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Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah swt, atas segala rahmat 

serta nikmat-Nya, baik nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan sehingga 

dengan nikmat-nikmat itu penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Peranan Sultan Abdul Hamid di Kesultanan Bima (1773-1817 M) yang 

merupakan salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Humaniora (S. 

Hum) di Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar. Sholawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad 

saw. Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang 

benderang, dari zaman yang penuh berhala menuju zaman yang penuh berpahala. 

Dialah sang pembawa obor keselamatan bagi umat Islam. Sehingga kita bisa 

merasakan Islam yang Rahmatan lil „Alaamiin. 

Melalui kesempatan ini, penulis banyak mengucapkan terima kasih yang 

tiada terkira dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua yang 

saya hormati dan cintai yakni Ibunda Faridah dan Ayahanda Mahfud yang 

senantiasa mencurahkan segenap do‟a, restu, kasih sayang serta segala bentuk 

pengorbanan lahir maupun batin hingga saat ini. 

Membuat skripsi bukanlah suatu hal yang mudah dan ringan seperti 

membalikan telapak tangan, tetapi membutuhkan banyak pengorbanan baik 

tenaga, biaya dan waktu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan 

skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan dan 



 

v 

 

dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan 

hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:  

1. Bapak Prof. Dr. Hamdan Juhannis, M A, Ph,D. Rektor UIN Alauddin 

Makassar, Prof. Dr. Mardan, M.Ag. Wakil Rektor I (Bidang Akademik 

Pengembangan Lembaga), Dr. Wahyuddin, M. Hum Wakil Rektor II 

(Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan), Prof. Dr. 

Darussalam, M.Ag. Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan) dan Dr. 

H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag. Wakil Rektor IV (Bidang 

Kerjasama dan Pengembangan lembaga). 

2. Bapak Dr. Hasyim Haddade, S. Ag., M.Ag. Dekan Fakultas Adab dan 

Humaniora, Dr. Andi Ibrahim, S. Ag., S.S., M. Pd wakil Dekan I, Dr. 

Firdaus, M.Ag. Wakil Dekan II, H. Muh Akbar Rasyid, M. Pd., M.Ed., 

Ph.D. Wakil Dekan III Fakultas Adab dan Humaniora. 

3. Bapak Dr. Abu Haif, M. Hum dan Dr. Syamhari, S.Pd., M.Pd., Ketua 

dan Sekretaris Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan 

Humaniora UIN Alauddin Makassar, Atas arahan dan motivasi yang 

diberikan kepada kami. 

4. Bapak Dr. Rahmat, M. Pd. I selaku pembimbing I saya, yang telah 

tulus dan ikhlas, waktu dan dukungannya dalam proses membimbing 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini di sela-sela kesibukannya. 

5. Bapak Aksa M. Pd selaku pembimbing II saya, yang telah tulus dan 

ikhlas, waktu dan dukungannya dalam proses membimbing penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini di sela-sela kesibukannya. 



 

vi 

 

6. Prof. Dr. H. M. Dahlan, M.M. Ag selaku penguji I dalam penulisan 

skripsi ini yang telah memberikan saran dan masukan hingga 

selesainya skripsi ini. 

7. Ibu Dra. Nuraeni, M.M selaku penguji II dalam penulisan skripsi ini 

yang telah memberikan saran dan masukan hingga selesainya skripsi 

ini. 

8. Para dosen dan staf Fakultas Adab dan Humaniora, yang telah 

membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan ilmu yng telah diberikan 

kepada penulis sangat bermanfaat. 

9. Terima kasih kepada Saudara dan Saudari saya yaitu kakakku tercinta 

Arfah S.E dan abangku tersayang Firdaus S.H yang juga banyak 

memberikan bantuan moril lebih-lebih materil untuk menyukseskan 

adekmu ini. 

10. Terima kepada Bapak Dr. Hamzah Hasan M. Hi (Uwa Jeo), Ibu Siti 

Sarah (Uwa Sero), Kakak Dzakiyah Ramdlani selaku keluarga 

dirantauan yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan 

kepada penulis. 

11. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku yaitu Ramlawati, Mirawati, 

Nurwahida B, Risdayanti, Muliati, Andi Nanriani, Nini Ismayani, 

Megawati, Riski Iswandi dan khususnya kepada saudara Fahrul 

Mursalim yang selalu memberikan support terbaiknya dan banyak 

membantu untuk penyelesaian ini. 



 

vii 

 

12. Terima kasih juga terkhusus saudari Yeningsih Abdullah sahabat 

seperjuangan, patner terbaikku yang telah memberikan banyak 

dukungannya, dan umumnya KB Persatuan Mahasiswa Monta Bima 

(PMMB)-Makassar yaitu Sepupu tercinta Aspiani , Ayunda Nurhayati, 

Ayunda Fitriyaningsih, Nurkhalifah, Ayunda Marjan, Ayunda 

Rosbianti, Julqaidah, Umrah, Rahmatullaili, Nurfaujiah, Kanda 

Taufikkurrahman, Ayunda Durrotun Nasihah, Kanda Ilyas, Kanda 

Fazlurrahman, adikku Sigit Haryadin, Rifdiatun Mufidah dkk yang 

tidak bisa penulis sebut satu per satu namanya yang telah memberikan 

dorongan dan bantuan kepada penulis. 

13. Terima kasih kepada teman-teman kelas saya, AK1 dan AK2 yang 

memberi semangat dan dukungan dalam penyelesaian ini. 

14. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per 

satu yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 

 

Penulis tidak bisa membalas segala budi baik yang telah diberikan, 

semoga Allah swt, senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan 

dengan segala limpahan rahmat dan hidayah dari-Nya Aamiin. Penulis sangat 

menyadari bahwa isi skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis 

sangat mengharapkan saran atau masukan untuk lebih menyempurnakan skripsi 

ini. Akhir kata penulis persembahkan karya ini dan semoga bermanfaat bagi kita 

semua. Aamiin.    

 

 

      Gowa, 22 Juli 2022 M. 

       23 Dzulhijjah 1443 H. 

 

 

 

       Nur Fadilah 

        NIM: 40200118012 



 

 

vi 

 

DAFTAR ISI 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..................................................................ii 

PENGESAHAN......................................................................................................iii 

KATA PENGANTAR............................................................................................iv 

DAFTAR ISI...........................................................................................................vi 

ABSTRAK............................................................................................................viii 

BAB I PEDAHULUAN...........................................................................................1 

A. Latar Belakang Masalah...............................................................................1 

B. Rumusan Masalah........................................................................................4 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.........................................................5 

D. Tinjauan Pustaka..........................................................................................6 

E. Landasan Teori.............................................................................................8 

F. Metodologi Penelitian................................................................................11 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian...............................................................15 

BAB II LATAR BELAKANG KEHIDUPAN SULTAN ABDUL HAMID........17 

A. Kelahiran Sultan Abdul Hamid..................................................................19 

B. Riwayat Pendidikan Sultan Abdul Hamid.................................................21 

C. Dinobatkannya Menjadi Sultan..................................................................22 

D. Wafatnya Sultan Abdul Hamid..................................................................26 



 

vii 

 

BAB III KEBIJAKAN SULTAN ABDUL HAMID DI KESULTANAN 

BIMA.....................................................................................................................29 

A. Kebijakan Politik........................................................................................29 

B. Kebijakan Ekonomi....................................................................................34 

C. Kebijakan Keagamaan...............................................................................36 

BAB IV FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT KEBERHASILAN 

SULTAN ADBUL HAMID DI KESULTANAN BIMA......................................44 

A. Keberhasilan Sultan Abdul Hamid.............................................................44 

B. Faktor Pendukung......................................................................................48 

C. Faktor Penghambat.....................................................................................52 

BAB V PENUTUP.................................................................................................58 

A. Kesimpulan................................................................................................58 

B. Implikasi.....................................................................................................59 

DAFTAR PUSTAKA............................................................................................60 

LAMPIRAN...........................................................................................................62 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..............................................................................77 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

viii 

 

ABSTRAK 

 

Nama  : Nur Fadilah 

Nim  : 40200118012 

Judul  : Peranan Sultan Abdul Hamid di Kesultanan Bima 1773-1817 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan Peranan Sultan Abdul 

Hamid di Kesultanan Bima. Dengan cara: 1) Mendeskripsikan dan menganalisis 

latar belakang kehidupan Sultan Abdul Hamid. 2) Mendeskripsikan dan 

menganalisis kebijakan Sultan Abdul Hamid di Kesultanan Bima. 3) 

Mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung 

keberhasilan Sultan Abdul Hamid di Kesultanan Bima. 

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah. Data yang digunakan adalah 

kualitatif, data ini diperoleh melalui studi pustaka. Langkah-langkah penelitian 

yakni heuristik, kritik, interpretasi dan Historiografi. Pendekatan yang digunakan 

yaitu pendekatan antropologi, politik, ekonomi, dan agama. 

Peneliti ini menemukan bahwa: 1) Abdul Hamid adalah salah satu 

keturunan dari Sang Bima yang merupakan pendiri Kerajaan Bima, sehingga ia 

berkesempatan untuk melanjutkan misi nenek moyangnya itu. Ia dilahirkan di 

Bima pada tahun 1176 H (lebih kurang tahun 1762 M). Ayahnya merupakan 

sultan ke-8 di Kesultanan Bima setelah wafat ayahnya Sultan Abdul Hamid 

menggantikan posisi ayahnya selama kurang lebih 44 tahun. 2) ada beberapa 

kebijakan yang diterapkan oleh Sultan Abdul Hamid di kesultanan Bima yakni 

yang pertama kebijakan politik ia memanfaatkan hubungan baiknya dengan 

Kompeni sebagai jalan untuk memperoleh kepentingan Kesultanan Bima. Siasat 

politiknya ini dijadikan sebagai sumber untuk mendapatkan alat persenjataan dan 

keamanan perdagangan. Kebijakan ekonomi, ia memberlakukan perdagangan 

bebas ala Inggris. Dan kebijakan Keagamaan, ia memperkuat posisi lembaga 

peradilan Islam dengan memberi nama Mahkamah Syar‟iyyah, menyempurnakan 

pembangunan masjid di Kampo Sigi dan ia juga mempertegas keberadaan Hukum 

Hadat dan Hukum Islam. 3) pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid ia 

berhasil menciptakan lambang kesultanan Bima. Lambang Kesultanan Bima 

berbentuk garuda berkepala dua gambar garuda yang menoleh ke kanan dan ke 

kiri di atas perisai dengan warna dasar kuning berarti kemuliaan, warna garuda 

biru berarti setia, warna perisai merah berarti berani. Membuktikan bahwa 

kekuatan dan kedaulatan Bima dapat disimbolkan dengan lambang kesultanan 

tersebut. Salah satu peninggalan yang berharga dari kerajaan dan kesultanan Bima 

yang dibuat pada masa pemerintahan Sultan Bima ke IX yakni Sultan Abdul 

Hamid ialah mahkota kerajaan.  

Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan mampu menambah 

wawasan khazanah ilmu pengetahuan terkhusus dari sosok Sultan Abdul Hamid.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kenyataannya telah menunjukan, bahwa Nusa Tenggara Barat sekarang 

yang dibatasi oleh selat Lombok di sebelah barat, selat Sape di sebelah timur, 

Laut Jawa di sebelah utara dan lautan Hindia di sebelah selatan mempunyai 

sejarah yang cukup Panjang sejak zaman prasejarah hingga sekarang. Bima 

merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Nusa Tenggara Barat. Dalam 

sejarah perdagangan Nusantara. Daerah Bima tercatat sebagai pelabuhan 

persinggahan yang penting. Pada abad ke-15 beberapa kapal dagang yang berlayar 

dari Malaka menuju Maluku, menempatkan Bima sebagai tempat transit dan 

tempat pemberhentian. Dari arah Laut Flores, di sebelah utara, Teluk Bima 

tampak seperti gerbang. Di balik gerbang itu tidak hanya terdapat pelabuhan 

besar, melainkan juga terdapat ibukota kerajaan yang cukup terpandang di Nusa 

Tenggara, itulah Kesultanan Bima. Lokasinya di tepi teluk yang dikelilingi 

pegunungan di bagian timur pulau Sumbawa.
1
 

Sejarah historis asal mula daerah Bima dipelopori oleh para pendatang 

yang berasal dari pulau Jawa yang bernama Sang Bima yang kemudian menikah 

dengan putri Tasi Sari Naga. Dari pernikahan itu lahirlah dua orang putra yaitu 

Indra Komala dan Indra Zamrud, kedua putra tersebutlah yang menjadi asal mula 

keturunan raja-raja Bima dan sultan-sultan Bima.
2
 Walaupun Sang Bima adalah 

pendiri Kerajaan Bima, namun raja pertamanya adalah putranya Indra Zamrud 

yang diasuh oleh Ncuhi Dara. 

                                                 
1
Muhammad Mutawali, Islam di Bima (Mataram: Alam Tara Institute, 2013), h.1 

2
Abdullah Tajib, Sejarah Dana Mbojo (Jakarta: Harapan Massa, 1999), h.11 
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 Pada perjalanannya kerajaan mempunyai sistem yang hanya berlaku sampai 

pada raja ke 27 yakni setelah masuk islamnya raja La Ka‟i. Islamisasi di Bima 

tidak terlepas dari peran Gowa sebagai salah satu pusat kerajaan Islam di 

Nusantara. Ketika Gowa berupaya meluaskan pengaruhnya dibeberapa daerah 

sampai ke Pulau Sumbawa. Pada 7 Februari 1621 M. Raja La Ka‟I pun memeluk 

Islam. Setelah La Ka‟I masuk Islam, sekitar 19 tahun kemudian pada tahun 1640 

M sistem kerajaan resmi diubah menjadi Kesultanan dan Abdul Kahir dinobatkan 

sebagai Sultan pertama di Kesultanan Bima. Kemudian ia dididik ilmu Agama 

(Islam) oleh dua mubalig yakni Datuk ri Tiro dan Datuk ri Bandang. Setelah itu ia 

pun berganti nama menjadi Sultan Abdul Kahir pada tahun 1620-1640 M.
3
 

Kesultanan Bima sampai akhir masa kesultanan pada akhir masa 

Kesultanan Bima telah diperintah oleh 14 orang sultan dengan Sultan Muhammad 

Salahuddin sebagai sultan terakhir. Pada masa Sultan Abdul Qadim (Sultan 

kedelapan). Belanda memaksanya untuk menandatangani kontrak monopoli 

dagang, sehingga Bima harus tunduk kepada politik monopoli dagang Belanda 

dengan meninggalkan politik dagang bebasnya yang sudah dijalankan jauh 

sebelum Islam masuk, tepatnya tanggal 9 Februari 1765 M. Sejak itu Bima tidak 

boleh lagi berhubungan dengan daerah manapun dan adapun hasil bumi harus 

dijual kepada Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) dengan harga yang 

telah ditentukan, kebijakan ini sangat merugikan perkembangan ekonomi Bima. 

Pada masa Sultan Abdul Qadim telah mengundang campur tangan Belanda dan 

sangat merugikan Bima. Ketika dalam situasi dan kondisi seperti ini, Sultan 

                                                 
3
Kartini Mawaddah,” Diplomatik Sultan Abdul Hamid di Kerajaan Bima”, JUSPI. Vol.1 

No.1, 2017, h.141 
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Abdul Qadim wafat pada tahun 1773 M dan kekuasaan dilimpahkan kepada 

anaknya yakni Abdul Hamid. 
4
 

Sultan Abdul Hadim merupakan putera Sultan Abdul Qadim. Beliau 

dilahirkan pada tahun 1176 H (1762 M), pada tanggal 1 Ramadhan 1234 H (Juni 

1819 M). Dimakamkan di halaman Masjid Kesultanan Bima. Setelah wafat 

digelari Mantau Asi Saninu, karena beliau bermukim di istana yang dihiasi dengan 

cermin. Pada tahun 1187 (1773 M), Abdul Hamid dilantik menjadi Sultan Bima, 

mengantikan kedudukan ayahnya.
5
 Sultan Abdul Hamid merupakan Sultan Bima 

yang paling lama berkuasa di Kesultanan Bima.
6
 Pada awal masa pemerintahan 

Sultan Abdul Hamid, situasi politik ekonomi Bima kurang menggembirakan. 

Timbulnya masalah tersebut disebabkan oleh dua faktor penting yaitu faktor dari 

dalam dan faktor dari luar.  

Faktor dari dalam yang akan menyulitkan posisi Bima pada masa Sultan 

Abdul Hamid adalah adanya kontrak dengan Belanda yang ditandatangani oleh 

Sultan Abdul Qadim pada tahun 1765. Kontrak tersebut pada hakekatnya 

mengikat Bima untuk menerima monopoli Belanda. Hal ini merupakan tantangan 

yang berat bagi Sultan Abdul Hamid yang berusia muda, dan yang belum 

memiliki pengalaman. Berhasil tidaknya Bima menangani masalah ekonomi dan 

sosial politik pada masa itu tergantung sungguh dari kemampuan Ruma Bicara 

Muhyiddin sebagai wali sultan. 

