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 PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش

 Sad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ta ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Za ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف
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 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wau w We و

 Ha h Ha ه

 hamzah ء
, 

Apostrof 

 Ya y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا  

 kasrah I I ا ِ

 ḍammah U U ا ِ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ى  

 fatḥah dan wau au a dan u ى و  

Contoh: 

ي ف    kaifa : ك 
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ل     haula : ه و 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 …ا  | …ى  
fatḥah dan alif 

atau yā’ 
ā 

a dan garis di 

atas 

 ى
kasrah dan yā’ i 

i dan garis di 

atas 

 ىو
ḍammah dan wau ū 

u dan garis di 

atas 

Contoh: 

ات    mata :م 

ى  م  ر  : rama 

قيِ ل    : qila 

تُ   ي مُو  : yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 

mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  
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ةُ ا لأ ط ف  لِ   ض  و  ر  : raudal al-at fal 

دِ ي ن ةُ ا لف ا ضِل ةُ   ا ل م  : al-madinah al-fadilah 

ة م   al-hikmah :  ا ل حِك 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  ّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

بَّن ا  rabbana :ر 

ي ن ا  najjainah :ن جَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 

sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

ف ةُ   al-falsafah :ا ل ف ل س 

 al-biladu :ا ل بلِا دُ 

7. Hamzah 
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Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

تُ   umirtu : امُِر 

b. Hamzah Tengah 

ن    ta’muruna : ت أ مُرُو 

c. Hamzah Akhir 

ءٌ  ي  :ش   : Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.Bagi  

kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah lazim  

dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang dihilangkan,  

maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan dengan dua 

cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Contoh: 
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 billah بِا الََّّ  Dinullah دِي نُ الََّّ 

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

ةِ الََّّ    م  ح   Hum fi rahmatillah همُ    فيِ  ر 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

 

swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
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w.   = Wafat tahun 

QS .../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
Nama   : M. Daud 
Nim   : 10200114089 
Jurusan  : Ilmu Politik 
Fakultas  : Ushuluddin Filsafat dan Politik 
Judul : Relasi Diplomasi Antara Kesultanan Gowa dan 

Kesultanan Bima (Studi Politik Kekuasaan Kesultanan 
Gowa atas Kesultanan Bima) 

 
Pokok masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Relasi Diplomasi antara 

Kesultanan  Gowa dan Kesultanan Bima (Studi Tentang Kekuasaan Politik 
Kesultanan Gowa atas  Kesultanan Bima), Dan yang menjadi Sub-sub masalah dalam 
penelitian ini adalah: (1) Bagaimana latar belakang dan Relasi diplomasi Kesultanan 
Gowa dan Kesultanan Bima? (2). Bagaimana implikasi secara politik Relasi 
diplomasi Kesultanan Gowa dan Kesultanan Bima?. Dengan tujuan penelitian ini 
adalah untuk mendekripsikan bagaimana latar belakang dan Relasi diplomasi 
Kesultanan Gowa dan Kesultanan Bima serta untuk mendeskripsikan bagaimana 
implikasi secara politik Relasi diplomasi Kesultanan Gowa dan Kesultanan Bima. 

Penelitian ini adalah jenis kualitatif, melalui penelitian kepustakaan (library 
research). Pendekatan penenitian adalah pendekatan ilmu politik dan pendekatan 
sejarah. Sumber data penelitian adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. 
Metode pengolahan data penelitian mengunakan metode induksi dan metode deduksi. 
Metode analisi data dengan mengunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menujukkan adanya latar belakang Relasi diplomasi antara 
Kesultanan Gowa dan Bima yang ditinjau dari politik kekuasaan terjadi pada berbagai 
bidang, yaitu bidang ideologi, bidang kekuasaan politik, bidang budaya, bidang 
keluarga, dan bidang budaya. Hal ini dilatarbelakangi untuk menciptakan strategi 
politik antara dua kesultanan, yang bertujuan untuk mempertahankan wilayahnya dari 
pejajahan negara lain, menciptakan keharmonisan antara dua kesultanan serta sebagai 
jembatan untuk proses penyebaran islam. Sehingga aktifitas kerjasama kedua 
Kesultanan tersebut dinilai kompak dalam menyebarluaskan risalah Islam dengan 
politik kekuasaan. Implikasi secara politik Relasi diplomasi kesultanan gowa dan 
kesultanan bima Relasi secara ideologi dan politik bersifat menurunan dari 
kebijakkan pemerintah pusat (Desentralisasi). Sedangkan pada bidang kekeluargaan 
dan budaya Relasi tesebut masih tetap dilakukan hingga kini, karena Relasi darah 
masih melekat pada kedua kesultanan tersebut. Pada bidang budaya Relasi tersebut 
dilakukan pada festival adat senusantara yang dilakukan secara nasional. 

Implikasi dalam penelitian ini adalah diharapkan kepada para ahli politik dan 
pemikir muslim dalam mempelajari sejarah politik kekuasaan gowa dan bima harus 
lebih melihat dan mempelajari objektif sejarah. Sehingga pemikiran tentang sejarah 
politik kekuasaan tersebut dapat menambah khasanah keilmuan dan diketahui secara 
jelas. diharapkan kepada calon peneliti seterusnya, yang hendak melakukan penelitian 
tentang Relasi diplomasi Kesultanan Gowa dan Bima hendaknya mengembangkan 
penelitian dengan melakukan mencari data-data yang akurat terkait variabel atau 
objek kajiannya, wawancara para tokoh-tokoh politik dan sejarah, sehingga data yang 
didapatkan lebih terlihat objektif.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Politik tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan  

politik sebagai sebuah sistem untuk mengatur hubungan antara manusia dalam  

memenuhi kebutuhannya dan membawa mereka kepada tujuan yang diinginkan  

bersama. Hubungan antara manusia ini tidak akan mungkin hilang mengingat 

manusia adalah mahluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, sehingga  

sebuah pengaturan akan hubungan ini sangat diperlukan agar hubungan ini saling  

menguntungkan setiap individu dalam masyarakat. Dengan demikian, politik 

merupakan sebagai sistem yang mengatur masyarakat secara alami atas dasar 

kebutuhan manusia sendiri terhadap politik.1 

Dalam ilmu politik, substansi pokok pembahasannya adalah tentang 

kekuasaan (Power). Dimana kekuasaan memberikan arti sebagai suatu kapasitas, 

kapabilitas atau kemampuan untuk memengaruhi, meyakinkan, mengendalikan, 

menguasai, dan memerintah orang lain.2 Senada dengan hal tersebut, Umar Kahami 

menjelaskan bahwa Kekuasaan kerap diperbincangkan dalam wacana politik atau 

sosiologi politik. Dalam hal ini, kekuasaa  dapat dipahami sebagai kapasitas atau 

                                                

1 Fuad Muhammad Zain, “Kritik Konsep Politik Machiavelli Dalam Perspektif Etika Politik  

Islam (Perbandingan Dengan Teori Etika Politik Almawardi)” Jurnal: Mahkamah, Vol. 1, No. 2  

(2016), h. 491. 

2 Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia: Suatu Model pengantar (Bandung: Sinar  

Baru, 1983), h. 45. 
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modal untuk mencapai tujuan tertentu dari pemiliknya.3 

Bertolak dari hal di atas dalam studi ilmu politik, kekuasaan merupakan pusat  

perhatian utama. Hal ini disebabkan oleh konsep politik yang sangat dominan  

membahas tentang kekuasaan. Pemahaman seperti ini tidaklah mengherankan sebab  

konsep kekuasaan sangat krusial dalam ilmu sosial pada umumnya dan ilmu politik  

pada khususnya. Selain itu ilmuwan dibidang politik dan pemerintahan sejak zaman  

Yunani kuno menganggap bahwa kekuasaan adalah unsur utama dalam tindakan  

politik. Karena itu hubungan internasional, Hans J. Morgenthau  mendefinisikan 

bahwa politik sebagai perjuangan memperoleh kekuasaan. Di samping itu juga, 

dengan meiliki power atau kekuatan politik maka suatu Negara dapat mengadili 

Negara lain seperti mengadili Negara sendiri dan kemudian dapat meningkatkan 

kepentingan Negara yang memiliki power. Hubungan kekuasaan dapat dilihat 

melalui tehnik paksaan dab hubungan kerjasama.4 

Dilain sisi, kekuasaan dipandang sebagai gejala yang selalu terdapat dalam  

proses politik, tidak dapat disangkal konsep kekuasaan merupakan pusat dari kajian 

politik.  Tetapi ilmu politik bukan tentang kekuasaan belaka, melainkan kekuasaan 

yang  sifatnya lebih spesifik. Konsep kekuasaan yang sering diartikan sebagai politik 

yaitu  merebut dan mempertahankan kekuasaan hanya sebagian kecil yang 

bersebtuhan  dengan konsep politik.5 

                                                

3 Umar kamahi, “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik”  

Jurnal Al-Khitabah: Vol. III, No. 1, (2017), h. 117. 

4 Muhtar Haboddin, Memahami Kekuasaan Politik (Cet. 1, Malang: UB Press, 2017), h. 2. 

5 Efriza, Kekuasaan Politik “Perkembangan Konsep, Analisis, dan Kritik (Malang: Intrans  
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Kesultanan Gowa merupakan Kesultanan terbesar pada masanya. Kesultanan 

mencapai puncak keemasannya pada abad XVII yang lebih popular dengan sebutan 

Kesultanan kembar Gowa/Tallo atau yang disebut dengan dua Kesultanan 

bersaudara.  Kekuasaan dan kepemerintahan Kesultanan Gowa dipusatkan di 

Tamalate sebagai istana Raja Gowa 1, kemudian istana raga dipindahkan ke Somba  

Opu oleh Raja Gowa IX Daeng Matanre Karaeng Manangunpungi yang bergelar  

Tumaparisi Kallonna, karena dianggap lebih strategis dan lebih menguntungkan  

sebagai Kesultanan yang maju dibidang ekonomi dan politik. Pada masa inilah  

Kesultanan Gowa mulai memperluas kekuasaannya dengan menaklukan berbagai  

daerah sekitarnya termaksud menjalin hubungan kerjasama dan perjanjian dengan  

Kesultanan-Kesultanan lain yang salah satunya Kesultanan Bima.6 

Dalam konsep politik, Kesultanan Bima sebelum hadirnya Islam  

diperintahkan oleh pemimpin yang disebut dengan Naka dan kemudian dipimpin 

oleh  para Ncuhi.7 Kerajaan Bima adalah salah satu dari enam kerajaan yang pernah 

ada di  pulau Sumbawa yakni: kerajaan Dompu, Sanggar, Tambora, Pekat, Sumbawa 

dan  kerajaan Bima menempati posisi wilayah bagian timur pulau Sumbawa. Untuk  

melacak kedatangan Islam ditingkat lokal merupakan sesuatu yang mengalir yang  

tidak pernah dapat diketahui dengan pasti kapan tempatnya bermula, untuk daerah  

                                                                                                                                      
Publishing, Rebut Perubahan Degan Membaca, 2016), h. 2. 

6 Bahtiar, ”Hubungan Politik Antar Kerajaan: Gowa dengan Bone, Soppeng, Wajo  

(Tellumpocco)”, Walasuji, Vol. 10, No. 2 (2019), h. 252. 

7 M. Fachrir Rachman, “Kontroversi Sejarah Kehadiran Islam di Bima, Jurnal Studi Islam  

dan Masyarakat (Mataram: Ulumuna, 2005), h. 28. 



20 

 

 

 

Bima sendiri baru mendapat pengaruh Islam sekitar abad XVII M.8 

Dalam hubungan diplomasi antara Kesultanan Gowa dan Kesultanan Bima  

dapat dilihat dari kajian historis atau sejarah perkembangan dua kesultanan tersebut.  

Berangkat dari ini, tentunya harus didukung oleh peninggalan sejarah berupa 

prasasti,  artefak, serta peninggalan-peninggalan sejarah lainnya yang merupakan 

bukti  ountentik dari sejarah tersebut.  

Pengaruh Kesultanan Bima dalam mengusir Portugis di kawasan Manggarai  

Flores Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sangat kuat. Hal ini dapat dilihat dari  

kehidupan masyarakat Manggarai yang dalam proses komuikasinya mengunakan  

Bahasa Bima. Setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit, pengaruh kesultanan Gowa 

atas  Kesultanan Bima sangat erat kaitanya dalam hubungan diplomasi baik dalam 

bidang  politik, bidang ekonomi, bidang budaya, bidang pertahanan keamanan serta  

hubungan kekerabatan dimana beberapa bangsawan Gowa menjalin hubungan suami  

istri dengan Bangsawan Bima.9, Hal ni sesuai dengan QS. Ali-Imran/3:159, yng 

berbunyi: 

     

      

   

    

  

    

    

                                                

8 M. Fachrir Rachman, Islam di Bima Kajian Historis tentang Proses Islamisasi dan  

Perkembanannya sampai Masa Kesultanan (Cet. I; Yogyakarta: Lengge Printika,2009), h. 7. 

9 Hendri Chambert-Loir dan Siti Maryam R. Salahuddin, Bo’Sangaji Kai: Catatan Kerajaan  

Bima (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h. 19. 
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Terjemahnya:  

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap  
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka  
menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka  
dalam urusan itu (Urusan Politik dan Ekonomi). kemudian apabila kamu telah  
membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya 
Allah  menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.10 

 
Menurut M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa adanya konsep membimbng 

dan menuntun kaum muslim secara umum, kini tuntunan diarahkan kepada Nabi 

Muhammad saw., dengan sikap yang lemah lembut Nabi kepada kaum muslimin 

khususnya kepada mereka yang telah melakukan keslahan dan peanggaran dalam 

perang uhud.11 

Bertitik tolak pada hal di atas, maka ayat tersebut dapat dipahami bahwa 

dalam menjalin hubungan antara sesama  manusia baik dari bidang politik dan 

ekonomi (Muamalah) dengan sikap yang baik, dan menyelesaikan persoalan yang 

terjadi dengan musyawarah dan mufakat. Dalam hal menjalin hubungan diplomatik, 

Kesultanan Bima dan Kesultanan Gowa sangat  dekat, karena jasa Kesultanan Gowa 

dalam membangun berdirinya Kesultanan Bima  dan memberikan bantuan pasukan 

untuk menaklukan pemberontakan Salisi. Untuk  menghormati jasa Kesultanan Gowa 

terhadap Kesultanan Bima, Ibunda Sultan Abdul  Khair Sirajudin yaitu Daeng 

                                                

10 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan (Jakarta:  

PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 67. 

11 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, h. 309. 



22 

 

 

 

Sikontu mengawinkan anaknya (Sultan Bima) dengan  Putri Kesultanan Gowa yang 

bernama Karaeng Bonto Jene (yang merupakan adik  kandung Sultan Hasanuddin 

Gowa) pada tanggal 13 April 1646 M, pernikahan ini  berlangsung di Gowa.12 

Pasukan Kesultanan Bima juga banyak membantu kerajaan Gowa dalam 

beberapa  aksi penyerangan dan perlawanan terhadap VOC dan sekutunya. Tahun 

1646 meletus perang  saudara antara Gowa dan Bone dan mulai dari sinilah 

Kesultanan Bima terlibat pergulatan  politik kerajaan-kerajaan Indonesia timur, 

kemudian Sultan Bima Abdul Khair Sirajudin yang   sekaligus sebagai panglima 

perang memberikan bantuan militer kepada Kesultanan Gowa  dan berhasil 

mengalahkan Raja Bone La Maddaremmeng atau Arung Palakka.13  

November 1667 perjanjian Bungaya tersebut dirancang oleh Belanda  

bertujuan untuk memisahkan Kesultanan Gowa dan Kesultanan Bima, karena  

semangat anti penjajahan antara dua Kesultanan (Gowa dan Bima) sangat merugikan  

perdagangan monopoli bagi Belanda di perairan Indonesia Timur. Dengan tertekan  

di bawah intimidasi Komponi Belanda, Sultan Hasanuddin dengan keadaan takut 

akan  nasib rakyatnya beliau akhirnya mau menandatangani perjanjian Bungaya.   

Belanda ketika memasuki Nusantara pada akhir abad ke-16, sesungguhnya  

memiliki dua misi ganda; yakni ekspansi politik dan ekonomi. Pilihan strategis  

Belanda pada saat itu hanya satu, memporak porandakan tatanan kultur masyarakat  

                                                

12 Hendri Chambert-Loir dan Siti Maryam R. Salahuddin. Bo’Sangaji Kai: Catatan Kerajaan  

Bima (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h. 19 

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

53 
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dengan adu domba, diplomat-diplomat Belanda menyusup sampai ke jantung rahasia  

kerajaan untuk memprovokasi para elite agar saling curiga, sehingga perang saudara  

bisa terlaksana. Yang pada giliranya nanti, Belanda pula yang akan menengahinya  

dalam sebuah pertamuan arbitrase.14 

Salah satu perjanjian tersebut adalah diharuskan Sultan Hasanuddin  

menyerahkan adik iparnya Sultal Abdul Khair Sirajudin dan sahabatnya Karaeng  

Bontomarannu kepada Kompeni Belanda sebagai tawanan hidup atau mati dan  

memutus hubungan diplomatik dengan Kesultanan Bima, merupakan misi dari   

Kompeni Belanda sejak dulu adalah memisahkan hubungan Kesultanan Gowa dan ke  

Sultanan Bima.15 

Era rintisan Kesultanan Bima tidak bisa di pisahkan dari kebudayaan Gowa.  

Ibaratnya dua wilayah ini terpisah secara teritorial namun satu dalam kebudayaannya. 

Integrasi inilah yang kemudian yang menciptakan emosi persaudaraan yang kuat 

antara orang Makassar dengan orang Bima. Tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan 

antara Kesultanan  Gowa dan Kesultanan Bima terjalin diberbagai bidang baik 

dibidang ekonomi maupun  politik, namun pada penelitian ini penulis akan mencoba 

mengkaji hubungan diplomasi  antara kedua Kesultanan tersebut pada politik 

kekuasaan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis mengambil penelitian 

dengan judul “Bagaimana Hubungan Diplomasi antara Kesultanan  Gowa dan 

Kesultanan Bima (Studi Tentang Kekuasaan Politik Kesultanan Gowa atas  

                                                

14 Hendri Chambert-Loir dan Siti Maryam R. Salahuddin, Bo’ Sangaji Kai: Catatan 

Kerajaan  Bima, h. 20. 

15 Siti Waridah Q. Sejarah Nasional dan umum, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 56. 
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Kesultanan Bima)”.  

 

 

B. Rumusan masalah  

Bertolak pada fokus penelitian di atas, maka yang menjadi pokok  

permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan diplomasi Kesultanan  

Gowa dan Kesultanan Bima, studi kekuasaan politik Kesultanan Gowa atas 

Kesultanan  Bima. Dari pokok permasalah tersebut, maka yang menjadi sub-sub 

masalah dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut: ,, 

1. Bagaimana latar belakang dan hubungan diplomasi Kesultanan Gowa dan 

Kesultanan Bima? 

2.  Bagaimana implikasi secara politik hubungan diplomasi Kesultanan Gowa 

dan Kesultanan Bima?  

C. Pengertian Judul  

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dari pembaca dan keluar  

dari pokok permasalahan, oleh kerena itu penelitian ini memfokuskan pada  

pengertian judul, bagaimana hubungan diplomasi Kesultanan Gowa dan Kesultanan  

Bima serta menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah tentang kekuasaan 

politik  Kesultanan Gowa atas Kesultanan Bima. Sehingga dapat dipahami bahwa 

hubungan  diplomasi merupakan hubungan terbuka antara dua Kesultanan. Secara 

terminologi,  kata diplomasi berasal dari bahasa Yunani kuno (diploun) yang berarti 

melipat,  (diploma) yang berarti perjanjian damai. Pada mulanya istilah ini digunakan 
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untuk  menunjukan sesuatu penandatanganan naskah perjanjian yang disepakati oleh 

dua  belapihak yang melewati jalan milik negara dan surat-surat yang dicetak pada 

piring  logam dobel dan dijahit menjadi satu dengan cara-cara tertentu. Dalam  

perkembangannya, kata ini diserap kedalam bahasa latin pengertian perjanjian,  

perdamaian dan kerjasama bangsa Romawi dengan suku bangsa asing di luar  

Romawi.16 

Kekuasaan yang dimaksud dalam pengertian judul ini adalah kesanggupan  

atau kemampuan untuk berbuat sesuatu berupa kekuatan, wewenang atas sesuatu atau  

untuk menentukan seperti memerintah, mewakili dan pengurus sesuatu. Maka dapat  

dipahami bahwa kekuasaan adalah kemampuan orang atau golongan untuk 

menguasai 

orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, atau  

kekuatan fisik serta modal.17 Maka dapat dipahami bahwa kekuasaan politik  

merupakan sumber-sumber kekuatan yang mampu menunjang sektor kekuasaannya  

dalam rangka mencapai tujuan tertentu.18 

Kesultanan adalah kawasan (daerah) yang diperintah oleh Sultan atau Raja.  

Studi adalah metode atau cara untuk mengetahui sejarah Kesultanan Gowa dan  

Kesultanan Bima. Kesultanan Gowa adalah Kesultanan yang terletak dibagian  

selatan Sulawesi (Celebes), sekarang tepatnya di kabupaten Gowa. Kesultanan Bima  

                                                

16 Subehan Khalik, “Hubungan-Hubungan Internasionl Di Masa Damai”, Jurnal Al-Daulah, 

Vol. 3, no. 2 (2014), h. 237. 

17 Efriza, Kekuasaan Politik “Perkembangan Konsep, Analisis, dan Kritik, h. 34. 

18 Imam Hidayat, Teori-Teori Politik (Malang: Setara Press, 2019), h. 31. 
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adalah merupakan kesultanan yang terletak dibagian timur Pulau Sumbawa Nusa  

Tenggara Barat (NTB), jadi hubungan diplomasi dan kerja sama antara Kesultanan  

Gowa dan Kesultanan Bima bisa dibilang sangat dekat, karena jasa Kesultanan  

Gowa dalam membangun berdirinya Kesultanan Bima dan memberikan bantuan  

pasukan untuk menaklukan pemberontakan Salisi. Bahkan dari hasil pembacaan  

transkripsi sepuluh surat sultan kepada Belanda oleh Suryadi dari Universitas  

Leiden, Kesultanan Bima sepertinya sudah sangat maju dalam hal komunikasi  

politik, terbukti dengan corak tulisan Arab Melayu dan penggunaan istilah-istilah  

Arab, bahkan Sultan Abdul Hamid memiliki stempel resmi Kesultanan dalam dua  

bahasa, yaitu Belanda dan Arab Melayu.  

Pada tahun 625 Sultan Alauddin dengan ekspedisi singgah di Bima yang  

memberontak, untuk menaklukan Sumbawa, Dompu, dan Kentalu atau Tambora. 

Atas pertimbangan situasi yang makin memanas di kawasan selatan makassar, status  

kerajaan Bima sebagai daerah pengawasan kerajaan Gowa berubah menjadi dua  

kerajaan yang sederajat dan membentuk suatu persekutuan untuk mengahadapi  

kompeni. Perubahan semakin lancar melalui diplomasi perkawin,an yakni antara  

Sultan Abdul Khair Sirajudin kawin dengan adik Sultan Hasanuddin.19 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu  

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, penulis telah 

megupayakan  diri untuk mengumpulkan literatur-literatur ilmiah yang berkaitan 

langsung dengan  permasalahan pokok dalam penelitian ini. Dengan demikian, 

                                                

19 Abd.Razak Daeng patunru. Sejarah Gowa. (Yayasan Kebudayaan Sul-Sel dan Tenggara.  

Makassar), h. 21. 
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penelitian ini berfokus pada  hubungan diplomasi Kesultana Gowa dan Kesultanan 

Bima (Studi tentang Kekuasaan Politik  Kesultanan Gowa dan Kesultanan Bima), 

maka yang menjadi kajian pustaka/ penelitian  terdahulu adalah sebagai berikut:  

1. Syarifudin Jurdi. Islamisasi Dan Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima,  

Alauddin Universitas Press 2011. Buku yang di tulis oleh. Syarifudin jurdi ini  

menjelaskan tentang proses Islamisasi kerajaan Bima mulai dari proses masuk 

Islam  sampai kebijakan pemerintahan sekarang ini. Dengan fokus pada 

proses Islamisasi  masyarakat Bima melalui kekuasaan politik, Studi ini 

membaca secara efektif  dimanfaatkan utuk mempercepat proses 

memasyarakatkan nilai-nilai Islam kepada  mereka.20 

2. Henri Chambert-Loir dan Siti Maryam R. Salahuddin. Bo’ Sangaji Kai 

(Catatan Kerajaan Bima). Yayasan pustaka obor Indonesia 2012. Buku ini 

merupakan catatan  sejarah Kesultanan yang berkaitan dengan sistem 

administrasi dan perjalanan beserta  catatan dan surat kerja sama sultan 

dengan kerajaan tetangga yang meliputi berbagai  bidang. Dan Henri 

Chambert-Loir, Kerajaan Bima Dalam Sastra Dan Sejarah, KPG 

(Kepustakaan populer Gramedia), Jakarta 2004. Buku ini adalah yang pertama 

kali yang ditulis oleh ilmuwan Prancis yang menjelaskan tentang sejarah 

Bima mulai dari  cerira mitos, hikayat hal-hal yang gaib sampai hal-hal yang 

rasional. Belajar sejarah  Bima buku ini adalah buku yang lengkap untuk 

                                                

20 Syarifuddin Jurdin, Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima (Makassar: 

Alauddin Universitas Press, 2011). 
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sekarang ini yang menjelaskan  tenteng sejarah asal-usul Bima.21 

 

3. Ahmad. M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa. Yayasan Obor Indonesia 

anggota  IKPI DKI Jakarta, 2005. Buku ini menjelaskan tentang proses 

Islamisasi Kerajaan  Gowa pada abad ke-16 sampai abad ke-17. Fokus 

kajiannya adalah masuknya Islam  di Kerajaan Gowa hingga penyebarannya 

dengan dakwah dan peperangan (jihad).  Dan Abd. Razak Daeng Patunru. 

Sejarah Gowa. Makassar. Yayasan kebudayaan  Sul-sel dan tenggara, 2000. 

Buku ini menjelaskan tentang sejarah Gowa secara  singkat , untuk dapat 

mengetahui peristiwa masa lampau.22  

E. Metodologi Penelitian  

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan  

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat  

kata kunci yang harus diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.23 

Penelitian merupakan aktivitas menelaah suatu masalah dengan menggunakan  

metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru  

terandalkan kebenarannya, penelitian dimaknai sebagai sebuah proses mengamati  

fenomena secara mendalam dari dimensi yang berbeda. Metodologi merupakan  

sistem panduan untuk memecahkan persoalan dengan komponen spesifikasinya  

                                                

21 Hendri Chambert-Loir dan Siti Maryam R. Salahuddin. Bo’Sangaji Kai: Catatan Kerajaan  

Bima (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012). 

22 Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2005). 

23 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. 20, Bandung: CV  

Alfabeta, 2014), h. 2. 
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adalah bentuk tugas, metode, teknik dan alat. Dengan demikian, metode penelitian  

adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh peneliti 

dalam mencari, mencatat dan menganalisis sampai menyusun laporan.  

  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yanag 

menekankan sumber informasinya pada  buku-buku sejarah yang berkaitan dengan 

pembahasa skripsi ini terutama buku yang  membahasan mengenai dua Kesultanan 

Gowa dan Bima, serta jurnal dan literatur  yang berkaitan atau yang relevan dengan 

objek kajian.   

2. Pendekatan Penelitian   

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola fikir  

yang dipergunakan peneliti dalam menganalisis sasaran penelitian, atau dalam  

ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam  

menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian  

biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan  

peneliti menggunakan multidisipliner.24 

Berdasarkan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini 

adalah  bagaimana Hubungan Diplomasi Kesultanan Gowa dan Kesultanan Bima 

(Study  Tentang Kekuasaan Politik Kesultanan Gowa atas Kesultanan Bima). 

                                                

24 Muliati Amin, Dakwah Jamaah (Disertasi) (Makassar: PPS. UIN Alauddin, 2010), h. 129. 
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Adapun metode  pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

a. Pendekatan Ilmu Politik  

Pendekatan ilmu politik adalah pendekatan yang digunakan peneliti untuk  

menelaah sistem kekuasaan politik dari Kesultanan Gowa atas Kesultanan Bima.  

b. Pendekatan Sejarah  

Pendekatan sejarah digunakan dalam penelitian ini untuk menyumbang bahan  

data dan fakta dari masa lampau tentang hubungan diplomasi Kesultanan Gowa dan  

Kesultanan Bima serta kekuasaan politik Kesultanan Gowa atas Kesultanan Bima. 

 3. Sumber Data  

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai  

berikut:  

a. Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah sumber data dari leteratur yang berkaitan langsung  

dengan variabel judul.  

b. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder yaitu sumber data dari pustaka yang memiliki 

relevansi  dan menunjang dalam penelitian ini, yaitu berupa: buku, majalah, koran, 

internet,  serta sumber data lain yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap. 

Adapun metode  pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan 

merupakan model  penelitian sejarah (historis). Teknik pengumpulan data merupakan 

yang paling  strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan  data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak 
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akan  mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.25 

 

4. Tehnik Pengolahan Data dan Analisi Data.  

a. Tehnik Pengolahan Data 

Dalam upaya menemukan konsep yang diinginkan, penulis mengumpulkan  

dan mengelolah data sebanyak-banyaknya dan selanjutnya diproses dan di  

interpretasikan dalam bentuk konsep yang dapat mendukung penyelesaian skripsi ini  

dalam mengelolah data tersebut digunakan metode:  

1) Metode induksi: yaitu dengan menguraikan data yang bersifat khusus 

kemudian  mengambil kesimpulan yang bersifat umum. 

2) Metode deduktif: yaitu suatu metode perfikir untuk memecahkan masalah 

yang  bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian menarik  

kesimpulan yang bersifat khusus.  

b. Tehnik analisis Data 

Proses analisis data ini dilakukan secara terus menurus bersamaan dengan 

pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai 

dilakukan. Di dalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada tahapan yang 

dijelaskan Miles dan Huberman, sebagaimana yang dikutip oleh Sukmadinata yang 

terdiri dari tiga tahapan,26 yaitu; 

                                                

25 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 224. 

26 Nana Syaodin Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2006), h. 114-116. 
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1) Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan yang ditulis atau diperoleh di lapangan (perpustakaan). Dengan 

demikian reduksi data ini merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menonjolkan hal-hal yang penting, dan menyisihkan hal-hal yang tidak penting, 

mengonganisirnya dengan lebih sistematis sehingga dapat diambil suatu pengertian 

yang bermakna. 

2) Penyajian Data 

Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang 

tersusun sehingga memberikan kemungkinan untuk penarikan kesimpulan dan 

pengamblan tindakan. Dengan demikian penyajian data merupakan gambaran secara 

keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan secara 

menyeluruh. 

3) Penarikan Kesimpulan 

Data yang telah direduksi dan disajikan kemudian disimpulkan. Penarikan 

kesimpulan merupakan suatu kegiatan konfigurasi yang utuh dan terus diverifikasi 

selama penelitian yang berlangsung. 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Penulis bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang di butuhkan  

yaitu sebagai berikut:  
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a. Bagaimana latar belakang dan hubungan diplomasi Kesultanan Gowa dan 

Kesultanan Bima? 

b. Bagaimana implikasi secara politik hubungan diplomasi Kesultanan Gowa dan 

Kesultanan Bima?  

2. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan yang di kemukakan diatas, maka hasil penelitian ini  

diharapkan mampu memiliki kegunaan sebagai berikut:  

a. Manfaat Teoritis  

1) Sebagai salah satu sumber rujukan untuk melakuka pengembangan penelitian  

selanjutnya.   

2) Sebagai bahan masukan (input) bagi untuk mengetahui bagaimana hubungan  

diplomasi dan kerjasama antara Kesultanan Gowa dan Kesultanan Bima di  

daerah Bima. 

b. Manfaat Praktis  

1) Sebagai bahan masukan (input) bagi pemerintah kedua kabupatan Gowa dan  

Bima dalam peningkatan kerjasama di berbagai bidang.  

2) Sebagai langkah awal dalam mengembangkan bagaimana implementasi dari  

hubungan diplomasi dulu ke masa sekarang. 
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BAB II 

TIJAUAN UMUM TENTANG KESULTANAN GOWA DAN KESULTANAN BIMA 

A. Gambaran Umum Kesultanan Gowa dan Kesultanan Bima Dalam 

Kehidupan Politik 

1. Asal Usul Dan Perkembangan Kerajaan Gowa 

Informasi mengenai sejarah Kerajaan Gowa pra-Islam yang diungkapkan 

melalui sumber-sumber tertulis, baru ditemukan sekitar abad XIV. Sumber-sumber 

tersebut  terdiri atas, pertama: lontara sebagai sumber sejarah yang telah umum 

diketahui keutamaanya; kedua: sure galigo yang diperkirakan dapat memberi 

petunjuk tentang keadaan masyarakat dan kebudayaan di Gowa; ketiga: sumber 

portugis yang di tulis oleh Tome Pires dalam bukunya the suma oriental.27 

a. Asal usul Kerajaan Gowa  

Sebulum Kerajaan Gowa berdiri ,yang di perkirakan terjadi pada abad   , 

daerah ini sudah di kenal dengan nama Makasar dan masyarakatnya di sebut 

dengan suku Makasar. Buku nagarakartagama yang di tulis oleh prapanca  pada 

jaman gajah mada (1364) menyebut nama Makassar. Dalam buku 

Nagarakertanegara yang ditulis oleh prapanca pada zaman gajah mada (1364) 

menyebut nama Makassar ketika dia menyinggung wilayah kekuasaan majapahit. 

Sumber ini dianggap keteragan tertua yang memuat nama Makassar, tersebut 

dalam sarga XIII dan XIV berikut: 

                                                

27 Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI Sampai Abad XVII) (Cet: 

II, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 15. 
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Muwah tanah; Bantayan Pramuka Bantayan Len Luwuk tentang 
Udamakarkartayadhi Nikanang Sanuasaspupul Ikangsakasanu-Sanusa 
Makassar Butun Banggawi Kuni Craliyao Mwangi (ng) Selaya Soto Muar.28 
 
Kata ”Makassar” yang dimaksudkan oleh Prapanca dalam tulisan di atas 

bukanlah sebuah nama suku, melainkan nama sebuah negeri, yaitu negeri 

Makassar, hal ini sama halnya dengan negeri Bantayan (Bantaeng), Luwuk (Luwuk), 

Butun (Buton), Selayar (Selayar) dan lain sebagainya. 

Nama “Mangkasa” yang terdapat dalam himne Bissu di Bone yang ditulis 

oleh Gilbert Hamonic sebagaimana yang dikutip kembali Ahmad M. Sewang 

menjelaskan bahwa “Mangkasa” adalah nama lain dari Makassar yang disebutkan 

bersamaan dengan Melayu dan Jawa. Nama ketiga tempat tersebut diperkiraan 

telah ada pada abad IX M. Sumber lain juga menjelaskan bahwa Kerajaan Makassar 

sama dengan Kerajaan Gowa. Hal ini diungkapkan oleh F.W. Stapel dan dikutip 

kembali oleh Ahmad M. Sewang adalah sebagai berikut: 

To de allerbelangrijkste plaatsen van de archipel in het begin van de 17de 
eeuw behoorde Makassar, hoofdplaats van het rijk van die naam, ook wel 
goa genoemd. 
Di antara tempat-tempat yang paling penting dari kepulauan itu pada 
permulaan abad XVII adalah Makassar, ibu Kota sebuah kerajaan dengan 
nama yang sama, yang juga dinamakan Gowa29 
Menjelang terbetuknya Kerajaan Gowa, Komunitas Makassar terdiri atas 

Sembilan kerajaan kecil yang disebut Kasuwiyang Salalapang (Sembilan Negeri 

yang memerintah), yaitu: Tombolo, Lakiung, Saumata, Parang-parang, Data’, Agang 

Je’ne, Bisei, Kalling dan Sero’. 

                                                

28 Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI Sampai Abad XVII), h. 

16. 

29 Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI Sampai Abad XVII), h. 

