagang lainnya, seperti beras dan budak. Disamping itu juga kemampuan mereka 

dalam menjalin hungan perdagangan seperti yang diungkapkan oleh Van Der 

sehungan dengan keterlibatan pedagang Makassar di Banda: 

“(Ia) menyediakan setiap tahun beras, pakaian, dan segala sesuatu yang 

disenangi disana (banda), agar supaya sedapat mungkin mengumpulkan banyak 

pala untuk negerinya, dan dengan demikian dapat memikat sejumlah pedagang 

padanya; juga dapat memborong dalam jumlah yang besar; (ia) juga tahu 

bagaimana memberikan hadiah kepada ulama-ulama Banda, sehingga kegiatan itu 

dapat memberikan keuntungan yang besar baginya disana”. (terjemahan EP) 81 

 

 
81 Edward L Poelinggomang dan Suriadi Mappangara, Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I 

(Makassar: Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)), h. 63 
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g.Alat Transportasi Perdagangan 

Berbicara mengenai pelayaran niaga, penting dikemukakan bahwa pada saat 

itu sedikit susah dibedakan antara kapal ataukah perahu kerajaan maupun milik 

pribadi. Biasanya pejabat kerajaan seperti halnya Bendahara dan Temenggung, atau 

Sultan pun memiliki kapal ataupun perahu yang digunakan untuk aktivitas 

perniagaan. 

Berikut ini alat transportasi yang lazim digunakan dalam pelayaran dan 

perdagangan antara lain: 

b. Pedagang pribumi menggunakan perahu tradisional seperti: 

1.) Perahu Lepa-lepa, perahu ini merupakan jenis perahu yang biasa 

digunakan di daerah teluk yang tenang. Yang dimana air lautnya tidak 

bergelombang, baik itu disekitar pantai ataukah di air payau. Gunanya 

untuk menyebrangkan penumpang atau menangkap ikan. Disamping itu 

juga perahu yang terbuat dari batang kayu pohon yang lurus itu dapat pula 

difungsikan sebagai sekoci di kapal-kapal maupun perahu yang berukuran 

besar. 

Bentuk perahu tersebut sangat bergantung pada besarnya pohon. 

Umumnya memiliki panjang sekitar 3-4 meter dan lebarnya 0,5 meter dan 

dalamnya sekitar 0,40 meter.82 

2). Perahu Soppe. Jenis perahu ini merupakan perahu nelayan yang memiliki 

ukuran yang kecil. Ukuran maupun bentuknya itu bervariasi, yaitu 

 
82 Adrian B. Lapian, Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawsi 

Abad XIX (Depok: Komunitas Bambu, 2009), h. 87. 
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panjangnya antara 5-7 meter, lebar 0,80-1,5 meter dan dalamnya 0,70-0,90 

meter. Perahu ini dijalankan oleh dua orang nelayan dengan menggunakan 

dua dayung yang dilengkapi pula dengan jala maupun pancing jika akan 

pergi menangkap ikan. 

3). Perahu Biseang pajala. Perahu ini merupakan salah satu jenis yang 

digunakan oleh nelayan, berfungsi untuk mencari ikan pada perairan lepas 

pantai. Perahu ini dibuat dari papan jenis kayu bitti-bitti atau kayu jati yang 

telah disusun rapi. Selain itu, ukuran perahu ini sedikit lebih besar daripada 

perahu lepa-lepa maupun perahu soppe dan daya angkutnya juga bisa 

mencapai 100 ton. Perahu ini menggunakan sebuah layar yang biasa 

disebut dengan sombala. Pada atas geladaknya terdapat bangunan rumah-

rumah yang dijadikan sebagai dapur. 

4). Perahu Patorani dan Padewakan. Perahu jenis ini difungsikan untuk 

menangkap ikan terbang (tuing-tuing) di perairan selat Makassar, 

sedangkan perahu Padewakang yaitu jenis perahu nelayan yang digunkan 

untuk menangkap teripang jauh ke tengah laut. 