Faktor luar yang ikut mempengaruhi situasi ekonomi dan sosial politik 

pada saat itu adalah tindakan Belanda yang selalu memaksakan kehendaknya 

                                                 

4
Asmawati, “Peran Sultan Abdul Hamid dalam menjalankan Politik Dagang Bebas”, 

Karmawibangga: Historical studies Journal, Vol: 03, No:01 2021, h.l 3 

5
M. Hilir Ismail, Peran Kesultanan Bima. 2004, h.117 

6
Kartini Mawaddah, “Diplomatik Sultan Abdul Hamid di Kerajaan Bima”, JUSPI. Vol.I 

No.1 Tahun 2017, h.139 
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kepada sultan dan raja-raja Indonesia untuk menerima hegemoni Belanda dalam 

perdagangan. Para sultan dan raja selalu dibujuk atau dipaksa untuk mengakui 

monopoli dagang Belanda melalui kontrak dagang.
7
  

Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Qadim, situasi agama sangat 

menurun, maka perhatian Sultan Abdul Hamid sangat besar. Fungsi ulama mulai 

giat, terutama badan hukum syara‟ diperintakan agar kegiatan dakwah islamiyah 

lebih diaktifkan kembali. Sultan Abdul Hamid menegakkan kembali sendi 

kehidupan agama yang sudah lemah selama pemerintahan ayahnya ialah adanya 

dua pemuka agama yang berpengaruh di dalam masyarakat. Dua ulama itu ialah 

H. Ali dan Qadhi‟ Muhammad Anwar. Maju dan tidaknya kesultanan Bima 

tergantung dari kebijakan-kebijakan dari Sultan dan juga didukung oleh peran 

ulama-ulama. 

Peran Sultan Abdul Hamid dalam Kesultanan Bima merupakan salah satu 

kajian yang amat penting untuk dijadikan bahan penulisan dan juga sebagai objek 

dalam memahami perjuangannya akibat yang ditimbulkan dari kepemimpinan 

Sultan Abdul Qadim (ayahnya) yang kurang tegas sebelumnya sehingga 

mengharuskan Sultan Abdul Hamid memperbaiki semua problematika yang 

terjadi sebelumnya baik itu dari segi politik, ekonomi maupun dari segi 

keagamaan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka pokok 

permasalahan pada peneliti ini fokus pada “Bagaimana Peranan Sultan Abdul 

Hamid di Kesultanan Bima (1773-1817 M)”. Selanjutnya pokok permasalahan 

tersebut dituangkan dalam sub-sub masalah sebagai berikut: 

                                                 
7
M.Hilir Ismail “Peran Kesultanan Bima “2004, h.118 
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1. Bagaimana latar belakang kehidupan Sultan Abdul Hamid? 

2. Bagaimana kebijakan Sultan Abdul Hamid di Kesultanan Bima? 

3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat keberhasilan Sultan Abdul 

Hamid di Kesultanan Bima? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah kebijakan-kebijakan Sultan Abdul Hamid di 

Kesultanan Bima, baik kebijakan di bidang politik, bidang ekonomi maupun 

kebijakan dibidang keagamaan. Sebelum pembahasan fokus terlebih dahulu 

dibahas latar belakang kehidupan Sultan Abdul Hamid, baik sejarah kelahiran, 

pendidikan, dinobatkannya menjadi sultan serta wafatnya. Setelah pembahasan 

fokus dibahas juga faktor pendukung dan penghambat dalam keberhasilan Sultan 

Abdul Hamid di Kesultanan Bima. 

2. Deskripsi Fokus  

Deskripsi fokus merupakan gambaran mengenai fokus penelitian, adapun 

beberapa hal yang perlu digambarkan sebagai berikut: 

Sultan Abdul Hamid adalah Sultan ke-9 di Kesultanan Bima. Beliau 

dilahirkan pada tahun 1176 H (1762 M), beliau merupakan sultan yang paling 

lama memerintah di kesultanan Bima, sejak tahun 1773-1817 M.  

Sultan Abdul Hamid mulai dilantik untuk menggantikan ayahnya Sultan 

Abdul Qadim pada tahun 1195 H/1773 M. ia memerintah di kesultanan Bima 

selama kurang lebih 44 tahun dan telah menerapkan beberapa kebijakan, 

diantaranya kebijakan ekonomi, kebijakan politik dan kebijakan keagamaan.  
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Di bidang ekonomi Sultan menyetujui perdagangan bebas. Adapun di 

bidang politik memanfaatkan hubungan dengan kompeni sebagai jalan untuk 

memperoleh kepentingan Kesultanan Bima. Siasat politiknya ini dijadikan sebagai 

sumber untuk mendapatkan alat persenjataan dan keamanan perdagangan. 

Kebijakan lain di bidang politik yakni mempertegas keberadaan hukum hadat dan 

hukum Islam, menciptakan lambang kesultanan berbentuk garuda berkepala dua 

sebagai simbol. 

Bidang keagamaan, pada masa Sultan Abdul Qadim situasi agama sangat 

menurun, maka perhatian Sultan Abdul Hamid sangat besar. Fungsi ulama mulai 

giat, terutama badan hukum syara‟ diperintahkan agar kegiatan dakwah islamiyah 

lebih diaktifkan kembali. Dan juga menyempurnakan pembangunan masjid. 

Di bidang ekonomi sultan menyetujui perdagangan bebas ala Inggris untuk 

kepentingan masyarakat Bima sehingga dengan waktu yang relative singkat krisis 

ekonomi dan sosial dapat diatasi. 

Faktor Pendukung Masa Kepempinan Sultan Abdul Hamid yakni 

kedatangan Inggris yang melanggar monopoli membuat Belanda menyerahkan 

kekuasaanya, serta adanya politik dagang bebas, adanya kerjasama dengan 

berbagai pedagang diberbagai negara. Kemudian Faktor Penghambat adanya 

keguncangan politik yang terjadi di lingkungan kesultanan, adanya bencana alam 

yang dahsyat meletusnya gunung Tambora, adanya bajak laut yang mengganggu 

keamanan negeri. 
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D.  Tinjauan Pustaka 

  Salah satu aspek terpenting dari sebuah penelitian yaitu tinjauan pustaka 

yang bertujuan memandu penelitian dalam rangka menentukan sikap dari aspek 

ketersediaan sumber, baik berupa hasil penelitian maupun literature yang 

berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Kajian pustaka dapat 

berfungsi sebagai pendukung, penguat, maupun pembenaran terhadap data yang 

ditemukan. Adapun referensi yang digunakan oleh penulis untuk memecahkan 

permasalahan yang berhubungan dengan judul di atas yaitu: 

1.  Buku “Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara” yang 

ditulis oleh M. Hilir Ismail Tahun 2004. Petunjuk awal tentang kronologi 

Peran Kesultanan Bima, pembahasan dalam buku ini dimulai dari masa 

kerajaan sampai menjadi kesultanan dan melampirkan sultan-sultan yang 

memerintah di Kesultanan Bima dari Sultan yang pertama Sultan Abdul 

Kahir sampai Sultan ke-14 yaitu Sultan Muhammad Salahuddin. Buku ini 

menjelaskan beberapa tentang sejarah Kesultanan Bima, dalam konteks 

sejarah Kesultanan Abdul Hamid tidak semua tertuang dalam buku ini 

melainkan hanya membahas secara singkat bagaimana dinamika politik 

yang dialami oleh sultan sehingga mengharuskan penulis mencari sumber 

tambahan. 

2. Jurnal “Peran Sultan Abdul Hamid dalam Menjalankan Politik Dagang 

Bebas di Kesultanan Bima Tahun 1773-1817” oleh Asmawati tahun 2021. 

Dalam jurnal tersebut membahas peran Sultan Abdul Hamid dalam 

menjalankan politik dagang bebas dalam melawan kebijakan Belanda. Dan 
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dampak apa yang dirasakan masyarakat Bima terhadap adanya politik 

dagang bebas. 

3. Jurnal “Diplomatik Sultan Abdul Hamid di Kerajaan Bima Tahun 1773-

1817 M” Oleh Kartini Mawaddah Tahun 2017. Dalam jurnal tersebut 

membahas pencapaian yang diperoleh dari kepemimpinan Sultan Abdul 

Hamid. 

4. Artikel “Kesultanan Bima Pada Masa Pemerintahan Sultan Abdul Hamid 

1767-1811” Oleh Muhammad Aqil 2018. Isi atau pembahasan yaitu 

tentang kondisi kesultanan khusus di kepemimpinan Sultan Abdul Hamid 

dan membahas juga mengenai dinamika politik yang terjadi pada masa 

pemerintahan Sultan Abdul Hamid. 

5. Buku “Islam di Bima” yang ditulis oleh Muhammad Mutawalli pada tahun 

2013 pembahasan didalam buku ini tentang Kesultanan Bima, mahkamah 

Syar‟iyyah dan Badan Hukum Syara‟. 

6. Buku “Sepuluh Surat Sultan Bima Abdul Hamid Muhammad Syah” yang 

ditulis Suryadi, S. pada tahun 2010 yang berisikan surat-surat Abdul 

Hamid dengan Kolonial. 

  Penulis mengangkat Peranan Sultan Abdul Hamid di Kesultanan Bima  

sebagai Judul Kajian ini, karena didorong oleh beberapa hal yakni yang pertama 

berhubungan dengan judul ini belum ada yang mengangkat jadi penulis 

berinisiatif untuk mengangkat Peranan Sultan Abdul Hamid sebagai judul, kedua 

penulis berusaha untuk mengalisa sejauh mana pengaruhnya Sultan Abdul Hamid 

dalam memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Bima dan terakhir 
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tulisan ini dapat menjadi sumbangan pikiran yang akan diwariskan kepada 

generasi berikutnya sebagai bahan didalam melakukan penelitian selanjutnya. 

E. Landasan Teori 

1. Kepemimpinan  

a. Pengertian kepemimpinan 

  Kepemimpinan berasal dari kata “pimpin” yang berarti bina, bimbing atau 

tuntun, dan bisa pula berarti mengepalai kegiatan atau pekerjaan, tetapi dapat pula 

berarti menunjukan jalan yang baik dan benar.
8
 Sedangkan menurut Stephen P. 

Robbins “Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu 

kelompok untuk mencapai tujuan”.
9
 Kepemimpinan dapat pula di artikan sebagai 

seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, 

kehormatan, dan kerjasama yang baik dalam mencapai tujuan Bersama.
10

  

  Adapun pengertian Kepemimpinan beberapa menurut para ahli sebagai 

berikut: 

1) Menurut Wahjosumidjo “memimpin” mengandung makna melindungi, 

mengarahkan, membina, menggerakkan, membimbing, memberikan 

contoh atau teladan, memberikan bantuan, dan memberikan 

dorongan.
11

 

                                                 
8
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN 

Balai Pustaka, 1990), h.684 

9
Stephen P. Robbins, Esentials of Organizational Behavior, (Prentice-Hall, 1983), h.112 

10
Rivai, Kepemimpinan Pendidikan, (Jakarta: Cahaya Ilmu, 2003), h.3  

11
Anaroga, Pendekatan Kepemimpinan lembaga Pendidikan, (Surabaya: Usaha 

Nasional,1990), h.349 
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2) Menurut P. Pigors (1935), Kepemimpinan adalah suatu proses saling 

mendukung melalui kesuksesan interaksi dari perbedaan pribadi, 

mengontrol daya manusia dalam mencapai tujuan bersama.
12

 

b. Prinsip-prinsip Kepemimpinan dalam Islam 

1) Jujur (amanah) 

  Jujur dalam Islam adalah upaya untuk selalu menyelaraskan perbuatan dan 

perkataan. Keinginan untuk jujur menyebabkan seorang Muslim selalu dapat 

dipercaya dalam tindakan, ucapan, dan aksi nyata setiap hari. Sebagaimana 

Firman Allah swt dalam Q.S Al-Ahzab/33:72. 

السَّمىث وَالْْرَضِ وَالْجِباَ لِ فاََ بيَْهَ انَْ يحَْمِلْىهَاَ وَ اَ شْفقَْهَ مِىْهاَ ضْىاَ الَْْ ماوَتََ عَلًَ اوِاّعََزَ   

وْسَانُ  وَحَمَلهَاَ ا لِْْ
قالً
اوَِّهُ كاَ نَ ظَلىُْ مًاجَهىُْلْ   

Terjemahnya: 

 “Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi 
dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu 
dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu 
oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh” 
(Q.S. Al-Ahzab72).

13 
2) Adil 

  Menurut Ibnu Khaldun, adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. 

Maksudnya memenuhi hak-hak orang yang berhak dan melaksanakan tugas-tugas 

atau kewajiban sesuai dengan fungsi dan peranannya dalam masyarakat. 

3) Musyawarah 

                                                 
12

Inu Kencana Syafiie, Ilmu Pemerintahan (Cet.VI; Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 105-

106 
13

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Bandung: Setrasari Indah, 2018), 

h.427 
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   Dalam Ensiklopedia hukum Islam dikatakan bahwa musyawarah 

adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai penyelesaian masalah 

bersama. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Asy-Syura/42:38. 

للآوةَ ۖ  وَ الَّذِ يْهَ اسْتجََا بىُْالزَِبِّهِمْ وَاَ قاَ مُىا الصَّ
  

وَامَْزُ همُْ شُىْ رَاي بيَْىهَمُْ ۖ 
  

ا رَسْقْىاَ همُْ يىُْفقِىُْنَ  وَمِمَّ   

Terjemahnya: 

 “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya 
dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 
musyawarat antara mereka; dan mereka menafkakan sebagian dari rezeki 
yang kami berikan kepada mereka” (Q.S Asyu-Syura38)

14
 

4) Etika Tauhid dan Amr Ma‟ruf Nahi Munkar 

  Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Ali-Imran/3:118. 

هْ دُووكُِم لَْ يؤَْ لىُوكَُمْ خَباَلًْ  يآَأيَُّهاَ الَّذِيهَ آمَىىُا لَْ تتََّخِذُوا بطَِا وَتً  مِّ
قلً

وا مَا عَىتُِّمْْۚ  قذَْ بذََ ثِ الْ   بغَْضَآءُ مِهْ وَدُّ  

 أفَْىَاهِهِم ۖ  وَمَا تخُْفيِ صُذُورُهمُْ أكَْبَزُ ْۚ قذَْ بيََّىَّا لكَُمُ الْْياَثِ إنِْ كُىْتمُْ تعَْقلِىُنَ 

Terjemahnya:  

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu ambil menjadi teman 
kepercayaanmu orang-orang yang diluar kalanganmu (karena) mereka 
tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka 
menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut 
mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar 
lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat (kami), jika kamu 
memahaminya.” (Q.S Ali-Imran118)

15
 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah, yaitu yang menceritakan 

peristiwa-peristiwa masalalu seseorang atau individu. Proses pengambilan datanya 

melalui studi pustaka (penelitian pustaka). Penelitian ini menyajikan sebuah 

penjelasan tentang peranan Sultan Abdul Hamid di Kesultanan Bima. Adapun 

                                                 
14

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Bandung: Setrasari Indah, 2018), 

h.487 
15

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Bandung: Setrasari Indah, 2018), 

h.65 
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data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif 

adalah data yang sifanya menjelaskan serta menganalisis data, berupa kata-kata 

dan kalimat-kalimat verbal melalui studi pustaka.  