18-19. 
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Di antara kerajaan-kerajaan kecil di atas sering terjadi perselihan yang 

terkadang meningkat menjadi perang terbuka. Perang dapat diperkecil dengan 

mengangkat dari kalangan mereka seorang pejabat yang disebut Paccallaya. Ia 

berfungsi sebagai ketua dewan di antara kesembilan kerajaan kecil yang menjadi 

anggotanya. Di samping itu juga, ia merupakan arbitrator dalam mendamaikan 

perselisihan yang mungkin timbul di antara Gallarang (Penguasa) kerajaan-kerajaan 

kecil itu. Namun setiap kerajaan kecil tersebut tetap mempertahankan kedaulatan 

dan otonominya dalam mengatur pemerintahan sendiri dalam daerahnya. 

Paccallaya sebagai ketua dewan tidak memiliki kewenangan dan kekuatan 

memaksa dalam memyelesaikan perselisihan yang timbul. Sehingga, ia tidak bisa 

menyelesaikan perselisihan yang tuntas, yang menyebabkan kerajaan-kerajaan kecil 

tersebut tidak pernah merasa tenang bahkan sering timbul perselisihan yang 

mengarah kepada ketidakstabilan. Keadaan seperti ini secara terus menurus terjadi 

sampai datangnya Tamanurungi yang mempersatukan semua kerajaan kecil itu 

dalam satu kerajaan yang dinamakan Butta Gowa (Tanah atau Kerajaan Gowa).30 

b. Islam Dalam Struktur Kesultanan 

Penerimaan islam sebagai agama kerajaan merupakan titik  awal islamisasi  

dalam kehidupan sosia politk . Islamisasi tidak berarti mengubah semuah pranata– 

pranata yang telah ada masih tetap dipertahankan, kemudian diisi dan dilengkapi 

dengan pranata yang baru yang berasal dari islam. Untuk mengetahui posisi pranata 

islam  dalam struktur  pemerintahan kerajaan gowa, lebih dahulu akan dikemukakan  

struktur pemerintahan kerajaan gowa pra-islam . 

                                                

30 Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI Sampai Abad XVII), h. 

20. 
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c. Struktur Kesultanan Gowa 

     Struktur pemerintahan kerajaan gowa pra-islam tidak banyak berbeda dari 

yang terdapat pada struktur pemerintahan kerajaan-kerajaan lainya di Sulawesi 

selatan. Struktur pemerintahan kerajan gowa terdiri atas: 

1. Sombaya (raja). Seperti telah dikemukakan ,dalam stratifikasi social,anak 

karaeng menduduki lapian yang paling tinggi dalam masyarakat gowa . meraka inilah 

yang berhak menjadi Sombaya Ri Gowa (raja gowa) dan menduduki posisi puncak 

piramida birokrasi kerajaan. Sombaya merupakan sentral kegiatan politik 

pemerintahan, kemasyarakatan, dan upacara keagamaan. Hal ini disebabkan Sombaya 

sebagai kepala pemerintahan, di samping memiliki kekuasaan duniawi juga  memiliki 

kekuasaan magic. Kedudukan Samboya yang terakhir diperoleh secara legitimasi  

berdasarkan geneologis, sebab yang berhak  memperoleh kedudukan sebagai 

Samboya Ri Gowa haruslah berasal dari  keturunan tomanurung. Sedang Tomanurung 

dipercaya sebagai seorang yang turun dari langit dan memiliki kekuatan megic. 

Masyarakat gowa menjadikan Tomanurung sebagai simbol  yang sangat 

dimuliakan dan menentukan martabat kerajaan. Sombaya Ri Gowa , sebagai 

keturunan langsung  dari Tomanurung, dipuja sebagai manusia  yang paling 

istimewah , ia dari keturunanya  hidup dalam lingkungan sosial  yang terpisah dari  

masyarakat kebanyakan. Sombaya hidup dalam istana yang dikelilingin oleh para 

petugas istana, anak-ank bangsawan, kaum kerabat, dan para dayang-dayang. 

Pada akhirnya,kehidupan disekeliling Semboyang menjelma menjadi satu 

lingkunagn social tersebdiri yang disebut Saoroja. 
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Semboyan dalam hubungannya dengan kerajaan dijadikan sebagai puasat 

seluruh tata hukum dan tertib serta figur tertinggi dalam kerajaan, semboyan 

diharapakan mampu membawa diri sebagai sosok terbaik diantara manusia lainnya. 

Disamping itu juga, Semboyang harus memiliki sifat kepemimpinan untuk 

mengantarkan rakyatnya kearah yang sejahtera. 

2. Tomabicara Butta. Peran utama Tomabicara Butta adalah mendampingi 

Semboyan dalam menjalankan roda kerajaan. Dia adalah orang kedua setelah 

semboyan. Kedudukanya disamakan dengan perdana menteri, mahapati atau 

mangkubumi. 

3. Tomailalang Toa. Pejabat inilah yang mengepalai lembaga adat tertinggi 

yang disebut dengan Bate Salapang. Tomailalang Toa  bertugas sebagai 

komunikator anatara Sombayan atau Tomabicara Butta dengan seluruh rakyat 

melalui lembaga Batte salapang. Sebelum kebijakan dijalankan oleh raja, lebih 

dahulu ia meminta persetujuan Tomailalang Toa atas nama lembaga adat Bate 

Salapang. 

4 Tomailalang Lolo. Tomailalang Lolo menempati posisi utama setelah 

Tomailalang Toa dalam struktur kerajaan. Pejabat ini bertugas sama dengan tugas 

yang diemban Tomailalang Toa, yaitu sebagai komunikator antara Sombayan 

dengan Bate Salapang. Tomailalang Lolo juga bertugas sebagai kepala urusan 

rumah tangga istana, termaksud pengaturan petugas-petugas dalam istana. Jabatan 

ini biasanya diduduki oleh keluarga dekat Sombayan, seperti saudara atau paman 

Sombayan. Hal ini dapat dipahami karena jabatan ini menyangkut urusan dalam 

rumah tangga istana. 
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5. Karaeng Tokajannangngang. Karaeng Tokajannangngang menduduki 

jabatan tertinggi dalam bidang militer sebagai  panglima perang kerajaan . dalam 

menjalankan tugasnya,pejabat ini membawahi beberapa orang pembantu, yaitu: 

a) Karaeng Ri Pabbudukang (pemimpin perang ),  

b) Arung Guru Takkajannangngang (kepala daerah perang), 

c) Arung Lompong Tobonto Alaka (kepala kawanan perang), 

d) Arung Guru Dama (kepala pasuka pribadi). 

6. Sabannara (Syahbandar). Sabannara adalah pejabat yang bertugas di 

daerah bandar dan bertangung jawab secara langsung kepada somaya atau 

tomabicara butta.  Jabatan ini banyak berhubungan dengan para pedagang. karena 

itu, diperlukan keahlian khusus untuk bisa menduduki jabatan ini, seperti 

pengetahuan tentang masalah pelayaran, perdangangan dan hubungan antar 

bangsa. Tidak heran jabatan ini lebih banyak terbuka bagi kalangan tobajik dan 

tosamarak ,karena kalangan inilah yang lebih banyak memiliki kesempatan untuk 

mengunjungi daerah luar, sehingga demikian pula lebih banyak mengetahui adat–

istiadat  berbagai bangsa .  

7. Bate Salapang (dewan kerajaan) . Bate Salapang atau dewan kerajaan 

bertugas untuk menetapkn aturan-atura penyelenggaraan kekuasaan pemerintah 

yang akan di jalanankan oleh somboya dan para pembantunya, namun,menurut 

sagimun M,D., lembaga ini hanyalah sekedar simbol belaka.anggotanya tunduk dan 

patut pada wibawah sombaya.sabda sombaya merupakan undang-undang yang 

harus ditaati dan dijalankan 
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8. Gallarang (kepala distrik). Gallarang bertugas untuk menunjuk wakilnya 

yang duduk di lembaga adat dipusat yang disebut Bate Salapang. Apabila Gallarang 

sendiri yang mewakili daetahnya duduk sebagai anggota Batte Salapang ,maka 

harus  menunjuk pengantinya sebagai Gallarang baru untuk menjalankan tugas 

sehari-hari. Pengantinya biasa diambil dari anaknya sendiri  atau anggota 

keluarganya yang terdekat, pejabat baru ini biasanya dIsebut Gallrang Lolo. Dalam 

menjalankan tugas sehari-hari para Gallarang tidak terikat sepenuhnya oleh kebijak 

politik pusat, mareka di harapkan lebih banyak berinisiatif sendiri . 

walaupundemikian , terdapat suatu kebijakan pusat yang harus dijalanikan oleh 

seluruh Gallarang , yaitu masalah penarikan pajak untuk perbelanjaan negara dan 

pengunaan tenaga manusia. 

9. Matao. Matoa adalah basis pemerintahan  paling bawah dalam struktur 

pemerintahan kerajaan gowa  yang dapat disejajarkan  dengan kepala kampug . 

jabatan Matoa berada di bawah Galalarang. Jumlah Matoa dalam satu Gallarang 

,tergantng luasnya daera kekuasaan Gallarang ,bertambah luas daerah Gallarang , 

bertambah banyak pula jumlah Matoa di daerah tersebut. 

Demikian struktur pemerintahan pra-islam sebagai yang dikemukakan di 

atas. untuk melihat struktur pemerintahan setelah islam, maka pembahasan 

selanjutnya di kemukakan tentang pengaruh islam dalam struktur kerajaan gowa. 

 

 

2. Asal Usul dan Perkembangan Kerajaan Bima 
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Bima merupakan sebuah kerajaan lokal yang penting di wilayah Indonesia 

Timur pada masa lampau. Kerajaan bima dengan Bandar bima sebagai ibu 

negerinya, terletak dijalur perdagangan dari Malaka ke Maluku. Dalam sumber-

sumber budaya jawa kuno disebutkan bahwa pelabuhan bima sudah disinggahi 

kapal-kapal dagang sejak abad ke-10. 

Menurut Chambert-lior dan salahuddin mengungkapkan bahwa nama Bima 

sudah disebut-sebut dalam catatan pelaut eropa yang sejak abad ke-16 sudah 

berlayar ke Nusantara mencari rempah-rempah. Bima sudah menerima pengaruh 

luar dari masa ke masa. Pengaruh Hindu-Jawa pada masa yang lebih awal dan 

islam sejak awal abad ke-16, suatu ciri kultural kerajaan-kerajaan local yang pernah 

memainkan peran penting dalam perdagangan maritime pada abad-abad lampau.31 

Sebagaimana halnya kerajaan-kerajaan local lainnya di Nusantara pada 

masa lalu, Kerajaan Bima memilki struktur pemerintahan sendiri. Beberapa unsur 

dalam system itu tampaknya diadopsi dari luar, tapi telah disesuaikan dengan 

kondisi masyarakat bima itu sendiri. Hirarki kekuasaan serta hak dan kewajiban 

masing- masing diatur dalam undang-undang sendiri. 

System administrasi sangat terpengaruh oleh system kerajaan Makassar. 

Sultan adalah Zill Allah fi al-alam, “bayangan tuham di atas bumi”, raja bicara adalah 

wazir dan kedangkalan dialah yang sebenarnya memerintah. Kedua raja tersebut 

dipimpin oleh sebuah “Majelis Adat” yang terdiri dari beberapa puluh pegawai tinggi 

yang dalam istilah modern sekarang adalah para menteri, para gubernur, para 

penanggungjawab atas protokol dan keamanan, dan para wali golongan-golongan 

                                                

31 Henri Chambert-loir, dkk., Iman dan Diplomasi Serpihan Sejarah Kerajaan Bima 

(Cet. 1; Jakarta: Gremedia, 2010), h. 118. 
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masyarakat. Majelis ini terbagi menjadi tiga badan yaitu: Sara Sara, Sara Tua dan 

Sara Hukum, yang dalam istilah sekarang disebut dengan badan eksekutif, 

legislative dan agama. 

Kelas- kelas sosial dalam masyarakat Bima tersusun ketat secara vertical 

dan horizontal. Secara vertical, struktur penduduk Bima terbagi atas tiga golongan 

dengan pemisahan yang sangat ketat, yaitu: Kaum Bangsawan (Ruma dan Rao), 

orang biasa (Orang merdeka, “órang baik-baik”) dan budak. Secara horizontal 

masyarakat bima terbagi atas beberapa golongan yang disebut dari (sering disebut 

44 jumlahnya). Golongan-golongan itu, yang rupanya berasal dari marga-marga 

lama dan masing masing memiliki kewajiban tertetu yang ditandai dengan 

hubungannya dengan sultan.32 

B. Sejarah Masuknya Islam Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bima  

Ribuan pulau yang ada di indonesia, sejak lama telah menjalin hubungan      

dari pulau ke pulau, baik atas motivasi ekonomi maupun motivasi politik dan 

kepentingan kerajaan. Hubungan ini pula yang mengantar dakwah menembus dan 

merambah celebes atau sulawesi. Menurut catatan compony dengan portugis yang 

datang pada tahun 1540 saat datang ke sulawesi, di tanah ini sudah bisa ditemui 

pemukiman muslim dibeberapa daerah. Meski belum terlalu besar, namun jalan 

dakwah terus berlanjut hingga menyentuh raja-raja dikerajaan Gowa yang meramba 

atau meluas di makassar.  

                                                
32 Henri Chambert-loir, dkk., Iman dan Diplomasi Serpihan Sejarah Kerajaan Bima, h. 

119-120. 
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Raja Gowa pertama yang memeluk Islam adalah Sultan Alauddin Al Awal 

dan perdana menteri atau wazir besarnya Karaeng Matopa pada tahun 1603. 

Sebelumnya dakwah Islam telah sampai pula pada ayahanda Sultan Alauddin yang 

bernama Tonigallo dari Sultan Ternate yang lebih dulu memeluk Islam. Namun 

Tonigallo khawatir jika ia memeluk Islam, ia merasa kerajaannya akan dibawah 

pengaruh kerajaan ternate. Beberapa ulama kerajaan gowa dimasa sultan alauddin 

begitu terkenal karena pemahamannya dan aktivitas dakwah mereka. Mereka adalah 

khatib tunggal, datuk ri bandang  datuk patimang dan datuk ri tiro. Dapat diketahui  

dan dilacak dari nama  para ulama di atas, yang bergelar datuk-datuk adalah para 

ulama dan mubaligh asal minangkabau yang menyebarkan islam ke makassar.33 

Pada abad ke 15 di sulawesi berdiri beberapa kerajaan, diantaranya dari suku 

bangsa makassar (gowa dan tallo) dan bugis (luwu, bone, soppeng dan wajo). 

Kerajaan yang memiliki hubungan baik yaitu kerajaan gowa dan tallo. Ibu kota 

kerajaannya adalah gowa yang sekarang menjadi makassar. Kerajaan ini pada abad 

ke-16 sudah menjadi daerah islam. Masuk dan berkembangnya islam di makassar atas 

juga Datuk Ribandang (ulama adat minangkabau). Secara resmi kerajaan gowa islam 

berdiri pada tahun 1605 M. Pusat-pusat dakwah yang dibangun oleh kerajaan gowa 

inilah yang melanjutkan perjalanan ke wilayah lain sampai ke kerajaan bugis, wajo, 

sopeng, sidenreng, tanette, luwu dan paloppo hingga ke bima dan manggarai.34 

                                                

 33 Siti Waridah Q. Sejarah Nasional dan Umum  (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 

84. 

 34 Siti Waridah Q. Sejarah Nasional Umum. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 86. 
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Berdasarkan sumber-sumber yang telah ditemukan, dapat dikatakan bahwa 

gelombang imigran orang-orang bugis makassar ke semenanjung melayu melalui tiga 

priode, yaitu.35 pertama, berlangsung pada masa sebelum kawasan sulawesi selatan 

memasuki proses islamisasi. Mereka itu sudah tersebar diberbagai tempat 

semenanjung  sumatra, malaka dan kalimantan yang menghubungkan kawasan-

kawasan itu dengan rute perdagangan dengan pusat malaka, kelompok bugis pada 

masa itu belum membentuk dirinya dalam suatu kekuatan militer, meraka umumnya 

tinggal di kawasan  pantai mereka dapat dikatakan kelompok the sea men atau orang 

laut.  

Gelombang kedua terjadi pada masa proses islamisasi sedang berlangsung di 

sulawesi selatan. Masa berlangsung  islamisasi itu berkaitan erat dengan gerakan 

politik yang dilancarkan kerajaan gowa dan sekutu-sekutunya untuk menundukan 

kawasan-kawasan yang belum masuk islam dan sampai islam diterima masyarakat 

setempat konflik politik juga masih berlangsung. Gelombang ketiga berlangsung 

setelah kerajaan gowa dan wajo jatuh ditangan VOC.  Masa inilah merupakan periode 

yang paling banyak terjadi perpindahan orang-orang bugis makassar kesemenanjung 

melayu. Perpindahan yang terjadi dalam gelombang ini berbentuk kelompok yang 

besar, mereka tidak saja terdiri dari masyarakat lapisan bawah tetapi dapat dikatakan 

terdiri dari semua lapisan sosial. 

                                                

 35 Nico Thamiend R.M.P.B. Manus. Sejarah. (Jakarta: Yudhistira, 2000), h. 145. 
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Dari ketiga gelombag yang disebutkan di atas, gelombang terakhir inilah yang 

paling menarik, masalahnya adalah karena faktor pemindahan berkaitan erat dengan 

langsung peperangan yang terjadi dikawasan sulawesi selatan. Orang-orang bugis 

makasar yang yang termasuk ke dalam gelombang yang terakhir ini dipimpin 

langsung oleh kelompok bangsawan. Dengan sisa-sisa kekuatan militer dan kekayaan 

yang mereka miliki kelompok bangsawan ini mengikuti pengikutnya atau rakyat yang 

meninggalkan kampung halamannya untuk merantau dengan tujuan utamannya untuk 

melanjutkan perjuangan untuk melawan kekuasaan belanda. Perjuangan dalam 

melawan kekuasaan belanda itu dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan 

melakukan gangguan pada rute perdagangan atau pelayaran belanda di Selat 

makassar, pantai ambon dan selat malaka pantai kalimantan yang strategis dan 

kepulauan riau. Tindakan mereka dikaitkan dengan “bajak laut” hingga diselat bima, 

bahkan di kabupaten bima kecamatan sape ada kampong bugis, sebagai bukti bahwa 

islam di bima dipengaruhi oleh bugis-makassar. 

Berangkat dari datangnya para saudagar bugis-makassar ke bima pada awal 

abad ke-17, proses islamisasi akan semakin mudah dipahami. Sebelum masuk 

keusaha islamisasi abad ke-17 itu, dapat digambar secara ringkas, bahwa masuknya 

islam pada abad ke-16 berdasarkan sumber sejarah, tidak diketahui oleh pihak 

kerajaan, bahkan kedatangan sunan prapen dari demak ke bima pada pertengahan 

abad ke-16 atau tahun 5040 M. Tidak diketahui oleh kerajaan bima, padahal pengaruh 

islam sudah masuk bima pada tahun itu, yang dilakukan oleh Sunan Prapen adalah 

menyiarkan Islam bukan melakukan ekspansi atau menundukkan masyarakat bima 
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sebagaimana yang dikutip oleh syarifuddin jurdi bahwa kekuatan murni bersifat 

kultural untuk menyiarkan islam, maka penerimaan masyarakatpun terhadap ajaran 

islam bersifat sukarela dan berdasarkan pada kesadaran. Masyarakat yang menerima 

pengaruh islam pada saat itu adalah masyarakat islam yang tingal dipesisiran pantai, 

pengaruh itu tidak sampai pada pusat kekuasaan. Atas kondisi tersebut, Islam pada 

saat itu hanya menjadi agama rakyat bukan menjadi agama penguasa atau kerajaan. 

Sebagai agama rakyat, Islam hanya dianut oleh minoritas kecil masyarakat pesisir 

pantai.36 

Penyiaran islam di bima gelombang kedua berlangsung dalam atmosfir politik 

kekuasaan yang sedang mengalami gejolak, setidaknya persaingan antara generasi 

dan mereka yang terkait dengan kerajaan dalam rangka memperebutkan kekuasaan. 

Kubu yang hendak mengambil alih kekuasaan tidak berdasarkan tradisi kerajaan 

termasuk pihak yang tidak simpatik kepada islam, ketidaksimpatian itu terkait dengan 

sikapnya yang menentang kubu pewaris tahta kekuasaan yang lebih cenderung 

menerima Islam. Prespektif konflik antara generasi kerajaan menjadi penting juga di 

ketengahkan dalam memotret kemunculan islam di  bima. Kalau fase awal yang 

berlangsung pada tahun 154 M dipandang sebagai gelombang pertama masuknya 

                                                

 36 Syarifiddin Jurdi, Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima 

(Makassar: Alauddin Universitas Prees 2011), h. 48. 
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islam ke bima, itu dapat disebut dengan rute dari barat ke timur, maka rute kedua 

menempuh jalur dari utara keselatan.37 

C. Pemerintah Hindia Belanda dalam Dinamika Politik Kerajaan Islam Bima  

     Kontak  pertama antara bima dan orang-orang belanda telah dimulai pada 

awal abad ke-17, ketika terjadi perjanjian lisan antara raja bima dan orang belanda 

bernama Steven van Hegen pada 1605. Dalam sumber lokal, perjanjian ini disebut 

sumpa ncake. Isi perjanjian tersebut sampai sekarang belum diketahui. Namun 

berpusat pada masa-masa berikutnya, hubungan dagang antara bima dan voc tampak 

terjalin dan berpusat di batavia. Dalam catatan harian VOC atau dahregister disebut 

bahwa VOC mengirim kapal-kapalnya ke bima untuk membeli beras dan komoditas 

lainnya. Secara politis, hubungan bima dan VOC mulai berlangsung dengan 

ditandatanganinya perjanjian pada Desember 1669 dengan Admiral Spelman.  

Perjanjian itu merupakan kontak pertama dengan VOC sebagai akibat 

keikutsertaan Sultan Bima, Abdul Khair Sirajudin, membantu kerajaan gowa 

memerangi belanda. Karena kalah perang Sultan Hasanuddin terpaksa 

menandatangani perjanjian dengan belanda pada 1667, yang dikenal sebagai 

“Perjanjian Bungaya”. Isi perjanjian itu antara lain  memisahkan kerajaan bima 

dangan kerajaan gowa agar tidak saling berhubungan dan saling membantu. Pada 

perjanjian pada tahun 1669, bima memberikan terobosan pada komponi untuk 

                                                

 37 Syarifuddin Jurdi, Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima  

(Makassar: Alauddin Universitas Prees 2011), h. 49. 
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berdagang di bima dan raja atau sultan tidak boleh meminta atau menarik cukai 

pelabuhan terhadap kapal dan barang-barang komponi yang keluar masuk pelabuhan. 

Setiap terjadinya pergantian Raja atau Sultan, Komponi akan membuat konrak 

baru. Alasanya, selain untuk memperkuat kontrak-kontrak sebelumnya, juga untuk 

menjadikan Bima dan kerajaan-kerajaan lain di pulau Sumbawa di bawa kekuasaan 

Komponi secara perlahan-lahan. Selain itu pertikaian diantara elit pennguasa di pulau 

Sumbawa, baik yang disengaja direkayasa oleh komponi atau bukan, pada dasarnya 

memberikan kesempatan bagi VOC untuk memperluas pengaruh serta kekuasaannya 

diwilayah itu.  

Untuk mewujudkan keinginanya VOC mengadakan pendekatan melalui 

pembuatan kontrak atau perjanjian secara paksa. Sebagai contoh, pada 9 februri 1765, 

VOC mengadakan perjanjian secara kolektif dengan kerajaan-kerajaan di pulau 

sumbawa, yaitu bima, dompu, tambora, sanggar, pekat dan sumbawa. Cornelis 

Sinkelar (Gubernur VOC) sepakat dengan Abdul Kadim (Raja Bima), Datu Jerewe 

(Raja Sumbawa), Ahmad Alaudin Juhaim (Raja Dompu), Abdul Said (Raja 

Tambora), Muhamad Ja Hoatang (Raja Sanggar), dan Abdul Rachman (Raja Pekat) 

untuk bersama-sama dengan VOC memelihara ketenteraman, bersahabat baik, dan 

mengadakan persekutuan dengan VOC. 

Dalam pasal 1 kontrak tersebut dinyatakan bahwa Raja-raja di pulau 

Sumbawa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berjanji akan terus 

mematuhi kontrak yang pernha dibuat sebelumnya. Demikian pula prosedur dalam 

perjanjian yang telah dibuat  sebelumnya dengan VOC, Masih berlaku dan akan terus 
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dipatuhi. Pada 1675, VOC diizinkan untuk mendirikan posnya di bima. perjanjian itu 

diperbaharui lagi pada 1701 dan sejak itu secara resmi VOC hadir di Bima. pada 

awalnya ditempatkan seseorang dengan jabatan koopman atau ondkopman, kemudian 

seorang reside, dan akhirnya seorang komandan. 

Pada 1708, J Happon di tunjuk sebagai residen yang pertama. Pada 1771, 

jabatan residen digantikan oleh jabatan komandan sampai 1801. Dalam kontrak di 

sebutkan pula bahwa perjanjian itu dibuat dalam rangka persahabatan dan 

persekutuan abadi yang didasarka pada ketulusan, kepercayaan, dan kejujuran. 

Sebagai konsekuensi dari kontrak-kontrak itu, kerajaan-kerajaan di pulau Sumbawa 

tidak boleh dilarang mengadakan hubungan (politik maupun dagang) dengan daerah-

daerah lain, dengan bangsa eropa lain, atau dengan seseorang kecuali atas persetujuan 

dan izin VOC. Meski demikian, penempatan residen belanda di bima pun harus 

dengan persetujuan kerajaan bima dan sepengetahuan gubernur dan dewan hindia di 

makassar. 

Akibat lain dari perjanjian ini adalah semua hubungan dengan orang-orang 

makassar di daerah ini harus diputuskan. Bagi VOC, orang-orang makassar 

merupakan para pengacau dan penyulut kekacauan karena hubungan sumbawa dan 

makassar yang telah berjalan lama. Pada 1695 orang-orang makassar melakukan 

pelarian dalam jumlah besar ke daerah manggarai. Bahkan, perpindahan orang-orang 

makassar itu telah berlangsung sejak 1669, setelah kerajaan gowa ditaklukan VOC 

dan ditandatanganinya perjanjian Bungaya pada 1667. Pada 1701, orang-orang 

makassar berhasil diusir dari manggarai. Namun, ternyata hubungan bima dengan 
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makassar tidak dapat diputuskan dengan cara-cara kekerasan seperti itu karena 

hubungan bima-makassar tidak semata-mata bersifat politik dan ekonomin (dagang), 

tapi juga hungan perkawinan antara elit penguasa bima dengan bangsawan gowa. 

Pada 1759, sebagai dampak dari kontrak yang dilakukan raja-raja di pulau 

sumbawa, orang-orang makassar menyerang manggarai dan meduduki daerah itu. 

Namun mereka tidak dapat bertahan lama  karena pada 1762, dengan pantuan VOC, 

dapat menguasai kembali daerah manggarai. Usaha yang dilakukan oleh gowa untuk 

menguasai manggarai tetap dilakukan, misalnya pada 1822 dengan jalan menarik 

pajak, namun belum berhasil. Dengan berbagai perjanjian yang terus diperbaharui 

dari zaman VOC hingga ke hindia belanda, perlahan lahan kesultanan bima secara 

politis kehilangan kekuasaan. Perjanjian yang merupakan titik puncak hegemoni 

belanda atas kesultanan bima adalah perjanjian yang dilakukan oleh sultan ibrahim 

pada 6 febuari 1908 yang disebut “Contract Met Bima”. Perjanjian tersebut antara 

lain berisi: 

1.  Sultan bima mengakui kerajaan bima merupakan bagian dari hindia 

belanda dan bendera belanda harus di kibarkan. 

2. Sultan bima berjanji senantiasa tidak melakukan kerja sama dengan 

bangasa kulit putih lain. 

3. Apabila  gubernur jenderal hindia belanda menghadapi perang, maka 

sultan bima harus mau mengirim bala bantuan. 

4. Sultan bima tidak akan menyerahkan wilayah kesultanan bima kepada 

bangasa lain kecuali belanda. 
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Walaupun pada perkembanganya perjanjian ini menyulut perlawanan dari 

rakyat bima, tetep saja kesultanan bima pada masa itu berada dalam posisi yang 

lemah. Hal itu bisa dilihat dari perlawanan rakyat  yang dapat dipatahkan oleh 

belanda secara bertahap dan sultan ibrahim tidak punya kekuatan yang cukup untuk 

melakukan perlawanan secara terang-terangan. 
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BAB III 

RELASI DIPLOMASI DALAM PRESPEKTIF POLITIK KEKUASAAN  

A. Relasi Internasional Antara Kekusaan Dalam Diplomasi 

Sejarah awal peristiwa relasi internasional umat Islam dengan negara lain 

terjadi pada masa Rasulullah ketika beliau mengirimkan surat permintaan kepada 

Kaisar Persia untuk beriman kepada Allah dan rasul-Nnya. Pada saat itu, surat yang 

diajukan oleh Rasulullah diabaikan oleh Kaisar Persia dan dicabik-cabik didepan 

utusan rasul bahkan lebih jauh utusan rasulullah kemudian dibunuh oleh sekutu 

romawi dari suku arab yang tunduk kepada bangsa romawi. Peristiwa tersebut 

disampaikann kepada rasulullah dan mendengar perlakuan tersebut rasul kemudian 

menyatakan bahwa perbuatan demikian itu adalah pernyataan perang terhadap kaum 

muslimin. Perbuatan hukum rasul dalam mengadakan relasi internasional dengan 

persia kala itu merupakan sebuah bentuk baru penggunaan kekuatan dan mobilisasi 

massa dalam relasi internasional. Artikulasi kekuatan politik dalam relasi 

internasional pada posisi lain mendapat interpretasi bagi kalangan tertentu bahwa 

Islam telah melegalkan kekerasan dalam relasi internasional.38 

Fakta tentang legalisasi kekerasan dalam relasi internasional dapat saja 

menjadi polemik yang melemahkan atau menguatkan umat Islam dalam konteks 

hukum dan perpolitikan. Ketika hanya landasan hukum dimaksud untuk masa kini 

dan melupakan setinggan sejarah ketika itu maka sangat kuat kiranya menyatakan 

                                                

 38 Subehan Khalik, “Hubungan-Hubungan Internasional Di Masa Damai”, Al-Daulah 

3, no. 2 (2014): h. 230. 
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bahwa Islam telah melegalkan kekerasan dalam relasi internasional. Berikut beberapa 

landasan hukum tentang pemakain kekuatan politik dan diplomasi dalam relasi 

internasional.39 

Secara umum landasan hukum yang bersumber dari al-Qur’an tentang 

legalitas penggunaan kekuatan dalam relasi internasional dapat diperhatikan sebagai 

berikut: Q.S Al-Baqarah/2: 190-193, yang berbunyi: 

    

   

      

,   

  

   

   

     

   

   

    

   

   ,  
    

  ,    

   

    

     

    

 

Terjemahanya: 

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang memerangi kamu, (tetapi) 

janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhla mereka dimana saja kamu 

                                                

 39 Subehan Khalik, “Hubungan-Hubungan Internasional Di Masa DamaiI”, Al-Daula 3 

no. 2 (2014): h. 231. 
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jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu 

(Mekkah), dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan 

janganlah kamu memerangi mereka di masjidil haram, kecuali  jika mereka 

memerangi kamu di tempat itu. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. 

Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh, Allah maha pengampun, maha 

penyayang dan perangila mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama 

hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tiidak ada lagi 

permusuhan, kecuali orang-orang yang zalim.40 

 

Menurut M. Quraish Shihab, ayat di atas menjelaskan tetang peritah untuk 

berperang dijalan Allah Swt., yaitu untuk menengakkan nilai-nilai Ketuhanan Yang 

Maha Esa serta kemerdekaan dan kebebasan yang sejalan dengan tuntanan agama. 

Sedangkan pada ayat berikut menjelaskan larangan melampui batas karena Allah 

tidak suka siapapun yang melampui batas, tetapi bila mereka melampui batas, maka 

bunuhlah mereka dan siapapun yang memerangi dan bermaksud untuk membunuh 

kamu jika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk mencegah agresi mereka.41 

Fitnah (menimbulkan kekacauan), seperti mengusir sahabat dari kampung 

halamanya, merampas harta mereka dan menyakiti atau mengganggu kebebasan 

mereka beraganma. Perhatikan pula teks ayat ayat dalam QS. Ali-Imran/3: 28, yang 

berbunyi: 

   

   

    

     

                                                

 40 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan  Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan, h. 

29-30. 

41 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran (Vol. 

1, Jakarta: Lentara Hati, 2002), h. 506-509. 
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Terjemahannya: 

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali 

dengan meninggalkan orang-orang mukmin, barang siapa berbuat demikian, 

niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat)memelihara 

diri dari sesuatu yang di takuti dari mereka dan Allah memperinggatkan kamu 

terhadap diri siksanya, dan  hanya kepada Allah kembali mu.42 

 

Menurut M. Quraish Shihab, ayat tersebut di atas menjelaskan tentang 

larangan orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong 

mereka, karena jika seorang mukmin menjadikan mereka penolong, itu berarti sang 

mukmin dalam keadaan lemah, padahal allah enggan melihat orang yang beriman 

dala keadaan lemah itu konsekuensi yang paling sedikit.43 

Sikap non agresi pada masa awal Islam adalah sebuah keniscayaan mengingat 

tipelogi konteks sosial ketika itu mengarah pada percaturan para tokoh suku dan 

kabilah arab. Kondisi yang demikian menjadi pencerminan dari sikap yang amat 

keras lagi bermusuhan antara mereka. Sehingga bibit-bibit penggunaan kekuatan 

dalam relasi bilateral, multiteral, regional dan internasional. Ditambah lagi 

keberadaan dua kekuatan poros pembanding kekuatan kaum muslimin ketika itu oleh 

                                                

 42 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan, h. 

53. 

43 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, h. 

72. 
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Sasaniah dan Bizantium. Ketika Negara Islam bentukan rasulullah mulai menebarkan 

pengaruhnya, penggunaan kekuatan merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki. 

Konstalasi politik dan pecaturan antara  bangsa telah memaksa kaum muslimin untuk 

menggunakan pola-pola yang dipakai oleh para musuh mereka untuk dijadikan 

sebagai alat pamungkas menganulir kekuatan dan kekuasaan musuh.44 

Sebagaimana diketahui di atas, ayat-ayat madaniyah yang secara global 

berbicara tentang pengunaan kekuatan dalam relasi internasional huruslah dimaknai 

berdasarkan konteks masyarakat Islam kala itu. Masyarakat Islam madinah yang 

sudah mapan ketika itu dihadapkan pada pola baru mempertahankan kekuasaan. 

Salah satu pola yang dimaksud adalah penggunaan kekuatan dan legalitas kearah ini 

telah ditunjukkan secara jelas. Penjelasan secara terperinci mengenai penggunaan 

kekuatan sebagaimana diketahuui di atas haruslah secara konprehensif mengingat 

pemahaman yang sepenggal-penggal mengenai otoritas penggunaan kekuatan dalam 

relasi internasional dapat saja berpaling dari makna keberadaan Islam sebagai agama 

yang penuh rahmat (Rahmatan Lil Al’Alamin). 

Penggunaan kekuatan secara terbatas dalam mempertahankan diri pada 

peperangan dimaksud untuk mempertahankan diri dan menyebarkan Islam. Fakta 

tentang ini dapat dilihat dari aresifitas umat Islam dalam menyebarkan Islam ke 

pelosok dunia meliputi wilayah Syuria, Irak, Afrika bagian utara, Spanyol bagian 

selatan, Persia sertan india bagian timur. 