5). Perahu Lete. Perahu ini biasa digunakan sebagai perahu angkutan niaga 

jarak jauh antar pulau, bahkan antar benua. Perahu ini memiliki panjang 

10-15 meter, lebarnya 5 meter, dan dalamnya 1,5-2 meter. Tiangnya besar 

dan tebal serta menonjol pada haluan maupun buritannya. 

b. Perahu Pedagang Melayu dan Jawa 

Perahu yang digunakan oleh kelompok pedagang ini jaug lebih besar agar 

dapat mengangkut bermacam-macam muata. Awaknya berjumlah 10 sampai 20 
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orang, bahkan ada yang hanya 5 atau 6 orang saja, perahu ini memiliki bentuk yang 

berbagai macam dan namanya sendiri diantaranya: “Contingh”, “tingangh”, 

“Gorap”, “Galjoot”, “Gallioen” dan lainnya. 

c.Perahu Pedagang Asing 

1). Perahu Pedagang Cina 

Para pedagang Cina mempergunakan Jung untuk berdagang. Jung Cina 

selain besar juga sangat menarik perhatian. Haluan dan buritannya memiliki tinggi 

yang tidak sama, dan bagian tengahnya sangat rendah. Terdapat sejumlah rumah-

rumah kecil diatas buritannya yang cukup mencolok pula umbul-umbulnya yang 

memiliki warna coreng moreng, sedangkan kedua layarnya yang lebar serta tebal 

terbuat dari sebangsa daun rumput yang dianyam. 

2). Perahu Pedagang Kompeni VOC (Belanda) 

Kapal dagang yang digunakan kompeni ini memiliki ukuran yang besar dan 

sesuai dengan standar keamanan pelayaran dalam perdagangan yang dalam 

artiannya sesuai dengan standar keselamatan pelayaran yang ada. 

3). Perahu Pedagang Spanyol dan Portugis 

Kapal-kapal dagang yang mereka gunakan  memiliki ukuran lebih besar dari 

perahu-perahu orang pribumi, hanya saja berbeda dengan kapal dagang yang 

digunakan oleh VOC, kapal yang digunakan oleh orang Spanyol dan Portugis itu 

terkadang tidak sesuai dengan standar keselamatan pelayaran dalam perdagangan 

juga tidak dilengkapi dengan peralatan keamanan kapal. 



66 
 

 
 

4). Perahu Pedagang Inggris, Vietnam dan Thailand 

Kapal dagang yang digunakan Inggris, Vietnam dan Thailand itu dapat 

memuat berbagai jenis barang dagangan yang dapat diperdagangkan ditempat 

tujuan.83 

C.Dampak Penerapan Prinsip Laut Bebas 

Dalam penerapan prinsip laut bebas (mare liberum) di Gowa pada abad 

XVI-XVII memiliki dampak baik dampak internal (bagi Kerajaan Gowa) maupun 

eksternal (bagi pedagang asing), diantaranya: 

a. Internal 

1. Bagi Kerajaan Makassar dengan menerapkan prinsip politik pintu 

terbuka ini berhasil memikat semua pihat untuk berdagang ke Makassar. 

Itulah sebabnya Makassar berkembang dan tumbuh menjadi pelabuhan 

internasional terpenting pada abad ke-17. Di Gowa terdapat loji 

Portugis, Inggris, Spanyol, Belanda, Denmark, dan Cina. Merupakan 

seuatu kondisi yang tidak ada bandingnya ketika itu dari sejarah kota-

kota pelabuhan.84 

2. Kota pelabuhan ini berkembang pesat dan menjadi pusat perdagangan 

komoditi primadona ketika itu yaitu rempah-rempah dan kayu cendana. 

Bandar ini pula merupakan pusat pertemuan para pedagang dari 

 
83 Mualim Agung Wibawa, Skripsi: Peranan Kerajaan Gowa dalam Perniagaan Abad 

XVII (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 52-54 
84 84 Edward L Poelinggomang dan Suriadi Mappangara, Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I 

(Makassar: Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)), h. 15 
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berbagai penjuru, sehingga berkembang menjadi bandar transito 

internasional yang terpenting.  

b. Eksternal 

1. Adanya politik pintu terbuka yang diterapkan oleh Kerajaan Gowa ini 

juga berdampak baik bagi pedagang asing Eropa, Asia Timur maupun 

Asia Tenggara. Mereka melakukan pelayaran niaga antara Makassar dan 

daerah-daerah  produksi komoditi terpenting ketika itu yaitu rempah-

rempah di Maluku dan kayu cendana di Timor dan Sumba. Komoditi itu 

mereka bawa ke Makassar untuk kemudian diperdagangkan. 