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Antropologi 

Antropologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia, dalam 

hal ini antropologi berupaya mencapai pengertian tentang manusia pada 

umumnya baik dari segi biologi, kepribadiannya, sampai pada kebudayaan 

dan masyarakat
16

. Melalui pendekatan ini diharapkan mampu melihat apa 

sajakah perkembangkan yang dialami oleh masyarakat Bima. 

b. Pendekatan politik 

Politik merupakan konsepsi yang berisikan antara lain ketentuan-ketentuan 

tentang siapa yang memegang kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, dan 

dasar bagaimana cara untuk menentukan kepada siapa kewenangan 

melaksanakan kekuasaan itu diberikan bagaimana pertanggung jawaban 

dalam kekuasaan itu yang tentunya tidak terlepas dari judul yang diteliti.
17

 

c. Pendekatan Ekonomi 

                                                 
16

Koentjraningrat, Pengantar Antropologi I, (Cet ,4 Jakarta: 2011), h.114 

17
H. Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, Cet.II; Jakarta: Universitas Indonesia, 

1990, h.2  
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Pendekatan ekonomi, yaitu suatu pendekatan dengan jalan melihat suatu 

usaha dalam pembuatan keputusan dan kegiatannya yang berhubungan 

dengan pengalokasian sumber daya masyarakat yang terbatas.
18

 

d. Pendekatan Agama 

Agama merupakan peraturan yang menghindarkan manusia dari 

kekacauan serta mengantar mereka hidup dalam ketertiban dan 

keteraturan. Dalam hal ini akan diketahui sejauh mana peran Agama yang 

digunakan oleh para penganutnya sehingga mampu membawa kedamaian 

dalam kehidupan masyarakat Bima.
19

 

3. Metode Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data adalah teknik maupun cara yang dilakukan 

untuk mengumpulkan data. Adapun metode yang digunakan pada 

penelitian kali ini yakni metode studi pustaka yaitu penulis mencari dan 

mempelajari berbagai literatur yang dapat dijadikan landasan bagi 

penelitian.
20

 

4. Langkah-langkah Penelitian sejarah 

Adapun langkah-langkah yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Heuristik 

                                                 
18

Darmawita, skripsi “Penerapan Bagi Hasil Pada Sistem Tesang (Akad Muzara‟ah) 

Bagi Masyarakat Petani Padi di Desa Datara Kecamatan Tompobolu Kabupaten Gowa” Fakultas 

Ekonomi, Uin Alauddin Makassar, 2016), h.37 

19
Saidin Hamzah, Skripsi “Peranan Sultan Muhammad Salahuddin Dalam 

Perkembangan Islam DI Bima” Ujung Pandang: Fak. Adab dan Humaniora UINAM 2016), h.15 

20
Rina Hayati “Metode Pengumpulan Data” Https://Penelitian Ilmiah.com/metode-

pengumpulan-data/ (Senin, 04 April 2022)  



14 

 

 

Yaitu tahap pengumpulan sumber-sumber sejarah yang dianggap relevan 

dengan judul yang dipilih, adapun metode yang digunakan yaitu Library Research 

(penelitian kepustakaan) yaitu pengumpulan data dengan membaca buku-buku 

yang ada kaitan dengan apa yang dibahas dalam tulisan ini.   

b. Kritik Sumber (Verifikasi) 

Pada tahap ini peneliti melakukan pengklasifikasian sumber dan mencari 

bagian-bagian yang terkait dengan permasalahan, kemudian melakukan ktirik, 

yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Adapun kritik internal adalah usaha untuk 

mengenal materi dari sumber itu sendiri. Sedangkan kritik eksternal adalah usaha 

untuk menentukan, memastikan keabsahan atau validnya suatu sumber sejarah 

c. Interpretasi (Pengolahan dan Analisis Data) 

Setelah data dikumpulkan, maka sampailah kepada metode pengolahan 

data, dari informasi yang diteliti dan tidak terlepas dari metode; 

a) Metode Induktif adalah suatu tehnik penulisan dari yang bersifat khusus 

kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. 

b) Metode Deduktif adalah suatu metode analisis atau tehnik penulisan yang 

bertitik tolak dari sifat yang umum kemudian menarik kesimpulan yang 

bersifat khusus. 

c) Analisis Komparatif adalah suatu metode yang membanding antara suatu 

pendapat dengan pendapat yang lain kemudian penulis mengambil 

kesimpulan dari perbandingan tersebut.
21

 

d. Historiografi 

                                                 
21

Irwan, skripsi “Peranan Dinasti Ayyubiyah terhadap Perkembangan Peradaban Islam” 

Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin,2013, h.16-17 
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Historiografi merupakan tahapan paling akhir dari seluruh rangkaian 

penulisan karya ilmiah tersebut, pada tahap ini penulis berusaha menyusun fakta-

fakta ilmiah dari berbagai sumber yang telah diseleksi sehingga menghasilkan 

suatu bentuk penulisan sejarah yang sistematis dan kronologis mulai dari 

pembahasan tentang keadaan umum kesultanan Bima hingga menjelang 

kepemimpinan Sultan Abdul Hamid dan peranannya dalam Kesultanan Bima serta 

wafatnya. 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan penelitian  

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain: 

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang Kehidupan Sultan 

Abdul Hamid. 

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan Sultan Abdul Hamid 

di Kesultanan Bima. 

c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat dan 

pendukung dalam keberhasilan Sultan Abdul Hamid di Kesultanan Bima. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut: 

a. Kegunaan Ilmiah 

Kegunaan ilmiah adalah kegunaan yang erat kaitannya dengan sumbangsi 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu sejarah Islam 

pada khususnya. Adapun kegunaan ilmiah dalam penelitian ini antara lain sebagai 

berikut: 
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1) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan 

dan kepustakaan terkhususnya dalam bidang ilmu pengetahuan 

sejarah peradaban Islam. 

2) Dapat memberikan informasi khususnya dijadikan bahan diskusi. 

3) Dapat digunakan sebagai bahan acuan yang dapat dijadikan 

rujukan dan referensi untuk penelitian selanjutnya 

b. Kegunaan Praktis 

Yang dimaksud dengan kegunaan praktis adalah kegunaan yang erat 

kaitannya dengan pembangunan masyarakat, Bangsa, Negara dan Agama. Adapun 

kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Diharapkan berguna dan menambah sumber referensi bagi para 

pembaca, masyarakat umum maupun akademisi dan praktisi dalam 

bidang sejarah, baik sejarah umum maupun keislaman. 

2) Diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai sumber 

referensi untuk para peneliti di kemudian hari 

3) Penggarapan judul ini diharapkan para pembaca dapat memahami 

secara praktis bahwa peranan seorang tokoh dalam memperbaiki 

Kekurangan maupun kekeliruan Sultan sebelumnya di Kesultanan 

Bima. 
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BAB II 

LATAR BELAKANG KEHIDUPAN SULTAN ABDUL HAMID 

Kesultanan Bima Pra Sultan Abdul Hamid 

Abdul Qadim adalah putra Sultan Alauddin, lahir di Bima pada tanggal 18 

Muharam 1149 H (tahun 1729 M). ia mempunyai tiga saudara perempuan, 

masing-masing bernama Kumala Bumi Partiga, Bumi Runggu dan Siti Halimah. 

Setelah menikah dianugerahi empat orang anak, yaitu Abdul Hamid, Daeng 

Mataya, Daeng Pabeta (La Mangga) dan Ina Madu Rato Wa‟I (perempuan). 

Abdul Qadim ditetapkan sebagai Sultan Bima ke-8 pada usia 13 tahun. Tradisi 

turun temurun di Kesultanan Bima, jika sultan masih kecil, maka diwakilkan oleh 

Perdana Menteri. Ruma Bicara (Perdana Menteri) Kesultanan Bima kala itu 

adalah Abdul Ali yang merangkap jabatan yang dilakoni Abdul Ali membuatnya 

tidak berkonsentrasi penuh sebagai wali sultan. Komalasyah, kakak Abdul Qadim 

mengambil alih kekuasaan. Komalasyah adalah istri sultan Gowa Abdul Qudus. 

Belanda tidak senang kepemimpinan Komalasyah di Bima apalagi kedudukannya 

sebagai permaisuri Sultan Gowa. Maka pada tanggal 29 Juni 1751 Komalasyah 

diberhentikan dari Sultanan. Terhitung sejak tahun 1751, Sultan Abdul Qadim 

secara efektif memimpin Kesultanan Bima dan menjadi Sultan Bima ke VIII 

hingga tahun 1773. 

Ada hal yang menarik selama masa kepemimpinan Abdul Qadim yaitu 

program Jum‟at khusyu, hukum adat dan pembangunan Masjid Kesultanan Bima. 

Program Jum‟at khusyu yang saat ini gencar dilakukan oleh Pemerintah 



 

 

Kabupaten Bima maupun Kota Bima melalui Piagam Mbojo yang dicanangkan 

sejak tahun 

2002, sebenarnya sudah lama diterapkan di wilayah kekuasaan Kesultanan Bima. 

Sultan Bima VIII Abdul Qadim telah membuat larangan beraktifitas pada hari 

Jum‟at, termasuk kepada kapal yang berlayar meninggalkan tanah Bima” bahwa 

apabila ia berlayar di hari Jum‟at tepat pada waktu pelaksana sholat Jum‟at 

apabila ia ditangkap atau dibunuh, tiadalah dapat disesalkan kepada penguasa dan 

Negeri Bima. Demikian pula jika ia berkelahi di dalam daerah atau pasar, 

jangankan sudah dihunus sejantanya belum dihunuspun ia akan disita senjatanya, 

dan oleh hukum akan didenda cukup berat, karena ia telah membuat ketakutan 

pada masyarakat di daerah atau di pasar”
1
 

Larangan itu terus berlangsung hingga di periode akhir Kesultanan Bima. 

Pada hari Jum‟at seluruh aktifitas dihentikan termasuk pelayaran. Ancamannya 

cukup berat yaitu didenda cukup berat dan bahkan dibunuh jika melakukan 

perkelahian dan berbuat onar di pasar pada hari Jum‟at. Hal itu dimaksud untuk 

menjaga kekhusyukan ibadah pada hari Jum‟at. Hal itulah mungkin yang masih 

dipegang teguh oleh para tukang dan kuli bangunan hingga saat ini. Mereka 

enggan untuk bekerja dan menerima tawaran kerja pada hari Jum‟at. Mereka 

beralasan akan menghormati hari Jum‟at. 

Menurut laporan G.R Rouffer yang melakukan penelitian sejarah dan 

situs-situs sejarah di Bima pada tahun 1910 memperkuat kembali bahwa Masjid di 

Kampung Sigi itu di bangun oleh Sultan Abdul Qadim, dia menyebutkan bahwa 

                                                 
1
Siti Maryam R. Salahuddin, Undang-undang Bandar Bima, h.88 



 

 

terdapat tulisan emas di atas dasar merah yang mengarah ke utara pada serambi 

Masjid, mulai dari pintu depan sampai ke ruang dalam dengan transkirpsi sebagai 

berikut: 

“Hedjrat Al-Nabi Salallahu Alaii Wassalam Saribou Seratoes 49 Enam 

Belas hari Boelan Dzoelhejah tatkala itu as Sultan Abdul Qadim dan Wazir Ismail 

Memboewat ini” 

Pada laporan tersebut terdapat catatan ditulis dengan huruf Arab cara 

membacanya dari arah kiri ke kanan dua kali dibangun, 16 Dzulhijah = 15 April 

1737. Masjid yang terletak di Kampong Sigi atau di sebelah selatan Lapangan 

Sera Suba ini adalah bukti sejarah keemasan Kesultanan Bima. Pembangunan 

selanjutnya dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid dengan merubah atap Masjid 

tersebut menjadi bersusun tiga yang mirip dengan Masjid Kudus. Abdul Qadim 

wafat pada tahun 1773 M dan dimakamkan di kompleks pemakaman Kesultanan 

Bima di sebelah Barat Masjid Sultan Muhammad Salahuddin. Abdul Qadim 

diberi gelar Ma Wa‟a Taho atau yang berperangai baik.
2
 

A. Kelahiran Sultan Abdul Hamid 

Sultan Abdul Hamid adalah putera Sultan Abdul Qadim, ia memiliki dua 

saudara laki-laki, yaitu Daeng Pabeta (La Mangga) dan Daeng Pataya. Lahir di 

Bima pada tahun 1176 H (lebih kurang tahun 1762 M). Setelah dewasa 

dijodohkan dengan Syafiatuddin Putri Sulung Sultan Sumbawa, Harun Al-Rasyid 

Ibnu Hasanuddin Datu Bodi pada tahun 1792. Pernikahan Abdul Hamid dengan 

Syafiatuddin tidak dikaruniai anak beliau mangkat 
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 Pada 26 Oktober 1795. Setelah meninggal, Sultan Abdul Hamid menikah 

lagi dengan Datu Sagiri atau Datu Giri yang merupakan adik kandung dari 

Syafiatuddin pada tahun 1795. Dari pernikahan inilah melahirkan seorang putra 

yang bernama Ismail, Sultan ke-10 (Sultan Ismail) dan, Datu Sagiri tidak 

diketahui kapan Datu Sagiri mangkat. Beliau dimakamkan di Kompleks di 

pemakaman Raja-Raja Bima di Dana Tahara.  

Namun menurut Christopher Buyer
3
, istri ketiga Sultan Abdul Hamid 

bernama H. Sultanah Rantai Patola (Buyer tidak menjelaskan asal usulnya). H. 

Sultanah Rantai Patola wafat pada 13 Maret 1829. Selanjutnya Buyer 

menyebutkan bahwa Sultan Abdul Hamid menikahi empat perempuan biaasa 

tanpa memberikan status kebangsawanan kepada mereka (dalam sumber-sumber 

Bima disebut selir) mereka adalah: Siti Tipa (yang dalam Syair Kerajaan Bima 

disebut La Tifa, berasal dari kerajaan Sumbawa), Siti Lima, Siti Mida dan Siti 

Niati. Hanya dari Siti Tipa (atau La Tifa) Sultan Abdul Hamid mendapat seorang 

anak perempuan yang lahir pada 9 Desember 1797 dan diberi nama Siti Jamila 

Bumi Kaka. 

Ganti Dipi (ganti tikar) 

Di celah acara pemakaman Dr. Hj. Siti Maryam Salahuddin Minggu siang 

19 Maret 2017, saya (Alan Malingi) menyempatkan berdiskusi dengan Sultan 

Sumbawa. Sultan Muhammad Kaharuddin dan kerabat kesultanan Sumbawa pak 

Hasanuddin tentang hubungan kawin mawin dan kedekatan antara kesultanan 

Sumbawa dan Bima. Hubungan kedua kerajaan ini memang sudah lama terjalin 
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baik dari sisi politik, sosial dan budaya dan dipererat lagi dengan pernikahan. 

Daeng Ewan yang juga fasih berbahasa Bima ini berziarah ke makam Sultanah 

Syafiatuddin Daeng Masiki di Kompleks makam Sultan Bima di sebelah barat 

Masjid Sultan Muhammad Salahuddin. Dalam adat Bima Datu Sagiri disebut 

Ganti Dipi karena menikah dengan suami kakaknya yang telah meninggal dunia. 

Makam Datu Sanggiri ada di Kompleks makam Dana Taraha.  

Di paruh awal abad ke-20, tepatnya tahun 1930 hubungan kekeluargaan 

kesultanan Bima dengan Sumbawa terus terjalin melalui pernikahan antara Siti 

Khadijah puteri Sultan Muhammad Salahuddin dengan Sultan Sumbawa 

Kaharuddin III. Siti Khadijah menjadi Paduka Sumbawa. Buah Hj. Nindo Siti 

Rahayu Daeng Risompa (Almrh) dan Muhammad Abdurrahman Daeng Raja 

Dewa (Daeng Ewan) Sultan M. Kaharuddin IV yang bergelar Dewa Masmawa 

Sultan Kaharuddin IV, Sultan Sumbawa saat ini. 
4
 

B. Riwayat Pendidikan Sultan Abdul Hamid 

Adapun latar belakang pendidikan Sultan Abdul Hamid sama dengan para 

pendahulunya. Mulai dari usia dini Sultan Abdul Hamid sudah memperoleh 

Pendidikan. Adapun pendidikan agama ia peroleh dari para ulama, dan ilmu 

pemerintahan ia peroleh dari para pejabat istana. Sultan Abdul Hamid juga ahli di 

Bidang ekonomi (perdagangan), budaya dan pertahanan juga ditekuni oleh Abdul 

Hamid
5
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C. Dinobatkannya Menjadi Sultan 

  Pada awal periode kedaulatan Islam yaitu pada masa pemerintahan Sultan 

Abdul Qahir sebagai sultan pertama, terjadi beberapa perubahan sebutan; gelar 

raja berubah menjadi sultan, sebutan kerajaan berubah menjadi kesultanan. 

  Sultan dipilih oleh dewan hadat atas dasar keturunan Dinasti Sang Bima. 

Sultan dipilih berdasarkan garis laki-laki (garis ayah), meskipun tidak selalu anak 

tertua akan menggantikan ayahnya menjadi sultan. Ada juga yang berpendapat 

bahwa yang berhak untuk diangkat menjadi jene teke (putra mahkota) dan dilantik 

menjadi sultan adalah keturunan langsung dari Raja Manggampo Donggo.  

  Sultan dalam pandangan masyarakat Bima masa lalu dianggap sebagai 

wakil Tuhan. Anggapan itu mengandung makna bahwa menaati perintah sultan 

merupakan suatu kewajiban atau keharusan, sedangkan menantang perintahnya 

berarti menentang perintah Tuhan. Meskipun sultan dinyatakan sebagai penguasa 

tertinggi kerajaan, kekuasaannya dibatasi dan dikendalikan oleh ketentuan hadat. 

Sultan adalah pemegang amanah hadat; sejak dilantik ia dihormati dan 

dimuliakan. 

  Apabila seorang calon pejabat (Sultan), maka ada beberapa syarat yang 

harus diperhatikan yakni ia harus sehat rohani dan jasmaninya, ia mempunyai jiwa 

kepemimpinan yang diakui oleh rakyat dan ia harus cakap dalam melaksanakan 

tugas. Dari ketiga syarat tersebut, apabila seorang calon sultan atau raja tidak ada 

pada pribadinya, maka ia tidak berhak untuk menjadi raja sebab orang yang 



 

 

menjadi, sultan/raja itu harus sehat rohani, jasmani, cakap dan mempunyai jiwa 

kepemimpinan.
6
 

  Pelantikan seorang sultan yaitu suatu peristiwa yang jarang terjadi. 

Dimana sultan dilantik diatas “Dana Makabuju” (Gundukan Tanah) yang khusus 

disediakan untuk pelantikan. 