                                                

 44Subehan  Khalik, “Hubungan-Hubungan Internasional Di Masa Damai”, Al-Daulah 

3, no. 2 (2014): h. 232 
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Banyak riwayat yang berbicara tentang penggunaan kekuatan secara terbatas 

oleh kaum muslimin terhadap orang-orang non muslim. Ketika terjadi penaklukan 

terhadap muslim senantiasa menawarkan kepada musuh mereka kesempatan untuk 

mengadakan perjanjian damai dengan beberapa alternatif. Salah satu alternatif yang 

paling utama mereka tawarkan adalah beriman  kapada Allah dan rasul-Nya, jika hal 

ini mereka tidak jatuhi maka barulah mereka kemudian dibebani pajak perlindungan 

(jizyah). Adapun kondisi dimana mereka menolak untuk memilih salah satu dari 

alternatif yang ditawarkan, maka bagi mereka berlaku perintah untuk memerangi 

sampai mereka kemudian tunduk terhadap apa yang ditawarkan.45 

B. Relasi Internasional Dalam Masa Damai 

Telah disinggung di depan bahwa ketika terjadi konflik antara umat Islam 

dengan lawan mereka, terlebih dahulu mereka diharuskan untuk mengadakan 

perjanjian damai yang dimana al-sulh. Perjanjian inilah yang kemudian menjadi dasar 

perdamaian antara kedua bela pihak yang bersengketa dalam perang. Dengan 

diadakannya perjanjian damai tersebut secara seksama. Intinya, perdamaian 

merupakan unsur utama yang menyusun proses tersebut kearah yang diinginkan.46  

Al-Qur’an telah memerintahkan untuk memelihara perdamaian yang kekal 

dan itu merupakan pangkal relasi internasional dalam Islam. Ayat dimaksud dapat 

dilihat dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 208 

                                                

 45Subehan Khalik,”Hubungan-Hubungan Iinternasional Di Masa Damai”, Al-Daulah 3, 

no. 2 (2014): h. 234. 

 46Subehan Khalik, ”Hubungan-Hubungan Internasional Di Masa Damai”, Al-Daulah 3, 

no. 2 (2014): h. 240. 
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Terjemahannya:  

 

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam keseluruhan, 

dan janganlah kamu turut langka-langka syaitan. Sesungguhnya syaitan itu 

musuh yang nyata bagimu.47 

 

Ayat di atas menuntut setiap orang yang beriman supaya melaksanakan 

seluruh ajaran islam, jangan hanya percaya dan mengamalkan sebagian ajaranya dan 

menolak atau mengabaikan sebagian yang lain. 48 

Bertolak dari hal tersebut di atas, Allah Swt berfirman dalam. Q.S. An-Nisa/4: 

90, yang berbunyi: 

    

   

   

   

   

     

  

   

                                                

 47Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsir: Edisi yang Disempurnakan, h. 32 

48 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, h. 

209. 
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Terjemahannya: 

Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang 

antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai), atau orang-orang yang 

datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi 

kamu dan memerangi kaimnya. Kalau Allah menghendaki, tentu dia member 

kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. 

Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta 

mengemukakan perdamaian kepadamu. Maka Allah tidak member jalan 

bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka.49 

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat di atas merupakan bentuk 

pengecualian kepada orang-orang kafir yang lari dari kamu sehingga sampai kepada 

suatu kaum untuk meminta perlindungan yang antara kamu dan kaum itu telah ada 

perjanjian untuk tidak saling berperang atau memerangi orang yang meminta 

perlindungan kepada mereka, maka jangan tawan atau bunuh mereka yang demikian 

juga orang-orang yang telah datang kepada kamu sedang hati mereka merasa 

keberantan untuk memerangi kamu dalam rangka membela keyakinan mereka atau 

kaum mereka. Hal ini bertujuan untuk menciptakan atau terpiliharanya kedamaian50 

Guna memberi penegasan terhadap eksistensi pihak yang mengadakan 

perjanjian damai dan perang dengan kaum muslimin dibuatlah istilah tekhnis “dar al-

                                                

 49 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan, h. 92 

50 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, h. 

664. 
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harbi”. Diantara posisi  kedua negara ini terdapat daerah ketiga yang para ahli fikih 

dinamai dengan dar  al-ahdi. Daerah ini dinamai demikian mengigat  perlindungan 

yang berlaku  terhadap daerah ini tidak  mengharuskannya  untuk memeluk agama 

Islam melainkan hanya sebatas perlindungan Negara oleh kaum muslimin dan 

kompensasi dari semua itu mengharuskan mereka membayar sejumlah pajak. 

Dar Al-Islam, Dar al-Harb dan Dar al-Ahdi Dar al-Islam adalah suatau 

negara yang memerintah dengan kekuasaan kaum muslimin. Kekuatan dan 

pertahanannya ditangan kaum muslimin. Eksistensi ini juga berimplikasi pada 

kewajiban kaum muslimin untuk ikut dalam mempertahankannya (fardu kifayah). 

Jika daerah yang dimaksud telah diserang dan musuh telah memasuki wilayah di atas, 

maka kewajiban untuk mempertahankannya berubah menjadi (fardu’ain). 

Bertolak dengan hal tersebut di atas, dalam konteks lain berasumsi bahwa 

settingan pada mayoritas penduduk beragama dinyatakan sebagai dar al-Islam jika 

mayoritas penduduknya beragama Islam demikian pula sebaliknya. Settingan ini 

pulalah yang dipengaruhi oleh organisasi Konfrensi Islam (OKI) dalam menetapkan 

Indonesia dan mesir sebagai anggota OKI. 

sementara itu definisi tentang dar al-harbi dalam pandangan para ahli terbagi 

menjadi dua bagian terbesar yaitu: Dar al-harbi adalah suatu Negara yang kekuasaan 

dan pertahanannya ditangan penguasa bukan muslim dan tidak mempunyai perjanjian 

apapun dengan kaum muslimin yang akan mengatur relasi mereka. Definisi ini di 

setujui oleh sebagian para ahli dan ulama. 
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Definisi yang  sedikit berbeda dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan 

golongan zaidiyah bahwa suatu negara  tidak mesti menjadi dar al-harbi semata-mata 

karena kekuatan dan pertahannya tidak ditangan kaum muslimin, tetapi ada tiga 

syarat untuk mencapai kualifikasi seperti itu, yaitu: pertama, Bahwa kekuasaan dan 

pertahanan tidak ditangan kaum muslimin, sedemikian rupa sehingga di dalam negara 

itu tidak dijalankan hukum Islam. Kedua, Posisi negara ini bertetangga langsung 

dengan territory kaum muslimin. Ketiga, Berbaliknya penjaminan keamanan yang 

sebelumnya diberikan oleh kaum muslimin dan ahli zimmi menjadi rasa ketakutan 

dan teror oleh penguasa Negara yang datang kemudian. 

Imam Abu Hanifa kemudian menyimpulkan bahwa terdapat pula area dimana 

kekuasaannya tidak ditangan kaum muslimin dan tidak pula ditangan musuh (dar al-

harbi) teritorial Negara ini berjauhan dengan teritorial kaum muslimin. Kenyataan ini 

berimplikasi pada terciptanya daerah damai (dar al-silmi) yakni wilayah atau Negara 

yang tidak melakukan serangan (perang) terhadap kaum muslimin  dan tidak pula 

mengiginkan perjanjian damai (‘ahdi). Kunci utama pernyataan Imam Abu Hanifah 

terletak pada perbatasan langsung teritorial Negara Islam dengan Negara tetangga 

mereka. Jika teritorial daerah dimaksud berjauhan dengan Negara kaum muslimin 

maka hal itu dianggap bukan sebagai ancaman. 

C. Diplomasi Moral 

1. Sikap Sopan dalam Relasi Kemanusiaan 
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Setiap moment kehidupan Rasulullah sealalu dihaiasi kebaikan. Dalam artian 

Rasulullah tidak berleha-leha dan membuang-buang waktu dengan percuma. Dalam 

hidupnya banyak ketegangan, tekanan, dan berbagai provokasi, namun rasulullah 

tidak pernah kehilangan rasa harap dan optimisme sedetik pun dalam kehidupannya. 

al-Qur’an memberikan definisi secara jelas bahwa orang muslim yang baik adalah 

yang mampu menguasai amarahnya atau mampu memberi maaf pada saat dia sedang 

marah. Memberi maaf saat seseorang berada dalam keadaan tenang adalah sesuatu 

yang sangat mudah, namun yang sangat dihargai adalah jika seseorang berada dalam 

keadaan marah mampu memberikan maaf.51 Allah Swt berfirman. Q.S. Al- A’raf/7: 

199, yang berbunyi: 

   

   

     

Terjemahannya:  

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta 

berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.52  

 

 

Thahir Ibnu Asyur, sebagaimana yang dikutip oleh M. Quraish Shihab bahwa 

ambillah maaf berarti pilihanlah pemanfan, lakukan hal tersebut sebagai aktivitasmu, 

dan hiasilah diri dengannya, jangan memilih lawan.53 

                                                

 51 Afza Iqbal, Diplomasi Islam (Jakarta: Pustaka Al Kautsa, 2000), h. 76. 

 52 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan, h. 

176. 
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Allah memberikan petunjuk agar selalu memberi maaf pada ucapan-ucapan 

dan tindakan yang melukai, penghinaan dan penyiksaan demi berlanjutnya dakwah. 

Hal tersebut hendaknya dilakukan dan dipraktekan disegala situasi. Hendaknya dia 

tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh orang-orang bodoh yang seringkali 

menebarkan keraguan dan kesulitan yang seringkali melemparkan celaan, cibiran, 

intrik, dan persekongkolan untuk menghancurkan kebenaran. Mereka yang 

melakukan hal-hal seperti itu jangan sampai dipedulikan dan jangan pulah 

diindahkan, anggap saja apa yang mereka katakan dan lakukan sebagai angin lalu.  

Jangan sampai kita disibukkan dengan hal-hal yang mengundang kontroversi 

yang sama sekali tak akan membuahkan hasil, atau berdamai dengan cara kopromi. 

Suatu waktu mungkin saja seseorang akan berpikir, untuk melakukan tindakan balas 

dendam atau tindakan diam tatkala kejahatan telah merobek-robek wilayahnya atau 

kompromi dengan  masa bodoh. Apakah akan menghasilkan hal yang bagus untuk 

tujuan dakwah atau tidak. Semua itu harus ditolak dengan keras oleh setiap muslimin, 

karena dia tidak boleh melakukan kompromi dalam hal-hal yang sifatnya sangat 

prinsip. Sebab manakala dia memiliki keimanan yang mengakar kuat dia  akan 

berlaku santun dan sangat arif, dan pasti mampu memaafkan tatkala berinteraksi 

dengan teman atau pun lawan. Dia akan menghindari semua hal yang sia-sia, dia akan 

berdakwah dan berargumen dengan cara paling terbaik. Ucapanya selalu lemah 

                                                                                                                                      

53 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, h. 

351. 
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lembut dan penuh hikmah, kelakuannya selalu beradab, dia selalu mengatakan 

perkataan yang terbaik, tampa melukai kelemahan orang lain atau kelompok tertentu. 

Lidah itu laksana pedang bermata dua. Dia bisa dipergunakan dengan hal-hal 

yang baik dan sekaligus bisa dipergunakan untuk kejelekan. Rasulullah mengatakan 

bahwa mereka yang mampu mengontrol lidahnya akan memperoleh rahmat Allah. 

Rasulullah selalu menghindari sebuah pebincangan yang panjang dan pidato yang 

terlalu lama. Apa yang beliau lakukan selalu punuh dengan hikmah dan selalu 

moderat. Rasulullah juga selalu menginstruksikan agar seseorang berbicara 

hendaknya disesuaikan dengan kapasitas nalar audiensnya. Semua yang sifatnya 

ornamental, belebihan, dan terlalu didramatisasi hendaknya dihindari dengan sebaik-

baiknyan. Jika sebuah argumentasi dan perdebatan berakhir dengan tidak berhasil 

memberikan keyakinan pada orang yang mendengar, maka jangan sampai perdebatan 

itu berujung dengan pertumpahan darah. Seseorang harus senantiasa mampu untuk 

setuju ataupun tidak setuju dengan pendapat orang lain. Sebagaimana Allah Swt 

berfirman dalam Q.S. Asy-Syura/24: 15 
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Terjemahannya: 

Maka karena, serulah dan beristiqomalah sebagaimana yang diperintahkan 

kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsuh mereka dan katakanlah: 

“Aku beriman menyangkut apa yang diturunkan Allah dalam kitab dan aku 

diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allahlah tuhan kami dan 

tuhan kamu. Bagi kami amal-amal dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada 

pertengaran antara kamu  dan kami, Allah menggumpulkan antara kita dan 

kepadanyalah (kita) kembali.54  

 

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa memerintahkan umat untuk tetap 

berpagang apada prinsip persatuan dan kesatuan dengan tujuan menghindari 

perpecahan serta seruan kepada seluruh manusia untuk bersatu dan meningkatkan 

prinsip keistiqomahan yaitu konsisten melaksanakan ajaran agama.55 

Keimanan tidak mungin bisa dipaksakan pada “tenggorokan” manusia. 

Pertanyaan-pertanyaan bodoh tidak perlu dijawab. Pertanyaan semacam itu harus 

diabaikan dan dianggap sepi. Kata Rasulullah, perkataan yang  baik itu adalah 

sedekah dan orang  yang baik itu adalah orang yamg mampu mengungkapkan kata-

katanya dengan rasional dan laksana obat yang memberikan penyembuhan. Kata-kata 

yang  baik akan menyatukan manusia dan sebaliknya kata-kata yang buruk hanya 

akan mengoyak-ngoyak mereka. Kata-kata yang jelek hanya akan melahirkan iri hati, 

                                                

 54 Kementerian Agama  RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan, h. 

484. 

55 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, h. 

143. 
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kebencian, perpecahan, dan perselisihan. Kaum muslimin diwajibkan untuk 

menggunakan  kata-kata yang baik dan bijak dalam usaha mencapai tijuannya. Kata 

yang baik (Kalimat Thoyyibah) menurut Al-Qur’an adalah “laksana pohon yang baik, 

akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke lagit. Pohon itu memberikan buahnya 

pada setiap musim dengan seizin tuhannya. Allah memberikan perumpamaan-

perumpamaan seperti itu untuk manusia agar selalu ingat. Dan perumpamaan kulit 

yang buruk, seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari 

permukaan bumi tidak dapat tegak sedikitpun”. Dengan demikian kaum muslimin 

dilarang untuk mengatakan perkataan yang tidak senonoh dan tidak beradap. Firman 

Allah yang berbunyi, “Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik”, adalah 

motto Islam. 

2. Amanah atas Kebenaran   

Diplomasi bagi Rasulullah merupakan sarana untuk mencapai tujuan dan 

mengangap sarana itu sama pentingnya dengan tujuan. Jika tujuan yang mulia, maka 

ia tidak bisa dicapai dangan mempergunakan sarana yang tidak suci dan tidak mulia. 

Maka atas dasar itulah beliau memberikan basis moral pada diplomasi dan seni 

negosiasi yang selama ini dikesangkan buruk kerena sejarahnya yang kelam yang 

memberikan asumsi bahwa sebuah misi yang disampaikan dengan cara yang tedak 

familiar akan memberikan salah sangka dari orang yang mengerti sejak awalnya. 

Dalam menggunakan diplomasi, Rasulullah  tidak menyimpang dari prinsip-

prinsip yang beliau ajakan kepada setip orang mukmin. Tak ada seorangpun yang 

komitmen dengan prinsip bisa melakukan kebijakan hingga mencapai tujuan akhir 
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jika dia hanya melakukan misinya hanya semata-mata untuk menang atau untuk lari 

dari kecaman. Rasa takut dan setuju tidak akan menyampaikan seseorang kepada 

kebenaran dan kesuksesan bukanlah satu-satunya ukuran  yang harus dilihat pada 

seorang utusan. Dalam setiap melakukan misinya Rasulullah yang sangat setia 

dengan tugas-tugasnya sebagai Rasul tidak pernah melupakan hal ini. Sebab bukan  

persetujuan seseorang yang dia inginkan atau celaan orang yang dia hindari, dia 

lakukan hanyalah semata-mata untuk mencapai tujuan kedamian dan kebenaran itu 

sendiri tanpa melihat konsekuensi apa yang akan diterimanya. Keyakinan pasti 

menang dan kebatilan akan hancur selalu menjadi inspirasi dari semua tindakannya. 

Dan itu juga  yang banyak menggerakkan dan mengilhami orang-orang yang ada di 

sekelilingnya. Dia tak pernah memerintahkan sebuah pekerjaan atau pimikiran 

tertentu kecuali terlebi dahulu menjadikan apa yang dia perintahkan sebagai bagian 

dari hidupnya. Dia lakukan apa yang dia katakan dan selalu mengatakan yang terbaik. 

Sebagai manusia yang berbudaya, rendah hati dalalm berpikir dan bermartabat, 

Rasulullah selalu mampu melakukan negosiasi dalam masalah apapun dengan cara 

yang tenang, penuh amanah dan benar.56  

Ada kesempatan universal tentang akhlak Rasulullah. Sejarah lengkap 

Rasulullah sangat masyhur  memaparkan perkataan dan perbuatan yang beliau 

lakukan. Dia hidup ditengah-tengah orang Arab yang  masih berada dalam alam  

jahiliyah dan takhayyul. Dia berada disebuah masyarakat yang hidup dengan cara 

                                                

 56Afza Iqbal, Diplomasi Islam, h. 85 
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mereka sendiri yang  tidak segan-segan untuk melakukan penjarahan, berperang, dan 

bertempur. Di tengah masyarakat, demikianlah Rasulullah hidup  dan berjuang. 

Keberadaannya di tengah masyarakat yang sedemikian itu tak membuatnya 

terpengaruh. Dia berjalan penuh dengan yakin dan lurus,dan mampu menunjukan 

kepribadian dirinya, hingga mereka menggelarinya Al-Amin (yang terpecaya). Ini 

semua terjadi sebelum dia di utus sebagai Rasul. Dia bekerja dengan baik, berdagang 

dengan penuh integritas, dia selalu bergaul dengan semua lapisan masyarakat. 

Walaupun usianya masih sangat belia, beliau sudah dikenal sebagai pemudah yang 

penuh integritas. Dalam berbagai kasus yang sangat sulit untuk dipecahkan,banyak 

orang yang meminta nasehat-nasehatnya dan mencari solusi dari tangannya, karena 

beliau dianggap sebagai sosok yang akan mampu memberikan rasa damai dikalangan 

mereka. Salah satu sifat kerendahan hati dan kesopanan Muhammad adalah 

sikapnyan yang tidak pandang bulu pada sesama. Sifat-sifatnya yang memiliki nilai 

Rabbani telah menjadikannya sebagai pusat perhatian banyak orang. Tak ada yang 

lebih berharga dari kesopanan, kerendahan hati, toleransi dalam usaha kelangsungan 

sebuah negosiasi dan diplomasi. Sebab sifat pemarah, kasar, congkak akan 

merupakan halangan berat dan  bahkan menghancurkan proses negosiasi. Sifat-sifat 

inilah yang membuat Rasulullah memiliki banyak pengikut yang sangat setia dan 

loyal kepadanya yang tidak pernah dimiliki oleh seorang pemimpin dunia mana 

pun.57 Seperti yang di gambarkan dalam. Q.S. Ali-Imran/3: 159 

                                                

 57 Afzal Iqbal, Diplomasi Islam, h. 86 
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Terjemahannya: 

Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap 

mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 

menjauhkan diri dari sekelilingmu.58 

 

Menurut M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa adanya konsep membimbing 

dan menuntun kaum muslim secara umum, kini tuntunan diarahkan kepada Nabi 

Muhammad saw., dengan sikap yang lemah lembut Nabi kepada kaum muslimin 

khususnya kepada mereka yang telah melakukan keslahan dan peanggaran dalam 

perang uhud.59 

Semua kualitas yang  disebutkan dalam al-Qur’an adalah kualitas dalam 

bersikap benar, benar dalam ucapan dan perbuatan. Manusia yang mengabdi pada 

kebenaran adalah manusia yang lurus, dia adalah manusia yang yakin terhadap apa 

yang dikatakannya, seorang manusia yang berani mengatakan keyakinan yang ada 

dalam dadanya, akan terhindar dari sikap hipokrit dan tipu daya. Seseorang tidak 

                                                

 58Kementerian Agama RI, Al-Qur;an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan, h. 71 

59 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, h. 

309. 
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akan mampu melakukan suatu pekerjaan negosiasi, sikap dia memiliki sikap yang 

mendua apalagi jika dia termasuk orang tidak sabaran, sembrono dan suka  

melakukan  tipu daya. Manusia yag memiliki sifat berani, jujur akan mengilhami 

yang lain untuk berlaku baik. Tipu daya, trik-trik  jahat tidak punya tempat dalam 

diplomasi Islam. Al-Qur’an secara eksplisit mengutuk keras segala bentuk penipuan, 

baik penipuan kecil, yang menyangkut kehidupan sehari-hari ataupu dalam bentuknya 

yang lebih besar misalnya dalam kehidupan berpolitik. Diplomasi dalam Islam adalah 

sesuatu yang bersih dan permainan yang jujur, yang tidak bisa dipisahkan dari 

kehidupan yang luas. Seorang muslim melihat kehidupan ini sebagai amanah, amanah 

yang pernah ditawarkan kepada langit, bumi dan gunung-gunung, namun semuanya 

serentak menolak.60 

Manusia menerima amanah itu, dengan demikian, dia berarti telah 

mengemban sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Orang-orang yang 

memelihara amanat itu akan mendapat pahala yang besar, sedangkan mereka yang 

gagal untuk memikul amanat itu maka mereka akan menerima siksanya.  

Menjaga amanah tidak terbatas hanya pada menjaga amanah uang dan 

kekayaan, sebagaimana yang selama ini dipahami oleh banyak orang. Menjaga 

amanah itu mencakup seluruh bidang kehidupan kita. Baik dalam urusan finansial, 

hukum, politik dan moral. Jika seseorang memintamu untuk merahasiakan sesuatu, 

maka itu menjadi kewajiban kamu sekalian untuk menjaga rahasia itu, karena itu 

                                                

 60 Afzal Iqbal, Diplomasi Islam, h. 87 
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adalah amanah dan jangan sekali-kali merusak amanah tersebut. Jika seseorang 

memintamu untuk memberikan nasehat dalam satu persoalan tertentu, hal itu 

hendaknya hanya menjadi rahasiamu sendiri. Seseorang yang menghianati amanat, 

sebagaimana sabda Rasulullah, bukanlah manusia beriman, dan orang yang  tidak 

mampu menjaga lisanya akan kehilangan nilai moralnya. Orang yang pernah 

melakukan pengkhianatan terhadap amanah walaupun sekali, akan sulit baginya 

mendapatkan kepercayaan itu kembali di masa depan.61 

3.   Sabar Dalam Mencapai Tujuan  

Sabar bukan berarti pasif dan tak melakukan apa-apa dalam menghadapi 

provokasi-provokasi. Kesabaran adalah istiqamah dan penuh ketenangan dalam 

menghadapi cobaan, namun diiringi oleh usaha yang terus menerus dalam mencari 

jalan yang terbaik untuk mencapai tujuan. Tujuan yang besar akan membutuhkan 

kapasitas kesabaran pula. Ini penting untuk ditekankan sejak awal karena seorang 

diplomasi harus menjadikan dirinya sudah mampu meyakini dengan seyakin-

yakinnya apa yang dia bawah, dan harus memiliki keyakinan yang dalam terhadap 

misi yang dia bawah. Sebab jika hal itu tidak mampu dia miliki, maka dia tidak akan 

mampu meyakinkan orang lain. Oleh karena itu dia harus selalu kokoh, dan 

memegang kuat keputusan apa yang harus dia ambil. Karena jika tidak, maka itu telah 

mengukir kegagalan secara premature. Seorang diplomat harus terus menerus 

memfokuskan pada  satu titik tujuan untuk mencapai misi yang dia emban. Tantangan 

                                                

 61 Afzal Iqbal, Diplomasi Islam, h. 87. 
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dan tekanan jangan sampai menjadikan dirinya ambruk untuk tidak melaksanakan 

tugas utamanya.62 

Menunggu waktu yang paling tepat adalah salah satu karakteristik dari 

diplomasi. Ketika negosiasi mencapai satu titik yang membuat seseorang  tidak sabar 

lagi dalam mengendalikan dirinya, itu berarti kesudahan dari riwayat karirnya. 

Ketidak sabaran dalam menghadapi orang lain ketika bernegosiasi merupakan 

penyebab utama berakhirnya sebuah negosiasi. Tak ada yang lebih berbahaya dan 

lebih buruk dalam sebuah diplomasi lebih dari pada kesabaran yang “pendek”. Dunia 

seakan berada dalam suasana horror, tatkala seorang diplomasi  kehilangan 

kesabarannya. Napoleon melemparkan topinya ke lantai di Istana Marcolini di 

Dresden saat dia melakukan negosiasi dangan Metternich. Sir Charles Smith merusak 

sebuah dengan Sultan Maroko di hadapan  Kesultanan sendiri. Count Tattenback, 

kehilangan kesabarannya saat konfrensi Algeciras dan telah mengantarkan negaranya 

ke jurang kehinaan di mata dunia. ini semua menggambarkan bagaimana sebuah 

ketidak sabaran menjadi sebuah penghancur sebuah tujuan. Ini semua 

menggambarkan bahwasannya ketidak mampuan seseorang untuk melakukan kontrol 

diri adalah penyebab utama dari hancurnya sebuah tujuan. 

Kita bisa melihat tak ada seorang pun yang pernah dikepung oleh berbagai 

kesulitan lebih daripada yang dialami Rasulullah saat dia berada di kota Mekkah, 

yaitu ketika beliau menghadapi berbagai kekejian dan kekejaman serta penyiksaan 

                                                

 62 Afzal Iqbal, Diplomasi Islam, h. 101. 
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yang sangat berat. Suatu kondisi yang dialami selang  kurang dari tiga belas tahun. 

Tanah Mekkah waktu itu sama sekali tidak menawarkan apa-apa kecuali kekejian 

yang begitu telanjang, yang lahir dari kebodohan, kekejian dan salah sangka. Lalu apa 

yang bisa dilakukan oleh seseorang yang mengalami keadaan dan kondisi seperti ini. 

Apakah dia harus begitu saja menyerah kepada keadaan atau berusaha keras mencari 

peluang yang terbuka dengan harapan mencapai sukses di masa-masa yang tepat.63 

Allah Swt dengan tegas berfirman. Q.S. Ath-Thuur/54: 48, yang berbunyi: 

   

   

    

   

Terjemahannya: 

Dan bersabarlah  dalam menunggu ketetapan tuhanmu, maka sesungguhnya 

kamu berada dalam penglihatan kami.64 

 

Orang yang bertakwa kepada Allah hendaklah berusaha sekuat tenaga, karena 

hasil yang akan dicapai bukanlah berada di tangan dia. Dia harus menunggu dengan 

sabar dan dengan keyakinan yang penuh bahwa seluruh tindakan yang di lakukannya 

berada di bawah pengawasan Allah. Tatkalah engkau melakukan sebuah pekerjaan 

dan tidak mampu mencapai hasil yang spektakuler dengan segera, janganlah dirimu 

                                                

 63 Afzal Iqbal, Diplomasi Islam, h. 102-103. 

 64 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan, h 

525. 
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lemah dalam keyakinan, lalu merubah haluan pejuangan dengan harapan mencapai 

sukses dengan cara singkat. Jika dia ragu-ragu dalam bertindak, maka  kesuksesan 

tidak akan pernah dia capai. Kesabaran dan ketekunanlah yang akan mengantarkan 

seseorang sampai pada tujuan yang gilang gemilang 

Kesabaran merupakan nilai-nilai pokok dan utama yang  harus dimiliki oleh 

seorang muslim. Namun secara alami manusia selalu saja terburu-buru dan sering  

gegabah. Kisah tentang saul (Thalut) dengan cantik menggambarkan model-model 

manusia yang tidak mampu menahan cobaan. Tatkah Thalut sedang bergerak untuk 

berperang melawan tentara Goliath (jalut) dia memperingatkan tentaranya untuk tidak 

minum dari aliran sungai. Barang siapa yang tidak mematuhi perintahnya, maka ia 

tidak boleh mengikutinya dalam perjalanan ekspedisi selanjutnya. Apa yang  di 

perintahkan adalah untuk menguji ketahanan dan kesabaran mereka. Namun ternyata 

kebanyakan mereka gagal melaksanakan perintah pemimpinnya. Sementara mereka 

yang bersabar mampu menaklukan tentera Jalut yang besar  jumlahnya.65  

D. Diplomasi Bersih Dalam Islam  

Pengertian bersih dalam diplomasi adalah menunjuk pada diplomasi yang 

bebas dari penyimpangan, artinya; pelaksanaan diplomasi harus sesuai yang 

diidealkan. Apa yang dilaksanakan harus sedapat  mungkin sesuai dengan yang 

diharapkan. Setidaknya ada dua idealitas dalam diplomasi, lebih tepat lagi dalam 

negosiasi, yaitu kepentingan internal berupa konsep kepentingan nasional, dan 

                                                

 65 Afzal Iqbal, Diplomasi Islam, h. 106. 
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idealitas eksternal yaitu hukum dan rejim internasional. Dalam prespektif Islam 

pengertian diplomasi  berkaitan dengan konsistensi tanggungjawab kepada umat, 

sesuai tuntunan al-Qur’an dan Hadits. Dalam pengertian itu, pelaksanaan diplomasi 

didasarkan pada upaya mengedepankan kepentingan umat, bukan  kepentingan 

elitnya saja, sesuai dengan yang tercantum dalam Al-Qur’an dan Hadits, yang intinya 

agar dapat bermanfaat kepada semua pihak, Rahmatan lil ‘alamin, baik bagi diri 

sendiri, bagi musuh maupun bagi alam semesta. 

Konsep Rahmatan lil ‘alamin membedakan  diplomasi Islam yang bersih dan 

egaliter  dari diplomasi konvensional yang hipokrit dan hanya mencari keuntungan 

nasionalnya sendiri. Islam memperkenalkan satu perubahan yang revolosioner yang 

mencakup  prinsip hukum dan politik internasional dan diplomasi.66 Islam dengan 

tegas menyatakan persamaan antar manusia. 

Islamlah yang pertamakali menghadirkan ide negara  universal atas dasar 

persamaan diantara manusia. Dalam politik Islam hak-hak musuh, baik dalam 

keadaan perang maupun damai dipenuhi dengan baik sesuai dengan al-Quran dan 

Sunnah. Hukum internasional Islam menawarkan regulasi aturan negara muslim 

dengan formula yang seadil-adilnya. Bukan saja antara Negara Islam, tetapi juga 

dengan Negara non Islam di seluruh dunia. Grotius, bapak hukum internasional 

Eropa,menyebutkan tatkalah dia masih hidup, bangsa Kristen Eropa memiliki 

perilaku yang sangat memalukan untuk dilakukan bahkan oleh orang-orang yang 

                                                

 66 Tulus Warsito, ddk, diplomasi Bersih ”Dalam Pespektif Islam”, Thaqafiyyat, 16, no. 

2. 



76 

 

 

 

sangat bariman sekali pun. Buku-buku tentang jura belli (hukum perang) yang ditulis 

oleh penulis Eropa, kebanyakan memiliki nafas dan nuansa karya-karya Arab tentang 

Jihad. Dari seni kita bisa melihat peran yang dimainkan islam dalam sejarah hukum 

internasional. Dengan demikian konsep bersih dalam diplomasi harus dimaknai 

sebagai konsistensi idealitas dengan pelaksanaan diplomasi bagi kepentingan semua 

pihak yang terlibat dalam sengketa. Negosiasi bersih dalam diplomasi haruslah 

memenuhi azas akuntabilitas, transparan dan adil baik bagi diri sendiri maupun pihak 

lawan sesuai dengan rezim internasional yang berlaku.67 

E. Arah dan Tujuan Diplomasi 

Kata diplomasi mengandung dua pengertian yang berbeda. Pertama, kata 

diplomasi dipahami dengan kata lain dari politik luar negeri. Kedua, kata diplomasi 

dipahami sebagai perundingan (negisiasi). Pengertian ini merujuk pada peristiwa-

peristiwa perundinggan antara Negara, baik secara dua arah antara dua Negara 

(Bilateral) maupun banyak arah (Multilateral) yang melibatkan banyak Negara. The 

Oxford English Dictionary memberi makna diplomasi sebagai “menejemen relasi 

internasional melalui organisasi yang mana relasi ini diselaraskan dan diatur oleh duta 

besar dan para wakil, bisnis atau seni para pejabat”. 

Menurut Chamber’s Twentieth Century Dictionary, diplomasi adalah “The Atr 

Of Negociation”, especially of treaties between state, political skill” (seni berundung, 

khususnya tentang  perjanjian diantara Negara-negara, keahlian politik). Sedangkan, 

                                                

 67 Tulus Warsito dkk, “Diplomasi Bersih Dalam Prespektif Islam”, Thaqafiyyat Jurnal 

Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam, Vol. 16, no. 2 (2015): h. 54. 
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Sir Earnest satow dalam bukunya Guide to Diplomatic Practice mendefinisikan 

diplomasi sebagai “the application of independent and tact to conduct of official 

relations between the government of independent states” (penerapan kepandaian dan 

taktik pada pelaksanaan relasi resmi antara pemerintah Negara-negara berdaulat). 

Harold Nicholson, seorang pengkajian dan praktisi pandai dalam hal 

diplomasi, mengatakan bahwa kata diplomasi menunjukkan lima hal yang berbeda, 

yaitu: politik luar negeri, negisiasi, mekanisme pelaksanaan negosiasi tersebut, suatu 

cabang Dinas luar negeri dalam arti baik mencakup keahlian dalam pelaksanaan 

negosiasi internasional, dan dalam arti buruk mencakup tindakan taktik yang lebih 

licik.68  

KM Panikkar dalam bukunya The Principle and Practice of Diplomacy 

menegaskan merumuskan pengertian diplomasi yang dikaitkan dengan politik 

internasional yaitu seni mengedepankan kepentingkan suatu Negara dalam relasi 

dengan Negara lain. Dari berbagai penjelasan mengenai pengertian diplomasi, ada 

beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam memahami diplomasi adalah 

antara lain: 

1. Unsur pokok diplomasi adalah perundingan (negosiasi). 

2. Perundingan dilakukan untuk mengedepankan kepentingan Negara.  

3. Tindakan-tindakan diplomatik diambil untuk menjaga dan memajukan 

kepentingan nasional sejauh  mungkin bisa dilaksanakan dengan damai. Bila 

                                                

 68 Roy, S.L. Diplomasi. (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h. 6. 
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gagal dengan cara damai, cara  kekerasan (dengan menggunakan kekuatan 

sangat mungkin untuk digunakan. 

4. Tehnik atau strategis untuk menyiapkan perang. Hal ini di dasarkan pada 

keyakin bahwa diplomasi tidak pisah dipisahkan dari perang. 

5. Diplomasi berrelasi erat denga tujuan luar negeri. 

sehingga dapat disimpulkan bahwa diplomasi,  yang sangat  erat dihubungkan 

dengan relasi antara Negara, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu Negara 

melalui negosiasi dngan cara-cara damai apabila  mungkin, dalam berrelasi dengan 

Negara lain. Apabila dengan cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang 

diinginkan, diplomasi mengizinkan pengunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai 

cara untuk mencapai tujuan-tujuannya. 

Kuatnya,seorang diplomat kawasan India kuno menekankan  empat tujuan 

diplomasi yaitu acquisition (perolehan), preservation (pemeliharaan), augmentation 

(penambahan) dan proper distribution (pembiayaan yang adil). Disamping itu tujuan 

diplomasi Kautilnya juga meliputi pencapaian Siddhi atau kebahagiaan yang hanya  

bisa diperoleh melalui pemilikan kekuatan (power),seorang raja harus selalu 

perupayah untuk menambah kekuatannya sendiri dan mengangkat kebahagiaannya. 

Sehingga kautilnya menyimpulkan tujuan utama diplomasi sebagai  

“pengamanan kepentingan Negara sendiri”. Dengan kata lain tujuan dari diplomasi 

yang baik dan efektif adalah untuk menjamin keuntungan maksimum Negara sendiri. 

Selain pemeliharaan  keamanan nasional sebagai kepentingan terdepan, tugas terdapat 
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tujuan vital yang lain antara  lain memajukkan ekonomi, dan lain sebagainya. Secara 

luas tujuan ini bisa menjadi empat: politik, ekonomi, budaya, dan idieologi.69  

Tujuan diplomasi bagi negara manapun ialah pengamanan kebebasan politik 

dan integrasi teritorialnya dengan memperkuat relasi dengan negara sahabat, 

memelihara relasi erat dengan Negara-negara sehaluan dan menetralisir negara yang 

memusuhi. Namun, persahabatan tersebut bisa dibinah dengan melalui negosiasi yang 

bermanfaat dan akan lebih mudah apabila terdapat persamaan kepentingan. 

Contohnya pembentukan Triple Entente antara inggiris, Prancis, dan Rusia dalam 

dekade pertama abad kedua puluh akibat kekkhawatiran yang sama terhadap Jerman. 