Pemasarannya memikat pedagang-pedagang lain datag untuk 

melakukan kegiatan dagang komoditi itu. Pada akhir abad ke-16 dan 

permulaan abad ke-17 bandar niaga ini telah menjadi pusat perniagaan 

pedagang-pedagang Spanyol, Cina, Denmark, Inggris, dan lainnya.85 

2. Keterbukaan Kerajaan Gowa terhadap semua pedagang, membuka 

peluang dan memudahkan terjalinnya hubungan niaga yang baik dengan 

penguasa pusat perdagangan lain. Pihak kerajaan Gowa atas izin dari 

pemerintah Spanyol di Philipina untuk mendirikan perwakilan dagang 

di Manila dan Makao. Menurut Speelman, pendirian perwakilan dagang 

Makassar di Manila ini didasarkan adanya larangan bagi pedagang-

pedagang Melayu dan Jawa untuk mengunjungi pelabuhan dagang itu 

yang mengatasnamakan Makassar. Apa yang mendorong pemerintah 

 
85 85 Edward L Poelinggomang dan Suriadi Mappangara, Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I 

(Makassar: Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)), h. 62 
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Spanyol bersedia menerima pedagang Makassar jelas saja berkaitan 

dengan jalinan hubungan niaga antara mereka dan pedagang-pedagang 

Makassar dapat memenuhi permintaan berupa rempah-rempah dan 

komoditi dagang lainnya.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
86 86 Edward L Poelinggomang dan Suriadi Mappangara, Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I 

(Makassar: Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)), h. 63 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu Raja Gowa ke-14 I 

Manga’rangi Daeng Manrabia yang bergelar Sultan Alauddin merupakan seorang 

raja Gowa yang pertama kali memeluk islam di Kerajaan Gowa ini dalam masa 

pemerintahannya sangat berperan penting dalam mengembalikan kejayaan 

Kerajaan Gowa yang hampir punah dibawah pemerintahan raja Gowa ke-13. Sultan 

Alauddin bersama mangkubuminya Sultan Abdullah Awalul Islam mengubah 

dermaga Somba Opu menjadi sebuah dermaga Internasional yang banyak didatangi 

oleh para pedagang asing seperti Portugis, Belanda, Inggris, dan Spanyol. 

Pada penerapan laut bebas di  masa pemerintahan Sultan Alauddin bermula 

pada saat adanya pihak Belanda yang tidak ingin tersaingi oleh bangsa lain dalam 

hal pemasaran rempah-rempah di Gowa yaitu dengan mengadakan politik adu 

domba kepada pihak kerajaan Gowa. Sebagai seorang Raja Gowa yang bijaksana, 

Sultan Alauddin menegaskan bahwa negerinya itu terbuka untuk umum. 

Keterbukaan itulah yang menjadi penyebab mudahnya terjalin hubungan niaga 

yang baik dengan penguasa pusat perdagangan lain. 

Dampak dari penerapan laut bebas (Mare Liberum) di Gowa yaitu agar 

membuka peluang bagi berbagai pihak yang giat dalam dunia perdagangan serta 

menjadikan Gowa sebagai bandar internasional sekaligus bandar transit yang 

terbesar di Timur Nusantara dalam kegiatan perdagangan di Asia Tenggara.  
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B. Saran 

Penelitian mengenai Kebijakan Laut Bebas (Mare Liberum) Sultan 

Alauddin ini mengingatkan bahwa pada abad XVI-XVII Kerajaan Gowa pernah 

mengalami kejayaan di Nusantara khususnya dalam wilayah maritimnya. Skripsi 

ini diharapkan menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa maupun masyarakat secara 

umum, minimal untuk menambah wawasan mengenai sejarah lokal khususnya 

mengenai sejarah maritim Kebijakan Laut Bebas (Mare Liberum) Sultan Alauddin. 

Sebagai masyarakat yang milenial yang telah berkecimpung di zaman tekhnologi 

yang modern ini, harus mengetahui sejarah bahwa pada beberapa abad yang lalu 

kita pernah mengalami kejayaan di ranah maritim Nusantara khususnya di Sulawesi 

Selatan pada saat itu.  
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