  Pelantikan sultan dilaksanakan di Pasar Raya, di depan istana yang disebut 

Amba Na‟E. Setelah itu sultan mengucapkan ikrar atau janji untuk bertindak jujur 

dan mengutamakan kepentingan rakyat dan menerima seperangkat alat atau 

regalia kerajaan berupa payung kebesaran dari daun lontar, kris Samparaja, dan 

mahkota yang berhiaskan berlian. Kemudian, acara diakhiri dengan pernyataan 

setia dari semua anggota Syara Dana Mbojo. 
7
 

Abdul Hamid sebelum memegang jabatan sultan, oleh Majelis Hadat 

dilantik menjadi Jena Teke. Setelah ayahnya wafat pada tahun 1187 H (lebih 

kurang tahun 1773 M), dinobat menjadi Sultan. Sehubungan usianya yang masih 

sangat muda (lebih kurang 11 tahun), maka untuk sementara roda pemerintahan 

dijalankan oleh seorang “wali” yang bernama Muhyiddin yang merangkap 

sebagai Ruma Bicara. Rangkap jabatan akibat usia sultan masih muda sering 

membawa angin tidak segar bagi percaturan politik pemerintah di Bima pada 

masa selanjutnya. 

Jabatan Ruma Bicara (perdana menteri) cukup strategis. Menurut 

ketentuan Hadat, jika sultan yang dilantik belum cukup umur (masih kecil) maka 

                                                 
6
Saidin, Skripsi “Peranan Sultan Abdul Qahir Dalam Mengembangkan Agama Islam di 

Bima” Fakultas Adab IAIN “Alauddin” Ujung Pandang, 1994, h.58 

7
Tawalinuddin Haris, “Kesultanan Bima di Pulau Sumbawa” Wacana Vol.8 NO.1, 

April.2006, h.26  



 

 

jabatan sultan diemban oleh Ruma Bicara sebagai wali sultan. Seperti pada masa 

pemerintahan Sultan Abdul Qadim yang dilantik dalam usia 13 tahun diwalikan 

kepada Ruma Bicara Ali. Sultan Abdul Hamid yang dilantik dalam usia 11 tahun 

diwalikan oleh Ruma Bicara Muhyiddin. 

Sultan Abdul Hamid mewarisi tahta Kerajaan Bima dari Almarhum 

ayahnya, Sultan Abdul Qadim Muhaammad Syah yang memerintah di Bima pada 

Tahun 1751-1773 M. Pada waktu itu Bima sebenarnya sudah berada dalam 

pengaruh VOC. Abdul Hamid dilantik menjadi Sultan Bima yang ke-sembilan, 

menggantikan kedudukan ayahnya pada tahun 1195 H (1775 M). Setelah dilantik 

maka dilanjutkan dengan pidato sultan, setelah selesai pidato maka di 

senyerahkan kris jabatan kepada sultan, meletakkan mahkota kerajaan di atas 

kepala serta memberi payung lontar kepada sultan yang baru dilantik dan 

dilakukan oleh raja bicara, kemudian ia mundur dan melakukan penghormatan 

dengan kepala yang tertunduk, setelah itu satu persatu para pejabat menurut 

urutan pangkatnya datang memberi hormat pula, maka sah lah sultan yang baru 

dilantik. 

Adapun yang dilakukan oleh raja bicara, mengandung makna “Sampa 

Raja” yaitu: 

- Menyisipkan kris jabatan kepinggang sultan berarti menyerahkan 

kekuasaan penuh kepada sultan. 

- Memakai mahkota berarti memberi hak yang mulia kepada sultan, seperti 

hak memimpin rakyat dan daerahnya (Negara). 



 

 

- Memayungi dengan daun lontar berarti secara tegas memberi perlindungan 

kepada seluruh rakyat. 

Dari ketiga isi Sampa Raja di atas, maka seorang sultan harus menjalankan 

pemerintahannya dengan baik serta memberi perlindungan kepada rakyat secara 

adil dan merata dalam artian tidak memilih golongan bangsawan atau rakyat 

biasa.  

Di dalam pelantikan itu, kita memperoleh kesan adanya akad pelantikan 

yang terdiri dari: 

a. Ijab, yakni kata-kata yang berbunyi “Dou Labo Dana Aina Iha Kaina” 

(orang/rakyat dan daerahnya jangan sampai rusak). Isi baiat dan tuntunan 

diatas memberikan dasar-dasar pandangan hidup orang Bima dan sejalan 

dengan pandangan itu, lahirlah ungkapan yang berbunyi “Cou-cou Malai 

Nggahi Eli La‟o Rawi na Ro Mancara I‟tikad na di Dana Mbojo, Iu Pu 

Wekimu be Rurawi Hawo ro Ruma Ederu Ndi Rawimu” (barang siapa 

yang berbeda ungkapan dengan tindakan dan mempunyai I‟tikad atau 

niatan yang tindakan baik di daerah orang Bima, akan durhaka dan 

kenailah dirimu, bahkan apa yang dilakukan sultan itu yang harus 

dilakukan). Pandangan hidup yang demikian masih diwarnai secara turun-

temurun oleh masyarakat Bima. 

b. Qabul, adalah sambutan berupa pernyataan menerima ijab kalimat, kalimat 

ijab dan qabul dalam pelantikan tidak lebih dari suatu dialog terbuka 

antara pemimpin tertinggi dalam pekerjaan. Tradisi pelantikan yang 



 

 

demikian itu dilaksanakan secara turun temurun hingga Sultan Bima yang 

terakhir.
8
 

D. Wafatnya Sultan Abdul Hamid  

Di tahun-tahun terakhir masa kekuasaan Sultan Abdul Hamid, rakyat Bima 

dan penguasanya betul-betul mendapat cobaan berat: “diturunkan bala kepada 

hambanya, tanah Bima hangus semua padinya, laparlah seluruh masyarakat, 

rupanya negeri tiada bersemangat, serasa dunia bekas kiamat”, demikian 

gambaran yang diberikan dalam “Syair Kerajaan Bima‟. Sultan Abdul Hamid 

tentulah menanggung beban luar biasa (berat akibat) musibah itu. Kelaparan 

mendera penduduk karena pertanian hancur akibat hama dan minimnya sinar 

matahari setelah langit diliputi awan hitam dalam waktu hampir setahun. Penyakit 

muntaber, sesak napas, luka bakar, kanker kulit dan anemia inerebak, keadaan itu 

berlangsung sampai 1819. Sultan menanggung beban fisik dan mental luar biasa. 

Pada tahun-tahun terakhir hidupnya penyakit baginda sudah coba diobati oleh 

dukun “Cina dan Wolanda, sampai kepada Sayid dan Haji Santri yang sempurna, 

satupun tiada yang berguna.  

Rupanya Sultan Abdul Hamid sudah menderita sakit payah sejak tahun-

tahun terakhir sebelum mangkat. Sudah sejak awal 1816 tugas-tugasnya sebagai 

raja sudah mulai dilimpahkan kepada anaknya, Sultan Ismail. Tidak cukup jelas 

disebutkan penyakit apa yang diderita Sultan Abdul Hamid hanya dikatakan 
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bahwa sudah beberapa tahun dia sakit dan “sukar untuk berbalik segar” 

tampaknya sultan menderita sakit yang akut di perut dan juga di kepala. 

Mungkin penyakit yang diderita Sultan Abdul Hamid ada hubungannya 

dengan bencana besar akibat letusan Gunung Tambora pada bulan April 1815, 

sebab tampaknya sebelah bencana alam itu dia mulai sakit-sakitan. Sultan 

bersama rakyatnya jelas menderita akibat letusan dahsyat itu, yang konon telah 

ikut mempengaruhi cuaca global. 
9
 

Sultan Abdul Hamid wafat pada tanggal 1 Ramadhan 1234 H (24 Juni 

1819 M). “pada malam Selasa, pukul tujuh waktu Isya” dalam usia 57 tahun, usia 

yang sebenarnya belum begitu tua. Namun pada sumber lain mengatakan bahwa 

beliau meninggal dunia pada 14 Juni  diceritakan suasana duka yang dalam yang 

menyelimuti kedua anaknya (Ismail dan Siti Jamila Bumi Kaka), para petinggi 

kerajaan dan rakyat Bima pada umumnya akibat ditinggal mati oleh raja yang 

mereka  cintai itu tak satupun bunyi-bunyian boleh  ditabuh dan Bima pun berada 

dalam keadaan atau suasana berkabung  selama 40 hari lamanya.  

Kemudian Sultan Abdul Hamid disembahyangkan di Mesjid Bima, dengan 

ribuan pelayat yang ikut menyembahyangkan, jenazah Sultan Abdul Hamid lalu 

dikebumikan di kompleks keluarga di halaman Mesjid Kesultanan Bima, 

berdekatan dengan makam Ratu Safiatuddin. SKB mencatat: “dan pada hari yang 

keseratus sebuah selamatan disertai sedekah, sedangkan Raja Bicara menyuruh 

membuat dapur-dapur, yaitu papan batu berukir sebagai hiasan kuburan”. Setelah 

wafat ia digelari Asi Sasinu, karena beliau bermukim di istana yang dihiasi 
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dengan banyak cermin (yang memiliki istana cermin). Abdul Hamid sadar, bahwa 

rakyat serta negeri yang dicintainya sedang dilanda berbagai tantangan, akibat 

politik belanda pada masa pemerintahan ayahnya. Untuk mengatasi  semua 

persoalan tersebut, Abdul Hamid harus berjuang keras. Hubungan dengan 

Makassar harus segera dipulihkan, pertahanan keamanan perlu ditingkatkan, 

perdagangan harus dibenahi seperti pada masa sebelumnya. 

Diberi gelar Mantau Asi Saninu karena tinggal di Istana yang berhiasasi 

cermin. Abdul Hamid sangat lihai berdimplomasi dan berkoresponden pada 

zamannya kumpulan surat-suratnya ada di Negara Belanda dan sudah diterbitkan 

dalam 2 buku masing-masing berjudul “Iman dan Diplomasi dan alamat Sultan” 

Salah satu surat penting Abdul Hamid adalah lukisan kejadian tentang letusan 

Gunung Tambora kepada Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stanpford Raffles di 

Surabaya pada tahun 1815. 
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BAB III 

KEBIJAKAN SULTAN ABDUL HAMID DI KESULTANAN BIMA 

A. Kebijakan Politik 

Sultan Abdul Hamid adalah sultan yang paling lama memerintah di 

Kesultanan Bima yakni dari tahun 1773-1817 M, tidak bisa dinafikan hubungan 

Belanda dan Kesultanan Bima sangat erat. Dengan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang dimiliki masih minim sebagai kerajaan Islam, Bima menjadikan 

Belanda sebagai sandaran patron untuk mengetahui dan menguasai tentang 

teknologi persenjataan. 

Sultan Abdul Hamid berusaha membangun kembali hubungan baiknya 

dengan kompeni dengan motif dan tujuan untuk mendapatkan pasukan senjata 

dari Belanda. Sultan juga meminta kepada kompeni untuk memberi keleluasaan 

atau keringanan bea masuk dan cukai kepada kapal-kapalnya yang memasuki 

pelabuhan-pelabuhan penting yang dikuasai Kompeni seperti Batavia, Semarang 

dan Makassar. Perlakuan yang sama juga akan diterima oleh kapal-kapal kompeni 

yang masuk ke Bandar Bima. 

Hubungan Bima dengan Belanda sangat baik pada masa kepemimpinan 

Sultan Abdul Hamid, sebagaimana yang tertulis pada BO yang berarti “hanya 

sultan satu ini yang berbahagia kepada kompeni” dengan sering surat-menyurat 

dan bertukar hadiah memperlihatkan bahwa hubungan kedua belah pihak terjalin 

dengan erat. Sarang burung, kuda, badak dan lilin adalah salah satu hadiah yang 

diberikan oleh sultan untuk Batavia dan Gubernur. Sedangkan sultan Bima sering 

dikirimi hadiah berupa cermin dan arloji yang dibawa dari Batavia. Pada waktu 

itu  



 

 

cermin merupakan benda berharga, karena pada waktu itu cermin baru dikenal 

oleh orang Bima.
1
 

Dalam surat-surat yang lain dapat dikesan bahwa Sultan Abdul Hamid 

berbaik-baik dengan Belanda juga dimaksudkan untuk menjaga kepentingan 

perdagangan lautnya. Sultan meminta kepada Kompeni untuk memberi 

keleluasaan (mungkin berarti pembebasan atau keringanan bea masuk dan cukai) 

kepada kapal-kapalnya yang memasuki pelabuhan-pelabuhan penting yang 

dikuasai Kompeni, seperti Batavia, Semarang dan Makassar. Perlakuan yang sama 

juga akan diterima oleh kapal-kapal kompeni yang masuk ke Bandar Bima. 

Namun, karena hubungan baik itu pula Kompeni berhasil menancapkan kuku 

kekuasaanya lebih dalam di Pulau Sumbawa dan sekitarnya, yang makin lama 

makin menggerus otoritas Kerajaan Bima. Hubungan “erat” Sultan Abdul Hamid 

dengan kompeni jelas dipengaruhi oleh keputusan politik yang dibuatnya sendiri 

dengan Belanda dan juga kontrak-kontrak yang telah dibuat sultan-sultan Bima 

terdahulu. 

Walaupun antara Sultan Abdul Hamid dengan penguasa kolonial di 

Batavia sering berkirim surat dan bertukar hadiah, namun Baginda tampaknya 

tidak pernah bertemu muka dengan para gubernur jenderal yang disuratinya. 

Sultan Abdul Hamid sendiri rupanya tidak pernah mengunjungi Pulau Jawa 

(Batavia). Bima memang agak jauh letakknya dari Batavia, pusat kekuasaan 

pemerintah Kolonial Belanda. 
2
 

Sehingga Belanda memanfaatkan persahabatannya untuk menguasai 

daerah Bima. Pada awal masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid, kondisi dan 
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situasi politik Bima kurang menggembirakan. Timbulnya masalah tersebut juga 

disebabkan oleh adanya kontrak dengan Belanda yang ditandatangani oleh Sultan 

Abdul Kadim pada tahun 1765. Kontrak tersebutlah yang mengikat daerah Bima 

untuk menerima monopoli Belanda. Sehingga mengharuskan sultan Abdul Hamid 

menerapkan kembali politik dagang bebas yang menjadi sistem perekonomin 

Kesultanan Bima sebelum dirongrong oleh bajak laut atau serangan oleh kerajaan-

kerajaan tetangganya. 

Sultan Abdul Hamid menjalankan perdagangan bebas, dengan adanya 

beberapa keuntungan yang dialami pada masa pemerintahannya, Sultan Abdul 

Hamid menerapkan kembali politik dagang bebas yang sempat tertunda akibat 

monopoli yang dilakukan Belanda yang sudah ada dari pemerintahan sebelumnya. 

Pada masa kesultanan Abdul Hamid, kompeni Belanda mengalami kesulitan 

dalam masalah keuangan. Biaya yang dikeluarkan dalam menghadapi perjuangan 

bangsa Indonesia cukup memberatkan Belanda. Kekalutan ekonomi Belanda 

semakin mbemuncak, karena dikalangan pegawai kompeni merajalela korupsi. 

Para pegawai VOC selalu memperkaya diri, akibatnya VOC mengalami kerugian, 

sehingga oleh orang Belanda sendiri VOC dijuluki “kumpulan orang-orang 

korupsi”
3
 

Memang pada periode akhir kekuasaan Sultan Abdul Hamid konstelasi 

politik Hindia Belanda berubah secara cukup signifikan. Besar kemungkinan 

haluan politik Bima telah berubah pula akibat menguatnya pengaruh Inggris 

dikawasan Nusantara. Bima yang dulu merdeka mengelola sistem 

perdagangannya merasa lebih mendapat kebebasan berhubungan dengan Inggris 
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daripada Belanda yang terkenal suka mengatur, suka mengikat secara politis jika 

membuat kontrak perjanjian dengan raja-raja lokal dan suka mencampuri urusan 

poliitk internal kerajaan-kerajaan lokal itu. Sekarang mereka melakukan hal yang 

serupa di Bima.  

Pada tahun 1792 kapal-kapal Inggris singgah di Sumbawa. Rupanya 

Sultan Abdul Hamid mencoba membuat kontrak dengan rival dagang Kompeni itu 

tetapi kemudian lekas tercium oleh Batavia. Gubernur Jenderal Arnold Alting 

langsung mengirim sepucuk surat kepada Sultan Abdul Hamid, yang kemudian 

dibalas oleh beliau, dalam surat itu beliau menyatakan: “ daripada hal surat yang 

telah dikirim pada tuan ini (oleh Gubernur Jenderal) telah paduka Raja Bima 

menerima dengan hormat al-takzim serta lalu dibaca dan mengertikan bunyi 

dalamnya akan mengatakan daripada hal Tuan Yang Maha Mulia telah mendengar 

Khabar daripada hal Paduka Raja Bima telah berniaga dengan Inggris yang telah 

singgah di Sumbawa adanya.  