Salah satu tujuan pokok dari diplomasi adalah untuk mencegah Negara-negara 

lain bergabung melawan suatu negara tertentu bisa dicapai melalui cara seperti 

melakukan suatu saling  pengertian dengan suatu Negara, menunjukkan suatu itikad 

baik dan menghilangkan keraguan terhadap Negara lain serelasi dengan persekutuan 

politik. Keefektifan diplomasi suatu Negara bergantung  sejauh mana kekuatannya. 

Tujuan politik yang mendasar dari diplomasi adalah untuk mencapai tujuan-tujuanya 

secara damai. Tetapi jika kaitan memungkinkan, tindakan lain bisa dimungkinkan 

untuk diambil. Diplomasi bisa memenuhi tujuan politiknya apabila didukung oleh 

kekuatan. 

Lahirnya Lassez Faire dan sistem pedagangan bebas serta menimbulkan 

dampak atas penekanan ekonomi nasional, Negara-negara maju dan terbelakang 

                                                

 69 Roy, S.L., Diplomasi, h. 10. 
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menjumpai kenyataan bahwa perdagangan dan keuangan bisa digunakan sebagai alat 

utama kebijaksanaan nasional. Akibatnya, pencapaian prolehan-prolehan ekonomi 

telah menjadi tujuan penting dari diplomasi. Kata, linensi, pengendalian mata uang 

dan tehnik-terhnik relasi komersial lainnya telah menjadi instrument diplomasin yang 

biasa. Negosiasi diplomasi dilakukan untuk meningkatkan kepentingan dagang.      
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

D. Latar Belakang Dan Relasi Diplomasi Kesultananan Gowa Dan Kesultanan 

Bima. 

Kegiatan diplomasi di dunia sudah berlangsung sejak lama sekali dan 

kedudukan diplomasi dimata masyarakat dinilai sebagai profesi yang cukup 

terhormat. Dalam melaksanakan tugasnya, diplomasi memiliki kemampuan yang 

dimiliki oleh seseorang sebagai professionalitas yang sudah terlatih keahliannya. 

Lingkup tugas, peran dan arah kegiatan diplomasi di dunia mengalami suatu proses 

reformasi searah dengan perkembangan politik dunia. Untuk mencapai kebebasan 

politik dan keamanan bangsa atau negara, maka dalam diplomasi hal tersebut dapat 

dicapai dengan memperkuat relasi dengan Kesultanan tetangga, memelihara relasi 

dengan kesultanan yang sehaluan dan menetralisir negara atau wilayah yang 

memusuhi. 

Untuk mencengah Kesultanan lain bergabung melawan negara tertentu maka 

dapat dilakukan dengan melakukan suatu bentuk saling pengertian dengan suatu 

daerah, menunjukkan suatu itikad baik dan menghilangkan keraguan daerah lain 

serelasi dengan persekutuan politik, dan sebagainya. Selain dari itu, perang juga 

merupakan suatu bentuk diplomasi yang mana jika suatu Kesultanan dengan daerah 

lain dapat lagi melakukan relasi yang damai. 
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Diplomasi antara Kesultanan Gowa dan Kesultanan Bima berlangsung cukup 

baik dan dinilai oleh masyarakat kedua Kesultanan sebagai relasi kesadaran yang 

cukup kuat karena dipersatukan oleh akidah yang sama yaitu Islam. Berikut beberapa 

penjelasan yang berkaitan dengan diplomasi kedua Kesultanan yaitu; 

1. Diplomasi Ideologi 

Secara umum kegiatan diplomasi merupakan pelaksanan dari kebijakan 

politik luar negeri yang memperjuangkan kepentingan nasional suatu Negara yang 

berrelasi dengan kepentingan negara atau negara-negara lain di dunia. Dari sudut 

pelaksanan tugas diplomasi, kemampuan antisipasi meghadapi ancaman, tantangan, 

hambatan dan gangguan di satu sisi, dan upaya memperjuangan diplomasi yang 

berdasarkan kepentingan kebijakan suatu rezim disisi yang lain, disebut debagai 

diplomasi ideologi. 

Diplomasi ideologi mempunyai maksud yaitu: pertama: untuk menghalang 

kekuatan suatu rezim menghadapi unsur ancaman didalam maupun di luar negeri, dan 

kedua: bahwa pelaksanan diplomasi ideologi merupakan bagian dari anspirasi 

masyarakat yang tercermin sebagai bagian dari kepentingan bersama. Diplomasi 

ideologi didukung oleh sistem yang mampu menggerakkan seluruh kekuatan sistem 

atau rezim untuk bekerjasama, berkonsultasi, dan berkoordinasi melaksanakan 

kegiatan diplomasi yang memperjuangkan kepentingan rakyat, baik melalui apa yang 
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disebut first track diplomacy yang dilaksanakan oleh unsur resmi pemerintah, 

maupun second track diplomacy yang dijalankan oleh unsur-unsur non-pemerintah.70 

Dalam rangka mencapai sasaran kepentingan bersama, sudah sewajarnya 

kalau dalam melaksanakan diplomasi ideologi perlu tercapai suatu koordinasi dalam 

rangka mencapai suatu sasaran yang sama. Koordinasi antara pelaksana first track 

dan track diplomacy tersebut pada umumnya dilakukan oleh pembantu Kesultanan 

urusan luar negeri sebagai unsur pemerintah yang mempunyai tanggungjawab resmi 

menjalankan politik luar negeri dan melakukan diplomasi. Kegiatan koordinasi yang 

mencakup seluruh kekuatan Kesultanan yang terdiri dari unsur pemerintah dan non 

pemerintah, menjadi sangat strategis bagi perjuangan suatu negara untuk mencapai 

sasaran kepentingan Kesultanan demi tercapainya kemakmuran dan kejayaan rakyat 

dan bangsanya, karena didukung oleh kekuatan positif seluruh masyarakat. 

Sebelum usaha Islamisasi masuk pada abad ke-17 dapat digambarkan secara 

singkat, bahwa maksudnya Islam abad-16 berdasarkan sejumlah sumber sejarah, tidak 

diketahui oleh pihak kerajaan, bahkan kedatangannya Sunan Prampen dari Demmak 

Ke Bima pada pertengahan abad ke-16 atau tahun 1540 M tidak diketahui oleh 

kerajaan Bima, padahal pengaruh islam sudah masuk ke Bima pada tahun itu. Yang 

mana dilakukan oleh Sunan Prampen adalah menyiarkan Islam dengan dakwah dan 

bukan melakukan ekspansi atau menundukan masyarakat Bima sebagaimana yang 

ditulis oleh Utrech karena kegiatan murni yang bersifat kultur untuk menyiarkan 

                                                

70 Frans Magnis Susno, Filsafat Kebudayaan Politik. (Jakarta: Gramedia, 1994), h. 83. 
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Islam, maka peneriman masyarakatpun terhadap ajaran Islam bersifat suka rela dan 

berdasarkan pada kesadaran. Masyarakat yang menerima pengaruh Islam saat itu 

adalah masyarakat yang tinggal dipesisir pantai, pengaruh itu tidak sampai pada pusat 

kekuasaan atas kondisi tersebut, Islam pada masa itu hanya menjadi agama rakyat dan 

bukan agama penguasa atau kerajaan.71 

Penyebaran ideologi islam di Bima berlangsung cukup elot dan atmosfir 

politik kekuasaan yang mengalami gejolak, setidaknya persainagan antara generasi 

dan mereka yang terkait dengan kerajaan dalam rangka merebut kekuasaan. 

Penyebaran Islam di Bima dibagi ke dalam dua fase penyebaran hal ini sebagaimana 

dijelaskan oleh Syafruddin Jurdi yaitu fase barat (dari Jawa ke Bima) dan fase selatan 

(dari Makassar ke Bima).72 

Penyebaran Islam melalui fase selatan melalui para saudagar dari Sulawesi 

Selatan yang datang sekitar tahun 1028 H atau 1619 M dinilai cukup berhasil. 

Menurut keterangan kitab Bo’ Sangaji Kai bahwa di pelabuhan sape telah datang 

saudagar yang bernama Daeng Manggali dengan orang Luwu, Tallo dan Bone untuk 

berdagang. Pada malam harinya menghadap Rumi Bumi Jara yang memegang sape 

untuk menyampaikan sebuah sarung bugis dan sepucuk surat Ruma Bumi Jara di 

Bone bernama Daeng Malaba. Melalui surat itu, Malaba mengabarkan keluarganya 

di Bumi bahwa mereka yang bernaung di bawah Kerajaan Tallo, Gowa, Bone dan 

Luwu telah memeluk Islam, termaksud Malaba beserta keluarganya, sedangkan 

                                                

71 Syarifuddin Jurdi. Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima, h. 48-49. 

72 Syarifuddin Jurdi, Islamisasi dan Pemetaan Ulang Identitas Masyarakat Bima, h. 51. 
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mereka yang berdagang ke Bima itu termasuk mubaligh (Juru Dakwah) yang 

menyiarkan agama Islam.73 

Permulaan dakwah tersebut berhasil meratakan bima dengan Islam mulai dari 

rakyat jelata hingga pemegang kekuasaan semuanya telah memeluk Islam. Setelah 

sukses meletakan dasar keagamaan (ajaran Islam) yang kuat kepada masyarakat, 

segala perhatian dialihkan dimasalah politik dan pemerintahan. Sebagian dari model 

yang pergunakan pada masa kerajaan masih dipertahankan dalam sistem Kesultanan 

seperti lembaga adat tetap diperhatikan, tetapi disesuaikan dengan nilai-nilai Islam, 

selain itu, peran ulama dalam bidang politik pemerintahan semakin besar. Lembaga 

yang terbentuk pada masa kerajaan sebagian ditransformasikan dalam struktur 

kelembagaan pada politik kesultanan. Seorang Jene Teke yang dinobatkan sebagai 

Sultan haruslah mereka yang memiliki kelebihan atau keunggulan dalam persoalan  

keagamaan.74 

Pada masa kerajaan, hal ini tidak diperhatikan, yang penting garis keturunan 

raja sesuai dengan silsilah dari Manggampo Donggo, maka ia akan dinobatkan 

sebagai raja, namun pada masa kesultanan dimensi moral keagamaan menjadi 

pertimbangan penting sebelum sultan dilantik. Dalam menjalankan tugasnya, sultan 

bima dan seluruh pejabat harus memperhatikan ketentuan-ketentuan baru yang 

dirumuskan setelah Islam menjadi agama resmi, seperti: Pertama:  Harus bersifat 

                                                

73 Hendri Chambert-Loir dan Siti Maryam R. Salahuddin, Bo Sangaji Kai (catatan Kerajaan 

Bima), h. 123. Lihat juga Hilir Ismail, Peranan Kesultanan Bima Dalam Perjalanan Nusantara, h. 34.  

74 Syarifuddin Jurdi, Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima, h. 65. 
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adil;  Kedua: Harus hidup dalam kesederhanaan; Ketiga: Setiap pejabat tidak boleh 

leluasa bertemu Sultan, jika ada hal-hal yang penting harus disakasikan oleh Ruma 

Bicara;  Keempat: Keluarga Sultan dan bangsawan tidak boleh leluasa bertemu 

dengan Sultan disaat beliau menjalankan tugas.75 

Masyarakat atau rakyat merupakan unsur kekuatan kerajaan yang memberi 

motivasi pemerintah melaksanakan kebijakan polotik luar negeri, sebaliknya motivasi 

masyarakat tersebut harus didasarkan pada pengertian masyarakat mengenai arah dan 

tujuan politik luar negeri itu sendiri yang secara politis disalurkan melalui parlemen. 

Merupakan tugas penting bagi depertemen/kementrian luar negeri untuk melakukan 

kegiiatan Public Relation secara terus menerus kepada masyarakat agar lebih 

memahami arah dan tujuan politik negara. Merupakan suatu prasyarat mutlak bahwa 

semua pejabat publik (Kesultanan), memiliki satu tanggung jawab mutlak untuk 

menyimpan kerahasiaan negara demi kepentingan nasional dan bukan digunakan atau 

dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan. 

Dalam masyarakat bima, institusi politik dan hukum yang mengabdi pada 

penegakan nilai-nilai keaagamaan, adat dan kemanusiaan telah menjadi bagian 

integral dari proses historis kesultanan bima. Upaya melakukan rekonstuksi terhadap 

mahkamah syari’ah pasca kemerdekaan memiliki alasan histori dan politik bagi 

                                                

75 Syarifuddin Jurdi, Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima, h. 67. 
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upaya melakukan Islamisasi masyarakat dengan pendekatan penegakkan hukum dan 

struktur kekuasaan.76 

Bertitik tolak pada hal tersebut di atas serta berdasarkan penafsiran penduduk 

makassar pada abad kke-16 diperkirakan sudah ada yang menerima islam. Perkiraan 

itu kemungkinan terjadi melalui interaksi sosial antara pedagang muslim dan 

penduduk makassar. Interaksi itu telah berlangsung lama melalui dua tempat: 

pertama, interaksi sosial berlangsung di dalam wilayah kejaan Gowa. Kedua: 

interaksi sosial dapat pula terjadi di luar kerajaan Gowa, yaitu di daerah-daerah yang 

dan akan menerima Islam di nusantara antara pedagang dan masyarakat muslim yang 

mereka jumpai ketika mereka menyebarluaskan Islam dengan dakwah dan ekspansi 

(jihad). 

Diplomasi ideologi antara kedua Kesultanan (Gowa dan Bima) pada awal 

ketika islam menjadi agama resmi Kesultanan sehingga masa kemerdekaan 

mengalami perkembangan yang cukup baik. Sehingga, kesamaan ideologi pun 

menjadi titik sentral yang perlu diteliti dengan cermat, bahkan Hendri Chambert-Loir 

memberi komentar bahwa ideologi kedua kesultanan tersebut sama yaitu 

kebersamaan dalam menegakkan dan menjujung tinggi lembaga sara’ (syarat Islam) 

yang menjadi agama resmi kesultanan.77 

 

                                                

76 Syarifuddin Jurdi. Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima, h. 100-101. 

77 Hendri Chambert-Loir dan Siti Maryam R. Salahuddin, Bo Sangaji Kai (catatan Kerajaan 

Bima), h. Xvi. 
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2. Diplomasi Seacara Politik  

a) Islamisasi Masyarakat Melalui Kekuasaan Politik 

Islam masuk ke Bima melalui dua arah yaitu arah barat atau jawa yang dibawa 

oleh Sunan Prampen dari kerajaan denmak dan arah utara atau Sulawesi Selatan yang 

dibawah oleh Kerajaan Tallo, Gowa, Bone dan Luwu. Dari arah mana penyebaran 

Islam di Bima yang sukses? Tetapi Islam yang masuk dan berkembang di Bima 

bukanlah Islam ala Jawa, tetapi Islam model Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat, 

karena kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan berhasil diislamkan oleh muballigh dari 

Sumatera Barat yang terdiri dari tiga bersaudara atau trio datuk yakni Datuk Ri 

Bandang, Datuk Ri Tiro dan Datuk Ri Patimang. Untuk proses pengislaman di Bima 

juga diperoleh keterang yang dilkukan oleh Datuk Ri Bandang dan Datuk Ri Tiro, 

mengenai Datuk Ri Patimang tidak diperoleh keterangan mengapa muballigh yang 

satu ini tidak sampai ke Bima. 

Setelah Sultan Abdul Khair dinobatkan sebagai Sultan Bima yang pertama, 

sejak saat itu, usaha untuk memproduksi tradisi-tradisi dan simbol-simbol Islam 

dilakukan oleh pihak Kesultanan. Islamisasi masyarakat Bima dimulai dengan 

melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai  Islam sebagai jalan baru 

kepada warga masyarakat, sosialisasi ini dipandang penting sebagai sarana untuk 

menyadarkan masyarakat. Sosialisasi ini semakna dengan konsep dakwah, artinya 

memberikan pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai ajaran Islam, 

agama yang mengantarkan kepada jalan yang siratal mustaqim. Tugas sosialisasi ini 

tidak hanya dilakukan oleh para alim ulama yanag didatangkan dari Sulawesi, tetapi  
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juga dilakukan oleh warga bima yang memiliki ilmu agama yang cukup. usaha-usaha 

untuk menciptakan tradisi-tradisi islam dan memproduksi simbol-simbol islam sebagi 

upaya pelembagaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kekuasaan dan kehidupan 

masyarakat.78 

b) Pentingnya Islam dalam Kehidupan Masyarakat 

Setelah islam diterima sebagai agama resmi kerajaan (kesultanan), secara 

proses penyebaran informasi mengenai kabar bahwa pihak kerajaan telah memeluk 

Islam sebagai strategi untuk memperoleh dukungan dari rakyatnya, sebab langkah 

politik berikutnya dari kesultanan adalah mengajak masyarakat untuk memeluk islam 

sebagai agama yang membawa kepada kebaikan. Sosialisasi ajaran Islam kepada 

masyarakat berlangsung dalam kulktur yang damai, aman dan adat bima sebenarnya 

terbuka kepada nilai-nilai baru, termaksud nilai-nilai islam. Antara adat dan ajaran 

Islam pada prinsipnya tidaklah berbeda secara substantif. 

Setelah pengislaman yang dilakukan oleh mubaligh asal Minang (Datuk Ri 

Bandang dan Datuk Ri Tiro), posisi sultan sangat menentukan dalam proses 

pembentukan identitas politik dan budaya masyarakat, karena sultan oleh masyarakat 

dipandang sebagai pihak yang paling otoritatif dan sangat menetukan dalam bidang 

politik dan pemerintahan. Dalam struktur masyarakat seperti ini, posisi Sultan 

menentukan arah perkembangan Islam dan menjadi lambang bagi penguatan identitas 

masyarakat. 

                                                

78 Syarifuddin Jurdi, Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima, h. 55-56. 
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Corak keislaman  yang dilakukan oleh Datuk Ri Bandang dan Datuk Ri Tiro 

terhadap masyarakat Bima tidaklah berbeda dengan corak pengislaman yang mereka 

lakukan terhadap masyarakat Tallo, Gowa, Bone dan Luwu. Corak pengislaman 

masyarakat itu bersifat legaliter dan demokrratis sesuai dengan pesan-pesan kenabian, 

masyarakat pun tidak terlalu sulit menerima Islam sebagai agamanya. Tokh,  pihak 

kerajaan yang menjadi panutan telah terlebih dahulu memeluk Islam. 

Dalam konteks inilah, Islam menjadi strategis bagi masyarakat Bima, kerena 

islam memperkuat dan memperkokoh adat yang eksis dalam masyarakat. Islam 

mengajarkan kebersamaan, persaudaraan, legalitarianisme dan nilai-nilai 

kemanusiaan lainya, itulah yang menurut Hillir Ismail mempercepat proses 

penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai Islam. Disinilah islam dianggap sebagai 

pembentukan identitas lokal. Penguatan kohesi sosial dan harmoni masyarakat. Jadi 

islam sangat penting bagi masyarakat dan dipandang sebagai agama rakyat. 

c) Kerjasama dalam Keislaman 

Dalam membangun masyarakat yang islam, kerajaan-kerajaan Islam yang 

sebelumnya telah membangun kerjasama seperti Kesultanan Tallo, Gowa, Bone dan 

Luwu serta kesultanan Bima. Kemudian telah diteruskan oleh semua kerajaan itu 

secara resmi menjadikan Islam sebagai agama resminya. Melalui kerja sama inilah, 

terjadi pengeseran budaya dalam masyarakat, khusunya dalam kaitan dengan 

perumusan berbagai kebudayaan yang mencerminkan ajaran Islam yang telah 

menjadi agama resmi masyarakatnya. Demikian juga ketika ada kesultanan yang 
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mengalami Kesulitan atau diserang oleh pihak lain, maka Kesultanan yang tergabung 

dalam jaringan itu memberikan bala bantuan.79 

Kerjasama antara Kesultanan Bima dan Kesultana Gowa (Makassar) misalnya 

digalakan pada masa itu, ketika Sultan Hasanuddin mengirimkan armadanya untuk 

menyerang Sultan Buton yang memihak kepada Belanda, Sultan Bima mengirim 

armadanya untuk membantu armada Sultan Gowa dalam menyerang ke Buton. Pada 

periode yang hampir sama, ketika Belanda hendak memperluas wilayah jajahanya, 

Sultan Gowa melakukan perlawanan atas keinginan Belanda tersebut dan terjadilah 

pertempuran antara pasukan Gowa dengan pasukan kompeni Belanda dibawah 

Cornelis Speelman pada bulan Desember 1666, untuk membantu kesultanan Gowa, 

Sultan Bima mengirim bala bantuan yang sama sebagaimana yang diberikan ketika 

Sultan Gowa menyerang Sultan Buton. 

Keterlibatan pasukan dari Kesultanan Bima dalam membantu kesultanan 

Gowa merupakan pengalaman pertama dalam kontak langsung dengan kompeni 

Belanda. Meski kesultanan gowa dibantu oleh pasukan dari Kesultanan Bima, namun 

pertempuran tersebut menyebabkan Kesultanan gowa mengalami kekalahan, Sultan 

Hasanuddin dengan Cornelis Speelman pada 4 Januari 1667. Dalam perundingan 

tersebut, pasukan kesultanan Gowa diwakili oleh Karaeng Bontomaranu, Datuk 

Luwu tidak ditempatkan lagi dibawah kekuasaan Kesultanan Gowa. Berdasarkan 

perjanjian itu, telah melahirkan satu konsep hukum yang kemudian mengatur 

                                                

79 Syarifuddin  Jurdi,  Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima, h. 59. 
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ketatanegaraan wilayah sekutu Kesultanan Gowa yang dimulai sejak perjanjian 

Bongaya pada tanggal 8 November 1667, perjanjian ini berisi 20 pasal, empat pasal 

yang menyebutkan lansung Kesultanan Bima. 

Pasal 14: Kerajaan Gowa harus menyerahkan Bima dan daerah-daerah taklukannya 

kepada kompeni. 

Pasal 15: Raja Gowa akan berusaha menyerahkan Raja Bima, Raja Dompu, Raja 

Sanggar, dan Tambora, yang kesemuanya bersalah setelah mengadakan 

pembunuhan orang-orang Belanda di Bima, juga Karaeng Bontomaranu 

harus diserahkan kepada komponi. 

Pasal 23: Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka dibuatlah surat Sultan bersama 

pembesar-pembesar kerajaannya suatu perjanjian perdamaian, persahabatan 

dan persekutuan (Bendgonootschap) dalam mana termaksud Raja-raja 

Ternate, Bacan, Buton, Bone, Soppeng, Luwu, Turala (lainya, Binanu, 

Bajeng) bersama dengan daerah-daerah taklukannya. Begitupun Bima dan 

tuan-tuan tanah Raja-raja yang kemudian akan meminta masuk dalam 

persekutuan ini. 

Pasal 28: Untuk mewujudkan apa yang telah ditetapkan pada pasal 15, maka 

bilamana dalam tempo sepuluh hari Raja Bima dan Karaeng Bontomaranu 

tidak terdapat dan diserahkan kepada komponi-komponi putra-putri mereka 

itu harus diserahkan kepada komponi.80 

                                                

80 Syarifuddin Jurdi, Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima,  h. 60-61. 
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Berdasarkan perjanjian Bongaya yang termaktub dalam pasal 14, 15, 23, dan 

28 Bima dengan sendirinya sudah termaksud dalam wilayah Kolonial Belanda (abad 

ke-17). Sejak saat itu, bima dilarang menjalin relasi politik dan perdangangan dengan 

wilayah lain atau Kesultanan lainya. meskipun demikian, Kesultanan Bima tidak 

mengikuti secara rigid dan kaku perintah Belanda agar menghentikan kontak dengan 

daerah lainnya, dengan kasus pengangkatan Tureli Donggo sebagai pelaksana tugas 

Sultan, oleh karena sultan Abdul Kadim ketika itu masih berumur 1 tahun. 

Kesultanan Bima dalam sejarah eksisnya juga dapat membangun relasi dan 

kontak secara politik dan perdangangan dengan daerah lain seperti yang terjadi pada 

masa Kesultanan Jamaluddin (lahir 8 Agustus 1673 M/ 8 Syawal 1099 H dan wafat 6 

Juli 1696 M/ 5 Zulhijjah 1107 H) yang mendatangkan ulama asal Banten yang 

bernama Syekh Umar Al-Batami, ulama ini menjadi guru spritual Sultan. Pada masa 

kepemimpinan Sultan Jamaluddin juga Kesultanan Bima membangun kontak dengan 

Mataram dan wilayah Indonesia bagian Barat. 

3. Diplomasi Kekeluargaan 

Selain relasi politik yang sangat erat, relasi antara kerajaan gowa dan 

kerajaaan bima dipererat lagi dengan relasi pertalian darah atau pernikahan, yang 

dilakukan antara keluarga kerajaan yang biasa disebut dengan diplomasii 

kekeluargaan. Diplomasi kekeluargaan antara dua kesultanan besar dikawasan Timur 

Indonesia yaitu kerajaan gowa dan Kesultanan bima terjalin sampai pada turunan 

yang ke-VII. Menurut Didi Haryono bahwa relasi pertalian darah antara kedua 

kesultanan tersebut dalam rangka memperkuat dan mempererat relasi silaturahim 
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diantara mereka baik dibidang politik maupun dibidang keagamaan. Karena dalam 

pandangan agama islam yang merupakan agama resmi kedua kesultanan tersebut, 

bahwa relasi pertalian darah melalui pernikahan merupakan tuntunan dari baginda 

Nabi SAW.81 

Relasi ini merupakan perkawinan silang antara putra mahkota kesultanan 

bima dan putri mahkota kesultanan gowa terjalin sampai turunan ke-VI. Sedangkan 

yang ke VII adalah pernikahan putri mahkota kesultanan bima dan putra mahkota 

kesultanan gowa. Berikut urutan pernikahan dari silsilah kedua kerajaan tersebut 

sebagai yaitu sebagai berikut: 

a) Sultan Abdul Khair (Sultan Bima 1) menikah dengan Daeng Sikontu, putri 

Karaeng Kasuarang, yang merupakan adik ipar Sultan Alauddin pada tahun 

1625. Dari pernikahan ini melahirkan Sultan Abi Khair (Sultan Bima ke-II). 

b) Sultan Abil Khair (Sultan Bima ke-II) menikah dengan Karaeng Bonto Je’ne. 

Adalah adik kandung Sultan Hasanuddin, Gowa pada tanggal 13 April 1646. Dari 

pernikahan ini melahirkan Sultan Nuruddin (Sultan Bima ke-III) pada tahun 1651. 

c) Sultan Nuruddin (Sultan Bima ke-III) menikah dengan Daeng Ta Memang 

anaknya Raja Tallo pada tanggal 7 Mei 1684. Dari pernikahan tersebut 

melahirkan Sultan Jamaluddin (Sultan Bima ke-IV). 

                                                

81 Didi Haryono, Hubungan Darah Bima-Bugis-Makassar, http://muh-

zidiharyono.blogspot.com/2011/06/hubungan-darah-bima-bugis-makassar.html. 
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d) Sultan Jamaluddin (Sultan Bima ke-IV) menikah dengan Fatimah Karaeng 

Tanatana yang merupakan Putri Karaeng Bessei pada tanggal 8 Agustus 1693. 

Dari poernikahan tersebur melahirkan Sultan Hasanuddin (Sultan Bima ke-V). 

e) Sultan Hasanuddin (Sultan Bima ke-V) menikah dengan Karaeng Bissa Mpole 

anaknya Karaeng Parang Bone dengan Karaeng Bonto Mate’ne, pada tanggal 12 

September 1704. Dari pernikahan tersebut melahirkan Sultan Alauddin 

Muhammad Syah pada tahun 1707 (Sultan Bima ke-VI). 

f) Sultan Alauddin Muhammad Syah (Sultan Bima ke-VI)  menikah dengan 

Karaeng Tana Sanga Mamonca Raji Putrinya Sultan Gowa yaitu Sultan 

Sirajuddinn pada tahun 1727. Pernikahan ini melahirkan Kumala Bumii Pertiga 

dan Abdul Kadim yang kemudian diangkat menjadi Sultan Bima ke-VII pada 

tahun 1747, Ketika itu beliau baru berumur 13 tahun. Kumala Bumi Pertiga 

Putrinya Sultan Alauddin Muhammad Syah dengan Karaeng Tana Sanga 

Mamonca Raji ini kemudian menikah dengan Abdul Kudus Putra Sultan Gowa 

pada tahun 1747. Dan dari pernikahan ini melahirkan Amas Madina Batara Gowa 

ke-II. Sementara Sultan Abul Kadim yang lahir pada tahun 1729 dari 

pernikahannya melahirkan Sultan Abdul Hamid (Sultan Bima ke-VIII). Sultan 

Abdul Hamid (La Hami) dilahirkan pada tahun 1762 kemudian diangkat menjadi 

Sultan Bima tahun 1773.82 

                                                

82 Hendri Chambert-Loir dan Siti Maryam R. Salahuddin, Bo Sangaji Kai (catatan Kerajaan 

Bima), h. Xix-xxiv. 
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Adalah sangat ironis memang jika pada hari ini generasi baru dari kedua 

kesultanan besar ini kemudian tidak saling kenal satu sama lain. Bahkan pada zaman 

kerajaan, pertumbuhan dan perkembangan penduduk Gowa dan Bima merupakan 

etnis yang tidak bisa dipisahkan dan bahkan masyarakat Gowa pada umumnya tidak 

bisa dipisahklan dengan etnis bima (Mbojo) sebagai salah satu etnis terpenting dalam 

perkembangan kekuatan kerajaan gowa. 

4. Diplomasi Budaya 

Di Bima dikenal dengan kekayaan hasil alamnya yang didukung dengan 

letaknya yang sangat strategis. Apalagi Bima sangat dikenal dengan penghasil 

bawang merah dan penghasil kayu Bima, yaitu jenis kayu yang sangat bagus untuk 

membuat kapal. Kondisi semacam inilah yang membuat para pedagang dari makassar 

tertarik untuk datang di daerah bima. Masuknya para pedagang tersebut juga 

sekaligus menyebarkan Agama Islam di Bima. Kedatangan mereka berpengaruh 

terhadap sosial-budaya masyarakat bima pada saat itu, ketika itu masyarakat perlahan 

mulai diperkenalkan tentang bagaimana caranya berdagang. 

Pada awal abad ke-16, Bima dikenal sebagai pelabuhan niaga yang sangat 

maju. Model pernikahan percampuran mulai terjadi di daerah ini sebagai konsekuensi 

membaurnya antara masyarakat pribumi dengan masyarakat pendatang. kelompok 

pendatang bermaksud menyebarkan misi Islamisasi dengan cara menikahi wanita-

wanita setempat. Sebenarnya tidak hanya itu saja, pernikahan campuran juga 

bermaksud untuk mengembangkan sayap perdagangan dari pihak pendatang di daerah 

Bima. 
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Serelasi dengan hal tersebut di atas, dipertegas kembali oleh Abu Haif 

mengungkapkan pada awal abad ke-16 di Sulawesi selatan terdapat banyak kerajaan, 

tetapi yang terkenal adalah Gowa, Tallo, Bone, Wajo, Soppeng dan Luwu. Dakwah 

Datuk Ri Bandang dan Sulaeman dari minangkabau, akhirnya raja gowa dan tallo 

masuk islam pada tahun 1605 dan ikuti langsung oleh rakyatnya. Kerajaan gowa dan 

tallo akhirnya menguasai kerajaan lainnya. Dua kerajaan ini lazim disebut kerajaan 

Makassar. Dari Makassar, agama islam diserbarkan keberbagai daerah, bahkan ke 

Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.83 

Pelapisan masyarakat atau stratifikasi sosial-budaya dianggap pening dalam 

mencari latar belakang pandanagan hidup, watak atau sifat-sifat mendasar dari suatu 

masyarakat termaksud struktur politik dan budaya. Pelapisan masyarakat Gowa-

Makasssar telah diteliti oleh seorang Antropolog Belanda bernama Friedericy. Dalam 

penelitian itu, dia menggunakan sumber-sumber lokal, seperti Sure Galigo. 

Perkawinan ideal bagi masyarakat yang menganut sistem stratifikasi sosial 

tertutup, adalah perkawinan yang berlangsung antara sesama lapisan tertentu. Dalam 

Makassar seorang pria tidak boleh kawin dengan seorang wanita dari lapisan yang 

sama atau dari lapisan yang lebih rendah. Dalam mempertahankan kemurnian sebagai 

anak Karaeng, maka dinikahi dengan putri anak keturunan Andi dan keturuanan 

Karaeng.84 

                                                

83 Abu Haif, Sejarah Indonesia Pertengahan (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 

95. 

84 Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI Sampai Abad XVII), h. 35 
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Kemurnian keturunan pada lapisan tertentu dalam masyarakat sangat ketat 

dipertahankan, karena erat relasinya dengan jabatan dalam birokrasi kerajaan, 

terutama pada posisi puncak kerajaan. Seorang yang bisa dipilih menjadi raja 

hanyalah dari putra yang berasal dari lapisan anak raja juga. Hal ini mempunyai relasi 

dengan kepercayaan dalam masyarakat bahwa anak seorang raja haruslah berasal dari 

turun temurun atau dengan istilah putra mahkota.85 

Tidak jauh beda dengan kondisi kerajaan Bima pada abad ke-16 setelah proses 

islamisasi yang dilakukan oleh kerajaan Gowa, bahwa kaitanya dengan budaya yang 

ada di makassar juga mirip dengan budaya yang ada di Kesultanan Bima. Misalnya, 

kebiasaan mereka untuk menaati sultan dengan istilah islam “sami’na wa atho’ na” 

(dengar dan laksanakan) sebab peerintah imam menghilangkan perbedaan. Begitu 

juga kebiasan mereka dengan peringatan hari raya umat Islam, di kerajaan Gowa 

dengan upacara peringatan maulid nabi SAW.  dengan sebutan maulid, sedangkan di 

Bima perayaan itu disebut Molud. Kebiasaan itu sama-sama dilakukan karena 

substansi perayaan hari besar Islam tersebut adalah Syiar Islam (penyebaran Islam). 

Dalam diplomasi budaya dapat dikatakan bahwa kerajaan Bima sudah cukup 

maju. Hal ini bisa dilihat dari prosesi Islamisasi yang dlakukan oleh kesultan Gowa 

terhadap kesultanan Bima dan kesamaan budaya antara kedua kesultanan (Gowa dan 

Makassar). 

                                                

85 Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI Sampai XVII), h. 36. 
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E. Implikasi Secara Politik Relasi Diplomasi Kesultanan Gowa Dan Kesultanan 

Bima. 

Relasi antara gowa dan bima layaknya seperti kakak beradik. Relasi Gowa 

bukan semata-semata lewat penaklukan Gowa mendukung Sultan Abdul Kahir yang 

tersingkirkan dari tahtanya oleh Sangaji Salisi. Oleh karenanya dalam perang 

Makassar, Bima memihak Gowa.86 

Tujuan hidup dari etnis-etnis Sulawesi Selatan adalah untuk mencapai 

kehormatan atau martabat, hal ini seperti yang telah dikutip oleh Mattulada dari 

sumber tradisional lontara bahwa “Hanya untuk siri itulah kita tinggal di dunia” Siri 

merupakan identitas sosial mereka. Mati untuk menegakkan martabat diri merupakan 

hal yang terpuji dan terhormat. Orang yang tidak memiliki kehormatan merupakan 

Mate Suri (orang yang telah kehilangan martabat dirinya) dipandang sebagai bangkai 

hidup.87 

Untuk mempertahankan kehormatan maka orag Sulawesi Selatan mengunakan 

tiga ujung, yaitu ujung lidah (berbicara dan berdiplomasi), ujung keris (dengan 

kekerasan dan atau juga dengan pembunuhan) dan dengan ujung kemaluan yaitu 

                                                

86 Leornard Y. Andaya, Warisan Arung Palakka, Sejarah Sulawesi Selatan (Makassar: 

Inninawa, 2004), h. 124. 

87 Susanto Zuhdi, Kerajaan Tradisional di Indonesia: Bima (Jakarta: Proyrk Investarisasi dan 

Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Jendral  Kebudayaan Depertemen Kebudayaan, 1997), h. 10. 
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dengan menjalin silaturahmi berupa relasi perkawinan. Relasi perkawinan yang 

demikian merupakan bagian dari menegakkan siri.88  

Dilihat Masyarakat secara vertical, masyarakat bima terdiri dari bangsa (Ruma 

dan Rato), orang biasa (orang merdeka dan orang baik-baik) dan budak. Sistem 

pelapisan demikian sama dengan di Sulawesi selatan yaitu yang terdiri dari 

Anakaraeng (bangsawan), To Maradeka (orang bebas) dan Ata (budak). Elit 

penguasa atau birokrasi merupakan golongan bangsawan; orang biasa adalah bukan 

budak dan bukan birokrat atau penguasa, termaksud dalam golongan ini adalah 

pedagang. Golongan budak adalah orang yang bekerja karena diperintah orang lain. 

Budak diperkerjakan sebagai kuli di pelabuhan, menggarap tanah pertanian dan 

sebagai pembantu rumah tangga. 

Hirarkir relasi antara Negara adalah relasi antara tuan (Puang) dan budak 

(Ata). Kerajaan bawahan yang berperang dengan kerajaan atasannya dan kalah akan 

kehilangan statusnya dan terperosok menjadi budak. Meskipun demikian Negara 

budak pada saat itu tidak berarti kehilangan kekuasaaanya. Negara atasan tetap 

memberi identitas dan harkatnya tradisional dengan tetap mempertahankan 

keberadaan penguasa, adat dan bicara mereka.89 

 

 

                                                

88 Mattulada, Latoa, Suatu Lukisanter Analitis Terhadap Antrapologi Politik Orang Bugis 

(Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 1990), h. 280. 

89 Bambang Sulistyo, “Multikulturalisme Di Bima Pada Abad X-XVII” Jurnal: Paramita Vol. 

24, No. 2 (2014); h. 169. 



101 

 

 

 

Persamaan budaya antara masyarakat Gowa dan Bima memiliki kesamaan 

hingga sampai sekarang, pada pakaian adat kedua masyarkat tersebut sama, jika 

ditelusuri akan kita dapati kesamaan hingga sekarang. Hal ini, mungkin dipengaruhi 

oleh kultur sejarah yang tidak bisa dipisahkan antrara kedua masyarakat tersebut. 

Begitu juga dengan kebiasaan mereka dalam kehidupan sehari-hari seperti 

menghormati yang lebih tua dan menghargai yang muda. Bahkan dalam bahasa pun 

ada kesamaan kata yang digunakan dalam kehiduapan mereka, misalnya kata-kata 

Kadera (Bima) dengan Kadera (Gowa) yang artinya kursi, Janga (Bima) dengan kata 

Jangang (Gowa) yang artinya Ayam, dan kata Jara (Bima) dengan kata Jarang 

(Gowa) yang artinya kuda.90 

Kata kadera antara kedua daerah tersebut sebenarnya dipengaruhi oleh istilah 

portugis yaitu cedeira. Kesamaan kata yang digunakan di atas merupakan contoh 

bahwa budaya antara kedua masyarakat tersebut memiliki kesamaan hingga sekarang 

dan sulit untuk dirubah, karena sudah mendarah daging dalam jati diri mereka yang 

merupakan bagian dari integral dari kehidupan masyarakatnya yang tidak mungkin 

lupa dengan sejarah. Begitu pula dalam kebiasan menikahkan anggota keluarga 

mereka. 

Perwujudan ajaran Islam dalam kehidupan sosial akan lebih mudah diketahui 

dari pelaksanaan aturan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Upacara inisiasi dan 

upacara siklus hidup (rites the passage) merupakan bagian budaya pada masyarakat 

                                                

90 M. Fachrir Rachman, Islam di Bima Kajian Historis Tentang Proses Islamisasi dan 

Perkembangannya Sampai Masa Kesultanan (Yogyakarta: Genta Press, 2009), h. 89. 
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Gowa hingga kini yang dilakukan untuk menandai perpindahan satu fase kehidupan 

dalam perjalanan hidup seorang individu, seperti: kelahiran, perkawinan dan 

kematian.91 

Menurut Friedericy, pada dasarnya masyarakat Sulawesi Selatan, baik 

masyarakat Bugis, Mandar, Tanah Toraja, maupun Makassar, mempunyai persamaan 

dalam pelapisan sosial, yaitu terdiri atas tiga golongan meliputi: Pertama: Anak 

Karaeng yaitu keturunan raja atau bangsawan. Kedua: Maradeka yaitu lapisan orang 

kebanyakan atau rakyat umum, dan Ketiga: Ata yaitu hamba sahaya. 

Pembagian ini hampir sama dengan pembagian masyarakat Bima pada 

umumnya yaitu ana ruma, ana rato, atau ana sangaji (keturunan raja dan keturunan 

bangsawan), masyarakat biasa atau yang disebut dengan jama’ah (bersama-sama), 

dan hamba sahaya yang dalam istilah Bima disebut dengan abdi. Ketiga pembagian 

tersebut tidak bisa dipisahkan dalam masyarakat, sebab kebaikan interaksi ketiganya 

merupakan hal yang penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang ideal. 

Jika salah satunya didiskriminasi misalkan kalangan abdi dan ata’ maka 

masyarakat tidak berjalan dengan baik dan ideal. Maka cita-cita kebaikan yang 

diingin oleh semua lapisan masyarakat gagal, disebabkan terjadinya diskriminasi 

sebagai kalangan. Oleh karena itu, masyarakat yang baik adalah masyarakat yang 

saling menghargai perbedaan dari masing-masing golongan. 

                                                

91 Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa, h. 148. 
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Bertolak dari hal tersebut di atas, arus modernisasi dan demokratisasi disegala 

bidang kehidupan telah mempengaruhi cara pandang dan cara berfikir seluruh elemen 

masyarakat. Relasi keakrabatan antar etnis dan bahkan relasi darah sekalipun 

terpisahkan oleh tembok modernisasi dan demokrasi hari ini. Relasi keakrabatan dan 

kekeluargaan yang terjalin selama kurun waktu 1625-1819 (194 tahun) pun terputus 

hingga hari ini. 

Relasi kekeluargaan antara dua Kesultanan besar dikawasan Timur Indonesia 

yaitu Kesultanan Gowa dan Kesultan Bima terjalin sampai pada turunan yang ke-VII. 

Relasi ini merupakan perkawinan saling antara Putra Mahkota Kesultanan Bima dan 

Putri Mahkota Kesultanan Gowa terjalin sampai keturunan ke-VII. Sedangkan yang 

ke-VII adalah pernikahan Putri Mahkota Kesultanan Bima dan Putra Mahkota 

Kesultanan Gowa, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Dengan adanya relasi kekeluargaan dan pola interaksi yang bersifat akrab 

dengan sesama manusia khususnya orang bagi para saudagar yang menyebarkan 

islam di Bima mempermudahkan melakukan proses transmisi Islam dari kerajaan 

Gowa, adanya relasi persaudaraan antara mereka yang berdagang dan menyiarkan 

Islam dengan pihak yang mimilki otoritas kekuasaan di Bima menjadi kunci bagi 

cepatnya penerimaan Islam di Bima. Pengislaman masyarakat Bima sesuai dengan 

adat dana mbojo (Tanah Bima), pengislaman dikaitkan dengan proses penerimaan 

Islam oleh masyarakat Makassar-Bugis, selain pada Islam menjujung tinggi nilai-nilai 

kekeluargaan. 
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Proses pengislaman itu oleh beberapa ahli menyebutkan bahwa pengislaman 

masyarakat itu didorong oleh: Pertama: anggapan bahwa agama Islam adalah jalan 

baru yang lebih baik, sehingga bangsawan Makassar menyampaikan suatu jalan baru 

yang lebih baik, sehingga bangsawan Makassar menyampaikan kepada Raja Bima 

dan mengajaknya untuk mengikuti ke jalan itu, Kedua; penyebaran jalan baru itu 

diutamakan keluarga dikalangan Bangsawan sendiri. Di dalam naskah BO disebutkan 

bahwa Daeng Marrambia yang bergelar Sultan Alauddin mengajak keluarga di Bima 

untuk memeluk Agama Islam.92 

Walaupun ajakan itu disertai dengan tujuan berdagang, tidaklah dimaksudkan 

untuk meperluas dan memperoleh monopoli perdangangan; ketiga; pengislaman yang 

dimaksudkan untuk merubah tata cara kehidupan animisme dan mengikuti tata cara 

kehidupan Islam; keempat; menurut legenda dan pemahaman orang bima bahwa raja 

adalah lambang “hawo ro ninu” (naungan dan lindungan) yang dapat ditafsirkan 

bahwa selalu mendeteksi dan meniru serta mengikuti setiap perubahan sikap hidup 

raja, karena sikap raja adalah sikaphidup yang menaungi dan melindungi rakyat 

“hawo ro ninu” itu adalah diktrin tata kehidupan yang dijadikan dasar oleh orang 

bima untuk tunduk dan taat kepada pemimpin dan doktrin itulah yang mendorong 

orang Bima untuk memeluk Agama Islam.93 

Pada masa modern, relasi secara ideologi dan politik bersifat menurunan dari 

kebijakkan pemerintah pusat (Desentralisasi). Sedangkan pada bidang kekeluargaan 

                                                

92 SyarifuddinJurdi. IslamisasidanPenataanUlangIdentitasMasyarakatBima, h. 58 

93 Syarifuddin Jurdi. Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima, h. 58 
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dan budaya relasi tesebut masih tetap dilakukan hingga kini, karena relasi darah 

masih melekat pada kedua kesultanan tersebut. Pada bidang budaya relasi tersebut 

dilakukan pada festival adat senusantara yang dilakukan secara nasional. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan penelitian di atas maka dapat di simpulkan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Latar belakang relasi diplomasi antara Kesultanan Gowa atas Kesiltanan Bima 

yang ditinjau dari politik kekuasaan terjadi pada berbagai bidang, yaitu bidang 

ideologi, bidang kekuasaan politik, bidang budaya, bidang keluarga, dan 

bidang budaya. Hal ini dilatarbelakangi untuk menciptakan strategi politik 

antara kesultanan gowa dan kesultanan bima yang bertujuan untuk 

mempertahankan wilayahnya dari pejajahan negara lain, menciptakan 

keharmonisan antara dua kesultanan serta sebagai jembatan untuk proses 

penyebaran islam. Sehingga aktifitas kerjasama kedua Kesultanan tersebut 

dinilai kompak dalam menyebar luaskan risalah Islam dengan dakwah dan 

penaklukan atau peperangan (jihad). 

2. Implikasi secara politik relasi diplomasi kesultanan gowa dan kesultanan bima 

relasi secara ideologi dan politik bersifat menurunan dari kebijakkan 

pemerintah pusat (Desentralisasi). Sedangkan pada bidang kekeluargaan dan 

budaya relasi tesebut masih tetap dilakukan hingga kini, karena relasi darah 

masih melekat pada kedua kesultanan tersebut. Pada bidang budaya relasi 

tersebut dilakukan pada festival adat senusantara yang dilakukan secara 

nasional. 
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B.  Implikasi Penelitian  

Berdasarkan hasil-hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini, maka 

penulis memberikan implikasi penelitian yaitu: 

1. Diharapkan kepada para ahli-ahli politik serta pemikir pemikir muslim dalam 

mempelajari sejarah politik kekuasaan dunia, terkhusus sejarah politik 

kekuasaan antara kesultaan gowa dan kesultanan bima harus lebih melihat dan 

mempelajari lebih objektif sejarah. Sehingga pemikiran-pemikiran tentang 

sejarah politik kekuasaan tersebut dapat menambah khasanah keilmuan dan 

diketahui secara jelas. 

2. Diharapkan kepada calon peneliti seterusnya, yang hendak melakukan 

penelitian tentang relasi diplomasi Kesultanan Gowa dan Kesultanan Bima 

hendaknya mengembangkan penelitian dengan melakukan mencari data-data 

yang akurat terkait variabel atau objek kajiannya, wawancara para tokoh-

tokoh politik dan sejarah, sehingga data yang didapatkan lebih terlihat 

objektif.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Politik tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan  

politik sebagai sebuah sistem untuk mengatur relasi antara manusia dalam  memenuhi 

kebutuhannya dan membawa mereka kepada tujuan yang diinginkan  bersama. Relasi 

antara manusia ini tidak akan mungkin hilang mengingat manusia adalah mahluk 

sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, sehingga  sebuah pengaturan akan 

relasi ini sangat diperlukan agar relasi ini saling  menguntungkan setiap individu 

dalam masyarakat. Dengan demikian, politik merupakan sebagai sistem yang 

mengatur masyarakat secara alami atas dasar kebutuhan manusia sendiri terhadap 

politik.1 

Dalam ilmu politik, substansi pokok pembahasannya adalah tentang kekuasaan 

(Power). Dimana kekuasaan memberikan arti sebagai suatu kapasitas, kapabilitas atau 

kemampuan untuk memengaruhi, meyakinkan, mengendalikan, menguasai, dan 

memerintah orang lain.2 Senada dengan hal tersebut, Umar Kahami menjelaskan 

bahwa Kekuasaan kerap diperbincangkan dalam wacana politik atau sosiologi politik. 

Dalam hal ini, kekuasaa  dapat dipahami sebagai kapasitas atau modal untuk mencapai 

                                                

1 Fuad Muhammad Zain, “Kritik Konsep Politik Machiavelli Dalam Perspektif Etika Politik  

Islam (Perbandingan Dengan Teori Etika Politik Almawardi)” Jurnal: Mahkamah, Vol. 1, No. 2  

(2016), h. 491. 

2 Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia: Suatu Model pengantar (Bandung: Sinar  

Baru, 1983), h. 45. 
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tujuan tertentu dari pemiliknya.3 

Bertolak dari hal di atas dalam studi ilmu politik, kekuasaan merupakan pusat  

perhatian utama. Hal ini disebabkan oleh konsep politik yang sangat dominan  

membahas tentang kekuasaan. Pemahaman seperti ini tidaklah mengherankan sebab  

konsep kekuasaan sangat krusial dalam ilmu sosial pada umumnya dan ilmu politik  

pada khususnya. Selain itu ilmuwan dibidang politik dan pemerintahan sejak zaman  

Yunani kuno menganggap bahwa kekuasaan adalah unsur utama dalam tindakan  

politik. Karena itu relasi internasional, Hans J. Morgenthau  mendefinisikan bahwa 

politik sebagai perjuangan memperoleh kekuasaan. Di samping itu juga, dengan 

meiliki power atau kekuatan politik maka suatu Negara dapat mengadili Negara lain 

seperti mengadili Negara sendiri dan kemudian dapat meningkatkan kepentingan 

Negara yang memiliki power. Relasi kekuasaan dapat dilihat melalui tehnik paksaan 

dab relasi kerjasama.4 

Dilain sisi, kekuasaan dipandang sebagai gejala yang selalu terdapat dalam  

proses politik, tidak dapat disangkal konsep kekuasaan merupakan pusat dari kajian 

politik.  Tetapi ilmu politik bukan tentang kekuasaan belaka, melainkan kekuasaan 

yang  sifatnya lebih spesifik. Konsep kekuasaan yang sering diartikan sebagai politik 

yaitu  merebut dan mempertahankan kekuasaan hanya sebagian kecil yang 

bersebtuhan  dengan konsep politik.5 

                                                

3 Umar kamahi, “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik”  Jurnal 

Al-Khitabah: Vol. III, No. 1, (2017), h. 117. 

4 Muhtar Haboddin, Memahami Kekuasaan Politik (Cet. 1, Malang: UB Press, 2017), h. 2. 

5 Efriza, Kekuasaan Politik “Perkembangan Konsep, Analisis, dan Kritik (Malang: Intrans  
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Kesultanan Gowa merupakan Kesultanan terbesar pada masanya. Kesultanan 

mencapai puncak keemasannya pada abad XVII yang lebih popular dengan sebutan 

Kesultanan kembar Gowa/Tallo atau yang disebut dengan dua Kesultanan bersaudara.  

Kekuasaan dan kepemerintahan Kesultanan Gowa dipusatkan di Tamalate sebagai 

istana Raja Gowa 1, kemudian istana raga dipindahkan ke Somba  Opu oleh Raja 

Gowa IX Daeng Matanre Karaeng Manangunpungi yang bergelar  Tumaparisi 

Kallonna, karena dianggap lebih strategis dan lebih menguntungkan  sebagai 

Kesultanan yang maju dibidang ekonomi dan politik. Pada masa inilah  Kesultanan 

Gowa mulai memperluas kekuasaannya dengan menaklukan berbagai  daerah 

sekitarnya termaksud menjalin relasi kerjasama dan perjanjian dengan  Kesultanan-

Kesultanan lain yang salah satunya Kesultanan Bima.6 

Dalam konsep politik, Kesultanan Bima sebelum hadirnya Islam  

diperintahkan oleh pemimpin yang disebut dengan Naka dan kemudian dipimpin oleh  

para Ncuhi.7 Kerajaan Bima adalah salah satu dari enam kerajaan yang pernah ada di  

pulau Sumbawa yakni: kerajaan Dompu, Sanggar, Tambora, Pekat, Sumbawa dan  

kerajaan Bima menempati posisi wilayah bagian timur pulau Sumbawa. Untuk  

melacak kedatangan Islam ditingkat lokal merupakan sesuatu yang mengalir yang  

tidak pernah dapat diketahui dengan pasti kapan tempatnya bermula, untuk daerah  

                                                                                                                                        
Publishing, Rebut Perubahan Degan Membaca, 2016), h. 2. 

6 Bahtiar, ”Hubungan Politik Antar Kerajaan: Gowa dengan Bone, Soppeng, Wajo  

(Tellumpocco)”, Walasuji, Vol. 10, No. 2 (2019), h. 252. 

7 M. Fachrir Rachman, “Kontroversi Sejarah Kehadiran Islam di Bima, Jurnal Studi Islam  

dan Masyarakat (Mataram: Ulumuna, 2005), h. 28. 
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Bima sendiri baru mendapat pengaruh Islam sekitar abad XVII M.8 

Dalam relasi diplomasi antara Kesultanan Gowa dan Kesultanan Bima  dapat 

dilihat dari kajian historis atau sejarah perkembangan dua kesultanan tersebut.  

Berangkat dari ini, tentunya harus didukung oleh peninggalan sejarah berupa prasasti,  

artefak, serta peninggalan-peninggalan sejarah lainnya yang merupakan bukti  

ountentik dari sejarah tersebut.  

Pengaruh Kesultanan Bima dalam mengusir Portugis di kawasan Manggarai  

Flores Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sangat kuat. Hal ini dapat dilihat dari  

kehidupan masyarakat Manggarai yang dalam proses komuikasinya mengunakan  

Bahasa Bima. Setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit, pengaruh kesultanan Gowa atas  

Kesultanan Bima sangat erat kaitanya dalam relasi diplomasi baik dalam bidang  

politik, bidang ekonomi, bidang budaya, bidang pertahanan keamanan serta  relasi 

kekerabatan dimana beberapa bangsawan Gowa menjalin relasi suami  istri dengan 

Bangsawan Bima.9, Hal ni sesuai dengan QS. Ali-Imran/3:159, yng berbunyi: 

     

      

   

    

  

    

    

     

                                                

8 M. Fachrir Rachman, Islam di Bima Kajian Historis tentang Proses Islamisasi dan  

Perkembanannya sampai Masa Kesultanan (Cet. I; Yogyakarta: Lengge Printika,2009), h. 7. 

9 Hendri Chambert-Loir dan Siti Maryam R. Salahuddin, Bo’Sangaji Kai: Catatan Kerajaan  

Bima (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h. 19. 
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Terjemahnya:  

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap  
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka  
menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka  
dalam urusan itu (Urusan Politik dan Ekonomi). kemudian apabila kamu telah  
membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah  
menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.10 

 
Menurut M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa adanya konsep membimbng 

dan menuntun kaum muslim secara umum, kini tuntunan diarahkan kepada Nabi 

Muhammad saw., dengan sikap yang lemah lembut Nabi kepada kaum muslimin 

khususnya kepada mereka yang telah melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam 

perang uhud.11 

Bertitik tolak pada hal di atas, maka ayat tersebut dapat dipahami bahwa dalam 

menjalin relasi antara sesama  manusia baik dari bidang politik dan ekonomi 

(Muamalah) dengan sikap yang baik, dan menyelesaikan persoalan yang terjadi 

dengan musyawarah dan mufakat. Dalam hal menjalin relasi diplomatik, Kesultanan 

Bima dan Kesultanan Gowa sangat  dekat, karena jasa Kesultanan Gowa dalam 

membangun berdirinya Kesultanan Bima  dan memberikan bantuan pasukan untuk 

menaklukan pemberontakan salisi. Untuk  menghormati jasa Kesultanan Gowa 

terhadap Kesultanan Bima, Ibunda Sultan Abdul  Khair Sirajudin yaitu Daeng Sikontu 

mengawinkan anaknya (Sultan Bima) dengan  Putri Kesultanan Gowa yang bernama 
                                                

10 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan (Jakarta:  PT. 

Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 67. 

11 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, h. 309. 
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Karaeng Bonto Jene (yang merupakan adik  kandung Sultan Hasanuddin Gowa) pada 

tanggal 13 April 1646 M, pernikahan ini  berlangsung di Gowa.12 

Pasukan Kesultanan Bima juga banyak membantu kerajaan Gowa dalam 

beberapa  aksi penyerangan dan perlawanan terhadap VOC dan sekutunya. Tahun 

1646 meletus perang  saudara antara Gowa dan Bone dan mulai dari sinilah 

Kesultanan Bima terlibat pergulatan  politik kerajaan-kerajaan Indonesia timur, 

kemudian Sultan Bima Abdul Khair Sirajudin yang sekaligus sebagai panglima 

perang memberikan bantuan militer kepada Kesultanan Gowa dan berhasil 

mengalahkan Raja Bone La Maddaremmeng atau Arung Palakka.13  

November 1667 perjanjian Bungaya tersebut dirancang oleh Belanda  

bertujuan untuk memisahkan Kesultanan Gowa dan Kesultanan Bima, karena  

semangat anti penjajahan antara dua Kesultanan (Gowa dan Bima) sangat merugikan  

perdagangan monopoli bagi Belanda di perairan Indonesia Timur. Dengan tertekan  di 

bawah intimidasi Komponi Belanda, Sultan Hasanuddin dengan keadaan takut akan  

nasib rakyatnya beliau akhirnya mau menandatangani perjanjian Bungaya.   

Belanda ketika memasuki Nusantara pada akhir abad ke-16, sesungguhnya  

memiliki dua misi ganda; yakni ekspansi politik dan ekonomi. Pilihan strategis  

Belanda pada saat itu hanya satu, memporak porandakan tatanan kultur masyarakat  

dengan adu domba, diplomat-diplomat Belanda menyusup sampai ke jantung rahasia  

kerajaan untuk memprovokasi para elite agar saling curiga, sehingga perang saudara  

                                                

12 Hendri Chambert-Loir dan Siti Maryam R. Salahuddin. Bo’Sangaji Kai: Catatan Kerajaan  

Bima (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h. 19 

13 Abdullah Tajib. Sejarah Bima Dana Mbojo. (Jakarta: PT. Harapan Masa PGRI,  1995), h. 53 
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bisa terlaksana. Yang pada giliranya nanti, Belanda pula yang akan menenganinya  

dalam sebuah pertamuan arbitrase.14 

Salah satu perjanjian tersebut adalah diharuskan Sultan Hasanuddin  

menyerahkan adik iparnya Sultal Abdul Khair Sirajudin dan sahabatnya Karaeng  

Bontomarannu kepada Kompeni Belanda sebagai tawanan hidup atau mati dan  

memutus relasi diplomatik dengan Kesultanan Bima, merupakan misi dari   Kompeni 

Belanda sejak dulu adalah memisahkan relasi Kesultanan Gowa dan ke  Sultanan 

Bima.15 

Era rintisan Kesultanan Bima tidak bisa di pisahkan dari kebudayaan Gowa.  

Ibaratnya dua wilayah ini terpisah secara teritorial namun satu dalam kebudayaannya. 

Integrasi inilah yang kemudian yang menciptakan emosi persaudaraan yang kuat 

antara orang Makassar dengan orang Bima. Tidak bisa dipungkiri bahwa relasi antara 

Kesultanan  Gowa dan Kesultanan Bima terjalin diberbagai bidang baik dibidang 

ekonomi maupun  politik, namun pada penelitian ini penulis akan mencoba mengkaji 

relasi diplomasi  antara kedua Kesultanan tersebut pada politik kekuasaan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis mengambil penelitian dengan judul 

“Bagaimana Relasi Diplomasi antara Kesultanan  Gowa dan Kesultanan Bima (Studi 

Tentang Kekuasaan Politik Kesultanan Gowa atas  Kesultanan Bima)”.  

 

 

                                                

14 Hendri Chambert-Loir dan Siti Maryam R. Salahuddin, Bo’ Sangaji Kai: Catatan Kerajaan  

Bima, h. 20. 

15 Siti Waridah Q. Sejarah Nasional dan umum, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 56. 
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B. Rumusan masalah  

Bertolak pada fokus penelitian di atas, maka yang menjadi pokok  

permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana relasi diplomasi Kesultanan  

Gowa dan Kesultanan Bima, studi kekuasaan politik Kesultanan Gowa atas 

Kesultanan  Bima. Dari pokok permasalah tersebut, maka yang menjadi sub-sub 

masalah dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut: ,, 

1. Bagaimana hubungan sejarah antara Kesultanan Gowa dan Kesultanan Bima? 

2.  Bagaimana implikasi secara politik relasi diplomasi Kesultanan Gowa dan 

Kesultanan Bima?  

C. Fokus dan deskripsi penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yanag 

menekankan sumber informasinya pada  buku-buku sejarah yang berkaitan dengan 

pembahasa skripsi ini terutama buku yang  membahasan mengenai dua Kesultanan 

Gowa dan Bima, serta jurnal dan literatur  yang berkaitan atau yang relevan dengan 

objek kajian.   

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Penulis bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang di butuhkan  

yaitu sebagai berikut:  

a. Bagaimana sejarah hubungan antara  Kesultanan Gowa dan Kesultanan Bima? 

b. Bagaimana implikasi secara politik relasi diplomasi Kesultanan Gowa dan 
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Kesultanan Bima?  

2. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan yang di kemukakan diatas, maka hasil penelitian ini  

diharapkan mampu memiliki kegunaan sebagai berikut:  

a. Manfaat Teoritis  

1) Sebagai salah satu sumber rujukan untuk melakuka pengembangan penelitian  

selanjutnya.   

2) Sebagai bahan masukan (input) bagi untuk mengetahui bagaimana relasi  

diplomasi dan kerjasama antara Kesultanan Gowa dan Kesultanan Bima di  

daerah Bima. 

b. Manfaat Praktis  

1) Sebagai bahan masukan (input) bagi pemerintah kedua kabupatan Gowa dan  

Bima dalam peningkatan kerjasama di berbagai bidang.  

2) Sebagai langkah awal dalam mengembangkan bagaimana implementasi dari  

relasi diplomasi dulu ke masa sekarang. 

E. Kajian Pustaka  

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, penulis telah 

mengupayakan  diri untuk mengumpulkan literatur-literatur ilmiah yang berkaitan 

langsung dengan  permasalahan pokok dalam penelitian ini. Dengan demikian, 

penelitian ini berfokus pada  relasi diplomasi Kesultana Gowa dan Kesultanan Bima 

(Studi tentang Kekuasaan Politik  Kesultanan Gowa dan Kesultanan Bima), maka 

yang menjadi kajian pustaka/ penelitian  terdahulu adalah sebagai berikut:  
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1. Syarifudin Jurdi. Islamisasi Dan Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima,  

Alauddin Universitas Press 2011. Buku yang di tulis oleh. Syarifudin jurdi ini  

menjelaskan tentang proses Islamisasi kerajaan Bima mulai dari proses masuk 

Islam  sampai kebijakan pemerintahan sekarang ini. Dengan fokus pada proses 

Islamisasi  masyarakat Bima melalui kekuasaan politik, Studi ini membaca 

secara efektif  dimanfaatkan utuk mempercepat proses memasyarakatkan nilai-

nilai Islam kepada  mereka.16 

2. Henri Chambert-Loir dan Siti Maryam R. Salahuddin. Bo’ Sangaji Kai 

(Catatan Kerajaan Bima). Yayasan pustaka obor Indonesia 2012. Buku ini 

merupakan catatan  sejarah Kesultanan yang berkaitan dengan sistem 

administrasi dan perjalanan beserta  catatan dan surat kerja sama sultan dengan 

kerajaan tetangga yang meliputi berbagai  bidang. Dan Henri Chambert-Loir, 

Kerajaan Bima Dalam Sastra Dan Sejarah, KPG (Kepustakaan populer 

Gramedia), Jakarta 2004. Buku ini adalah yang pertama kali yang ditulis oleh 

ilmuwan Prancis yang menjelaskan tentang sejarah Bima mulai dari  cerira 

mitos, hikayat hal-hal yang gaib sampai hal-hal yang rasional. Belajar sejarah  

Bima buku ini adalah buku yang lengkap untuk sekarang ini yang menjelaskan  

tenteng sejarah asal-usul Bima.17 

 

                                                

16 Syarifuddin Jurdin, Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima (Makassar: 

Alauddin Universitas Press, 2011). 

17 Hendri Chambert-Loir dan Siti Maryam R. Salahuddin. Bo’Sangaji Kai: Catatan Kerajaan  

Bima (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012). 
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3. Ahmad. M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa. Yayasan Obor Indonesia 

anggota  IKPI DKI Jakarta, 2005. Buku ini menjelaskan tentang proses 

Islamisasi Kerajaan  Gowa pada abad ke-16 sampai abad ke-17. Fokus 

kajiannya adalah masuknya Islam  di Kerajaan Gowa hingga penyebarannya 

dengan dakwah dan peperangan (jihad).  Dan Abd. Razak Daeng Patunru. 

Sejarah Gowa. Makassar. Yayasan kebudayaan  Sul-sel dan tenggara, 2000. 

Buku ini menjelaskan tentang sejarah Gowa secara  singkat , untuk dapat 

mengetahui peristiwa masa lampau.18  

4. Efriza. Intrans Publishing, Kekuasaan Politik, Perkembangan Konsep, Analisis 

dan Kritik, buku ini berbicara tentang kekuasaan politik serta perkembangan 

politik yang terjadi analisis ktitis. Kekuasaan adalah kesanggupan atau 

kemampuan untuk bertindak sesuatu berupa kekuatan, wewenang atas 

pemerintahan dalam mewakili sesusatu seperti diplomasi antara satu kerajaan 

dengan kerajaan yang lain.  

5. Abd Latif Hussin, Sejarah dan politik kerajaan Bugis, Kedinamikan 

Konfederasi Ajjatappareng di Sulawesi Selatan 1812-1906, Buku ini 

membahas mengenai dinamika politik kerjaan bugis dalam peta sejarah politik 

di Sulawesi Selatan melalui kajian kepustakaan dan manuskrip tempatan dan 

akib. Buku ini menganalisis mengapa pada abad ke 16, kelima kerajaan dari 

Ajatappareng, sindenreng, sawitto, Suppa, Rampang, dan Alitta 

menggabungka konfederasi yang disebut limae ajatappareng. 

                                                

18 Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2005). 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Hubungan Internasiaonal Antara Kekuasaan Dalam Diplomasi 

Kegiatan diplomasi di dunia sudah berlangsung sejak lama sekali dan 

kedudukan diplomasi dimata masyarakat dinilai sebagai profesi yang cukup 

terhormat. Dalam melaksanakan tugasnya, diplomasi memiliki kemampuan yang 

dimiliki oleh seseorang sebagai professionalitas yang sudah terlatih keahliannya. 

Lingkup tugas, peran dan arah kegiatan diplomasi di dunia mengalami suatu proses 

reformasi searah dengan perkembangan politik dunia. Untuk mencapai kebebasan 

politik dan keamanan bangsa atau negara, maka dalam diplomasi hal tersebut dapat 

dicapai dengan memperkuat relasi dengan Kesultanan tetangga, memelihara relasi 

dengan kesultanan yang sehaluan dan menetralisir negara atau wilayah yang 

memusuhi. 

Sebagaimana teori yang diungkapkan oleh SL Roy, adalah “diplomacy by 

cultural performance.” Namun orang terlanjur membuat istilah yang sederhana yaitu 

“diplomasi kebudayaan” untuk memberi pengertian diplomasi dengan menggunakan 

kegiatan-kegiatan budaya seperti pengiriman misi kesenian ke negara lain untuk 

menimbulkan dan memperoleh kesan atau citra baik. Diplomasi dengan 

menggunakan sarana budaya tidak mesti harus dengan budaya kuno atau lama. Kalau 

Indonesia mengirimkan misi kesenian atau pertunjukan seperti tari Jawa atau budaya 

Suku Asmat, misalnya, kesan yang muncul bisa saja kebalikan dari yang diharapkan. 

Misalnya, ketika hasil budaya suku Asmat ditampilkan keliling Eropa dan disertai 
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dengan beberapa wakil suku dengan berpakaian adat yang menunjukkan 

keterbelakangan, mungkin kesan yang muncul bisa lain, yaitu justru citra yang negatif 

(ada yang menyebutnya stoneage alias jaman batu).1 

Untuk mencenggah Kesultanan lain bergabung melawan negara tertentu maka 

dapat dilakukan dengan melakukan suatu bentuk saling pengertian dengan suatu 

daerah, menunjukkan suatu itikad baik dan menghilangkan keraguan daerah lain 

serelasi dengan persekutuan politik, dan sebagainya. Selain dari itu, perang juga 

merupakan suatu bentuk diplomasi yang mana jika suatu Kesultanan dengan daerah 

lain dapat lagi melakukan relasi yang damai. 

Diplomasi antara Kesultanan Gowa dan Kesultanan Bima berlangsung cukup 

baik dan dinilai oleh masyarakat kedua Kesultanan sebagai relasi kesadaran yang 

cukup kuat karena dipersatukan oleh akidah yang sama yaitu Islam.   

1. Diplomasi Ideologi 

Secara umum kegiatan diplomasi merupakan pelaksanan dari kebijakan 

politik luar negeri yang memperjuangkan kepentingan nasional suatu Negara yang 

berrelasi dengan kepentingan negara atau negara-negara lain di dunia. Dari sudut 

pelaksanan tugas diplomasi, kemampuan antisipasi meghadapi ancaman, tantangan, 

hambatan dan gangguan di satu sisi, dan upaya memperjuangan diplomasi yang 

berdasarkan kepentingan kebijakan suatu rezim disisi yang lain, disebut debagai 

diplomasi ideologi. 

                                                      

1Asep setiawan, Teori dan praktik Diplomasi (Cet, I; Jakarta: Program Studi Ilmu politik 

Muhammadiyah Jakarta, 2016),  h. 25. 
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Diplomasi ideologi mempunyai maksud yaitu: pertama: untuk menghalang 

kekuatan suatu rezim menghadapi unsur ancaman didalam maupun di luar negeri, dan 

kedua: bahwa pelaksanan diplomasi ideologi merupakan bagian dari anspirasi 

masyarakat yang tercermin sebagai bagian dari kepentingan bersama. Diplomasi 

ideologi didukung oleh sistem yang mampu menggerakkan seluruh kekuatan sistem 

atau rezim untuk bekerjasama, berkonsultasi, dan berkoordinasi melaksanakan 

kegiatan diplomasi yang memperjuangkan kepentingan rakyat, baik melalui apa yang 

disebut first track diplomacy yang dilaksanakan oleh unsur resmi pemerintah, 

maupun second track diplomacy yang dijalankan oleh unsur-unsur non-pemerintah.2 

Dalam rangka mencapai sasaran kepentingan bersama, sudah sewajarnya 

kalau dalam melaksanakan diplomasi ideologi perlu tercapai suatu koordinasi dalam 

rangka mencapai suatu sasaran yang sama. Koordinasi antara pelaksana first track 

dan track diplomacy tersebut pada umumnya dilakukan oleh pembantu Kesultanan 

urusan luar negeri sebagai unsur pemerintah yang mempunyai tanggungjawab resmi 

menjalankan politik luar negeri dan melakukan diplomasi. Kegiatan koordinasi yang 

mencakup seluruh kekuatan Kesultanan yang terdiri dari unsur pemerintah dan non 

pemerintah, menjadi sangat strategis bagi perjuangan suatu negara untuk mencapai 

sasaran kepentingan Kesultanan demi tercapainya kemakmuran dan kejayaan rakyat 

dan bangsanya, karena didukung oleh kekuatan positif seluruh masyarakat. 