Rupanya Gubernur Jenderal Arnold Alting, sebagaimana kebiasaan orang 

Belanda umumnya, langsung “menggoyangkan telunjuknya” kepada Sultan Abdul 

Hamid, memperingatkan beliau agar jangan berdagang dengan Inggris. Sudah 

sejak 1765 Serikat Dagang Inggris melirik pulau Sumbawa sebagai salah satu 

wilayah di kepulauan Nusantara untuk diajak berdagang (wilayah lainnya adalah 

pasir di Kalimantan dan Bali) guna memperlebar pengaruh mereka di Asia 

Tenggara mengikut kemajuan pesat yang diraih Caton, pusat dagang Inggris di 

Cina. Dalam surat D Sultan Abdul Hamid berusaha meredakan amarah Kompeni 

yang jelas khawatir mendapat saingan dari Inggris di Sumbawa. Beliau menulis 

surat kepada Gubernur Jenderal Alting bahwa dia memang telah membuat kontak 

dagang dengan Inggris, tapi dia tidak akan mengulanginya lagi (“Paduka Raja 



 

 

Bima sampai umumnya tiada kiranya mengerjakan dua kali pekerjaan yang 

demikian itu”). Sultan Abdul Hamid juga meyakinkan Gubernur Jenderal Alting 

bahwa Bima tetap setia kepada Batavia dan tetap berpegang pada kontrak 

perjanjian yang sudah dibuat anatara Bima dengan Kompeni.
4
 

Setelah saling menyurati dengan Kompeni di Batavia Bima selanjutnya 

tetap melakukan kerja sama dengan Inggris, sehingga kedudukan Belanda di 

Indonesia terancam oleh Inggris, kehadiran Inggris semakin menyulitkan posisi 

Belanda di Indonesia. Pada masa pemerintahan Letnan Jenderal Thomas Stamford 

Raffles (1811-1816), pada saat menjalankan politik dagang bebas hubungan 

dengan Inggris berjalan baik. Reffles dan Sultan Abdul Hamid selalu menukar 

surat-surat mereka dibawa dan diantar oleh para pedagang Indonesia yang datang 

ke Bima. Sultan Abdul Hamid Bersama ruma bicara Abdul Nabi mulai menghirup 

udara barru yang segar bagi pertumbuhan Ekonomi Politik Bima 
5
  

Politik Ranjang Bima Sumbawa 

Politik ranjang tidak hanya membawa dampak di ranjang, tetapi 

berdampak pula pada tatanan kehidupan kenegaraan, mempengaruhi politik, 

pemerintahan, ekonomi sosial dan budaya. Pada era Sultan Abdul Hamid (1773-

1817), politik ranjang mulai beralih kepada pulau Sumbawa. Abdul Hamid 

menikah dengan Datu Sagiri, putri Sultan Al-Rasyid Sumbawa. Sultan Ismail 

menikah dengan dua gadis Bima, salah satunya dengan putri Muhammad Anwar. 

Sultan Abdullah menikah dengan putri Lalu Cela Tureli Belo. Pernikahan dengan 

keturunan lokal itu pun terus berlanjut hingga Sultan Muhammad Salahuddin dan 

Abdul Kahir II.  
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Abdul Hamid juga mencontohkan politik yang dijalankan oleh Sultan 

Nuruddin yaitu dengan memusatkan perhatian terhadap nasib rakyat, untuk 

memperbaiki hubungan dengan daerah lain. Sultan Abdul Hamid menjalankan 

perkawinan, adik putrinya dikawinkan dengan putra Sultan Dompu yang bernama 

Lalu Jala, dan Sultan Abdul Hamid sendiri kawin dengan Putri Sultan Dompu 

(Sultan Arifin). Mulai saat itu  hubungan Bima dengan daerah kekuasaannya 

menjadi baik kembali dan keutuhan daerah Bima dalam kondisi politik bisa 

diwujudkan kembali.
6
  

B. Kebijakan Ekonomi 

Bima mengalami kemunduran ekonomi setelah diberlakukan sistem 

monopoli oleh kompeni setelah beberapa tahun menguasai bima. Kerajaan lain 

tidak boleh berdagang di Bima dan Bima tidak boleh berhubungan dengan 

kerajaan lain atau daerah lain pada bidang ekonomi. Perekonomian Bima 

mengalami sedikit perubahan setelah kedatangan Inggris.  

Kekalahan Perancis dalam perang yang dipimpin oleh Napoleon 

menjadikan Inggris lebih mapan lagi dalam penguasaan laut, terutama penguasaan 

jalur-jalur pelayaran dan perdagangan. Pada abad 19 merupakan masa jaya bagi 

Inggris yang muncul sebagai kekuatan maritim terbesar. Strategis politik dan 

perdagangan merupakan salah satu kepentingan yang dilakukan oleh Inggris, 

dipusatkan kepada pengamanan jalur perdagangan dan penguasaan perdagangan.
7
 

Penguasaan Inggris di Indonesia hanya berlangsung selama lima tahun, yakni 

antara tahun 1811-1816.  
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Kesultanan Bima berada di bawah kekuasaan Inggris setelah adanya 

Kapitulasi Tuntang,
8
 Jenderal Thomas Stamford Raffles memegang sementara 

pemerintahan. Sultan Abdul Hamid memiliki hubungan yang baik dengan 

jenderal. Untuk membahas tentang kebudayaan Bima dan masalah ekonomi 

keduanya menggunakan surat-menyurat. Manifestasi dari keakraban tersebut, 

Raffles dalam bukunya History of Java sempat mengabadikan sisa-sisa aksara 

Bima yang masih dipergunakan sebagai alat penghubung dalam surat-menyurat 

pada waktu itu. 

Pada hakekatnya, Raffles berkeinginan menghapus segala penyerahan 

wajib dan pekerjaan rodi yang selama masa VOC selalu dibebankan kepada 

rakyat, khususnya para petani. Secara konkrit, Raffles ingin menciptakan suatu 

sistem ekonomi yang bebas dari segala unsur paksaan yang dahulu melekat pada 

sistem penyerahan paksa dan pekerjaan rodi yang dijalankan oleh kompeni 

Belanda dalam kerjasama dengan raja-raja dan para bupati. Jelaslah kiranya 

bahwa Raffles dalam hal ini telah dipengaruhi oleh cita-cita revolusi Perancis 

dengan semboyannya mengenai kebebasan, persamaan dan persaudaraan bagi 

setiap warga.  

Raffles menerapkan di Indonesia berdasarkan azas-azas ekonomi, mulai 

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

bebas yang berlaku adalah perdagangan bebas ala Inggris. Semua itu ditandai 
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dengan adanya tawar menawar antara pembeli dan penjual pedagang Inggris saja. 

Walaupun demikian, pendapatan rakyat Bima melalui sistem perdagangan seperti 

ini bertambah/meningkat. Bersama Ruma Bicara Abdul Nabi, Sultan Abdul 

Hamid menyetujui perdagangan bebas ala Inggris untuk kepentingan masyarakat 

Bima sehingga dengan waktu yang relatif singkat krisis ekonomi dan sosial dapat 

diatasi.
9
 

Sangat besar dampak perdagangan ini bagi perkembangan dan 

pertumbuhan Bima baik sebagai kota pusat maupun kota bandar pemerintahan 

karena perniagaan dapat memacu perkembangan dan pertumbuhan Negara 

(Kerajaan) atau kota-kota daerah pantai. Dalam perdagangan penguasa akan 

mendapatkan income (laba) dari pajak (pajak pelabuhan dan pajak perdagangan) 

dan sebagian dari income tersebut dipergunakan untuk membangun kota maupun 

kerajaan dalam arti yang seluas-luasnya. 

Secara sosial ekonomi, pada abad ke-16 oleh raja yang memerintah pada 

masa itu telah membuka lahan pertanian baru secara luas, yang diperuntukkan 

bagi tanah pertanian dan sawah adat bagi rakyat umum. Oleh karena itu, mata 

pencaharian pokok orang Bima sejak dahulu adalah pertanian. Mereka menanam 

padi, kacang, jagung, kemiri, dan jagung ditanam untuk keperluan sendiri dan 

tidak dikirim keluar, tetapi ditukar dengan bahan-bahan keperluan lain, seperti 

bahan sandang, dan ikan. Yang dikirim keluar daerah adalah kacang, kemiri, dan 

terutama bawang yang merupakan hasil pertanian potensial. Selain itu ditanam 

juga ubi, ketela, labu, kacang-kacangan untuk kebutuhan pangan sendiri, 

kemudian kelapa untuk menjadikan minyak dan kopra, dan tebu untuk diolah 

menjadi gula. 
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C. Kebijakan Keagamaan 

Setelah beliau diangkat menjadi sultan, maka pertama-tama yang beliau 

laksanakan adalah memperbaharui kembali sumpah leluhurnya. Dengan 

memperingati kembali sumpah leluhurnya Sultan Abdul Kahir yang  tertulis 

dalam BO atau dalam sumber-sumber sejarah lainnya agar rakyat Bima beserta 

para pejabat menaati segala peraturan agama dalam ketentraman dan 

kesejahteraan daerah Bima. Maksud mengulangi sumpah tersebut agar Sultan 

Abdul Hamid bisa menginsafi dan menyadari pemimpin serta rakyat akan sumpah 

Sultan Abdul Kahir. Dengan mengikrarkan kembali sumpah itu maka 

pengaruhnya sangat besar terhadap lingkungan istana dan rakyat daerah Bima.  

Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Qadim, situasi agama sangat 

menurun, maka perhatian Sultan Abdul Hamid terhadap agama sangat besar. 

Fungsi ulama mulai giat, terutama badan hukum syara‟ diperintahkan agar 

kegiatan dakwah islamiyah lebih diaktifkan kembali, sehingga sejak Sultan Abdul 

Hamid memerintah perkembangan Islam mulai baik kembali, kegiatan da‟i-da‟i di 

daerah Sanggar ditempatkan seorang ulama yang bernama H. Ali. Peranan H. Ali 

dalam penyebaran Islam bukan terbatas di Sanggar saja, malah berhasil 

menegakkan kembali kebesaran Islam di seluruh pulau Sumbawa. Thomas W. 

Arnold menguraikan peranan H. ali berikut ini: 

“Semua penduduk yang lebih maju adalah penganut Islam dan lebih taat 

menjalankan agamanya dibandingkan dengan penduduk pulau lain di 

sekitarnya. Ini terutama disebabkan adanya gerakan pembaharuan yang 

dilancarkan oleh seorang ulama H. Ali, sesudah meletusnya gunung 

Tambora tahun 1815. Penduduk yang takut terhadap bala itu dimanfaatkan 

sebaik-baiknya untuk mendorong mereka lebih shaleh. Pada masa itu 

Islam masih memenangkang pengikut baru di pulau itu.”
10
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Dapatlah diasimpulkan dari uraian diatas bahwa telah nyata penyebaran 

agama Islam yang dilakukan dan dilancarkan oleh H. Ali dapat di terima oleh 

rakyat dan rakyat kembali menyadari akan kewajiban sebagai kaum muslimin dan 

muslimat. Keberhasilan H. Ali dalam dakwahnya dikemukakan juga oleh Abdul 

Salim Harahap berikut ini: 

Anjuran H. Ali itu tepat betul di hati mereka dan mulai sejarah hidup 

secara muslimin yang bersih dalam hati mereka terasa ngeri dan menakutkan 

melihat kemelut Tuhan untuk menyembahnya dan meneruskan perjuangan 

menegakkan keberhasilan di dunia ini. 

Sultan Abdul Hamid sangat memperhatikan agama, bukan terbatas pada 

waktu beliau menjadi raja muda pada masa pemerintahan Sultan Abdul Qadim, 

tetapi kecintaan beliau kepada agama terus hidup selama beliau memerintah, 

sehingga Islam pada masa beliau bisa hidup dengan subur di seluruh daerah Bima 

dan sekitarnya. 

Faktor lain yang menunjang keberhasilan Sultan Abdul Hamid dalam 

menegakkan kembali sendi kehidupan agama yang sudah lemah selama 

pemerintahan ayahnya ialah adanya dua pemuka agama yang berpengaruh di 

dalam masyarakat. Dua ulama itu ialah H. Ali dan Qadhi Muhammad Anwar.
11

 

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa maju mundurnya 

daerah Bima, bukan semata-mata tergantung kepada sultan, tetapi juga tergantung 

dari ulama-ulama terutama kepada badan hukum syara‟ yang disebut Imam 

(Qadhi) hal ini dapat dibuktikan dengan keadaan daerah Bima sebelum Sultan 

Abdul Hamid.  
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Pada masa Sultan Abdul Kahir Islam sangat maju, justru adanya kerjasama 

yang baik antara sultan dengan dua ulama besar Abdurrahman dan Abdurrahim, 

begitu juga pada Sultan Jamaluddin. Kesultanan Bima berhasil meluaskan 

wilayahnya sampai ke Nusa Tenggara bagian timur, justru pada saat itu hidup 

seorang ulama besar Datuk Maha Lelo yang menjadi Qadhi (Imam) yang bernama 

Muhammad Anwar, sehingga digelari dengan julukan “Abdul Nabi”. 

Sultan Abdul Hamid Ia merupakan orang yang melakukan renovasi atau 

menyempurnakan pembangunan masjid yang dibangun oleh ayahandanya pada 

tahun 1737 M. Pembangunan tersebut kemudian diselesaikan oleh anaknya pada 

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

pintu sampai ke ruangan dalam. Masjid tersebut terletak di Kampong Sigi 

Kelurahan Paruga di sebelah selatan alun-alun, yang kini terdapat makam Abdul 

Hamid.  

Dikutip oleh Abdullah Tajib laporan dari G.R Rouffaer yang menerangkan 

bahwa di atas pintu masjid tersebut terdapat tulisan yang berbunyi: “Hedjrat al-

Nabi Sallallahu alaihi wassalam sariboe saratoes 49 enam belas hari boelan 

dzoelhejah tatkala itu Sultan Abdul Kadim dan wazir Ismail memboewat ini”. 

Adapun di atas pintu sebelah selatan terdapat inskripsi yang berbunyi: “Hedjrat 

al-Nabi Sallallahu alaihi wassalam sariboe saratoes 94 enam belas hari boelan 

dzoelhejah, masa itoe Sultan Abdul Hamid wazir Muhajiddin 
12

 

Namun menurut penndapatnya Henri Chambert-Loir, bahwa masjid 

tersebut tidak mungkin dibangun oleh Abdul Qadim tahun 1737 karena pada 

tahun tersebut Abdul Qadim baru berumur dua tahun, menurutnya masjid 
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kesultanan yang terletak di Kampung Sigi tersebut dibangun pada 1 Januari 1779 

M Masjid tersebut mempunyai atap persegi tiga tingkat. 
13

 

Pembangunan masjid ini kembali dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid, 

yang merubah atap masjid tersebut menjadi bersusun tiga yang mirip dengan 

Masjid Kudus. Bangun masjid ini kembali dilakukan pemugaran oleh Sultan 

Muhammad Salahuddin. Masjid Sultan Muhammad Salahuddin merupakan 

bangunan kuno yang tertua di kawasan penelitian yang dibangun pada abad ke-18 

yaitu tepatnya pada tahun 1737 M di masa pemerintahan Sultan Abdul Qadim.
14

 

Sultan Abdul Hamid juga mempertegas keberadaan hukum adat dan 

hukum Islam. Hukum adat tentang penetapan untuk berpegang teguh pada hukum 

agama Islam dan pada hukum adat tanah Bima. Hukum Islam adalah istilah dari 

kata Islam dan kata Hukum. Dalam literatur berbahasa Arab dan hukum Islam, 

kata yang digunakan adalah fiqh dan syari‟at atau hukum syara‟. Syari‟at atau 

hukum syara‟ diartikan aturan dasar tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan 

secara umum dan dinyatakan secara langsung oleh Allah dan Rasulnya. 

Sedangkan fiqh diartikan sebagai hasil penalaran pakar hukum (mujtahid) atau 

hukum syara‟ yang dirumuskan dalam bentuk aturan terperinci.
15

 

Hasbi Asy-Shiddiqi memberikan definisi hukum Islam dengan “koleksi 

daya upaya para fuqaha dalam menerapkan Syari‟at Islam sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat”
16

 lanjutnya, hukum Islam itu adalah hukum yang terus 

hidup, sesuai dengan undang-undang gerak dan subur. Dia mempunyai gerak yang 
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tetap dan perkembangan yang terus menerus. Karenanya hukum Islam senantiasa 

berkembang dan perkembangan itu merupakan tabi‟at hukum Islam yang terus 

hidup. Hukum agama Islam wajib ditaati oleh seluruh kalangan dari pejabat tinggi 

sampai rendah, yaitu raja atau Sultan, Tureli (Menteri)
17

, Jeneli (Camat)
18

 dan 

seluruh Gelarang (Iuran). 
19

 

Setelah Islam berkembang sampai ke Nusantara, pelaksanaan hukum 

Islam menemukan bentuknya sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi (sosial dan 

politik) lokal. Hukum Islam yang berlaku di Kesultanan Bima dipandang sebagai 

pihak yang lain atau pendatang dan hukum adat sebagai pihak tuan rumah atau 

penerima.  

Dalam adat Dana Mbojo (tanah Bima) menyebutnya bahwa hukum dan syara‟ 

adalah merupakan Nawa Labo Sarumbu (nyawa dan tubuh yang tidak dapat 

dipisahkan), dan juga dalam ungkapan “Mori ro madena dou mbojo ake kai 

hukum Islam edeku (hidup dan matinya orang Bima harus dengan hukum Islam); 

Bune santika syara; ederu na kapahuku rona kandadina rawi, hukum ma katantu 

ro maturuna (syara‟ itu yang mewujudkan dalam kenyataan hidup sedangkan 

dalam hukum yang menerapkan dan menunjukkan jalan). Ungkapan ini tidak 

cenderung menuntun kedua syara‟ itu sebagai dua pihak yang saling berhadapan, 

yang pada gilirannya salah satu menjadi pihak menerima atau menolak. 