Sebelum usaha Islamisasi masuk pada abad ke-17 dapat digambarkan secara 

                                                      

2 Frans Magnis Susno, Filsafat Kebudayaan Politik. (Jakarta: Gramedia, 1994), h. 83. 
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singkat, bahwa maksudnya Islam abad-16 berdasarkan sejumlah sumber sejarah, tidak 

diketahui oleh pihak kerajaan, bahkan kedatangannya Sunan Prampen dari Demmak 

Ke Bima pada pertengahan abad ke-16 atau tahun 1540 M tidak diketahui oleh 

kerajaan Bima, padahal pengaruh islam sudah masuk ke Bima pada tahun itu. Yang 

mana dilakukan oleh Sunan Prampen adalah menyiarkan Islam dengan dakwah dan 

bukan melakukan ekspansi atau menundukan masyarakat Bima sebagaimana yang 

ditulis oleh Utrech karena kegiatan murni yang bersifat kultur untuk menyiarkan 

Islam, maka peneriman masyarakatpun terhadap ajaran Islam bersifat suka rela dan 

berdasarkan pada kesadaran. Masyarakat yang menerima pengaruh Islam saat itu 

adalah masyarakat yang tinggal dipesisir pantai, pengaruh itu tidak sampai pada pusat 

kekuasaan atas kondisi tersebut, Islam pada masa itu hanya menjadi agama rakyat dan 

bukan agama penguasa atau kerajaan.3 

Penyebaran ideologi islam di Bima berlangsung cukup elot dan atmosfir 

politik kekuasaan yang mengalami gejolak, setidaknya persainagan antara generasi 

dan mereka yang terkait dengan kerajaan dalam rangka merebut kekuasaan. 

Penyebaran Islam di Bima dibagi ke dalam dua fase penyebaran hal ini sebagaimana 

dijelaskan oleh Syafruddin Jurdi yaitu fase barat (dari Jawa ke Bima) dan fase selatan 

(dari Makassar ke Bima).4 

Penyebaran Islam melalui fase selatan melalui para saudagar dari Sulawesi 

Selatan yang datang sekitar tahun 1028 H atau 1619 M dinilai cukup berhasil. 

                                                      

3 Syarifuddin Jurdi. Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima, h. 48-49. 

4 Syarifuddin Jurdi, Islamisasi dan Pemetaan Ulang Identitas Masyarakat Bima, h. 51. 
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Menurut keterangan kitab Bo’ Sangaji Kai bahwa di pelabuhan sape telah datang 

saudagar yang bernama Daeng Manggali dengan orang Luwu, Tallo dan Bone untuk 

berdagang. Pada malam harinya menghadap Rumi Bumi Jara yang memegang sape 

untuk menyampaikan sebuah sarung bugis dan sepucuk surat Ruma Bumi Jara di 

Bone bernama Daeng Malaba. Melalui surat itu, Malaba mengabarkan keluarganya 

di Bumi bahwa mereka yang bernaung di bawah Kerajaan Tallo, Gowa, Bone dan 

Luwu telah memeluk Islam, termaksud Malaba beserta keluarganya, sedangkan 

mereka yang berdagang ke Bima itu termasuk mubaligh (Juru Dakwah) yang 

menyiarkan agama Islam.5 

Permulaan dakwah tersebut berhasil meratakan bima dengan Islam mulai dari 

rakyat jelata hingga pemegang kekuasaan semuanya telah memeluk Islam. Setelah 

sukses meletakan dasar keagamaan (ajaran Islam) yang kuat kepada masyarakat, 

segala perhatian dialihkan dimasalah politik dan pemerintahan. Sebagian dari model 

yang pergunakan pada masa kerajaan masih dipertahankan dalam sistem Kesultanan 

seperti lembaga adat tetap diperhatikan, tetapi disesuaikan dengan nilai-nilai Islam, 

selain itu, peran ulama dalam bidang politik pemerintahan semakin besar. Lembaga 

yang terbentuk pada masa kerajaan sebagian ditransformasikan dalam struktur 

kelembagaan pada politik kesultanan. Seorang Jene Teke yang dinobatkan sebagai 

Sultan haruslah mereka yang memiliki kelebihan atau keunggulan dalam persoalan  

                                                      

5 Hendri Chambert-Loir dan Siti Maryam R. Salahuddin, Bo Sangaji Kai (catatan Kerajaan 

Bima), h. 123. Lihat juga Hilir Ismail, Peranan Kesultanan Bima Dalam Perjalanan Nusantara, h. 34.  
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keagamaan.6 

Pada masa kerajaan, hal ini tidak diperhatikan, yang penting garis keturunan 

raja sesuai dengan silsilah dari Manggampo Donggo, maka ia akan dinobatkan 

sebagai raja, namun pada masa kesultanan dimensi moral keagamaan menjadi 

pertimbangan penting sebelum sultan dilantik. Dalam menjalankan tugasnya, sultan 

bima dan seluruh pejabat harus memperhatikan ketentuan-ketentuan baru yang 

dirumuskan setelah Islam menjadi agama resmi, seperti: Pertama:  Harus bersifat 

adil;  Kedua: Harus hidup dalam kesederhanaan; Ketiga: Setiap pejabat tidak boleh 

leluasa bertemu Sultan, jika ada hal-hal yang penting harus disakasikan oleh Ruma 

Bicara;  Keempat: Keluarga Sultan dan bangsawan tidak boleh leluasa bertemu 

dengan Sultan disaat beliau menjalankan tugas.7 

Masyarakat atau rakyat merupakan unsur kekuatan kerajaan yang memberi 

motivasi pemerintah melaksanakan kebijakan polotik luar negeri, sebaliknya motivasi 

masyarakat tersebut harus didasarkan pada pengertian masyarakat mengenai arah dan 

tujuan politik luar negeri itu sendiri yang secara politis disalurkan melalui parlemen. 

Merupakan tugas penting bagi depertemen/kementrian luar negeri untuk melakukan 

kegiiatan Public Relation secara terus menerus kepada masyarakat agar lebih 

memahami arah dan tujuan politik negara. Merupakan suatu prasyarat mutlak bahwa 

semua pejabat publik (Kesultanan), memiliki satu tanggung jawab mutlak untuk 

menyimpan kerahasiaan negara demi kepentingan nasional dan bukan digunakan atau 

                                                      

6 Syarifuddin Jurdi, Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima, h. 65. 

7 Syarifuddin Jurdi, Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima, h. 67. 
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dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan. 

Dalam masyarakat bima, institusi politik dan hukum yang mengabdi pada 

penegakan nilai-nilai keaagamaan, adat dan kemanusiaan telah menjadi bagian 

integral dari proses historis kesultanan bima. Upaya melakukan rekonstuksi terhadap 

mahkamah syari’ah pasca kemerdekaan memiliki alasan histori dan politik bagi 

upaya melakukan Islamisasi masyarakat dengan pendekatan penegakkan hukum dan 

struktur kekuasaan.8 

Bertitik tolak pada hal tersebut di atas serta berdasarkan penafsiran penduduk 

makassar pada abad ke-16 diperkirakan sudah ada yang menerima islam. Perkiraan 

itu kemungkinan terjadi melalui interaksi sosial antara pedagang muslim dan 

penduduk makassar. Interaksi itu telah berlangsung lama melalui dua tempat: 

pertama, interaksi sosial berlangsung di dalam wilayah kejaan Gowa. Kedua: 

interaksi sosial dapat pula terjadi di luar kerajaan Gowa, yaitu di daerah-daerah yang 

dan akan menerima Islam di nusantara antara pedagang dan masyarakat muslim yang 

mereka jumpai ketika mereka menyebarluaskan Islam dengan dakwah dan ekspansi 

(jihad). 

Diplomasi ideologi antara kedua Kesultanan (Gowa dan Bima) pada awal 

ketika islam menjadi agama resmi Kesultanan sehingga masa kemerdekaan 

mengalami perkembangan yang cukup baik. Sehingga, kesamaan ideologi pun 

menjadi titik sentral yang perlu diteliti dengan cermat, bahkan Hendri Chambert-Loir 

                                                      

8 Syarifuddin Jurdi. Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima, h. 100-101. 



19 

 

 

memberi komentar bahwa ideologi kedua kesultanan tersebut sama yaitu 

kebersamaan dalam menegakkan dan menjujung tinggi lembaga sara’ (syarat Islam) 

yang menjadi agama resmi kesultanan.9 

2. Diplomasi Secara Politik  

a) Islamisasi Masyarakat Melalui Kekuasaan Politik 

Islam masuk ke Bima melalui dua arah yaitu arah barat atau jawa yang dibawa 

oleh Sunan Prampen dari kerajaan demmak dan arah utara atau Sulawesi Selatan 

yang dibawah oleh Kerajaan Tallo, Gowa, Bone dan Luwu. Dari arah mana 

penyebaran Islam di Bima yang sukses? Tetapi Islam yang masuk dan berkembang di 

Bima bukanlah Islam ala Jawa, tetapi Islam model Sulawesi Selatan dan Sumatera 

Barat, karena kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan berhasil diislamkan oleh 

muballigh dari Sumatera Barat yang terdiri dari tiga bersaudara atau trio datuk yakni 

Datuk Ri Bandang, Datuk Ri Tiro dan Datuk Ri Patimang. Untuk proses pengislaman 

di Bima juga diperoleh keterang yang dilkukan oleh Datuk Ri Bandang dan Datuk Ri 

Tiro, mengenai Datuk Ri Patimang tidak diperoleh keterangan mengapa muballigh 

yang satu ini tidak sampai ke Bima. 

Setelah Sultan Abdul Khair dinobatkan sebagai Sultan Bima yang pertama, 

sejak saat itu, usaha untuk memproduksi tradisi-tradisi dan simbol-simbol Islam 

dilakukan oleh pihak Kesultanan. Islamisasi masyarakat Bima dimulai dengan 

melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai  Islam sebagai jalan baru 

                                                      

9 Hendri Chambert-Loir dan Siti Maryam R. Salahuddin, Bo Sangaji Kai (catatan Kerajaan 

Bima), h. Xvi. 
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kepada warga masyarakat, sosialisasi ini dipandang penting sebagai sarana untuk 

menyadarkan masyarakat. Sosialisasi ini semakna dengan konsep dakwah, artinya 

memberikan pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai ajaran Islam, 

agama yang mengantarkan kepada jalan yang siratal mustaqim. Tugas sosialisasi ini 

tidak hanya dilakukan oleh para alim ulama yanag didatangkan dari Sulawesi, tetapi  

juga dilakukan oleh warga bima yang memiliki ilmu agama yang cukup. usaha-usaha 

untuk menciptakan tradisi-tradisi islam dan memproduksi simbol-simbol islam sebagi 

upaya pelembagaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kekuasaan dan kehidupan 

masyarakat.10 

b) Pentingnya Islam dalam Kehidupan Masyarakat 

Setelah islam diterima sebagai agama resmi kerajaan (kesultanan), secara 

proses penyebaran informasi mengenai kabar bahwa pihak kerajaan telah memeluk 

Islam sebagai strategi untuk memperoleh dukungan dari rakyatnya, sebab langkah 

politik berikutnya dari kesultanan adalah mengajak masyarakat untuk memeluk islam 

sebagai agama yang membawa kepada kebaikan. Sosialisasi ajaran Islam kepada 

masyarakat berlangsung dalam kulktur yang damai, aman dan adat bima sebenarnya 

terbuka kepada nilai-nilai baru, termaksud nilai-nilai islam. Antara adat dan ajaran 

Islam pada prinsipnya tidaklah berbeda secara substantif. 

Setelah pengislaman yang dilakukan oleh mubaligh asal Minang (Datuk Ri 

Bandang dan Datuk Ri Tiro), posisi sultan sangat menentukan dalam proses 

                                                      

10 Syarifuddin Jurdi, Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima, h. 55-56. 
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pembentukan identitas politik dan budaya masyarakat, karena sultan oleh masyarakat 

dipandang sebagai pihak yang paling otoritatif dan sangat menetukan dalam bidang 

politik dan pemerintahan. Dalam struktur masyarakat seperti ini, posisi Sultan 

menentukan arah perkembangan Islam dan menjadi lambang bagi penguatan identitas 

masyarakat. 

Corak keislaman  yang dilakukan oleh Datuk Ri Bandang dan Datuk Ri Tiro 

terhadap masyarakat Bima tidaklah berbeda dengan corak pengislaman yang mereka 

lakukan terhadap masyarakat Tallo, Gowa, Bone dan Luwu. Corak pengislaman 

masyarakat itu bersifat legaliter dan demokrratis sesuai dengan pesan-pesan kenabian, 

masyarakat pun tidak terlalu sulit menerima Islam sebagai agamanya. Tokh,  pihak 

kerajaan yang menjadi panutan telah terlebih dahulu memeluk Islam. 

Dalam konteks inilah, Islam menjadi strategis bagi masyarakat Bima, kerena 

islam memperkuat dan memperkokoh adat yang eksis dalam masyarakat. Islam 

mengajarkan kebersamaan, persaudaraan, legalitarianisme dan nilai-nilai 

kemanusiaan lainya, itulah yang menurut Hillir Ismail mempercepat proses 

penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai Islam. Disinilah islam dianggap sebagai 

pembentukan identitas lokal. Penguatan kohesi sosial dan harmoni masyarakat. Jadi 

islam sangat penting bagi masyarakat dan dipandang sebagai agama rakyat. 

c) Kerjasama dalam Keislaman 

Dalam membangun masyarakat yang islam, kerajaan-kerajaan Islam yang 

sebelumnya telah membangun kerjasama seperti Kesultanan Tallo, Gowa, Bone dan 

Luwu serta kesultanan Bima. Kemudian telah diteruskan oleh semua kerajaan itu 
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secara resmi menjadikan Islam sebagai agama resminya. Melalui kerja sama inilah, 

terjadi pengeseran budaya dalam masyarakat, khusunya dalam kaitan dengan 

perumusan berbagai kebudayaan yang mencerminkan ajaran Islam yang telah 

menjadi agama resmi masyarakatnya. Demikian juga ketika ada kesultanan yang 

mengalami Kesulitan atau diserang oleh pihak lain, maka Kesultanan yang tergabung 

dalam jaringan itu memberikan bala bantuan.11 

Kerjasama antara Kesultanan Bima dan Kesultana Gowa (Makassar) misalnya 

digalakan pada masa itu, ketika Sultan Hasanuddin mengirimkan armadanya untuk 

menyerang Sultan Buton yang memihak kepada Belanda, Sultan Bima mengirim 

armadanya untuk membantu armada Sultan Gowa dalam menyerang ke Buton. Pada 

periode yang hampir sama, ketika Belanda hendak memperluas wilayah jajahanya, 

Sultan Gowa melakukan perlawanan atas keinginan Belanda tersebut dan terjadilah 

pertempuran antara pasukan Gowa dengan pasukan kompeni Belanda dibawah 

Cornelis Speelman pada bulan Desember 1666, untuk membantu kesultanan Gowa, 

Sultan Bima mengirim bala bantuan yang sama sebagaimana yang diberikan ketika 

Sultan Gowa menyerang Sultan Buton. 

Keterlibatan pasukan dari Kesultanan Bima dalam membantu kesultanan 

Gowa merupakan pengalaman pertama dalam kontak langsung dengan kompeni 

Belanda. Meski kesultanan gowa dibantu oleh pasukan dari Kesultanan Bima, namun 

pertempuran tersebut menyebabkan Kesultanan gowa mengalami kekalahan, Sultan 

                                                      

11 Syarifuddin  Jurdi,  Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima, h. 59. 
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Hasanuddin dengan Cornelis Speelman pada 4 Januari 1667. Dalam perundingan 

tersebut, pasukan kesultanan Gowa diwakili oleh Karaeng Bontomaranu, Datuk 

Luwu tidak ditempatkan lagi dibawah kekuasaan Kesultanan Gowa. Berdasarkan 

perjanjian itu, telah melahirkan satu konsep hukum yang kemudian mengatur 

ketatanegaraan wilayah sekutu Kesultanan Gowa yang dimulai sejak perjanjian 

Bongaya pada tanggal 8 November 1667, perjanjian ini berisi 20 pasal, empat pasal 

yang menyebutkan lansung Kesultanan Bima. 

Pasal 14: Kerajaan Gowa harus menyerahkan Bima dan daerah-daerah taklukannya 

kepada kompeni. 

Pasal 15: Raja Gowa akan berusaha menyerahkan Raja Bima, Raja Dompu, Raja 

Sanggar, dan Tambora, yang kesemuanya bersalah setelah mengadakan 

pembunuhan orang-orang Belanda di Bima, juga Karaeng Bontomaranu 

harus diserahkan kepada komponi. 

Pasal 23: Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka dibuatlah surat Sultan bersama 

pembesar-pembesar kerajaannya suatu perjanjian perdamaian, persahabatan 

dan persekutuan (Bendgonootschap) dalam mana termaksud Raja-raja 

Ternate, Bacan, Buton, Bone, Soppeng, Luwu, Turala (lainya, Binanu, 

Bajeng) bersama dengan daerah-daerah taklukannya. Begitupun Bima dan 

tuan-tuan tanah Raja-raja yang kemudian akan meminta masuk dalam 

persekutuan ini. 

Pasal 28: Untuk mewujudkan apa yang telah ditetapkan pada pasal 15, maka 

bilamana dalam tempo sepuluh hari Raja Bima dan Karaeng Bontomaranu 
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tidak terdapat dan diserahkan kepada komponi-komponi putra-putri mereka 

itu harus diserahkan kepada komponi.12 

Berdasarkan perjanjian Bongaya yang termaktub dalam pasal 14, 15, 23, dan 

28 Bima dengan sendirinya sudah termaksud dalam wilayah Kolonial Belanda (abad 

ke-17). Sejak saat itu, bima dilarang menjalin relasi politik dan perdangangan dengan 

wilayah lain atau Kesultanan lainya. meskipun demikian, Kesultanan Bima tidak 

mengikuti secara rigid dan kaku perintah Belanda agar menghentikan kontak dengan 

daerah lainnya, dengan kasus pengangkatan Tureli Donggo sebagai pelaksana tugas 

Sultan, oleh karena sultan Abdul Kadim ketika itu masih berumur 1 tahun. 

Kesultanan Bima dalam sejarah eksisnya juga dapat membangun relasi dan 

kontak secara politik dan perdangangan dengan daerah lain seperti yang terjadi pada 

masa Kesultanan Jamaluddin (lahir 8 Agustus 1673 M/ 8 Syawal 1099 H dan wafat 6 

Juli 1696 M/ 5 Zulhijjah 1107 H) yang mendatangkan ulama asal Banten yang 

bernama Syekh Umar Al-Batami, ulama ini menjadi guru spritual Sultan. Pada masa 

kepemimpinan Sultan Jamaluddin juga Kesultanan Bima membangun kontak dengan 

Mataram dan wilayah Indonesia bagian Barat. 

3. Diplomasi Kekeluargaan 

Selain relasi politik yang sangat erat, relasi antara kerajaan gowa dan 

kerajaaan bima dipererat lagi dengan relasi pertalian darah atau pernikahan, yang 

dilakukan antara keluarga kerajaan yang biasa disebut dengan diplomasii 

                                                      

12 Syarifuddin Jurdi, Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima,  h. 60-61. 
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kekeluargaan. Diplomasi kekeluargaan antara dua kesultanan besar dikawasan Timur 

Indonesia yaitu kerajaan gowa dan Kesultanan bima terjalin sampai pada turunan 

yang ke-VII. Menurut Didi Haryono bahwa relasi pertalian darah antara kedua 

kesultanan tersebut dalam rangka memperkuat dan mempererat relasi silaturahim 

diantara mereka baik dibidang politik maupun dibidang keagamaan. Karena dalam 

pandangan agama islam yang merupakan agama resmi kedua kesultanan tersebut, 

bahwa relasi pertalian darah melalui pernikahan merupakan tuntunan dari baginda 

Nabi SAW.13 

Relasi ini merupakan perkawinan silang antara putra mahkota kesultanan 

bima dan putri mahkota kesultanan gowa terjalin sampai turunan ke-VI. Sedangkan 

yang ke VII adalah pernikahan putri mahkota kesultanan bima dan putra mahkota 

kesultanan gowa. Berikut urutan pernikahan dari silsilah kedua kerajaan tersebut 

sebagai yaitu sebagai berikut: 

a) Sultan Abdul Khair (Sultan Bima 1) menikah dengan Daeng Sikontu, putri 

Karaeng Kasuarang, yang merupakan adik ipar Sultan Alauddin pada tahun 

1625. Dari pernikahan ini melahirkan Sultan Abi Khair (Sultan Bima ke-II). 

b) Sultan Abil Khair (Sultan Bima ke-II) menikah dengan Karaeng Bonto Je’ne. 

Adalah adik kandung Sultan Hasanuddin, Gowa pada tanggal 13 April 1646. Dari 

pernikahan ini melahirkan Sultan Nuruddin (Sultan Bima ke-III) pada tahun 1651. 

                                                      

13 Didi Haryono, Hubungan Darah Bima-Bugis-Makassar, http://muh-

zidiharyono.blogspot.com/2011/06/hubungan-darah-bima-bugis-makassar.html. 
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c) Sultan Nuruddin (Sultan Bima ke-III) menikah dengan Daeng Ta Memang 

anaknya Raja Tallo pada tanggal 7 Mei 1684. Dari pernikahan tersebut 

melahirkan Sultan Jamaluddin (Sultan Bima ke-IV). 

d) Sultan Jamaluddin (Sultan Bima ke-IV) menikah dengan Fatimah Karaeng 

Tanatana yang merupakan Putri Karaeng Bessei pada tanggal 8 Agustus 1693. 

Dari poernikahan tersebur melahirkan Sultan Hasanuddin (Sultan Bima ke-V). 

e) Sultan Hasanuddin (Sultan Bima ke-V) menikah dengan Karaeng Bissa Mpole 

anaknya Karaeng Parang Bone dengan Karaeng Bonto Mate’ne, pada tanggal 12 

September 1704. Dari pernikahan tersebut melahirkan Sultan Alauddin 

Muhammad Syah pada tahun 1707 (Sultan Bima ke-VI). 

f) Sultan Alauddin Muhammad Syah (Sultan Bima ke-VI)  menikah dengan 

Karaeng Tana Sanga Mamonca Raji Putrinya Sultan Gowa yaitu Sultan 

Sirajuddinn pada tahun 1727. Pernikahan ini melahirkan Kumala Bumii Pertiga 

dan Abdul Kadim yang kemudian diangkat menjadi Sultan Bima ke-VII pada 

tahun 1747, Ketika itu beliau baru berumur 13 tahun. Kumala Bumi Pertiga 

Putrinya Sultan Alauddin Muhammad Syah dengan Karaeng Tana Sanga 

Mamonca Raji ini kemudian menikah dengan Abdul Kudus Putra Sultan Gowa 

pada tahun 1747. Dan dari pernikahan ini melahirkan Amas Madina Batara Gowa 

ke-II. Sementara Sultan Abul Kadim yang lahir pada tahun 1729 dari 

pernikahannya melahirkan Sultan Abdul Hamid (Sultan Bima ke-VIII). Sultan 
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Abdul Hamid (La Hami) dilahirkan pada tahun 1762 kemudian diangkat menjadi 

Sultan Bima tahun 1773.14 

Adalah sangat ironis memang jika pada hari ini generasi baru dari kedua 

kesultanan besar ini kemudian tidak saling kenal satu sama lain. Bahkan pada zaman 

kerajaan, pertumbuhan dan perkembangan penduduk Gowa dan Bima merupakan 

etnis yang tidak bisa dipisahkan dan bahkan masyarakat Gowa pada umumnya tidak 

bisa dipisahklan dengan etnis bima (Mbojo) sebagai salah satu etnis terpenting dalam 

perkembangan kekuatan kerajaan gowa. 

4. Diplomasi Budaya 

Di Bima dikenal dengan kekayaan hasil alamnya yang didukung dengan 

letaknya yang sangat strategis. Apalagi Bima sangat dikenal dengan penghasil 

bawang merah dan penghasil kayu Bima, yaitu jenis kayu yang sangat bagus untuk 

membuat kapal. Kondisi semacam inilah yang membuat para pedagang dari makassar 

tertarik untuk datang di daerah bima. Masuknya para pedagang tersebut juga 

sekaligus menyebarkan Agama Islam di Bima. Kedatangan mereka berpengaruh 

terhadap sosial-budaya masyarakat bima pada saat itu, ketika itu masyarakat perlahan 

mulai diperkenalkan tentang bagaimana caranya berdagang. 

Pada awal abad ke-16, Bima dikenal sebagai pelabuhan niaga yang sangat 

maju. Model pernikahan percampuran mulai terjadi di daerah ini sebagai konsekuensi 

membaurnya antara masyarakat pribumi dengan masyarakat pendatang. kelompok 

                                                      

14 Hendri Chambert-Loir dan Siti Maryam R. Salahuddin, Bo Sangaji Kai (catatan Kerajaan 

Bima), h. Xix-xxiv. 
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pendatang bermaksud menyebarkan misi Islamisasi dengan cara menikahi wanita-

wanita setempat. Sebenarnya tidak hanya itu saja, pernikahan campuran juga 

bermaksud untuk mengembangkan sayap perdagangan dari pihak pendatang di daerah 

Bima. 

Serelasi dengan hal tersebut di atas, dipertegas kembali oleh Abu Haif 

mengungkapkan pada awal abad ke-16 di Sulawesi selatan terdapat banyak kerajaan, 

tetapi yang terkenal adalah Gowa, Tallo, Bone, Wajo, Soppeng dan Luwu. Dakwah 

Datuk Ri Bandang dan Sulaeman dari minangkabau, akhirnya raja gowa dan tallo 

masuk islam pada tahun 1605 dan ikuti langsung oleh rakyatnya. Kerajaan gowa dan 

tallo akhirnya menguasai kerajaan lainnya. Dua kerajaan ini lazim disebut kerajaan 

Makassar. Dari Makassar, agama islam diserbarkan keberbagai daerah, bahkan ke 

Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.15 

Pelapisan masyarakat atau stratifikasi sosial-budaya dianggap pening dalam 

mencari latar belakang pandanagan hidup, watak atau sifat-sifat mendasar dari suatu 

masyarakat termaksud struktur politik dan budaya. Pelapisan masyarakat Gowa-

Makasssar telah diteliti oleh seorang Antropolog Belanda bernama Friedericy. Dalam 

penelitian itu, dia menggunakan sumber-sumber lokal, seperti Sure Galigo. 

Perkawinan ideal bagi masyarakat yang menganut sistem stratifikasi sosial 

tertutup, adalah perkawinan yang berlangsung antara sesama lapisan tertentu. Dalam 

Makassar seorang pria tidak boleh kawin dengan seorang wanita dari lapisan yang 

                                                      

15 Abu Haif, Sejarah Indonesia Pertengahan (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 

95. 
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sama atau dari lapisan yang lebih rendah. Dalam mempertahankan kemurnian sebagai 

anak Karaeng, maka dinikahi dengan putri anak keturunan Andi dan keturuanan 

Karaeng.16 

Kemurnian keturunan pada lapisan tertentu dalam masyarakat sangat ketat 

dipertahankan, karena erat relasinya dengan jabatan dalam birokrasi kerajaan, 

terutama pada posisi puncak kerajaan. Seorang yang bisa dipilih menjadi raja 

hanyalah dari putra yang berasal dari lapisan anak raja juga. Hal ini mempunyai relasi 

dengan kepercayaan dalam masyarakat bahwa anak seorang raja haruslah berasal dari 

turun temurun atau dengan istilah putra mahkota.17 

Tidak jauh beda dengan kondisi kerajaan Bima pada abad ke-16 setelah proses 

islamisasi yang dilakukan oleh kerajaan Gowa, bahwa kaitanya dengan budaya yang 

ada di makassar juga mirip dengan budaya yang ada di Kesultanan Bima. Misalnya, 

kebiasaan mereka untuk menaati sultan dengan istilah islam “sami’na wa atho’ na” 

(dengar dan laksanakan) sebab peerintah imam menghilangkan perbedaan. Begitu 

juga kebiasan mereka dengan peringatan hari raya umat Islam, di kerajaan Gowa 

dengan upacara peringatan maulid nabi SAW.  dengan sebutan maulid, sedangkan di 

Bima perayaan itu disebut Molud. Kebiasaan itu sama-sama dilakukan karena 

substansi perayaan hari besar Islam tersebut adalah Syiar Islam (penyebaran Islam). 

Dalam diplomasi budaya dapat dikatakan bahwa kerajaan Bima sudah cukup 

maju. Hal ini bisa dilihat dari prosesi Islamisasi yang dlakukan oleh kesultan Gowa 

                                                      

16 Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI Sampai Abad XVII), h. 35 

17 Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI Sampai XVII), h. 36. 
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terhadap kesultanan Bima dan kesamaan budaya antara kedua kesultanan (Gowa dan 

Makassar). 

B. Relasi Internasional Dalam Masa Damai 

Telah disinggung di depan bahwa ketika terjadi konflik antara umat Islam 

dengan lawan mereka, terlebih dahulu mereka diharuskan untuk mengadakan 

perjanjian damai yang dimana al-sulh. Perjanjian inilah yang kemudian menjadi dasar 

perdamaian antara kedua bela pihak yang bersengketa dalam perang. Dengan 

diadakannya perjanjian damai tersebut secara seksama. Intinya, perdamaian 

merupakan unsur utama yang menyusun proses tersebut kearah yang diinginkan.18  

Al-Qur’an telah memerintahkan untuk memelihara perdamaian yang kekal 

dan itu merupakan pangkal relasi internasional dalam Islam. Ayat dimaksud dapat 

dilihat dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 208 

 

   

   

    

     

   

      

Terjemahnya:  

 

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam keseluruhan, 

dan janganlah kamu turut langka-langka syaitan. Sesungguhnya syaitan itu 

musuh yang nyata bagimu.19 

                                                      

 18Subehan Khalik, ”Hubungan-Hubungan Internasional Di Masa Damai”, Al-Daulah 3, no. 2 

(2014): h. 240. 

 19Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsir: Edisi yang Disempurnakan, h. 32 
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Ayat di atas menuntut setiap orang yang beriman supaya melaksanakan 

seluruh ajaran islam, jangan hanya percaya dan mengamalkan sebagian ajaranya dan 

menolak atau mengabaikan sebagian yang lain. 20 

Bertolak dari hal tersebut di atas, Allah Swt berfirman dalam. Q.S. An-Nisa/4: 

90, yang berbunyi: 

    

   

   

   

   

     

  

   

  

  

    

       

 

Terjemahnya: 

Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang 
antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai), atau orang-orang yang 
datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi 
kamu dan memerangi kaimnya. Kalau Allah menghendaki, tentu dia member 
kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. 
Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta 
mengemukakan perdamaian kepadamu. Maka Allah tidak member jalan 
bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka.21 

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat di atas merupakan bentuk 

pengecualian kepada orang-orang kafir yang lari dari kamu sehingga sampai kepada 

                                                      

20 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, h. 209. 

 21 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan, h. 92 
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suatu kaum untuk meminta perlindungan yang antara kamu dan kaum itu telah ada 

perjanjian untuk tidak saling berperang atau memerangi orang yang meminta 

perlindungan kepada mereka, maka jangan tawan atau bunuh mereka yang demikian 

juga orang-orang yang telah datang kepada kamu sedang hati mereka merasa 

keberantan untuk memerangi kamu dalam rangka membela keyakinan mereka atau 

kaum mereka. Hal ini bertujuan untuk menciptakan atau terpiliharanya kedamaian22 

Guna memberi penegasan terhadap eksistensi pihak yang mengadakan 

perjanjian damai dan perang dengan kaum muslimin dibuatlah istilah tekhnis “dar al-

harbi”. Diantara posisi  kedua negara ini terdapat daerah ketiga yang para ahli fikih 

dinamai dengan dar  al-ahdi. Daerah ini dinamai demikian mengigat  perlindungan 

yang berlaku  terhadap daerah ini tidak  mengharuskannya  untuk memeluk agama 

Islam melainkan hanya sebatas perlindungan Negara oleh kaum muslimin dan 

kompensasi dari semua itu mengharuskan mereka membayar sejumlah pajak. 

Dar Al-Islam, Dar al-Harb dan Dar al-Ahdi Dar al-Islam adalah suatau 

negara yang memerintah dengan kekuasaan kaum muslimin. Kekuatan dan 

pertahanannya ditangan kaum muslimin. Eksistensi ini juga berimplikasi pada 

kewajiban kaum muslimin untuk ikut dalam mempertahankannya (fardu kifayah). 

Jika daerah yang dimaksud telah diserang dan musuh telah memasuki wilayah di atas, 

maka kewajiban untuk mempertahankannya berubah menjadi (fardu’ain). 

Bertolak dengan hal tersebut di atas, dalam konteks lain berasumsi bahwa 

                                                      

22 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, h. 664. 
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settingan pada mayoritas penduduk beragama dinyatakan sebagai dar al-Islam jika 

mayoritas penduduknya beragama Islam demikian pula sebaliknya. Settingan ini 

pulalah yang dipengaruhi oleh organisasi Konfrensi Islam (OKI) dalam menetapkan 

Indonesia dan mesir sebagai anggota OKI. 

sementara itu definisi tentang dar al-harbi dalam pandangan para ahli terbagi 

menjadi dua bagian terbesar yaitu: Dar al-harbi adalah suatu Negara yang kekuasaan 

dan pertahanannya ditangan penguasa bukan muslim dan tidak mempunyai perjanjian 

apapun dengan kaum muslimin yang akan mengatur relasi mereka. Definisi ini di 

setujui oleh sebagian para ahli dan ulama. 

Definisi yang  sedikit berbeda dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan 

golongan zaidiyah bahwa suatu negara  tidak mesti menjadi dar al-harbi semata-mata 

karena kekuatan dan pertahannya tidak ditangan kaum muslimin, tetapi ada tiga 

syarat untuk mencapai kualifikasi seperti itu, yaitu: pertama, Bahwa kekuasaan dan 

pertahanan tidak ditangan kaum muslimin, sedemikian rupa sehingga di dalam negara 

itu tidak dijalankan hukum Islam. Kedua, Posisi negara ini bertetangga langsung 

dengan territory kaum muslimin. Ketiga, Berbaliknya penjaminan keamanan yang 

sebelumnya diberikan oleh kaum muslimin dan ahli zimmi menjadi rasa ketakutan 

dan teror oleh penguasa Negara yang datang kemudian. 

Imam Abu Hanifa kemudian menyimpulkan bahwa terdapat pula area dimana 

kekuasaannya tidak ditangan kaum muslimin dan tidak pula ditangan musuh (dar al-

harbi) teritorial Negara ini berjauhan dengan teritorial kaum muslimin. Kenyataan ini 

berimplikasi pada terciptanya daerah damai (dar al-silmi) yakni wilayah atau Negara 
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yang tidak melakukan serangan (perang) terhadap kaum muslimin  dan tidak pula 

mengiginkan perjanjian damai (‘ahdi). Kunci utama pernyataan Imam Abu Hanifah 

terletak pada perbatasan langsung teritorial Negara Islam dengan Negara tetangga 

mereka. Jika teritorial daerah dimaksud berjauhan dengan Negara kaum muslimin 

maka hal itu dianggap bukan sebagai ancaman. 

C. Diplomasi Moral 

1. Sikap Sopan dalam Relasi Kemanusiaan 

Setiap moment kehidupan Rasulullah sealalu dihaiasi kebaikan. Dalam artian 

Rasulullah tidak berleha-leha dan membuang-buang waktu dengan percuma. Dalam 

hidupnya banyak ketegangan, tekanan, dan berbagai provokasi, namun rasulullah 

tidak pernah kehilangan rasa harap dan optimisme sedetik pun dalam kehidupannya. 

al-Qur’an memberikan definisi secara jelas bahwa orang muslim yang baik adalah 

yang mampu menguasai amarahnya atau mampu memberi maaf pada saat dia sedang 

marah. Memberi maaf saat seseorang berada dalam keadaan tenang adalah sesuatu 

yang sangat mudah, namun yang sangat dihargai adalah jika seseorang berada dalam 

keadaan marah mampu memberikan maaf.23 Allah Swt berfirman. Q.S. Al- A’raf/7: 

199, yang berbunyi: 

   

   

     

                                                      

 23 Afza Iqbal, Diplomasi Islam (Jakarta: Pustaka Al Kautsa, 2000), h. 76. 



35 

 

 

Terjemahnya:  

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta 
berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.24  
 
 

Thahir Ibnu Asyur, sebagaimana yang dikutip oleh M. Quraish Shihab bahwa 

ambillah maaf berarti pilihanlah pemanfan, lakukan hal tersebut sebagai aktivitasmu, 

dan hiasilah diri dengannya, jangan memilih lawan.25 

Allah memberikan petunjuk agar selalu memberi maaf pada ucapan-ucapan 

dan tindakan yang melukai, penghinaan dan penyiksaan demi berlanjutnya dakwah. 

Hal tersebut hendaknya dilakukan dan dipraktekan disegala situasi. Hendaknya dia 

tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh orang-orang bodoh yang seringkali 

menebarkan keraguan dan kesulitan yang seringkali melemparkan celaan, cibiran, 

intrik, dan persekongkolan untuk menghancurkan kebenaran. Mereka yang 

melakukan hal-hal seperti itu jangan sampai dipedulikan dan jangan pulah 

diindahkan, anggap saja apa yang mereka katakan dan lakukan sebagai angin lalu.  

Jangan sampai kita disibukkan dengan hal-hal yang mengundang kontroversi 

yang sama sekali tak akan membuahkan hasil, atau berdamai dengan cara kopromi. 

Suatu waktu mungkin saja seseorang akan berpikir, untuk melakukan tindakan balas 

dendam atau tindakan diam tatkala kejahatan telah merobek-robek wilayahnya atau 

kompromi dengan  masa bodoh. Apakah akan menghasilkan hal yang bagus untuk 

                                                      

 24 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan, h. 176. 

25 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, h. 351. 
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tujuan dakwah atau tidak. Semua itu harus ditolak dengan keras oleh setiap muslimin, 

karena dia tidak boleh melakukan kompromi dalam hal-hal yang sifatnya sangat 

prinsip. Sebab manakala dia memiliki keimanan yang mengakar kuat dia  akan 

berlaku santun dan sangat arif, dan pasti mampu memaafkan tatkala berinteraksi 

dengan teman atau pun lawan. Dia akan menghindari semua hal yang sia-sia, dia akan 

berdakwah dan berargumen dengan cara paling terbaik. Ucapanya selalu lemah 

lembut dan penuh hikmah, kelakuannya selalu beradab, dia selalu mengatakan 

perkataan yang terbaik, tampa melukai kelemahan orang lain atau kelompok tertentu. 

Lidah itu laksana pedang bermata dua. Dia bisa dipergunakan dengan hal-hal 

yang baik dan sekaligus bisa dipergunakan untuk kejelekan. Rasulullah mengatakan 

bahwa mereka yang mampu mengontrol lidahnya akan memperoleh rahmat Allah. 

Rasulullah selalu menghindari sebuah pebincangan yang panjang dan pidato yang 

terlalu lama. Apa yang beliau lakukan selalu punuh dengan hikmah dan selalu 

moderat. Rasulullah juga selalu menginstruksikan agar seseorang berbicara 

hendaknya disesuaikan dengan kapasitas nalar audiensnya. Semua yang sifatnya 

ornamental, belebihan, dan terlalu didramatisasi hendaknya dihindari dengan sebaik-

baiknyan. Jika sebuah argumentasi dan perdebatan berakhir dengan tidak berhasil 

memberikan keyakinan pada orang yang mendengar, maka jangan sampai perdebatan 

itu berujung dengan pertumpahan darah. Seseorang harus senantiasa mampu untuk 

setuju ataupun tidak setuju dengan pendapat orang lain. Sebagaimana Allah Swt 

berfirman dalam Q.S. Asy-Syura/24: 15 
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Terjemahnya: 

Maka karena, serulah dan beristiqomalah sebagaimana yang diperintahkan 
kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsuh mereka dan katakanlah: 
“Aku beriman menyangkut apa yang diturunkan Allah dalam kitab dan aku 
diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allahlah tuhan kami dan 
tuhan kamu. Bagi kami amal-amal dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada 
pertengaran antara kamu  dan kami, Allah menggumpulkan antara kita dan 
kepadanyalah (kita) kembali.26  
 

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa memerintahkan umat untuk tetap 

berpagang apada prinsip persatuan dan kesatuan dengan tujuan menghindari 

perpecahan serta seruan kepada seluruh manusia untuk bersatu dan meningkatkan 

prinsip keistiqomahan yaitu konsisten melaksanakan ajaran agama.27 

Keimanan tidak mungin bisa dipaksakan pada “tenggorokan” manusia. 

Pertanyaan-pertanyaan bodoh tidak perlu dijawab. Pertanyaan semacam itu harus 

diabaikan dan dianggap sepi. Kata Rasulullah, perkataan yang  baik itu adalah 

                                                      

 26 Kementerian Agama  RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan, h. 484. 

27 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, h. 143. 
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sedekah dan orang  yang baik itu adalah orang yamg mampu mengungkapkan kata-

katanya dengan rasional dan laksana obat yang memberikan penyembuhan. Kata-kata 

yang  baik akan menyatukan manusia dan sebaliknya kata-kata yang buruk hanya 

akan mengoyak-ngoyak mereka. Kata-kata yang jelek hanya akan melahirkan iri hati, 

kebencian, perpecahan, dan perselisihan. Kaum muslimin diwajibkan untuk 

menggunakan  kata-kata yang baik dan bijak dalam usaha mencapai tijuannya. Kata 

yang baik (Kalimat Thoyyibah) menurut Al-Qur’an adalah “laksana pohon yang baik, 

akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke lagit. Pohon itu memberikan buahnya 

pada setiap musim dengan seizin tuhannya. Allah memberikan perumpamaan-

perumpamaan seperti itu untuk manusia agar selalu ingat. Dan perumpamaan kulit 

yang buruk, seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari 

permukaan bumi tidak dapat tegak sedikitpun”. Dengan demikian kaum muslimin 

dilarang untuk mengatakan perkataan yang tidak senonoh dan tidak beradap. Firman 

Allah yang berbunyi, “Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik”, adalah 

motto Islam. 

2. Amanah atas Kebenaran   

Diplomasi bagi Rasulullah merupakan sarana untuk mencapai tujuan dan 

mengangap sarana itu sama pentingnya dengan tujuan. Jika tujuan yang mulia, maka 

ia tidak bisa dicapai dangan mempergunakan sarana yang tidak suci dan tidak mulia. 

Maka atas dasar itulah beliau memberikan basis moral pada diplomasi dan seni 

negosiasi yang selama ini dikesangkan buruk kerena sejarahnya yang kelam yang 

memberikan asumsi bahwa sebuah misi yang disampaikan dengan cara yang tedak 
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familiar akan memberikan salah sangka dari orang yang mengerti sejak awalnya. 

Dalam menggunakan diplomasi, Rasulullah  tidak menyimpang dari prinsip-

prinsip yang beliau ajakan kepada setip orang mukmin. Tak ada seorangpun yang 

komitmen dengan prinsip bisa melakukan kebijakan hingga mencapai tujuan akhir 

jika dia hanya melakukan misinya hanya semata-mata untuk menang atau untuk lari 

dari kecaman. Rasa takut dan setuju tidak akan menyampaikan seseorang kepada 

kebenaran dan kesuksesan bukanlah satu-satunya ukuran  yang harus dilihat pada 

seorang utusan. Dalam setiap melakukan misinya Rasulullah yang sangat setia 

dengan tugas-tugasnya sebagai Rasul tidak pernah melupakan hal ini. Sebab bukan  

persetujuan seseorang yang dia inginkan atau celaan orang yang dia hindari, dia 

lakukan hanyalah semata-mata untuk mencapai tujuan kedamian dan kebenaran itu 

sendiri tanpa melihat konsekuensi apa yang akan diterimanya. Keyakinan pasti 

menang dan kebatilan akan hancur selalu menjadi inspirasi dari semua tindakannya. 

Dan itu juga  yang banyak menggerakkan dan mengilhami orang-orang yang ada di 

sekelilingnya. Dia tak pernah memerintahkan sebuah pekerjaan atau pimikiran 

tertentu kecuali terlebi dahulu menjadikan apa yang dia perintahkan sebagai bagian 

dari hidupnya. Dia lakukan apa yang dia katakan dan selalu mengatakan yang terbaik. 

Sebagai manusia yang berbudaya, rendah hati dalalm berpikir dan bermartabat, 

Rasulullah selalu mampu melakukan negosiasi dalam masalah apapun dengan cara 

yang tenang, penuh amanah dan benar.28  

                                                      

 28Afza Iqbal, Diplomasi Islam, h. 85 
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Ada kesempatan universal tentang akhlak Rasulullah. Sejarah lengkap 

Rasulullah sangat masyhur  memaparkan perkataan dan perbuatan yang beliau 

lakukan. Dia hidup ditengah-tengah orang Arab yang  masih berada dalam alam  

jahiliyah dan takhayyul. Dia berada disebuah masyarakat yang hidup dengan cara 

mereka sendiri yang  tidak segan-segan untuk melakukan penjarahan, berperang, dan 

bertempur. Di tengah masyarakat, demikianlah Rasulullah hidup  dan berjuang. 

Keberadaannya di tengah masyarakat yang sedemikian itu tak membuatnya 

terpengaruh. Dia berjalan penuh dengan yakin dan lurus,dan mampu menunjukan 

kepribadian dirinya, hingga mereka menggelarinya Al-Amin (yang terpecaya). Ini 

semua terjadi sebelum dia di utus sebagai Rasul. Dia bekerja dengan baik, berdagang 

dengan penuh integritas, dia selalu bergaul dengan semua lapisan masyarakat. 

Walaupun usianya masih sangat belia, beliau sudah dikenal sebagai pemudah yang 

penuh integritas. Dalam berbagai kasus yang sangat sulit untuk dipecahkan,banyak 

orang yang meminta nasehat-nasehatnya dan mencari solusi dari tangannya, karena 

beliau dianggap sebagai sosok yang akan mampu memberikan rasa damai dikalangan 

mereka. Salah satu sifat kerendahan hati dan kesopanan Muhammad adalah 

sikapnyan yang tidak pandang bulu pada sesama. Sifat-sifatnya yang memiliki nilai 

Rabbani telah menjadikannya sebagai pusat perhatian banyak orang. Tak ada yang 

lebih berharga dari kesopanan, kerendahan hati, toleransi dalam usaha kelangsungan 

sebuah negosiasi dan diplomasi. Sebab sifat pemarah, kasar, congkak akan 

merupakan halangan berat dan  bahkan menghancurkan proses negosiasi. Sifat-sifat 

inilah yang membuat Rasulullah memiliki banyak pengikut yang sangat setia dan 
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loyal kepadanya yang tidak pernah dimiliki oleh seorang pemimpin dunia mana 

pun.29 Seperti yang di gambarkan dalam. Q.S. Ali-Imran/3: 159 

     

      

   

    

  

    

    

     

         

Terjemahnya: 

Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap 
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 
menjauhkan diri dari sekelilingmu.30 
 

Menurut M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa adanya konsep membimbing 

dan menuntun kaum muslim secara umum, kini tuntunan diarahkan kepada Nabi 

Muhammad saw., dengan sikap yang lemah lembut Nabi kepada kaum muslimin 

khususnya kepada mereka yang telah melakukan keslahan dan peanggaran dalam 

perang uhud.31 

Semua kualitas yang  disebutkan dalam al-Qur’an adalah kualitas dalam 

bersikap benar, benar dalam ucapan dan perbuatan. Manusia yang mengabdi pada 

kebenaran adalah manusia yang lurus, dia adalah manusia yang yakin terhadap apa 

                                                      

 29 Afzal Iqbal, Diplomasi Islam, h. 86 

 30Kementerian Agama RI, Al-Qur;an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan, h. 71 

31 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, h. 309. 
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yang dikatakannya, seorang manusia yang berani mengatakan keyakinan yang ada 

dalam dadanya, akan terhindar dari sikap hipokrit dan tipu daya. Seseorang tidak 

akan mampu melakukan suatu pekerjaan negosiasi, sikap dia memiliki sikap yang 

mendua apalagi jika dia termasuk orang tidak sabaran, sembrono dan suka  

melakukan  tipu daya. Manusia yag memiliki sifat berani, jujur akan mengilhami 

yang lain untuk berlaku baik. Tipu daya, trik-trik  jahat tidak punya tempat dalam 

diplomasi Islam. Al-Qur’an secara eksplisit mengutuk keras segala bentuk penipuan, 

baik penipuan kecil, yang menyangkut kehidupan sehari-hari ataupu dalam bentuknya 

yang lebih besar misalnya dalam kehidupan berpolitik. Diplomasi dalam Islam adalah 

sesuatu yang bersih dan permainan yang jujur, yang tidak bisa dipisahkan dari 

kehidupan yang luas. Seorang muslim melihat kehidupan ini sebagai amanah, amanah 

yang pernah ditawarkan kepada langit, bumi dan gunung-gunung, namun semuanya 

serentak menolak.32 

Manusia menerima amanah itu, dengan demikian, dia berarti telah 

mengemban sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Orang-orang yang 

memelihara amanat itu akan mendapat pahala yang besar, sedangkan mereka yang 

gagal untuk memikul amanat itu maka mereka akan menerima siksanya.  

Menjaga amanah tidak terbatas hanya pada menjaga amanah uang dan 

kekayaan, sebagaimana yang selama ini dipahami oleh banyak orang. Menjaga 

amanah itu mencakup seluruh bidang kehidupan kita. Baik dalam urusan finansial, 

                                                      

 32 Afzal Iqbal, Diplomasi Islam, h. 87 
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hukum, politik dan moral. Jika seseorang memintamu untuk merahasiakan sesuatu, 

maka itu menjadi kewajiban kamu sekalian untuk menjaga rahasia itu, karena itu 

adalah amanah dan jangan sekali-kali merusak amanah tersebut. Jika seseorang 

memintamu untuk memberikan nasehat dalam satu persoalan tertentu, hal itu 

hendaknya hanya menjadi rahasiamu sendiri. Seseorang yang menghianati amanat, 

sebagaimana sabda Rasulullah, bukanlah manusia beriman, dan orang yang  tidak 

mampu menjaga lisanya akan kehilangan nilai moralnya. Orang yang pernah 

melakukan pengkhianatan terhadap amanah walaupun sekali, akan sulit baginya 

mendapatkan kepercayaan itu kembali di masa depan.33 

3.   Sabar Dalam Mencapai Tujuan  

Sabar bukan berarti pasif dan tak melakukan apa-apa dalam menghadapi 

provokasi-provokasi. Kesabaran adalah istiqamah dan penuh ketenangan dalam 

menghadapi cobaan, namun diiringi oleh usaha yang terus menerus dalam mencari 

jalan yang terbaik untuk mencapai tujuan. Tujuan yang besar akan membutuhkan 

kapasitas kesabaran pula. Ini penting untuk ditekankan sejak awal karena seorang 

diplomasi harus menjadikan dirinya sudah mampu meyakini dengan seyakin-

yakinnya apa yang dia bawah, dan harus memiliki keyakinan yang dalam terhadap 

misi yang dia bawah. Sebab jika hal itu tidak mampu dia miliki, maka dia tidak akan 

mampu meyakinkan orang lain. Oleh karena itu dia harus selalu kokoh, dan 

memegang kuat keputusan apa yang harus dia ambil. Karena jika tidak, maka itu telah 

                                                      

 33 Afzal Iqbal, Diplomasi Islam, h. 87. 
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mengukir kegagalan secara premature. Seorang diplomat harus terus menerus 

memfokuskan pada  satu titik tujuan untuk mencapai misi yang dia emban. Tantangan 

dan tekanan jangan sampai menjadikan dirinya ambruk untuk tidak melaksanakan 

tugas utamanya.34 

Menunggu waktu yang paling tepat adalah salah satu karakteristik dari 

diplomasi. Ketika negosiasi mencapai satu titik yang membuat seseorang  tidak sabar 

lagi dalam mengendalikan dirinya, itu berarti kesudahan dari riwayat karirnya. 

Ketidak sabaran dalam menghadapi orang lain ketika bernegosiasi merupakan 

penyebab utama berakhirnya sebuah negosiasi. Tak ada yang lebih berbahaya dan 

lebih buruk dalam sebuah diplomasi lebih dari pada kesabaran yang “pendek”. Dunia 

seakan berada dalam suasana horror, tatkala seorang diplomasi  kehilangan 

kesabarannya. Napoleon melemparkan topinya ke lantai di Istana Marcolini di 

Dresden saat dia melakukan negosiasi dangan Metternich. Sir Charles Smith merusak 

sebuah dengan Sultan Maroko di hadapan  Kesultanan sendiri. Count Tattenback, 

kehilangan kesabarannya saat konfrensi Algeciras dan telah mengantarkan negaranya 

ke jurang kehinaan di mata dunia. ini semua menggambarkan bagaimana sebuah 

ketidak sabaran menjadi sebuah penghancur sebuah tujuan. Ini semua 

menggambarkan bahwasannya ketidak mampuan seseorang untuk melakukan kontrol 

diri adalah penyebab utama dari hancurnya sebuah tujuan. 

Kita bisa melihat tak ada seorang pun yang pernah dikepung oleh berbagai 

                                                      

 34 Afzal Iqbal, Diplomasi Islam, h. 101. 
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kesulitan lebih daripada yang dialami Rasulullah saat dia berada di kota Mekkah, 

yaitu ketika beliau menghadapi berbagai kekejian dan kekejaman serta penyiksaan 

yang sangat berat. Suatu kondisi yang dialami selang  kurang dari tiga belas tahun. 

Tanah Mekkah waktu itu sama sekali tidak menawarkan apa-apa kecuali kekejian 

yang begitu telanjang, yang lahir dari kebodohan, kekejian dan salah sangka. Lalu apa 

yang bisa dilakukan oleh seseorang yang mengalami keadaan dan kondisi seperti ini. 

Apakah dia harus begitu saja menyerah kepada keadaan atau berusaha keras mencari 

peluang yang terbuka dengan harapan mencapai sukses di masa-masa yang tepat.35 

Allah Swt dengan tegas berfirman. Q.S. Ath-Thuur/54: 48, yang berbunyi: 

   

   

    

   

Terjemahannya: 

Dan bersabarlah  dalam menunggu ketetapan tuhanmu, maka sesungguhnya 

kamu berada dalam penglihatan kami.36 

 

Orang yang bertakwa kepada Allah hendaklah berusaha sekuat tenaga, karena 

hasil yang akan dicapai bukanlah berada di tangan dia. Dia harus menunggu dengan 

sabar dan dengan keyakinan yang penuh bahwa seluruh tindakan yang di lakukannya 

berada di bawah pengawasan Allah. Tatkalah engkau melakukan sebuah pekerjaan 

                                                      

 35 Afzal Iqbal, Diplomasi Islam, h. 102-103. 

 36 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan, h 525. 
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dan tidak mampu mencapai hasil yang spektakuler dengan segera, janganlah dirimu 

lemah dalam keyakinan, lalu merubah haluan pejuangan dengan harapan mencapai 

sukses dengan cara singkat. Jika dia ragu-ragu dalam bertindak, maka  kesuksesan 

tidak akan pernah dia capai. Kesabaran dan ketekunanlah yang akan mengantarkan 

seseorang sampai pada tujuan yang gilang gemilang 

Kesabaran merupakan nilai-nilai pokok dan utama yang  harus dimiliki oleh 

seorang muslim. Namun secara alami manusia selalu saja terburu-buru dan sering  

gegabah. Kisah tentang saul (Thalut) dengan cantik menggambarkan model-model 

manusia yang tidak mampu menahan cobaan. Tatkah Thalut sedang bergerak untuk 

berperang melawan tentara Goliath (jalut) dia memperingatkan tentaranya untuk tidak 

minum dari aliran sungai. Barang siapa yang tidak mematuhi perintahnya, maka ia 

tidak boleh mengikutinya dalam perjalanan ekspedisi selanjutnya. Apa yang  di 

perintahkan adalah untuk menguji ketahanan dan kesabaran mereka. Namun ternyata 

kebanyakan mereka gagal melaksanakan perintah pemimpinnya. Sementara mereka 

yang bersabar mampu menaklukan tentera Jalut yang besar  jumlahnya.37  

D.  Diplomasi Bersih Dalam Islam  

Pengertian bersih dalam diplomasi adalah menunjuk pada diplomasi yang 

bebas dari penyimpangan, artinya; pelaksanaan diplomasi harus sesuai yang 

diidealkan. Apa yang dilaksanakan harus sedapat  mungkin sesuai dengan yang 

diharapkan. Setidaknya ada dua idealitas dalam diplomasi, lebih tepat lagi dalam 

                                                      

 37 Afzal Iqbal, Diplomasi Islam, h. 106. 
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negosiasi, yaitu kepentingan internal berupa konsep kepentingan nasional, dan 

idealitas eksternal yaitu hukum dan rejim internasional. Dalam prespektif Islam 

pengertian diplomasi  berkaitan dengan konsistensi tanggungjawab kepada umat, 

sesuai tuntunan al-Qur’an dan Hadits. Dalam pengertian itu, pelaksanaan diplomasi 

didasarkan pada upaya mengedepankan kepentingan umat, bukan  kepentingan 

elitnya saja, sesuai dengan yang tercantum dalam Al-Qur’an dan Hadits, yang intinya 

agar dapat bermanfaat kepada semua pihak, Rahmatan lil ‘alamin, baik bagi diri 

sendiri, bagi musuh maupun bagi alam semesta. 

Konsep Rahmatan lil ‘alamin membedakan  diplomasi Islam yang bersih dan 

egaliter  dari diplomasi konvensional yang hipokrit dan hanya mencari keuntungan 

nasionalnya sendiri. Islam memperkenalkan satu perubahan yang revolosioner yang 

mencakup  prinsip hukum dan politik internasional dan diplomasi.38 Islam dengan 

tegas menyatakan persamaan antar manusia. 

Islamlah yang pertamakali menghadirkan ide negara  universal atas dasar 

persamaan diantara manusia. Dalam politik Islam hak-hak musuh, baik dalam 

keadaan perang maupun damai dipenuhi dengan baik sesuai dengan al-Quran dan 

Sunnah. Hukum internasional Islam menawarkan regulasi aturan negara muslim 

dengan formula yang seadil-adilnya. Bukan saja antara Negara Islam, tetapi juga 

dengan Negara non Islam di seluruh dunia. Grotius, bapak hukum internasional 

Eropa,menyebutkan tatkalah dia masih hidup, bangsa Kristen Eropa memiliki 

                                                      

 38 Tulus Warsito, ddk, diplomasi Bersih ”Dalam Pespektif Islam”, Thaqafiyyat, 16, no. 2. 
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perilaku yang sangat memalukan untuk dilakukan bahkan oleh orang-orang yang 

sangat bariman sekali pun. Buku-buku tentang jura belli (hukum perang) yang ditulis 

oleh penulis Eropa, kebanyakan memiliki nafas dan nuansa karya-karya Arab tentang 

Jihad. Dari seni kita bisa melihat peran yang dimainkan islam dalam sejarah hukum 

internasional. Dengan demikian konsep bersih dalam diplomasi harus dimaknai 

sebagai konsistensi idealitas dengan pelaksanaan diplomasi bagi kepentingan semua 

pihak yang terlibat dalam sengketa. Negosiasi bersih dalam diplomasi haruslah 

memenuhi azas akuntabilitas, transparan dan adil baik bagi diri sendiri maupun pihak 

lawan sesuai dengan rezim internasional yang berlaku.39 

E.  Arah dan Tujuan Diplomasi 

Kata diplomasi mengandung dua pengertian yang berbeda. Pertama, kata 

diplomasi dipahami dengan kata lain dari politik luar negeri. Kedua, kata diplomasi 

dipahami sebagai perundingan (negisiasi). Pengertian ini merujuk pada peristiwa-

peristiwa perundinggan antara Negara, baik secara dua arah antara dua Negara 

(Bilateral) maupun banyak arah (Multilateral) yang melibatkan banyak Negara. The 

Oxford English Dictionary memberi makna diplomasi sebagai “menejemen relasi 

internasional melalui organisasi yang mana relasi ini diselaraskan dan diatur oleh duta 

besar dan para wakil, bisnis atau seni para pejabat”. 

Menurut Chamber’s Twentieth Century Dictionary, diplomasi adalah “The Atr 

Of Negociation”, especially of treaties between state, political skill” (seni berundung, 

                                                      

 39 Tulus Warsito dkk, “Diplomasi Bersih Dalam Prespektif Islam”, Thaqafiyyat Jurnal 

Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam, Vol. 16, no. 2 (2015): h. 54. 
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khususnya tentang  perjanjian diantara Negara-negara, keahlian politik). Sedangkan, 

Sir Earnest satow dalam bukunya Guide to Diplomatic Practice mendefinisikan 

diplomasi sebagai “the application of independent and tact to conduct of official 

relations between the government of independent states” (penerapan kepandaian dan 

taktik pada pelaksanaan relasi resmi antara pemerintah Negara-negara berdaulat). 

Harold Nicholson, seorang pengkajian dan praktisi pandai dalam hal 

diplomasi, mengatakan bahwa kata diplomasi menunjukkan lima hal yang berbeda, 

yaitu: politik luar negeri, negisiasi, mekanisme pelaksanaan negosiasi tersebut, suatu 

cabang Dinas luar negeri dalam arti baik mencakup keahlian dalam pelaksanaan 

negosiasi internasional, dan dalam arti buruk mencakup tindakan taktik yang lebih 

licik.40  

KM Panikkar dalam bukunya The Principle and Practice of Diplomacy 

menegaskan merumuskan pengertian diplomasi yang dikaitkan dengan politik 

internasional yaitu seni mengedepankan kepentingkan suatu Negara dalam relasi 

dengan Negara lain. Dari berbagai penjelasan mengenai pengertian diplomasi, ada 

beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam memahami diplomasi adalah 

antara lain: 

1. Unsur pokok diplomasi adalah perundingan (negosiasi). 

2. Perundingan dilakukan untuk mengedepankan kepentingan Negara.  

3. Tindakan-tindakan diplomatik diambil untuk menjaga dan memajukan 

                                                      

 40 Roy, S.L. Diplomasi. (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h. 6. 
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kepentingan nasional sejauh  mungkin bisa dilaksanakan dengan damai. Bila 

gagal dengan cara damai, cara  kekerasan (dengan menggunakan kekuatan 

sangat mungkin untuk digunakan. 

4. Tehnik atau strategis untuk menyiapkan perang. Hal ini di dasarkan pada 

keyakin bahwa diplomasi tidak pisah dipisahkan dari perang. 

5. Diplomasi berrelasi erat denga tujuan luar negeri. 

sehingga dapat disimpulkan bahwa diplomasi,  yang sangat  erat dihubungkan 

dengan relasi antara Negara, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu Negara 

melalui negosiasi dngan cara-cara damai apabila  mungkin, dalam berrelasi dengan 

Negara lain. Apabila dengan cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang 

diinginkan, diplomasi mengizinkan pengunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai 

cara untuk mencapai tujuan-tujuannya. 

Kuatnya,seorang diplomat kawasan India kuno menekankan  empat tujuan 

diplomasi yaitu acquisition (perolehan), preservation (pemeliharaan), augmentation 

(penambahan) dan proper distribution (pembiayaan yang adil). Disamping itu tujuan 

diplomasi Kautilnya juga meliputi pencapaian Siddhi atau kebahagiaan yang hanya  

bisa diperoleh melalui pemilikan kekuatan (power),seorang raja harus selalu 

perupayah untuk menambah kekuatannya sendiri dan mengangkat kebahagiaannya. 

Sehingga kautilnya menyimpulkan tujuan utama diplomasi sebagai  

“pengamanan kepentingan Negara sendiri”. Dengan kata lain tujuan dari diplomasi 

yang baik dan efektif adalah untuk menjamin keuntungan maksimum Negara sendiri. 

Selain pemeliharaan  keamanan nasional sebagai kepentingan terdepan, tugas terdapat 
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tujuan vital yang lain antara  lain memajukkan ekonomi, dan lain sebagainya. Secara 

luas tujuan ini bisa menjadi empat: politik, ekonomi, budaya, dan idieologi.41  

Tujuan diplomasi bagi negara manapun ialah pengamanan kebebasan politik 

dan integrasi teritorialnya dengan memperkuat relasi dengan negara sahabat, 

memelihara relasi erat dengan Negara-negara sehaluan dan menetralisir negara yang 

memusuhi. Namun, persahabatan tersebut bisa dibinah dengan melalui negosiasi yang 

bermanfaat dan akan lebih mudah apabila terdapat persamaan kepentingan. 

Contohnya pembentukan Triple Entente antara inggiris, Prancis, dan Rusia dalam 

dekade pertama abad kedua puluh akibat kekkhawatiran yang sama terhadap Jerman. 

Salah satu tujuan pokok dari diplomasi adalah untuk mencegah Negara-negara 

lain bergabung melawan suatu negara tertentu bisa dicapai melalui cara seperti 

melakukan suatu saling  pengertian dengan suatu Negara, menunjukkan suatu itikad 

baik dan menghilangkan keraguan terhadap Negara lain serelasi dengan persekutuan 

politik. Keefektifan diplomasi suatu Negara bergantung  sejauh mana kekuatannya. 

Tujuan politik yang mendasar dari diplomasi adalah untuk mencapai tujuan-tujuanya 

secara damai. Tetapi jika kaitan memungkinkan, tindakan lain bisa dimungkinkan 

untuk diambil. Diplomasi bisa memenuhi tujuan politiknya apabila didukung oleh 

kekuatan. 

Lahirnya Lassez Faire dan sistem pedagangan bebas serta menimbulkan 

dampak atas penekanan ekonomi nasional, Negara-negara maju dan terbelakang 

                                                      

 41 Roy, S.L., Diplomasi, h. 10. 
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menjumpai kenyataan bahwa perdagangan dan keuangan bisa digunakan sebagai alat 

utama kebijaksanaan nasional. Akibatnya, pencapaian prolehan-prolehan ekonomi 

telah menjadi tujuan penting dari diplomasi. Kata, linensi, pengendalian mata uang 

dan tehnik-terhnik relasi komersial lainnya telah menjadi instrument diplomasin yang 

biasa. Negosiasi diplomasi dilakukan untuk meningkatkan kepentingan dagang.      
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan  

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat  

kata kunci yang harus diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.1 

Penelitian merupakan aktivitas menelaah suatu masalah dengan menggunakan  

metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru  

terandalkan kebenarannya, penelitian dimaknai sebagai sebuah proses mengamati  

fenomena secara mendalam dari dimensi yang berbeda. Metodologi merupakan  

sistem panduan untuk memecahkan persoalan dengan komponen spesifikasinya  

adalah bentuk tugas, metode, teknik dan alat. Dengan demikian, metode penelitian  

adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh peneliti 

dalam mencari, mencatat dan menganalisis sampai menyusun laporan.  

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yanag 

menekankan sumber informasinya pada  buku-buku sejarah yang berkaitan dengan 

pembahasa skripsi ini terutama buku yang  membahasan mengenai dua Kesultanan 

Gowa dan Bima, serta jurnal dan literatur  yang berkaitan atau yang relevan dengan 

objek kajian.   

  

                                                      

1  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. 20, Bandung: CV  

Alfabeta, 2014), h. 2. 
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B. Pendekatan Penelitian   

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola fikir  

yang dipergunakan peneliti dalam menganalisis sasaran penelitian, atau dalam  

ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam  

menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian  

biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan  

peneliti menggunakan multidisipliner.2 

Berdasarkan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini 

adalah  bagaimana Relasi Diplomasi Kesultanan Gowa dan Kesultanan Bima (Study  

Tentang Kekuasaan Politik Kesultanan Gowa atas Kesultanan Bima). Adapun 

metode  pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

a. Pendekatan Ilmu Politik  

Pendekatan ilmu politik adalah pendekatan yang digunakan peneliti untuk  

menelaah sistem kekuasaan politik dari Kesultanan Gowa atas Kesultanan Bima.  

b. Pendekatan Sejarah  

Pendekatan sejarah digunakan dalam penelitian ini untuk menyumbang bahan  

data dan fakta dari masa lampau tentang relasi diplomasi Kesultanan Gowa dan  

Kesultanan Bima serta kekuasaan politik Kesultanan Gowa atas Kesultanan Bima. 

 

 

 

                                                      

2 Muliati Amin, Dakwah Jamaah (Disertasi) (Makassar: PPS. UIN Alauddin, 2010), h. 129. 
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C. Sumber Data  

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai  

berikut:  

a. Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah sumber data dari leteratur yang berkaitan langsung  

dengan variabel judul.  

b. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder yaitu sumber data dari pustaka yang memiliki 

relevansi  dan menunjang dalam penelitian ini, yaitu berupa: buku, majalah, koran, 

internet,  serta sumber data lain yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap. 

Adapun metode  pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan 

merupakan model  penelitian sejarah (historis). Teknik pengumpulan data merupakan 

yang paling  strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan  data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak 

akan  mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.3 

D. Tehnik Pengolahan Data dan Analisi Data.  

a. Tehnik Pengolahan Data 

Dalam upaya menemukan konsep yang diinginkan, penulis mengumpulkan  

dan mengelolah data sebanyak-banyaknya dan selanjutnya diproses dan di  

interpretasikan dalam bentuk konsep yang dapat mendukung penyelesaian skripsi ini  

dalam mengelolah data tersebut digunakan metode:  

                                                      

3 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 224. 
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1) Metode induksi: yaitu dengan menguraikan data yang bersifat khusus 

kemudian  mengambil kesimpulan yang bersifat umum. 

2) Metode deduktif: yaitu suatu metode perfikir untuk memecahkan masalah 

yang  bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian menarik  

kesimpulan yang bersifat khusus.  

b. Tehnik analisis Data 

Proses analisis data ini dilakukan secara terus menurus bersamaan dengan 

pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai 

dilakukan. Di dalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada tahapan yang 

dijelaskan Miles dan Huberman, sebagaimana yang dikutip oleh Sukmadinata yang 

terdiri dari tiga tahapan,4 yaitu; 

1) Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan yang ditulis atau diperoleh di lapangan (perpustakaan). Dengan 

demikian reduksi data ini merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menonjolkan hal-hal yang penting, dan menyisihkan hal-hal yang tidak penting, 

mengonganisirnya dengan lebih sistematis sehingga dapat diambil suatu pengertian 

yang bermakna. 

2) Penyajian Data 

Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang 

                                                      

4 Nana Syaodin Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2006), h. 114-116. 
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tersusun sehingga memberikan kemungkinan untuk penarikan kesimpulan dan 

pengamblan tindakan. Dengan demikian penyajian data merupakan gambaran secara 

keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan secara 

menyeluruh. 

3) Penarikan Kesimpulan 

Data yang telah direduksi dan disajikan kemudian disimpulkan. Penarikan 

kesimpulan merupakan suatu kegiatan konfigurasi yang utuh dan terus diverifikasi 

selama penelitian yang berlangsung. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Asal Usul dan Perkembangan Kerajaan Gowa 

Informasi mengenai sejarah Kerajaan Gowa pra-Islam yang diungkapkan melalui 

sumber-sumber tertulis, baru ditemukan sekitar abad XIV. Sumber-sumber tersebut  terdiri 

atas, pertama: lontara sebagai sumber sejarah yang telah umum diketahui keutamaanya; 

kedua: sure galigo yang diperkirakan dapat memberi petunjuk tentang keadaan masyarakat 

dan kebudayaan di Gowa; ketiga: sumber portugis yang di tulis oleh Tome Pires dalam 

bukunya the suma oriental.1 

a. Asal usul Kerajaan Gowa  

Sebulum Kerajaan Gowa berdiri ,yang di perkirakan terjadi pada abad   , daerah ini 

sudah di kenal dengan nama Makasar dan masyarakatnya di sebut dengan suku Makasar. 

Buku nagarakartagama yang di tulis oleh prapanca  pada jaman gajah mada (1364) menyebut 

nama Makassar. Dalam buku Nagarakertanegara yang ditulis oleh prapanca pada zaman 

gajah mada (1364) menyebut nama Makassar ketika dia menyinggung wilayah kekuasaan 

majapahit. Sumber ini dianggap keteragan tertua yang memuat nama Makassar, tersebut 

dalam sarga XIII dan XIV berikut: 

Muwah tanah; Bantayan Pramuka Bantayan Len Luwuk tentang 
Udamakarkartayadhi Nikanang Sanuasaspupul Ikangsakasanu-Sanusa Makassar 
Butun Banggawi Kuni Craliyao Mwangi (ng) Selaya Soto Muar.2 
 

                                                           

1Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI Sampai Abad XVII) (Cet: II, 

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 15. 

2Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI Sampai Abad XVII), h. 16. 
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Kata ”Makassar” yang dimaksudkan oleh Prapanca dalam tulisan di atas bukanlah 

sebuah nama suku, melainkan nama sebuah negeri, yaitu negeri Makassar, hal ini sama 

halnya dengan negeri Bantayan (Bantaeng), Luwuk (Luwuk), Butun (Buton), Selayar 

(Selayar) dan lain sebagainya. 

Nama “Mangkasa” yang terdapat dalam himne Bissu di Bone yang ditulis oleh 

Gilbert Hamonic sebagaimana yang dikutip kembali Ahmad M. Sewang menjelaskan bahwa 

“Mangkasa” adalah nama lain dari Makassar yang disebutkan bersamaan dengan Melayu dan 

Jawa. Nama ketiga tempat tersebut diperkiraan telah ada pada abad IX M. Sumber lain juga 

menjelaskan bahwa Kerajaan Makassar sama dengan Kerajaan Gowa. Hal ini diungkapkan 

oleh F.W. Stapel dan dikutip kembali oleh Ahmad M. Sewang adalah sebagai berikut: 

To de allerbelangrijkste plaatsen van de archipel in het begin van de 17de eeuw 
behoorde Makassar, hoofdplaats van het rijk van die naam, ook wel goa genoemd. 
Di antara tempat-tempat yang paling penting dari kepulauan itu pada permulaan abad 
XVII adalah Makassar, ibu Kota sebuah kerajaan dengan nama yang sama, yang juga 
dinamakan Gowa3 
Menjelang terbetuknya Kerajaan Gowa, Komunitas Makassar terdiri atas Sembilan 

kerajaan kecil yang disebut Kasuwiyang Salalapang (Sembilan Negeri yang memerintah), 

yaitu: Tombolo, Lakiung, Saumata, Parang-parang, Data’, Agang Je’ne, Bisei, Kalling dan 

Sero’. 

Di antara kerajaan-kerajaan kecil di atas sering terjadi perselihan yang terkadang 

meningkat menjadi perang terbuka. Perang dapat diperkecil dengan mengangkat dari 

kalangan mereka seorang pejabat yang disebut Paccallaya. Ia berfungsi sebagai ketua dewan 

di antara kesembilan kerajaan kecil yang menjadi anggotanya. Di samping itu juga, ia 

merupakan arbitrator dalam mendamaikan perselisihan yang mungkin timbul di antara 

Gallarang (Penguasa) kerajaan-kerajaan kecil itu. Namun setiap kerajaan kecil tersebut tetap 

                                                           

3Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI Sampai Abad XVII), h. 18-19. 
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mempertahankan kedaulatan dan otonominya dalam mengatur pemerintahan sendiri dalam 

daerahnya. 

Paccallaya sebagai ketua dewan tidak memiliki kewenangan dan kekuatan memaksa 

dalam memyelesaikan perselisihan yang timbul. Sehingga, ia tidak bisa menyelesaikan 

perselisihan yang tuntas, yang menyebabkan kerajaan-kerajaan kecil tersebut tidak pernah 

merasa tenang bahkan sering timbul perselisihan yang mengarah kepada ketidakstabilan. 

Keadaan seperti ini secara terus menurus terjadi sampai datangnya Tamanurungi yang 

mempersatukan semua kerajaan kecil itu dalam satu kerajaan yang dinamakan Butta Gowa 

(Tanah atau Kerajaan Gowa).4 

b. Islam Dalam Struktur Kesultanan 

Penerimaan islam sebagai agama kerajaan merupakan titik  awal islamisasi  dalam 

kehidupan sosia politk . Islamisasi tidak berarti mengubah semuah pranata– pranata yang 

telah ada masih tetap dipertahankan, kemudian diisi dan dilengkapi dengan pranata yang baru 

yang berasal dari islam. Untuk mengetahui posisi pranata islam  dalam struktur  

pemerintahan kerajaan gowa, lebih dahulu akan dikemukakan  struktur pemerintahan 

kerajaan gowa pra-islam . 

c. Struktur Kesultanan Gowa 

     Struktur pemerintahan kerajaan gowa pra-islam tidak banyak berbeda dari yang 

terdapat pada struktur pemerintahan kerajaan-kerajaan lainya di Sulawesi selatan. Struktur 

pemerintahan kerajan gowa terdiri atas: 

1. Sombaya (raja). Seperti telah dikemukakan ,dalam stratifikasi social,anak karaeng 

menduduki lapisan yang paling tinggi dalam masyarakat gowa . meraka inilah yang berhak 

                                                           

4 Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI Sampai Abad XVII), h. 20. 
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menjadi Sombaya Ri Gowa (raja gowa) dan menduduki posisi puncak piramida birokrasi 

kerajaan. Sombaya merupakan sentral kegiatan politik pemerintahan, kemasyarakatan, dan 

upacara keagamaan. Hal ini disebabkan Sombaya sebagai kepala pemerintahan, di samping 

memiliki kekuasaan duniawi juga  memiliki kekuasaan magic. Kedudukan Samboya yang 

terakhir diperoleh secara legitimasi  berdasarkan geneologis, sebab yang berhak  memperoleh 

kedudukan sebagai Samboya Ri Gowa haruslah berasal dari  keturunan tomanurung. Sedang 

Tomanurung dipercaya sebagai seorang yang turun dari langit dan memiliki kekuatan megic. 

Masyarakat gowa menjadikan Tomanurung sebagai simbol  yang sangat dimuliakan 

dan menentukan martabat kerajaan. Sombaya Ri Gowa , sebagai keturunan langsung  dari 

Tomanurung, dipuja sebagai manusia  yang paling istimewah , ia dari keturunanya  hidup 

dalam lingkungan sosial  yang terpisah dari  masyarakat kebanyakan. Sombaya hidup dalam 

istana yang dikelilingin oleh para petugas istana, anak-anak bangsawan, kaum kerabat, dan 

para dayang-dayang. Pada akhirnya,kehidupan disekeliling Semboyang menjelma menjadi 

satu lingkungan social tersebdiri yang disebut Saoroja. 

Semboyan dalam hubungannya dengan kerajaan dijadikan sebagai puasat seluruh tata 

hukum dan tertib serta figur tertinggi dalam kerajaan, semboyan diharapkan mampu 

membawa diri sebagai sosok terbaik diantara manusia lainnya. Disamping itu juga, 

Semboyang harus memiliki sifat kepemimpinan untuk mengantarkan rakyatnya kearah yang 

sejahtera. 

2. Tomabicara Butta. Peran utama Tomabicara Butta adalah mendampingi Semboyan 

dalam menjalankan roda kerajaan. Dia adalah orang kedua setelah semboyan. Kedudukanya 

disamakan dengan perdana menteri, mahapati atau mangkubumi. 
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3. Tomailalang Toa. Pejabat inilah yang mengepalai lembaga adat tertinggi yang 

disebut dengan Bate Salapang. Tomailalang Toa  bertugas sebagai komunikator anatara 

Sombayan atau Tomabicara Butta dengan seluruh rakyat melalui lembaga Batte salapang. 

Sebelum kebijakan dijalankan oleh raja, lebih dahulu ia meminta persetujuan Tomailalang 

Toa atas nama lembaga adat Bate Salapang. 

4 Tomailalang Lolo. Tomailalang Lolo menempati posisi utama setelah Tomailalang 

Toa dalam struktur kerajaan. Pejabat ini bertugas sama dengan tugas yang diemban 

Tomailalang Toa, yaitu sebagai komunikator antara Sombayan dengan Bate Salapang. 

Tomailalang Lolo juga bertugas sebagai kepala urusan rumah tangga istana, termaksud 

pengaturan petugas-petugas dalam istana. Jabatan ini biasanya diduduki oleh keluarga dekat 

Sombayan, seperti saudara atau paman Sombayan. Hal ini dapat dipahami karena jabatan ini 

menyangkut urusan dalam rumah tangga istana. 

5. Karaeng Tokajannangngang. Karaeng Tokajannangngang menduduki jabatan 

tertinggi dalam bidang militer sebagai  panglima perang kerajaan . dalam menjalankan 

tugasnya,pejabat ini membawahi beberapa orang pembantu, yaitu: 

a) Karaeng Ri Pabbudukang (pemimpin perang ),  

b) Arung Guru Takkajannangngang (kepala daerah perang), 

c) Arung Lompong Tobonto Alaka (kepala kawanan perang), 

d) Arung Guru Dama (kepala pasuka pribadi). 

6. Sabannara (Syahbandar). Sabannara adalah pejabat yang bertugas di daerah 

bandar dan bertanggung jawab secara langsung kepada somaya atau tomabicara butta.  

Jabatan ini banyak berhubungan dengan para pedagang. karena itu, diperlukan keahlian 

khusus untuk bisa menduduki jabatan ini, seperti pengetahuan tentang masalah pelayaran, 
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perdagangan dan hubungan antar bangsa. Tidak heran jabatan ini lebih banyak terbuka bagi 

kalangan tobajik dan tosamarak ,karena kalangan inilah yang lebih banyak memiliki 

kesempatan untuk mengunjungi daerah luar, sehingga demikian pula lebih banyak 

mengetahui adat–istiadat  berbagai bangsa .  

7. Bate Salapang (dewan kerajaan) . Bate Salapang atau dewan kerajaan bertugas 

untuk menetapkan aturan-aturan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah yang akan di 

jalanankan oleh somboya dan para pembantunya, namun, menurut sagimun M,D., lembaga 

ini hanyalah sekedar simbol belaka. anggotanya tunduk dan patut pada wibawah sombaya. 

sabda sombaya merupakan undang-undang yang harus ditaati dan dijalankan 

8. Gallarang (kepala distrik). Gallarang bertugas untuk menunjuk wakilnya yang 

duduk di lembaga adat dipusat yang disebut Bate Salapang. Apabila Gallarang sendiri yang 

mewakili daerahnya duduk sebagai anggota Batte Salapang , maka harus  menunjuk 

pengantinya sebagai Gallarang baru untuk menjalankan tugas sehari-hari. Pengantinya biasa 

diambil dari anaknya sendiri  atau anggota keluarganya yang terdekat, pejabat baru ini 

biasanya dIsebut Gallrang Lolo. Dalam menjalankan tugas sehari-hari para Gallarang tidak 

terikat sepenuhnya oleh kebijak politik pusat, mareka di harapkan lebih banyak berinisiatif 

sendiri . walaupun demikian, terdapat suatu kebijakan pusat yang harus dijalanikan oleh 

seluruh Gallarang , yaitu masalah penarikan pajak untuk perbelanjaan negara dan 

penggunaan tenaga manusia. 

9. Matao. Matoa adalah basis pemerintahan  paling bawah dalam struktur 

pemerintahan kerajaan gowa  yang dapat disejajarkan  dengan kepala kampug . jabatan 

Matoa berada di bawah Galalarang. Jumlah Matoa dalam satu Gallarang ,tergantng luasnya 
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daera kekuasaan Gallarang ,bertambah luas daerah Gallarang , bertambah banyak pula 

jumlah Matoa di daerah tersebut. 

Demikian struktur pemerintahan pra-islam sebagai yang dikemukakan di atas. untuk 

melihat struktur pemerintahan setelah islam, maka pembahasan selanjutnya di kemukakan 

tentang pengaruh islam dalam struktur kerajaan gowa. 

2. Asal Usul dan Perkembangan Kerajaan Bima 

Bima merupakan sebuah kerajaan lokal yang penting di wilayah Indonesia Timur 

pada masa lampau. Kerajaan bima dengan Bandar bima sebagai ibu negerinya, terletak 

dijalur perdagangan dari Malaka ke Maluku. Dalam sumber-sumber budaya jawa kuno 

disebutkan bahwa pelabuhan bima sudah disinggahi kapal-kapal dagang sejak abad ke-10. 

Menurut Chambert-lior dan salahuddin mengungkapkan bahwa nama Bima sudah 

disebut-sebut dalam catatan pelaut eropa yang sejak abad ke-16 sudah berlayar ke Nusantara 

mencari rempah-rempah. Bima sudah menerima pengaruh luar dari masa ke masa. Pengaruh 

Hindu-Jawa pada masa yang lebih awal dan islam sejak awal abad ke-16, suatu ciri kultural 

kerajaan-kerajaan local yang pernah memainkan peran penting dalam perdagangan maritime 

pada abad-abad lampau.5 

Sebagaimana halnya kerajaan-kerajaan local lainnya di Nusantara pada masa lalu, 

Kerajaan Bima memilki struktur pemerintahan sendiri. Beberapa unsur dalam system itu 

tampaknya diadopsi dari luar, tapi telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat bima itu 

sendiri. Hirarki kekuasaan serta hak dan kewajiban masing- masing diatur dalam undang-

undang sendiri. 

                                                           

5 Henri Chambert-loir, dkk., Iman dan Diplomasi Serpihan Sejarah Kerajaan Bima (Cet. 1; 

Jakarta: Gremedia, 2010), h. 118. 
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System administrasi sangat terpengaruh oleh system kerajaan Makassar. Sultan 

adalah Zill Allah fi al-alam, “bayangan tuham di atas bumi”, raja bicara adalah wazir dan 

kedangkalan dialah yang sebenarnya memerintah. Kedua raja tersebut dipimpin oleh sebuah 

“Majelis Adat” yang terdiri dari beberapa puluh pegawai tinggi yang dalam istilah modern 

sekarang adalah para menteri, para gubernur, para penanggungjawab atas protokol dan 

keamanan, dan para wali golongan-golongan masyarakat. Majelis ini terbagi menjadi tiga 

badan yaitu: Sara Sara, Sara Tua dan Sara Hukum, yang dalam istilah sekarang disebut 

dengan badan eksekutif, legislative dan agama. 

Kelas- kelas sosial dalam masyarakat Bima tersusun ketat secara vertical dan 

horizontal. Secara vertical, struktur penduduk Bima terbagi atas tiga golongan dengan 

pemisahan yang sangat ketat, yaitu: Kaum Bangsawan (Ruma dan Rao), orang biasa (Orang 

merdeka, “órang baik-baik”) dan budak. Secara horizontal masyarakat bima terbagi atas 

beberapa golongan yang disebut dari (sering disebut 44 jumlahnya). Golongan-golongan itu, 

yang rupanya berasal dari marga-marga lama dan masing masing memiliki kewajiban tertetu 

yang ditandai dengan hubungannya dengan sultan.6 

B.  Sejarah Hubungan Antara Kesultanan Gowa dan Kesultanan Bima 

Ribuan pulau yang ada di Indonesia, sejak lama telah menjalin hubungan dari pulau 

ke pulau, baik atas motivasi ekonomi maupun motivasi politik dan kepentingan kerajaan. 

Hubungan ini pula yang mengantar dakwah menembus dan merambah celebes atau sulawesi. 

Menurut catatan compony dengan portugis yang datang pada tahun 1540 saat datang ke 

sulawesi, di tanah ini sudah bisa ditemui pemukiman muslim dibeberapa daerah. Meski 

                                                           
6 Henri Chambert-loir, dkk., Iman dan Diplomasi Serpihan Sejarah Kerajaan Bima, h. 119-

120. 
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belum terlalu besar, namun jalan dakwah terus berlanjut hingga menyentuh raja-raja 

dikerajaan Gowa yang meramba atau meluas di makassar.  

Raja Gowa pertama yang memeluk Islam adalah Sultan Alauddin Al Awal dan 

perdana menteri atau wazir besarnya Karaeng Matopa pada tahun 1603. Sebelumnya dakwah 

Islam telah sampai pula pada ayahanda Sultan Alauddin yang bernama Tonigallo dari Sultan 

Ternate yang lebih dulu memeluk Islam. Namun Tonigallo khawatir jika ia memeluk Islam, 

ia merasa kerajaannya akan dibawah pengaruh kerajaan ternate. Beberapa ulama kerajaan 

gowa dimasa sultan alauddin begitu terkenal karena pemahamannya dan aktivitas dakwah 

mereka. Mereka adalah khatib tunggal, datuk ri bandang  datuk patimang dan datuk ri tiro. 

Dapat diketahui  dan dilacak dari nama  para ulama di atas, yang bergelar datuk-datuk adalah 

para ulama dan mubaligh asal minangkabau yang menyebarkan islam ke makassar.7 

Pada abad ke 15 di sulawesi berdiri beberapa kerajaan, diantaranya dari suku bangsa 

makassar (gowa dan tallo) dan bugis (luwu, bone, soppeng dan wajo). Kerajaan yang 

memiliki hubungan baik yaitu kerajaan gowa dan tallo. Ibu kota kerajaannya adalah gowa 

yang sekarang menjadi makassar. Kerajaan ini pada abad ke-16 sudah menjadi daerah islam. 

Masuk dan berkembangnya islam di makassar atas juga Datuk Ribandang (ulama adat 

minangkabau). Secara resmi kerajaan gowa islam berdiri pada tahun 1605 M. Pusat-pusat 

dakwah yang dibangun oleh kerajaan gowa inilah yang melanjutkan perjalanan ke wilayah 

lain sampai ke kerajaan bugis, wajo, sopeng, sidenreng, tanette, luwu dan paloppo hingga ke 

bima dan manggarai.8 

                                                           

 7 Siti Waridah Q. Sejarah Nasional dan Umum  (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 84. 

 8 Siti Waridah Q. Sejarah Nasional Umum. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 86. 
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Berdasarkan sumber-sumber yang telah ditemukan, dapat dikatakan bahwa 

gelombang imigran orang-orang bugis makassar ke semenanjung melayu melalui tiga priode, 

yaitu.9 pertama, berlangsung pada masa sebelum kawasan sulawesi selatan memasuki proses 

islamisasi. Mereka itu sudah tersebar diberbagai tempat semenanjung  sumatra, malaka dan 

kalimantan yang menghubungkan kawasan-kawasan itu dengan rute perdagangan dengan 

pusat malaka, kelompok bugis pada masa itu belum membentuk dirinya dalam suatu 

kekuatan militer, meraka umumnya tinggal di kawasan  pantai mereka dapat dikatakan 

kelompok the sea men atau orang laut.  

Gelombang kedua terjadi pada masa proses islamisasi sedang berlangsung di 

sulawesi selatan. Masa berlangsung  islamisasi itu berkaitan erat dengan gerakan politik yang 

dilancarkan kerajaan gowa dan sekutu-sekutunya untuk menundukan kawasan-kawasan yang 

belum masuk islam dan sampai islam diterima masyarakat setempat konflik politik juga 

masih berlangsung. Gelombang ketiga berlangsung setelah kerajaan gowa dan wajo jatuh 

ditangan VOC.  Masa inilah merupakan periode yang paling banyak terjadi perpindahan 

orang-orang bugis makassar kesemenanjung melayu. Perpindahan yang terjadi dalam 

gelombang ini berbentuk kelompok yang besar, mereka tidak saja terdiri dari masyarakat 

lapisan bawah tetapi dapat dikatakan terdiri dari semua lapisan sosial. 

Dari ketiga gelombag yang disebutkan di atas, gelombang terakhir inilah yang paling 

menarik, masalahnya adalah karena faktor pemindahan berkaitan erat dengan langsung 

peperangan yang terjadi dikawasan sulawesi selatan. Orang-orang bugis makasar yang yang 

termasuk ke dalam gelombang yang terakhir ini dipimpin langsung oleh kelompok 

bangsawan. Dengan sisa-sisa kekuatan militer dan kekayaan yang mereka miliki kelompok 

                                                           

 9 Nico Thamiend R.M.P.B. Manus. Sejarah. (Jakarta: Yudhistira, 2000), h. 145. 
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bangsawan ini mengikuti pengikutnya atau rakyat yang meninggalkan kampung halamannya 

untuk merantau dengan tujuan utamannya untuk melanjutkan perjuangan untuk melawan 

kekuasaan belanda. Perjuangan dalam melawan kekuasaan belanda itu dilakukan dengan 

berbagai cara, antara lain dengan melakukan gangguan pada rute perdagangan atau pelayaran 

belanda di Selat makassar, pantai ambon dan selat malaka pantai kalimantan yang strategis 

dan kepulauan riau. Tindakan mereka dikaitkan dengan “bajak laut” hingga diselat bima, 

bahkan di kabupaten bima kecamatan sape ada kampong bugis, sebagai bukti bahwa islam di 

bima dipengaruhi oleh bugis-makassar. 

Berangkat dari datangnya para saudagar bugis-makassar ke bima pada awal abad ke-

17, proses islamisasi akan semakin mudah dipahami. Sebelum masuk keusaha islamisasi abad 

ke-17 itu, dapat digambar secara ringkas, bahwa masuknya islam pada abad ke-16 

berdasarkan sumber sejarah, tidak diketahui oleh pihak kerajaan, bahkan kedatangan sunan 

prapen dari demak ke bima pada pertengahan abad ke-16 atau tahun 5040 M. Tidak diketahui 

oleh kerajaan bima, padahal pengaruh islam sudah masuk bima pada tahun itu, yang 

dilakukan oleh Sunan Prapen adalah menyiarkan Islam bukan melakukan ekspansi atau 

menundukkan masyarakat bima sebagaimana yang dikutip oleh syarifuddin jurdi bahwa 

kekuatan murni bersifat kultural untuk menyiarkan islam, maka penerimaan masyarakatpun 

terhadap ajaran islam bersifat sukarela dan berdasarkan pada kesadaran. Masyarakat yang 

menerima pengaruh islam pada saat itu adalah masyarakat islam yang tingal dipesisiran 

pantai, pengaruh itu tidak sampai pada pusat kekuasaan. Atas kondisi tersebut, Islam pada 
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saat itu hanya menjadi agama rakyat bukan menjadi agama penguasa atau kerajaan. Sebagai 

agama rakyat, Islam hanya dianut oleh minoritas kecil masyarakat pesisir pantai.10 

Penyiaran islam di bima gelombang kedua berlangsung dalam atmosfir politik 

kekuasaan yang sedang mengalami gejolak, setidaknya persaingan antara generasi dan 

mereka yang terkait dengan kerajaan dalam rangka memperebutkan kekuasaan. Kubu yang 

hendak mengambil alih kekuasaan tidak berdasarkan tradisi kerajaan termasuk pihak yang 

tidak simpatik kepada islam, ketidaksimpatian itu terkait dengan sikapnya yang menentang 

kubu pewaris tahta kekuasaan yang lebih cenderung menerima Islam. Prespektif konflik 

antara generasi kerajaan menjadi penting juga di ketengahkan dalam memotret kemunculan 

islam di  bima. Kalau fase awal yang berlangsung pada tahun 154 M dipandang sebagai 

gelombang pertama masuknya islam ke bima, itu dapat disebut dengan rute dari barat ke 

timur, maka rute kedua menempuh jalur dari utara keselatan.11 

C.  Implikasi Secara Politik Relasi Diplomasi Kesultanan Gowa Dan Kesultanan 

Bima. 

Relasi antara gowa dan bima layaknya seperti kakak beradik. Relasi Gowa 

bukan semata-semata lewat penaklukan Gowa mendukung Sultan Abdul Kahir yang 

tersingkirkan dari tahtanya oleh Sangaji Salisi. Oleh karenanya dalam perang 

Makassar, Bima memihak Gowa.12 

                                                           

 10 Syarifiddin Jurdi, Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima (Makassar: 

Alauddin Universitas Prees 2011), h. 48. 

 11 Syarifuddin Jurdi, Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima  (Makassar: 
Alauddin Universitas Prees 2011), h. 49. 

12 Leornard Y. Andaya, Warisan Arung Palakka, Sejarah Sulawesi Selatan (Makassar: 

Inninawa, 2004), h. 124. 
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Tujuan hidup dari etnis-etnis Sulawesi Selatan adalah untuk mencapai 

kehormatan atau martabat, hal ini seperti yang telah dikutip oleh Mattulada dari 

sumber tradisional lontara bahwa “Hanya untuk siri itulah kita tinggal di dunia” Siri 

merupakan identitas sosial mereka. Mati untuk menegakkan martabat diri merupakan 

hal yang terpuji dan terhormat. Orang yang tidak memiliki kehormatan merupakan 

Mate Suri (orang yang telah kehilangan martabat dirinya) dipandang sebagai bangkai 

hidup.13 

Untuk mempertahankan kehormatan maka orag Sulawesi Selatan mengunakan 

tiga ujung, yaitu ujung lidah (berbicara dan berdiplomasi), ujung keris (dengan 

kekerasan dan atau juga dengan pembunuhan) dan dengan ujung kemaluan yaitu 

dengan menjalin silaturahmi berupa relasi perkawinan. Relasi perkawinan yang 

demikian merupakan bagian dari menegakkan siri.14  

Dilihat Masyarakat secara vertical, masyarakat bima terdiri dari bangsa (Ruma 

dan Rato), orang biasa (orang merdeka dan orang baik-baik) dan budak. Sistem 

pelapisan demikian sama dengan di Sulawesi selatan yaitu yang terdiri dari 

Anakaraeng (bangsawan), To Maradeka (orang bebas) dan Ata (budak). Elit 

penguasa atau birokrasi merupakan golongan bangsawan; orang biasa adalah bukan 

budak dan bukan birokrat atau penguasa, termaksud dalam golongan ini adalah 

pedagang. Golongan budak adalah orang yang bekerja karena diperintah orang lain. 

                                                           

13 Susanto Zuhdi, Kerajaan Tradisional di Indonesia: Bima (Jakarta: Proyrk Investarisasi dan 

Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Jendral  Kebudayaan Depertemen Kebudayaan, 1997), h. 10. 

14 Mattulada, Latoa, Suatu Lukisanter Analitis Terhadap Antrapologi Politik Orang Bugis 

(Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 1990), h. 280. 



69 
 

 

Budak diperkerjakan sebagai kuli di pelabuhan, menggarap tanah pertanian dan 

sebagai pembantu rumah tangga. 

Hirarkir relasi antara Negara adalah relasi antara tuan (Puang) dan budak 

(Ata). Kerajaan bawahan yang berperang dengan kerajaan atasannya dan kalah akan 

kehilangan statusnya dan terperosok menjadi budak. Meskipun demikian Negara 

budak pada saat itu tidak berarti kehilangan kekuasaaanya. Negara atasan tetap 

memberi identitas dan harkatnya tradisional dengan tetap mempertahankan 

keberadaan penguasa, adat dan bicara mereka.15 

Persamaan budaya antara masyarakat Gowa dan Bima memiliki kesamaan 

hingga sampai sekarang, pada pakaian adat kedua masyarkat tersebut sama, jika 

ditelusuri akan kita dapati kesamaan hingga sekarang. Hal ini, mungkin dipengaruhi 

oleh kultur sejarah yang tidak bisa dipisahkan antrara kedua masyarakat tersebut. 

Begitu juga dengan kebiasaan mereka dalam kehidupan sehari-hari seperti 

menghormati yang lebih tua dan menghargai yang muda. Bahkan dalam bahasa pun 

ada kesamaan kata yang digunakan dalam kehiduapan mereka, misalnya kata-kata 

Kadera (Bima) dengan Kadera (Gowa) yang artinya kursi, Janga (Bima) dengan kata 

Jangang (Gowa) yang artinya Ayam, dan kata Jara (Bima) dengan kata Jarang 

(Gowa) yang artinya kuda.16 

                                                           

15 Bambang Sulistyo, “Multikulturalisme Di Bima Pada Abad X-XVII” Jurnal: Paramita Vol. 

24, No. 2 (2014); h. 169. 

16 M. Fachrir Rachman, Islam di Bima Kajian Historis Tentang Proses Islamisasi dan 

Perkembangannya Sampai Masa Kesultanan (Yogyakarta: Genta Press, 2009), h. 89. 
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Kata kadera antara kedua daerah tersebut sebenarnya dipengaruhi oleh istilah 

portugis yaitu cedeira. Kesamaan kata yang digunakan di atas merupakan contoh 

bahwa budaya antara kedua masyarakat tersebut memiliki kesamaan hingga sekarang 

dan sulit untuk dirubah, karena sudah mendarah daging dalam jati diri mereka yang 

merupakan bagian dari integral dari kehidupan masyarakatnya yang tidak mungkin 

lupa dengan sejarah. Begitu pula dalam kebiasan menikahkan anggota keluarga 

mereka. 

Perwujudan ajaran Islam dalam kehidupan sosial akan lebih mudah diketahui 

dari pelaksanaan aturan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Upacara inisiasi dan 

upacara siklus hidup (rites the passage) merupakan bagian budaya pada masyarakat 

Gowa hingga kini yang dilakukan untuk menandai perpindahan satu fase kehidupan 

dalam perjalanan hidup seorang individu, seperti: kelahiran, perkawinan dan 

kematian.17 

Menurut Friedericy, pada dasarnya masyarakat Sulawesi Selatan, baik 

masyarakat Bugis, Mandar, Tanah Toraja, maupun Makassar, mempunyai persamaan 

dalam pelapisan sosial, yaitu terdiri atas tiga golongan meliputi: Pertama: Anak 

Karaeng yaitu keturunan raja atau bangsawan. Kedua: Maradeka yaitu lapisan orang 

kebanyakan atau rakyat umum, dan Ketiga: Ata yaitu hamba sahaya. 

Pembagian ini hampir sama dengan pembagian masyarakat Bima pada 

umumnya yaitu ana ruma, ana rato, atau ana sangaji (keturunan raja dan keturunan 

                                                           

17 Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa, h. 148. 
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bangsawan), masyarakat biasa atau yang disebut dengan jama’ah (bersama-sama), 

dan hamba sahaya yang dalam istilah Bima disebut dengan abdi. Ketiga pembagian 

tersebut tidak bisa dipisahkan dalam masyarakat, sebab kebaikan interaksi ketiganya 

merupakan hal yang penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang ideal. 

Jika salah satunya didiskriminasi misalkan kalangan abdi dan ata’ maka 

masyarakat tidak berjalan dengan baik dan ideal. Maka cita-cita kebaikan yang 

diingin oleh semua lapisan masyarakat gagal, disebabkan terjadinya diskriminasi 

sebagai kalangan. Oleh karena itu, masyarakat yang baik adalah masyarakat yang 

saling menghargai perbedaan dari masing-masing golongan. 

Bertolak dari hal tersebut di atas, arus modernisasi dan demokratisasi disegala 

bidang kehidupan telah mempengaruhi cara pandang dan cara berfikir seluruh elemen 

masyarakat. Relasi keakrabatan antar etnis dan bahkan relasi darah sekalipun 

terpisahkan oleh tembok modernisasi dan demokrasi hari ini. Relasi keakrabatan dan 

kekeluargaan yang terjalin selama kurun waktu 1625-1819 (194 tahun) pun terputus 

hingga hari ini. 

Relasi kekeluargaan antara dua Kesultanan besar dikawasan Timur Indonesia 

yaitu Kesultanan Gowa dan Kesultan Bima terjalin sampai pada turunan yang ke-VII. 

Relasi ini merupakan perkawinan saling antara Putra Mahkota Kesultanan Bima dan 

Putri Mahkota Kesultanan Gowa terjalin sampai keturunan ke-VII. Sedangkan yang 

ke-VII adalah pernikahan Putri Mahkota Kesultanan Bima dan Putra Mahkota 

Kesultanan Gowa, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. 
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Dengan adanya relasi kekeluargaan dan pola interaksi yang bersifat akrab 

dengan sesama manusia khususnya orang bagi para saudagar yang menyebarkan 

islam di Bima mempermudahkan melakukan proses transmisi Islam dari kerajaan 

Gowa, adanya relasi persaudaraan antara mereka yang berdagang dan menyiarkan 

Islam dengan pihak yang mimilki otoritas kekuasaan di Bima menjadi kunci bagi 

cepatnya penerimaan Islam di Bima. Pengislaman masyarakat Bima sesuai dengan 

adat dana mbojo (Tanah Bima), pengislaman dikaitkan dengan proses penerimaan 

Islam oleh masyarakat Makassar-Bugis, selain pada Islam menjujung tinggi nilai-nilai 

kekeluargaan. 

Proses pengislaman itu oleh beberapa ahli menyebutkan bahwa pengislaman 

masyarakat itu didorong oleh: Pertama: anggapan bahwa agama Islam adalah jalan 

baru yang lebih baik, sehingga bangsawan Makassar menyampaikan suatu jalan baru 

yang lebih baik, sehingga bangsawan Makassar menyampaikan kepada Raja Bima 

dan mengajaknya untuk mengikuti ke jalan itu, Kedua; penyebaran jalan baru itu 

diutamakan keluarga dikalangan Bangsawan sendiri. Di dalam naskah BO disebutkan 

bahwa Daeng Marrambia yang bergelar Sultan Alauddin mengajak keluarga di Bima 

untuk memeluk Agama Islam.18 

Walaupun ajakan itu disertai dengan tujuan berdagang, tidaklah dimaksudkan 

untuk meperluas dan memperoleh monopoli perdangangan; ketiga; pengislaman yang 

dimaksudkan untuk merubah tata cara kehidupan animisme dan mengikuti tata cara 

                                                           

18 SyarifuddinJurdi. IslamisasidanPenataanUlangIdentitasMasyarakatBima, h. 58 
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kehidupan Islam; keempat; menurut legenda dan pemahaman orang bima bahwa raja 

adalah lambang “hawo ro ninu” (naungan dan lindungan) yang dapat ditafsirkan 

bahwa selalu mendeteksi dan meniru serta mengikuti setiap perubahan sikap hidup 

raja, karena sikap raja adalah sikaphidup yang menaungi dan melindungi rakyat 

“hawo ro ninu” itu adalah diktrin tata kehidupan yang dijadikan dasar oleh orang 

bima untuk tunduk dan taat kepada pemimpin dan doktrin itulah yang mendorong 

orang Bima untuk memeluk Agama Islam.19 

Pada masa modern, relasi secara ideologi dan politik bersifat menurunan dari 

kebijakkan pemerintah pusat (Desentralisasi). Sedangkan pada bidang kekeluargaan 

dan budaya relasi tesebut masih tetap dilakukan hingga kini, karena relasi darah 

masih melekat pada kedua kesultanan tersebut. Pada bidang budaya relasi tersebut 

dilakukan pada festival adat senusantara yang dilakukan secara nasional. 

 

 

 

 

                                                           

19 Syarifuddin Jurdi. Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima, h. 58 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan penelitian di atas maka dapat di simpulkan yaitu 

sebagai berikut: 

1.  Sejarah  relasi diplomasi antara Kesultanan Gowa atas Kesiltanan Bima yang 

ditinjau dari politik kekuasaan terjadi pada berbagai bidang, yaitu bidang 

ideologi, bidang kekuasaan politik, bidang budaya, bidang keluarga, dan 

bidang budaya. Hal ini dilatarbelakangi untuk menciptakan strategi politik 

antara kesultanan gowa dan kesultanan bima yang bertujuan untuk 

mempertahankan wilayahnya dari pejajahan negara lain, menciptakan 

keharmonisan antara dua kesultanan serta sebagai jembatan untuk proses 

penyebaran islam. Sehingga aktifitas kerjasama kedua Kesultanan tersebut 

dinilai kompak dalam menyebar luaskan risalah Islam dengan dakwah dan 

penaklukan atau peperangan (jihad). 

2. Implikasi secara politik relasi diplomasi kesultanan gowa dan kesultanan bima 

relasi secara ideologi dan politik bersifat menurunan dari kebijakkan 

pemerintah pusat (Desentralisasi). Sedangkan pada bidang kekeluargaan dan 

budaya relasi tesebut masih tetap dilakukan hingga kini, karena relasi darah 

masih melekat pada kedua kesultanan tersebut. Pada bidang budaya relasi 

tersebut dilakukan pada festival adat senusantara yang dilakukan secara 

nasional. 
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B.  Implikasi Penelitian  

Berdasarkan hasil-hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini, maka 

penulis memberikan implikasi penelitian yaitu: 

1. Diharapkan kepada para ahli-ahli politik serta pemikir pemikir muslim dalam 

mempelajari sejarah politik kekuasaan dunia, terkhusus sejarah politik 

kekuasaan antara kesultaan gowa dan kesultanan bima harus lebih melihat dan 

mempelajari lebih objektif sejarah. Sehingga pemikiran-pemikiran tentang 

sejarah politik kekuasaan tersebut dapat menambah khasanah keilmuan dan 

diketahui secara jelas. 

2. Diharapkan kepada calon peneliti seterusnya, yang hendak melakukan 

penelitian tentang relasi diplomasi Kesultanan Gowa dan Kesultanan Bima 

hendaknya mengembangkan penelitian dengan melakukan mencari data-data 

yang akurat terkait variabel atau objek kajiannya, wawancara para tokoh-

tokoh politik dan sejarah, sehingga data yang didapatkan lebih terlihat 

objektif.  
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