Apabila ungkapan Nawa Labo Sarumbu diperinci dalam wujud umum 

yang timbul akibat pertautan tadi maka nyawa dan tubuh tidak mungkin 

terpisahkan. Dengan kata lain, tubuh tanpa nyawa tidak mungkin dapat hidup dan 
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juga sebaliknya nyawa tanpa tubuh tidak mungkin bertempat. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa adat tanah Bima adalah merupakan suatu tata kehidupan 

yang mewujudkan dirinya dalam bentuk pertautan dari tata kelembagaan antara 

syara‟ dan hukum. Karena adat tanah Bima adalah suatu perangkat hukum yang 

mengatur dan memberi arah bagi suatu kehidupan yang sesuai dengan yang 

dikehendaki oleh syari‟at agama Islam.
20

 Hukum syara‟ itu kejadiannya daripada 

Qur‟an, Hadis, ijmak dan qiyas. Dan bermula yang menjadi hukum adat itu 

perkataan sultan, Kadi Imam, Mufti, Wazir dan menteri-menteri.
21

 

Mahkamah Syar‟iyyah adalah salah satu istilah yang digunakan untuk 

memperkuat posisi pada lembaga peradilan. Syara‟ hukum dalam pelaksanaannya 

dilakukan oleh sebuah lembaga yang bernama Al-Mahkamah Al-Syar‟iyyah.
22

 

Sejak Peradilan Islam atau Mahkamah Syar‟iyyah tidak diaktifkan terjadi 

kekosongan lembaga peradilan di Kesultanan Bima yang menyebabkan 

terhambatnya penegakan hukum Islam di Kesultanan Bima serta munculnya 

banyak kasus atau sengketa hukum yang menuntut cepatnya penyelesaian 

terhadap kasus-kasus tersebut sehingga terjadi penumpukkan kasus. Sehingga 

Sultan Abdul Hamid berinisiatif untuk mempertegas dan menguatkan peradilan 

Islam bahkan dengan memberi nama Mahkamah Syar‟iyyah seketika berjalan 

efektif dan baik dengan menitikberatkan aktivitasnya pada masalah pernikahan, 

perceraian, kewarisan, perwakafan, Pendidikan, dakwah, dan pengaturan kegiatan 

keagamaan lainnya. Sebagai Lembaga peradilan, Mahkamah Syar‟iyyah 

mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan 
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dengan penegakan hukum Islam, baik yang menyangkut perkara perdata maupun 

perkara pidana. Sehingga keinginanya untuk memperhatikan agama Islam di 

Kesultanan Bima terlaksana dengan baik.  

Mahkamah Syar‟iyyah adalah salah satu lembaga yang dikenal di Bima. 

Pada 14 Agustus 1788 yang bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Abdul 

Hamid digunakan istilah Mahkamah Syar‟iyyah. Hukum Islam bukan bertarti 

tidak ada sebelumnya tetapi semakin dipertegas keberadaannya ditengah 

masyarakat Bima yang disimbolkan dengan lambang kesultanan. 

Para bangsawan dan sultan mempunyai beberapa kitab yang menjadi 

pegangan untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan Islam baik untuk 

menjalani kepada Kesultanan Bima dalam menjalani kehidupan sehari-hari 

mereka baik yang berkaitan dengan urusan negara/pemerintahan maupun urusan 

pribadi. Para sultanan dan bangsawan Bima memiliki salah satu kitab yang 

menjadi bacaan wajib yaitu kitab Nur al-Mubin fi I‟tiqadi kalimat Syahadataini. 

Kitab ini disebutkan bahwa kitab tersebut berasal dari kitab yang disalin pertama 

kali oleh Sultan Abdul Hamid Syah Dhiil Allah Fi-Alam dari kitab Ibnu al-Syariif 

Alwi al-Sayyid al-„Allamah al-Syarif ibnu Bakry „Arif Billahi Ta‟ala Asy‟ari al-

Ghazali al-Hudlrami min al-Tarim, yaitu kitab peninggalan Sultan Abdul Kadim. 

Pada tanggal 20 Rajab 1200 H / 19 Mei 1786 M Sultan Abdul hamid menyalin 

kitab. Untuk mengenal dua kalimat syahadat kitab tersebut berisi tentang 

pengenalan hakikat I‟tidal, yaitu sifat-sifat Nabi Muhammad Saw dan sifat-sifat 

Allah Swt.
23
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BAB IV 

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT KEBERHASILAN 

SULTAN ABDUL HAMID DI KESULTANAN BIMA 

A. Keberhasilan Sultan Abdul Hamid 

1. Mahkota Kerajaan 

 Mahkota merupakan salah satu koleksi yang berada di museum Asi 

Mbojo. Peninggalan berharga yang ada pada kerajaan dan kesultanan Bima yaitu 

mahkota yang dilapisi oleh emas dan berlian. Dibuat pada masa pemerintahan 

Sultan Bima ke IX yakni Sultan Abdul Hamid. Mahkota ini dibuat oleh seniman 

Bima bernama La Ngaddi salah seorang pandai emas asal Wawo yang bergelar 

Bumi Ndede Masa. Berat mahkota adalah 600 gram. Diameter bagian bawah 51 

cm, diameter bagian atas 49 cm, diameter pucuk 5 cm, ada 12 garis dari emas 

mengelilingi bagian atas mahkota dengan panjang 7,5 cm, ada satu berlian di 

pucuk mahkota. Salah satu ciri dan karakteristik emas dalam lapisan mahkota itu 

berwarna merah. Saat ini peninggalan berharga itu disimpan dan diamankan di 

museum Asi Mbojo Bima untuk keperluan wisata sejarah dan penelitian. 

Mahkota itu di simpan dalam fitrin yang tertutup kaca dan jeruji besi yang di 

jamin keamanannya karena merupakan situs dan peninggalan berharga yang 

dimiliki oleh Kerajaan Bima. Mahkota itu adalah kreasi putra terbaik Dana 

Mbojo yang akan terus menjadi saksi pasang surut sejarah tanah ini. 

2. Bendera dan Lambang Kesultanan Bima 

 Jauh sebelum Indonesia merdeka, kesultanan Bima sudah menggunakan 

lambang burung garuda sebagai lambang resmi kesultanan. Pada masa Sultan 



 

 

Abdul Hamid, sultan menghimpun asas pemerintahan, struktur pemerintahan, 

susunan pola masyarakat yang diabadikan dalam bentuk bendera atau lambang 

tersebut. Bendera tersebut dikibarkan pada kantor pemerintahan dan tempat umum 

sebagai lambang kedaulatan dan kuatnya sistem pemerintahan. Lambang 

kesultanan tersebut diresmikan melalui ketetapan Majelis Paruga Suba pada hari 

selasa 22 bulan Dzulkaidah 1203/15 Agustus 1789.
1
  

 Belanda yang menjadikan sultan Bima layaknya boneka merupakan salah 

satu bukti bahwa eksistensi kesultanan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan 

mereka telah mencampuri urusan internal maupun eksternal kesultanan. Untuk hal 

tersebut, melalui majelis Paruga Suba, memberlakukan bendera/lambang 

kesultanan berbentuk garuda berkepala dua yang menjadi simbol kekuatan dan 

kedaulatan Bima. Hal ini membuktikan bahwa kekuatan dan kedaulatan Bima 

dapat disimbolkan dengan lambang kesultanan tersebut. Lambang Kesultanan 

Bima berbentuk garuda berkepala dua gambar garuda yang menoleh ke kanan dan 

ke kiri di atas perisai dengan warna dasar kuning berarti kemuliaan, warna garuda 

biru berarti setia, warna perisai merah berarti berani. 

 Lambang Kesultanan Bima Garuda berkepala dua yang melambangkan 

menoleh ke kanan dan ke kiri, suatu pernyataan bahwa dasar pemerintahan 

kerajaan Bima berasaskan hukum adat dan hukum Islam berkedudukan sama dan 

seimbang. Sayap kiri lambang hukum hadat, bagian luar bulu 7 helai 

                                                 
1
Majelis Paruga Suba merupakan deawan pemerintahan sehari-hari. Majelis ini berfungsi 

dan berwewenang untuk: 1) memberikan perttimbangan dan mengambil keputusan dalam semua 

aspek yang menyangkut kerajaan. 2) berwewenang untuk menghentikan dan mengangkat 

raja/sultan. 3) berwewenang untuk memaklumkan perangg. 4) bertanggung jawab tentang 

hubungan dan kerjasama yang baik dengan pemerintahan hindia Belanda dan hubungan 

persahabatan dengan kerajaan tetangga.  



 

 

melambangkan Majelis Tureli; Tureli Nggampo, Tureli Bolo, Tureli Woha, Tureli 

Belo, Tureli Sakuru, Tureli Parado dan Tureli Donggo. 

 Bagian dalam bulu 5 helei melambangkan daerah Ncuhi. Ncuhi Dara-

wilayah Tengah, Ncuhi Banggapupa-wilayah timur, Ncuhi Dorowani-wilayah 

Utara, Ncuhi padolo-wilayah Barat, Ncuhi Parewa-wilayah Selatan. Sayap kanan 

melambangkan Hukum Islam.  

 Bagian ekor, bagian kiri bulu 4 helai melambangkan pola masyarakat 

yakni Sultan (Raja), kelompok bangsawan (Tureli), Juru (dari) dan rakyat biasa 

(Ada ro Ela). Bagian kanan bulu 4 helai melambangkan pelaksanaan harian 

hukum Islam; Khatib Tua (Kepala), Khatib Karoto (Tenggorokan), Khatib Lawili 

(dada) dan Khatib To‟i (kecil). Bagian tengah bulu 2 helai melambangkan ketua 

dan wakil ketua Hadat. Tubuh garuda melambangkan sultan/raja sebagai 

pemimpin tertinggi Hadat merangkap sebagai Qadi/Imam. Tubuh garuda bulu 35 

helai himpunan dari: Bulu sayap kiri kanan 2x12 helai= 24 helai, bulu ekor kiri, 

kanan dan tengah 2x4+2 helai=10 helai, tubuh garuda 1 helai. Himpunan bulu 

garuda 35 helai melambangkan keterpaduan antar unsur sara‟ (Umara) dan unsur 

Islam (Ulama) yang menjelma menjadi “Sara Dana Mbojo”. 

 Semua dirangkul menjadi satu, diperhatikan sama dan seimbang dalam 

mengemban pemerintahan kerajaan yang dilambangkan dengan garuda menoleh 

ke kanan dan ke kiri, dilaksanakan dengan ketulusan hati, kebersihan niat dan 

tujuan yang sama dilambangkan dengan garuda berwarna biru yang didukung oleh 

keberanian dan dijamin keamanannya yang dilambangkan dengan perisai 

berwarna merah. Hukum Hadat dan hukum Islam berpadu dan berbaur menjadi 



 

 

satu sebagai kesepakatan guna mencapai kesejahteraan kerajaan/kesultanan dan 

rakyat.  

 Sultan menyusun dan menetapkan kodifikasi hukum tertulis yang teratur 

Beliau juga mengodifikasi hukum-hukum tersebut agar seluruh masyarakat Bima 

memperhatikan dan menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jika dilihat 

dari administrasi ketatanegaraan, kesultanan Bima memiliki perangkat yang 

lengkap. Pada tahun 1797, ia memerintahkan juru tulisnya untuk mencatat dalam 

Bo‟ Sangaji Kai sebuah kitab undang-undang sebanyak 119 pasal tentang 

peradilan, tata sosial, pertanian, hukum perdata dan hukum pidana. Pada garis 

besarnya meliputi: bab I mengenai hukum Adat, Bab II mengenai Hukum 

syahbandar/dagang, dan Bab III mengenai Hukum Agama.
2
 Hukum hadat dibagi 

menjadi hukum pidana hadat dan hukum perdata hadat. Serta titah Duli yang 

dipertuah sebagai pelengkap Rakyat dididik secara perorangan atau berkelompok 

untuk menghargai kemerdekaan dan milik perorangan serta menjaga kepentingan 

bersama dalam hidup bermasyarakat.
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 Pada tata laksana pemerintahan Kesultanan Bima, pengaruh kerajaan 

Gowa cukup mendominasi termasuk dalam hal pemberlakuan hukum Islam. 

Pemberlakuan hukum Islam. dalam sebuah daerah merupakan salah satu indikator 

perkembangannya Islam di daerah tersebut pengakuan Kesultanan Bima terhadap 

keberlakuan hukum Islam dan hukum adat secara bersamaan di wilayah 
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t.t), h.22-23 



 

 

Kesultanan Bima terlihat pada lambang Kesultanan Bima yang berbentuk burung 

garuda berkepala dua, dua sayap, dan dua ekor yang terbentang. Kepala sebelah 

kiri melambangkan pemberlakuan hukum adat, kepala sebelah kanan 

melambangkan hukum Islam. 

B. Faktor Pendukung 

 Kapal dagang Inggris mulai berdatangan di perairan Indonesia pada tahun 

1800 M. Inggris berhasil menguasai beberapa daerah di Kalimantan Utara dan 

Kalimantan Barat. Pada tahun 1810 M, kehadiran Inggris di Indonesia semakin 

menyulitkan posisi Belanda di Indonesia. Kedudukan Belanda terancam oleh 

Inggris, yang berusaha melanggar monopoli dagang Belanda di Indonesia. Pada 

tanggal 15 Mei 1811 M, Gubernur Jendral Daendels mengundurkan diri diganti 

oleh Gubernur Jendral Yanssen. 

 Adanya ancaman dari Inggris ditambah pula oleh sikap Sultan Abdul 

Hamid bersama Ruma Bicara Abdul Nabi yang tidak loyal terhadap isi kontrak 

tahun 1792 M, Gubernur Willem Betth pada tahun 1810 M mengundang Sultan 

bersama Ruma Bicara untuk datang ke Makassar dalam rangka membuat dan 

menandatangani kontrak baru. Namun kontrak baru itupun tidak dapat menolong, 

karena pada tanggal 15 September 1811 Belanda menyerah kepada Inggris. 

Dengan demikian Bima bukan lagi menjadi jajahan Belanda. 

 Pada tahun 1811-1816 M, Belanda menyerahkan kekuasaan kepada 

Inggris, sebagai negara imperialisme semi modern, Inggris bertindak lebih 

moderat dan demokratis kepada raja dan sultan, melakukan perdagangan bebas 

dan ikut memperhatikan kepentingan daerah jajahannya. Berbeda dengan gaya 



 

 

Belanda sebagai negara imperialisme semi orthodok yang bertindak semena-mena 

kepada masyarakat jajahannya. 

 Sultan Abdul Hamid memanfaatkan kehadiran Inggris untuk membenahi 

keadaan negerinya. Pada masa pemerintahan Letnal Jenderal Thomas Stamford 

Raffles (1811-1816), Bima menjadi pusat perdagangan bebas di wilayah 

Nusantara bagian Timur dan Kembali menjalankan politik dagang bebas. 

Hubungan dengan Inggris berjalan dengan baik. Sultan Abdul Hamid dan Raffles 

selalu menukar informasi melalui surat menyurat. Surat-surat mereka dibawa dan 

diantar oleh para pedagang Indonesia yang datang ke Bima.
4
 

 Selain dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat keuntungan dalam 

perdagangan juga digunakan untuk membangun Mesjid. Peninggalan Kesultanan 

Bima seperti benda-benda pusaka dari emas dan perak, perhiasan intan berlian, 

dibuat pada masa Sultan Abdul Hamid, salah satunya adalah mahkota kerajaan 

Bima.
5
  

 Struktur pemerintahan yang sempurna yang dilaksanakan oleh para pejabat 

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

faktor penting dalam mengatasi segala hambatan. Sultan yang bantu oleh 

masyarakat yang mampu, secara “karawi kaboju” menghimpun dana untuk 

membantu masyarakat yang dilanda musibah. Disamping itu sultan berusaha 

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

Banten banyak memberi sumbangsi kepada sultan. Selain pedagang Indonesia, 

para pedagang asing seperti, Inggris, Cina dan Portugis ikut pula memberikan 
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bantuan. Ruma Bicara Abdul bersama Sultan Abdul Hamid Nabi mampu 

memanfaatkan politik dagang bebasnya untuk kepentingan masyarakat Bima 

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

 Sultan Abdul Hamid juga memanfaatkan hubungan baiknya dengan 

kompeni sebagai jalan untuk memperoleh kepentingan Kesultanan Bima. Siasat 

ini dijadikan sumber untuk mendapatkan alat persejantaan dan keamanan 

perdagangan. 

Berbicara mengenai posisi Bima dalam jaringan pelayaran serta 

keterlibatannya dalam aktivitas perdagangan erat kaitannya dengan pembicaraan 

mengenai posisi serta kedudukan wilayah Nusa Tenggara dalam lintas pelayaran-

perdagangan nusantara dimana pulau Sumbawa (termasuk Bima) di dalamnya. 

Kawasan Nusa Tenggara, mulai dari pulau Bali diujung barat sampai pulau Timur 

diujung timur terbenteng pada jalur pelayaran-perdagangan nusantara yang 

diperkirakan sudah digunakan sejak abad ke-14.
6
 

Kayu cendana telah lama menjadi incaran pedagang-pedagang Belanda 

dan Portugis. Menurut Tome Pires, kayu cendana banyak terdapat di hutan-hutan 

di pulau Timur dan Sumba dan harganya murah. Setiap tahun datang pedagang-

pedagang dari Jawa dan Malaka membeli kayu cendana untuk dijual ke Malaka 

karena kayu ini dipergunakan oleh semua bangsa. Di India kayu cendana 

dipergunakan untuk sebagai obat, parfum dan berperan penting dalam upacara-

upacara kremasi dan upacara korban, sedangkan di Eropa dipergunakan sebagai 

ramuan obat oleh para apoteker. Kayu dye (kayu celup) yang merupakan produk 
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andalan Sumbawa dan Bima di jual ke Malaka dan dari sana kemudian diekspor 

ke Cina. 

Kapal Waworada 

 Sebagai kerajaan maritim di Nusantara Timur, kerajaan Bima memiliki 

kapal kerajaan yang melayani perjalanan para sultan pejabat kerajaan untuk 

kunjungan muhibah, tugas dan inspeksi ke wilayah-wilayah kerajaan sampai ke 

Manggarai dan Ende. Kapal Waworada adalah kapal kerajaan pada masa Sultan 

Abdul Hamid (1773-1819). BO Sangaji Kai mencatat perjalanan Abdul Hamid ke 

Makassar pada tanggal 16 April 1792 menggunakan kapal Waworada. Perahu 

yang mengiringinya sangat banyak, termasuk kapal Sirat Al-Dunia yang 

ditumpangi Tureli Bolo, Tureli Donggo Abdul Nabi dan Fetor Bima (pejabat 

Belanda) 

 Suasana dan alur pelayaran diuraikan secara rinci dalam BO Sangaji Kai. 

Mereka singgah selama 6 hari di Batu pahat (Wadu Pahat) untuk menanti saat 

yang baik. Maka pada tanggal 1 Ramadhan bertepatan dengan tanggal 23 April 

1792 layar diangkat, namun angin dan arus begitu cepat sampai segala perahu 

cerai berai dan sultan mencapai Ujung Pandang pada tanggal 7 Mei 1792 tanpa 

iringan. 

 Di Makassar rombongan Abdul Hamid ditempatkan di kampung baru di 

dekat pantai. Beberapa hari kemudian Abdul Hamid bertemu dengan Gubernur. 

Suasana penyambutan dan pertemuan digambarkan juga oleh Bo Sangaji Kai. 

Sultan naik sebuah kereta dengan iringan yang besar, sepanjang jalan dipadati 

oleh warga dan pembesar Makassar, pertemuan berlangsung di Benteng Fort 



 

 

Roterdam. Gubernur Belanda menanyakan tentang pemberontakan Jeneli Sape 

Mangga Daeng Pabeta. Abdul Hamid juga mengunjungi para pejabat Belanda. 

Pada tanggal 26 Mei 1792 menandatangani perjanjian dengan kompeni dengan 

meminum air keris, Gubernur menyuruh Sultan Abdul Hamid mencari 

penyelesaian dengan Jeneli Sape. 

 Bo Sangaji Kai juga menguraikan tentang keakraban hubungan antara 

Gubernur Belanda dengan Abdul Hamid dengan mengelilingi Kota Makassar. 

Abdul Hamid bertemu dengan Karaeng Balasari, para pejabat Belanda dan saling 

menukar persembahan. Pada tanggal 5 Juni 1792 Sultan Abdul Hamid menerima 

surat dari Gubernur Jenderal di Batavia dan dibacakan langsung oleh Sultan 

Abdul Hamid dengan disambut 17 bunyi meriam. Isi surat tersebut adalah tentang 

urusan rahasia orang-orang Inggris di Sumbawa (BSK tidak menjelaskan apa 

urusan rahasia tersebut). Pada tanggal 13 Juni 1792, Sultan Abdul Hamid dan 

rombongan kembali naik ke Kapal Waworada dan berlayar pulang ke Bima. 

Sebelah hari kemudian sampai di teluk Bima dan di eluk-elukkan secara besar-

besaran.
7
 

C. Faktor Penghambat  

  Tujuan Belanda datang ke Indonesia, untuk mengembangkan usaha 

perdagangan, yaitu mendapatkan rempah-rempah yang mahal harganya di Eropa. 

Perseroan Amsterdam mengirim armada kapal dagangnya yang pertama ke 

Indonesia tahun 1595. Di samping berlayar dan berdagang, diberi hak untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan politik dalam rangka menunjang usaha 

perdagangannya. Boleh jadi, hak politik itu diberikan karena hal yang sama juga 
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berlaku bagi negara-negara Eropa lainnya, seperti Portugis, yang datang ke 

pulauan Indonesia hampir seabad sebelum Belanda.  

   Dalam usaha mengembangkan perdagangan, VOC nampak ingin 

melakukan monopoli. Karena itu, aktivitasnya yang ingin menguasai 

perdagangan Indonesia menimbulkan perlawanan pedagang-pedagang pribumi 

yang merasa kepentingannya terancam. Sistem monopoli itu bertentangan dengan 

sistem tradisional yang dianut masyarakat. Sikap Belanda yang memaksakan 

kehendak dengan kekerasan makin memperkuat sikap permusuhan pribumi 

tersebut. Namun, secara politis VOC dapat menguasai sebagian besar wilayah 

Indonesia dalam waktu yang cepat. 
8
 

   Adanya keguncangan politik yang terjadi di lingkungan Kesultanan Bima 

pada masa Sultan Abdul Qadim telah mengundang campur tangan Belanda dan 

hal ini sangat merugikan Bima, sehingga menyebabkan Bima terjerat dalam 

sistem monopoli. Secara langsung maupun tidak langsung kedatangan Belanda ke 

Nusantara atau Indonesia menyebabkan terjadinya perubahan sosial di 

masyarakat Bima. Ketika dalam kondisi seperti ini, Sultan Abdul Qadim wafat 

pada tahun 1773 M dan kekuasaan di limpahkan kepada anaknya, Abdul Hamid. 

Pada saat Abdul Hamid naik tahta, Bima sudah di bawah kekuasaan kompeni. 

Kontrol Belanda di bidang politik dan ekonomi berakibat Kerajaan Bima bukan 

lagi pusat perniagaan antar pulau di kawasan Indonesia Timur, sehingga 

kehilangan berbagai sumber kemakmuran. Kedatangan Belanda sangat 
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menghambat daerah Bima untuk berkemajuan, baik dalam bidang ekonomi 

maupun politik. 

Di luar perhitungan manusia, kemakmuran dan kejayaan negeri tiba-tiba 

hilang akibat terjadi bencana alam yang dahsyat. Sekitaran tanggal 11-14 April 

1815 Gunung Tambora meletus dengan dahsyat, laharnya memusnahkan kerajaan 

Pekat dan Tambora. Kerajaan-kerajaan lain seperti Sanggar, Dompu, Bima dan 

Sumbawa ikut merasakan penderitaan yang luar biasa. Gunung Tambora 

bergemuruh dan menggelegar, abu pun dimuntahkan dari kawahnya. Sumbawa 

pun Bima gelap gulita, hampir setengah dari penduduk Bima mati, lahan 

pertanian rusak, hewan ternak banyak yang mati, wabah penyakit menular 

keseluruh desa dan dusun. Kemiskinan harta benda dan kelaparan masyarakat 

merupakan tanggung jawab seorang Sultan Abdul Hamid di Kesultanan Bima, 

akibat dari musibah letusan gunung yang menjadikan Bima mengalami krisis 

berkepanjangan. 

   Letusan Gunung Tambora berakibat dahsyat porak porandanya kawasan 

yang sebelumnya subur menjadi kering akibat timbunan abu dan bebatuan serta 

hempasan panas Gunung Tambora, tanah tertutup lapisan abu setebal dua kaki 

selama lima hari, banyak rumah yang rusak, semua tanaman binasa. Tanah tidak 

dapat digarap selama lima tahun. Terjadi kelaparan besar, beras diimpor dari jawa, 

harganya 8 gulden satu pikul. Orang begitu sengsara, semua ikatan keluarga 

terputus, ada suami yang menjual istrinya, ada ibu yang menjual anak ditukar 

dengan segenggaman makanan, orang melarat mati dijalanan, banyak orang lari 



 

 

ke jawa, Bali, Sulawesi, Timur dan daerah sekitarnya. Tanah mulai di garap lagi 

dengan lamban dan sukar sekali. 

   Adapun syair yang menceritakan peristiwa Gunung Tambora Meletus 

ditulis pada naskah Bo Sangaji Kai, yang disunting oleh Chambert-Lor, dalam 

buku “kerajaan Bima dalam Sejarah dan Sastra”, yaitu: “Hujan abu selama dua 

hari tiga malam disusul bunyi Meriam yang rupanya menandai keruntuhan 

kawah, disusul lagi hujan pasir dan emboh laut (gelombang pasang). Sebabnya 

disangka akibat Tindakan jahat Sultan Tambora Abdul Gafur. Kerajaan Pekat 

dan Tambora binasa. Malapetaka itu berakhir berkat orang bersembahyang, 

tetapi kemelaratan, kelaparan, dan penyakit tidak tertolong”
9
 

   Berbicara tentang bajak laut, pada dasarnya berbicara tentang kekerasan di 

laut. Kata bajak laut memiliki berbagai definisi, sehingga pemaknaan kata bajak 

laut sangat variatif, pemerintahan Belanda mendefinisikan bajak laut sebagai 

bentuk kekerasan yang terjadi di sepanjang pantai, di pelabuhan, demikian pula 

tindakan kekerasan terhadap kapal, perorangan, atau barang yang terdapat di 

pantai atau di dekatnya.
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   Pelayaran rempah-rempah dari Maluku, Jawa, Sulawesi Selatan hingga 

Malaka menjadikan kawasan Laut Flores dan Jawa menjadi jalur pelayaran yang 

sangat ramai. Wilayah Sawu di sebelah selatan kawasan Laut Flores juga menjadi 

daerah transit kapal-kapal dagang dari berbagai wilayah di Nusantara dan 

kawasan Asia. Wilayah Timur telah memiliki hubungan perdagangan dengan 
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Malaka sejak Abad XIV, sumber Cina menyebutkan bahwa kapal-kapal dagang 

Cina sudah banyak yang berdatangan ke Timur untuk mendapatkan kayu cendana 

sejak abad XV.
11

 

   Pelabuhan Sumbawa dan Bima juga mendukung perdagangan di sekitar 

Bali dan Nusa Tenggara. Pelabuahan Bima terletak di sebuah teluk yang terdapat 

perbukitan disekitarnya untuk melindungi pelabuhan. Kapal-kapal yang berlabuh 

dapat terhindar dari hempasan gelombang muson timur maupun muson barat. 

Bima didukung oleh komoditas yang berasal dari daerah pedalaman maupun 

daerah sekitarnya.
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   Bali dan Nusa Tenggara yang ramai aktivitas pelayaran dan perdagangan 

dengan didatangi oleh orang dari berbagai penjuru Nusantara dengan didatangi 

oleh dari berbagai penjuru Nusantara dan bangsa lain membuat bajak laut tertarik 

dating untuk merampok. Bajak laut memanfaatkan kondisi keramaian aktivitas 

perdagangan dan pelayan untuk melakukan perampokan. Pada tahun 1819, dalam 

Syair Kerajaan Bima yang ditulis Khatib Lukman, menyebutkan bahwa Bima 

mendapat serangan bajak laut Tobelo. Bajak laut juga menyerang wilayah 

Sanggar, Kore, Wera, dan Sape. Bajak laut memperoleh perlawanan sengit dari 

Sape yang memperoleh bantuan dari Kerajaan Bima.
13

 

    Keamanan negeri juga terganggu akibat ulah para bajak laut. Empat tahun 

kemudian Bima menderita sebuah bencana yang lain, yaitu serangan perampok. 
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13
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Bajak laut itu dilukiskan dengan beberapa kata saja; mereka orang Tobelo yang 

“tubuhnya hitam memakai kancut, mereka mencelakahi negeri, menjahit dan 

membakar beberapa kampung dari Sanggar ke Sape, senjatanya tombak dan 

senapan, dan mereka menembaki darat dengan meriam dari atas perahu. Semua 

harta dirampasnya dan orang dibunuh atau dibawa sebagai tawanan. Di Sape 

akhirnya mereka dilawan dan dihalau ke laut oleh sebuah pasukan dari Bima 

(yang dipimpin oleh Imam). Dalam naskah Makassar 111 misalnya tercatat 

serangan Sumbawa oleh orang Bajo pada tahun 1788. 

   Diceritakan dalam BO‟ Sangaji Ka‟I serangan yang dilancarkan pada 

tahun 1861 oleh Raja Bicara Bima atas orang Tobelo: sehabis satu bulan 50 orang 

perampok mati dan 189 orang tertawan. Tetapi para bajak laut juga merupakan 

bagian dari suatu sistem ekonomi: mereka merupakan ancaman dan sekaligus 

langganan dagang.
14

 

   Waktu Sultan Abdul Hamid berlayar ke Makassar pada tahun 1792 sebuah 

perahu Bima dilanggar juga oleh bajak laut. Selama perjalanan tersebut, orang 

Bima tidak memperlihatkan keterampilan tinggi dalam hal pelayaran. Sultan 

diiringi oleh sejumlah besar perahu tetapi begitu lepas dari perlindungan Teluk 

Bima, perahu itu terpencar karena angin dan arus, sehingga sultan berlayar tanpa 

pendamping manapun. Sembilan perahu harus balik, beberapa yang lain kandas 

atau terbawa angin, dan sebuah perahu baru sampai di Ujung Pandang setelah 29 

hari di laut. Pada waktu pulang juga mereka mengalami berbagai kesulitan: Sultan 

menyusuri pesisir Sulawesi Selatan dan pelayaran itu tampak amat sulit, dan 

                                                 
14

Chambert-Loir dan Salahuddin “Bo‟ Sangaji Kai”  



 

 

waktu menyebrang menuju pulau Sumbawa, sekali lagi segala perahu terpencar 

juga. 

   Menghadapi keadaan pahit itu, Sultan Abdul Hamid terus meningkatkan 

kerja sama dengan pedagang Inggris, Portugis, Arab, China dan para pedagang  



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Abdul Hamid adalah salah satu keturunan dari Sang Bima yang 

merupakan pendiri Kerajaan Bima, dan merupakan sultan kesembilan di 

kesultanan Bima sultan yang memerintah kurang lebih 44 tahun (yang 

paling lama) 

2. Kebijakan dari Sultan Abdul Hamid, diantaranya dalam Bidang politik, 

dengan memanfaatkan hubungan baiknya dengan kompeni sebagai jalan 

untuk memperoleh kepentingan Kesultanan Bima. Siasat politiknya ini 

dijadikan sebagai sumber untuk mendapatkan alat persenjataan dan 

keamanan perdagangan. Serta melakukan politik ranjang dengan 

Kesultanan Sumbawa. Kemudian Bidang Keagamaan memperkuat posisi 

lembaga peradilan Islam dengan memberi nama Mahkamah Syar‟iyyah 

dan melanjutkan renovasi pembangunan masjid yang sempat dibangun 

oleh ayah sultan sebelumnya, menyempurnakan salinan kitab Nur al-

Mubin fi I‟tiqadi kalimat Syahadataini yang menjadi bacaan wajib para 

sultan-sultan dan mempertegas keberadaan hukum hadat dan hukum 

Islam. Dan terakhir bidang ekonomi, sultan Abdul Hamid menyetujui 

perdagangan bebas ala Inggris bahkan bersahabat baik dengan bangsa 

Inggris dan berhasil memerangi bajak laut yang sempat merapas 

segalanya. 



 

 

3. Faktor Pendukung Masa Kepempinan Sultan Abdul Hamid yakni 

kedatangan Inggris yang melanggar monopoli membuat Belanda 

menyerahkan kekuasaanya, sehingga dimanfaatkan untuk membangun 

masjid dan benda-benda pusaka, dan perhiasaan yaitu berhasil 

menciptakan lambang kesultanan Bima serta adanya politik dagang bebas, 

kemudahan mendapatkan alat persenjataan dan keamanan perdagangan 

dan adanya kerjasama dengan berbagai pedagang diberbagai negara. 

Kemudian Faktor Penghambat adanya keguncangan politik yang terjadi di 

lingkungan kesultanan, adanya bencana alam yang dahsyat meletusnya 

gunung Tambora, adanya bajak laut yang mengganggu keamanan negeri. 

B.  Implikasi  

Tulisan ini diharapkan bisa menjadi pelengkap historiografi sejarah Bima 

terutama yang berkaitan dengan Kesultanan Bima. Selain itu, harapannya tulisan 

ini menjadi motivasi peneliti selanjutnya untuk lebih menggali sejarah-sejarah 

Bima sehingga dapat terus melestarikan kebudayaan dan sejarah lokal 

sebagaimana semangat dan usaha Sultan Abdul Hamid.  



 

 

60 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Adrian B. Lapian, Orang Laut Bajak Laut raja Laut: Sejarah Kawasan Laut 

Sulawesi Abad XIX (Jakarta: Komunitas Bambu), 2011 

Ahmad Abdullah, Kerajaan Bima dan Keberadaanya, Bima: Stensila 1992 

Alamsyah, Dkk “Migrasi, Diaspora, dan Bajak Laut Bugis” Tembalang: 
Semarang, 2020 

Anagora, Pendekatan Kepemimpinan Lembaga Pendidikan, Surabaya: Usaha 
Nasional, 1990 

Asmawati. Peran Sultan Abdul Hamid dalam Menjalankan Politik Dagang Bebas 
di Kesultanan Bima Tahun 1773-1817, Pendidikan Sejarah 
Fak.Keguruan dan Ilmu Pendidikan, PGRI Yogyakarta, Vol:03, 
No:01,2021. 

As-shiddiqi hasbi, Falsafah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1993 

Darmawita, skripsi “Penerapan Bagi Hasil Pada Sistem Tesang (Akad 
Muzara‟ah) Bagi Masyarakat Petani Padi di Desa Datara Kecamatan 
Tompobolu Kabupaten Gowa” Fakultas Ekonomi, Uin Alauddin 
Makassar, 2016 

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya Bandung: Setrasari Indah, 
2018 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
Jakarta: PN Balai Pustaka, 1990 

G. Ambar Wulan, “Meninjau Perspektif Polri tentang Pemolisian di wilayah 
Negara Keplauan Indonesia”, Abad Jurnal Sejarah, Volume 1, Volume 
2, Desember 2017 

Hamzah Saidin, Skripsi, Peranan Sultan Muhammad Salahuddin dalam 
Perkembangan Islam di Bima, Ujung Pandang: Fak.Adab dan 
Humaniora UIN Alauddin, 2016 

Haris Tawalinuddin “Kerajaan Tradisional Di Indonesia” (Jakarta: Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Jakarta, 1997 

Haris Tawalinuddin “Kerajaan Tradisional Di Indonesia” (Jakarta: Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Jakarta, 1997 

Haris Tawalinuddin, “Kesultanan Bima di Pulau Sumbawa” Wacana Vol.8 NO.1, 
April.2006 

Henri Chambert-Loir, dkk, Iman dan Diplomasi: serpihan Sejarah Kerajaan 
Bima. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010 

Hidayatul Akbar dkk, “Memori Kolektif Kota Bima Dalam Bangunan Kuno pada 
Masa kesultanan Bima” Fakultas Teknik, universitas Brawijaya: 
Indonesian Green Technology Journal, E-ISSN.23 38- 1787 

http://www.sejarahbima.com/2016/06/mahkota-kerajaan-bima.html?m=1  

Inu Kencana Syafiie, Ilmu Pemerintahan, Cet. VI; Jakarta: Bumi Aksara, 2016 

Irwan, skripsi “Peranan Dinasti Ayyubiyah terhadap Perkembangan Peradaban 
Islam” Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2013 

http://www.sejarahbima.com/2016/06/mahkota-kerajaan-bima.html?m=1


 

 

Islam di Bima” Fakultas Adab IAIN “Alauddin” Ujung Pandang, 1994  

Ismail M. Hilir, Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara, 
Mataram: Lengge, 2004 

Ismail M. Hilir dan Malingi Alan “Jejak Para Sultan Bima” CV. Adnan Printing, 
2018 

Koentjraningrat, Pengantar Antropologi I, Cet, 4 Jakarta: 2011 

Mawaddah Kartini, Diplomatik Sultan Abdul Hamid di Kerajaan Bima Tahun 
1773-1817 M, Sejarah dan Kebudayaan Islam Fak. Adab dan Ilmu 
Budaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol.1 No.1 Tahun 2017 

Mutawali Muhammad, Islam di Bima, Mataram: Alam Tara Institute, 2013 

Purwoko Fatimah “Sejarah Nusantara Yang Disembunyikan” 2019 

Rivai, Kepemimpinan Pendidikan, Jakarta: Cahaya Ilmu, 2003 

Saidin, Skripsi “Peranan Sultan Abdul Qahir Dalam Mengembangkan Agama 

Sartono Kartodirdjo, dkk, Sejarah Nasional Indonesia, Jilid IV (Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, 1975 

Siti Maryam, “Bandar Bima” Jakarta: Departeman Pendidikan dan Kebudayaan 
1992 

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

Stephen P. Robbins, Esentials of Organizational Behavior, Prenticel-Hall, 1983 

Suryadi, S” Iman dan Diplomasi: Serpihan Sejarah Kerajaan Bima”. Jakarta: 
Kepustakaan Populer Gramedia, 2010 

Susanto Zuhdi., Kerajaan Tradisional Di Indonesia” (Jakarta: Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Jakarta, 1997 

Syarifuddin Amir, Meretas Kebekuan Ijtihad, (Jakarta: Ciputat Press, 2002 

Syarifuddin Amir, ushul Fiqh Jilid I (Jakarta: Logos, 2000 

Tajib Abdullah, Sejarah Dana Mbojo, Jakarta: Harapan Massa, 1999 

Yatim Badri “Sejarah Peradaban Islam” Depok, PT RajaGrafindo Persada. 2018 



 

 

62 

 

LAMPIRAN 

 

1. Gambar Museum Asi Mbojo (Istana Kesultanan Bima) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Jepretan oleh Saudara Farid Mukramin Pada hari Senin, 01 

Agustus 2022, pukul 16.12 

 

 

 

 



 

 

2. Gambar Mahkota Sultan Bima, salah satu koleksi primadona dari Museum Asi 

Mbojo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Di unduh, pada hari Senin 01 Agustus 2022, pukul 22.30 Wita di 

https://kim.bimakota.go.id/show/detail_berita/8fb1f6a4/mahkota-sultan-bima   

 

3. Gambar peta kawasan situs Tambora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: I Made Geria, Menyikap Misteri Terkuburnya Peradaban Tambora 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h.41 

 

 

https://kim.bimakota.go.id/show/detail_berita/8fb1f6a4/mahkota-sultan-bima


 

 

4. Gambar Gunung Tambora dan Masyarakat Pulau Sumbawa, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: yang diambil dari cover buku Bernice de jong Boers dan Helius 

Sjamsuddin. Letusan Gunung Tambora 1815. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012. 
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DAFTAR SULTAN-SULTAN BIMA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Abdul Kahir / Mantau Wadu (6120-1640 M) 

2. Ambela Abdul Khair Sirajuddin / Mantau Umajati (1640-1640 M) 

3. Nuruddin Abu Bakar Ali-Syah / Mawa‟a Paju (1682-1687 M) 

4. Jamaluddin Ali-Syah / Mawa‟a-Romo (1687-1696 M) 

5. Hasanuddin Muhammad Ali-Syah / Mabata bo‟u (1696-1731 M) 

6. Alauddin Muhammad Syah / Manuru Daha (1731- 1748 M) 

7. Kamalat Syah / Rante Patola Sitti Rabiah (1748-1751 M) 

8. Abdul Kadim Muhammad Syah Zhill Allah Fii Al-„alam / Mawa‟a Taho (1751-1773 M) 

9. Abdul Hamid Muhammad Syah Zhill Allah Fii Al-„Alam / Mantau Asi Saninu (1773-1817) 

10. Ismail Muhammad Syah / Mantau Dana Sigi (1817-1854 M) 

11. Abdullah / Mawa‟a Adil (1854-1868 M) 

12. Abdul Azis / Mawa‟a Sampela (1868-1881 M) 

13. Ibrahim (1881-1915 M) 

14. Muhammad Salahuddin (1915-1951 M) 

Sumber: Tawaluddin Haris, dkk. Kerajaan Tradisional di Indonesia: Bima.jakarta: Proyek 

Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasioanal Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, h. 123. 



 

 

5. Gambar Lambang Kesultanan Dana Bima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Abdullah Tajib, Sejarah Bima Mbojo, hlm.198 

 

6. Gambar Lambang Kesultanan Bima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Gambar ini adalah hasil jepretan oleh Saudara Farid Mukramin Pada hari 

Senin, 01 Agustus 2022, pukul 16.25 

 

  



 

 

7.  Lampiran Surat-Surat Sultan Abdul Hamid (10 surat) 

 Surat                     Inskripsi                                     Bentuk kepala  

 

 Surat A  

 

 

 Surat B       Qouluhu al-haqq wa-qalamuhu al-si\\\\ 

 

 

 Surat C         Qauluhu al-haqq wa- qalamuhu al-si\\\\ 

 

 Surat D                    Qauluhu  

  

 

                Surat E         Qauluhu al-haqq    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SURAT-SURAT 

 

Amplop Surat 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

Gambar 1-5: Amplop dan surat Sultan Abdul Hamid Kepala Kompeni diterima di 

Batavia tgl. 20 September 1790 

Sumber: Suryadi, “Sepuluh Surat Sultan Bima Abdul Hamid Muhammad Syah 

kepada Kompeni Belanda”, dalam Henri Chambert-Loir, dkk Iman dan 

Diplomasi: Serpihan Sejarah Kerajaan Bima, h.161-165. 

 

 

 

 

 



 

 

Terbaca: 

Qauluhu al-haqq wa-qalamuhu al-sidq 

Bahwa ini surat tulus dan ikhlas serta tabeya begitubanyak yaitu terbit daripada 

hati yang safi, hening jernih, yakni Paduka Siri al-Sultan yang mempunyai tahta 

Kerajaan Bima dengan segala menteri-menteri Bima, mudah-mudahan barang 

ditaslimkan Allah Tuhan Malik al-Rahman apalah kiranya dating ke bawah kadam 

kaus Tuan Gurnadur Jenderal yang Maha Mulia dengan segala Rat van India yang 

memegang kuasa Kompeni di dalam kota Intan Betawih, dengan menghukumkan 

keadilan pada segala hamba Allah di darat atau di laut, serta teguh setianya huruf 

waad perjanjian dengan segala persobatan Kompeni yang dibawah perintahnya. 

Bahwa Allah subhanahu wata‟ala tolong memberi selamat sentosa umur panjang 

dengan dikekalkan di atas martabat kebesaran dan kemuliaan yang tiada berubah-

ubah dalam dunia ini jua dengan kesentosan. 

Waba’dahu adapun kemudian daripada itu bahwa Paduka Raja Bima dengan 

segala menteri-menteri Bima memberi maklum serta tafahhum ke bawah kadam 

Paduka Tuan Gurnadur Jenderal dengan segala Rat van India yang memegang 

kuasa Kompeni atas Kota Intan Betawih akan perihal surat daripada Paduka Tuan 

Gurnadur Jenderal dan segala Rat van India itu telah sampailah dengan selamat 

sempurnanya. Maka Paduka Raja Bima dengan segala menteri-menterinya itu pun 

menyambut dengan beberapa hormat kemuliaan serta menerima kepada segala 

bingkisan yang seperti tersebut di dalam surat Yang Maha Mulia itu kepada 

tangan Fetor Meurs. Maka Raja Bima pula terlalu suka dan ridhanya, lalu 

membuka daripada lipatan materainya. Maka berkilatnlah segala perupa yang 



 

 

maha elok, dengan membaca, mengerti baik-baik bunyi dalamnya, akan 

mengatakan Paduka Tuan Gurnadur Jenderal dengan segala Rat van India yang 

sukacita dengan memuji Tanah Bima dan Paduka Wazir al-Muazzam Bima sebab 

memutuskan hal peperangan Tanah Sumbawa adanya. Maka adapun kata Paduka 

Raja Bima dengan segala Rat van India.  

Karena maka demikian hati Paduka Raja Bima dengan segala menterinya telah 

menaruh akal kira-kira dalam dunia ini, tiada lain akan tempat harapan dan 

kepercayaan akan pertolongan daripada nama kebaikan melainkan atas Kompeni 

dan kepada Tuan Gubernur Jenderal dengan tanahnya. Serta lagi kami minta 

kepada Allah Tuhan Rabb al-Izzahti pertetap huruf waad perjanjian dengan 

Kompeni dan kepada Tuan Gurnadur Jenderal dan segala Rat van India, teguh 

setia persahabat dan sahabatan dari dunia sampai hari kiamat, yang tiada berubah-

ubah yang seperti yang ada di dalam kontrak perjanjian dan persumpahan kami 

dengan Kompeni adanya, dan demikian lagi masa permintaan kami ke bawh 

naungi Kompeni dan Paduka Tuan Gurnadur Jenderal dengan segala Tar Van 

India minta dikekalkan kiranya masa kasih saying kepada Raja Bima dengan 

tanah Bima adanya. Dan lagi ketahui paduka Tuan Gurnadur Jenderal pada tahun 

ini juga Paduka Raja Bima kirim segala alat senjata yang sudah picah-picah itu 

akan minta pertolongan kepada kompeni dan kepada Tuan Gurnadur Jenderal dan 

segala Rat van India, tolong perbaiki baik-baik adanya. Akan tetapi daripada alat 

senjata akan tersebut itu dibawa oleh perahu sendiri Paduka Raja Bima yang 

memuat kuda pada tahuun ini adanya. Dan lagi maklum Paduka Tuan Gurnadur 

Jenderal dengan segala Rat van india yang seperti kayu sepang adalah pada tahun 



 

 

ini kami sudah minta ampun kepdaa fetor, kami berhenti potong pada tahun ini 

sebab kayu sepang kami di Bima lagi kicil, dan kami telah sudah harap kepada 

tanah Sumbawa yang sudah janji dan cakap membaiki penuh satu kapal pada ini 

tahun, sebab itulah aka nada perhentian kami atas Tanah Bima. Walakin tetapi 

jikalau pada tahun dibelakang ini seboleh-boleh kami potong kayung sepang dan 

mengerjakan serta menghadirkan adanya, dan terima kasih begitu banyak kepada 

Paduka Tuan Gurnadur Jenderal telah dikabulkan yakni dianugrahi daripada Tuan 

Gurnadur Jenderal dan segala Rat van India, yakni tiga kayu sahlat biru yang 

sedang panjang tiga puluh duadelapan elo setengah, dan kayu panjang tiga puluh 

duadelapan elo tiga seperempat, dan sekayu panjang lima puluh dua elo setengah, 

dan kayu shalat merah panjang tiga puluh tujuh elo, dan tiga puluh dua dusin 

kancing mentarang yang besar, dan empat puluh dualapan dusin kancing 

menatarang yang kicil, dan sekayu aleja berlajur dan sekayu saputangan dari 

kasat, dan sepuluh kayu mori putih halus, yaitu Paduka Raja Bima telah sudah 

terima dengan beberapa kesukaan dan keridaan, dan yang seperti sahlat llu dibuat 

pakaian soldadu adanya. Satu pun tiada alamat al-hayat hanyalah pada siang dan 

malam serta keadaan enam orang abdi laki-laki yang tiada sepertinya. Maka yang 

seperti kuda itu telah sediakan oleh Paduka Raja Bima, mau dikirimkan kepada 

Tuan Gurnadur Jnederal dengan Rat van India yang sebagaimana yang telah 

sudah dibiasakan kepada tahun-tahun dahulu-dahulu, akan tetapi tiada mau 

dibawa oleh kapiten kapal punya nama Karel Mulder di atas kapal bernama 

Stavinisse adanya. 



 

 

Tertulis atas Tanah Bima pada hari selasa dualapan hari bulan Zulkaidah 

hijrat al-nabi sm seribu dua ratus empat tahun, tahaun ha bilangan hijrah 

Muhammad. Tamat. 

Sumber: Suryadi, “Sepuluh Surat Sultan Bima Abdul Hamid Muhammad Syah 

Kepada Kompeni Belanda”, dalam Henri Chambert-Loir, dkk, Iman dan 

Diplomasi, h.157-160. 

 

 

Kedua halaman terakhir naskah kontrak Bima dengan Kompeni tanggal 26 Mei 

1792 dengan cap dan tanda tangan Sultan Abdul Hamid. 

Sumber: Henri Chambert-Loir dan Siti Maryam, Bo‟ Sangaji Kai.h.297 

 

 

 



 

 

 Terbaca: 

Al-Wathiq billah al-Rabb al-

Sultan Abdul Hamid ibn al- 

Sultan Abdul KAdim 

 

 

 

      Terbaca: 

       1187, Sultan Abdul Hamid  

       Muhammad Syah 

 

 

 

 

 

 

       Terbaca: 

Dalam: Paduka Sri Sultan 

“Abdul Hamid Raja Bima 

1200 

Pinggir: Padoeka Srie 

Sulthaan Abdul Hamid 

Coning Van Bima 1786. 

  

 

 

Sumber Gambar stempel: Henri Chambert-Loir dan Siti Maryam, Bo‟ Sangaji 

Kai, h.138-139 

 



 

 

 

Gambar: Tulisan pada Nisan makam Sultan Abdul Hamid. Disebut tanggal 

wafatnya 1 Ramadhan 1234 H/24 Juni 1819 M. 

Sumber: Henri Chambert-Loir dan Siti Maryam, Bo‟ Sangaji Kai, h.412. 

 

Terbaca: Hijrat al-nabi salla llahu, alaihi wa sallama seribu dua ratus tiga puluh 

empat tahun, tahun Ba pada malam Selasa sehari bulan Ramadhan waktu isya, 

ketika itulah yang dipertuan kita ala Sultan Abdul Hamid Muhammad Syah Zillu 

illah Fii-alam wafatnya, Inna lillahi wa inna ilahi roji‟un. 

Sumber: Henri Chambert-Lor. Kerajaan Bima dalam sastra dan Sejarah, h.27. 
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