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ABSTRAK 

Nama   : Sri Rezky Meiliana 
NIM   : 40200119038 
Judul   : Kontribusi Benteng Rotterdam Terhadap Pengembangan Cagar 

Budaya 

Skripsi ini membahas mengenai kontribusi Benteng Rotterdam terhadap 
pengembangan cagar budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan penelitian, sebagai berikut: 1) Bagaimana Sejarah keberadaan Benteng 
Rotterdam? 2) Bagaimana fungsi Benteng Rotterdam dari waktu ke waktu? 3) 
Bagaimana peran Benteng Rotterdam sebagai pengembangan cagar budaya dalam 
kehidupan masyarakat?  

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam karya ilmiah ini adalah 
berfokus pada penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah heuristik dengan menggunakan studi pustaka (library research) yaitu mencari 
data-data tertulis yang berkaitan dengan penelitian sebagai sumber primer dan studi 
lapangan (field research) merupakan hasil wawancara langsung di lapangan sebagai 
sumber pendukung, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Adapun pendekatan 
yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Histori, Antropologi 
dan Sosiologi-ekonomi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Pendirian Benteng 
Rotterdam diawali oleh Raja Gowa ke IX Tumaparisi Kallonna sebagai basis 
pertahanan kerajaan dan dilanjutkan oleh putranya Karaeng Tunipalangga. Kedua, 
Fungsi Benteng Rotterdam mengalami perubahan fungsi di setiap periode penguasaan 
mulai dari penguasaan Kerajaan Gowa difungsikan sebagai mata rantai pertahanan, 
setelah perjanjian Bongaya benteng dibawah penguasaan Belanda dengan dijadikan 
pusat pertahanan, perdagangan dan pemerintahan; Oleh Jepang dijadikan pusat 
penelitian bahasa dan pertanian; kemudian pada periode setelah kemerdekaan 
difungsikan sebagai pusat budaya Sulawesi Selatan. Ketiga, Peran Benteng 
Rotterdam sebagai pengembangan cagar budaya pasca kemerdekaan dalam 
kehidupan masyarakat dapat dilihat dalam beberapa aspek kehidupan, yaitu peran 
Benteng Rotterdam sebagai sumber peningkatan pemahaman terkait ilmu 
pengetahuan sejarah dan kebudayaan, sarana membangun hubungan sosial 
kemasyarakatan, sarana merawat identitas lokal masyarakat Makassar, dan 
peningkatan perekonomian masyarakat. 

Implikasi dari penelitian ini yaitu Benteng Rotterdam sebagai cagar budaya 
yang dilestarikan dapat memberi pengaruh dalam pengembangan ilmu pengetahuan 
dan kesadaran kepada generasi muda untuk tetap melestarikan Benteng Rotterdam.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap bangsa tentu mempunyai sejarah tersendiri yang akan menjadi 

pembeda dengan bangsa lain, perbedaan antara bangsa dapat didasarkan pada 

keberadaan bukti berupa peninggalan dan purbakala yang kemudian disebut sebagai 

benda cagar budaya yang menjadi warisan budaya setiap masing-masing bangsa. 

Berdasarkan hasil penelitian ahli arkeolog dan sejarah, dikatakan bahwa dalam 

wilayah Asia Tenggara dan Asia Selatan, negara Indonesia merupakan negara kaya 

akan warisan budaya yang beragam baik bentuk maupun fungsinya.
1
  

Cagar budaya hadir sebagai warisan budaya masa silam (the pasthistory) dari 

para leluhur, tentunya memiliki keotentikan dan kredibilitas yang sangat tinggi dalam 

kerangkanya yang tidak dapat dipisahkan dengan ruang (space) atau lokasi dan waktu 

(kronologi). Oleh sebab itu, cagar budaya memiliki sifat yang jamak, sarat makna, 

mengandung informasi dan berbagai pengetahuan dan teknologi masa silam dalam 

ikatan-ikatan nilai sosio-kultural sampai pada akhir cagar budaya dijadikan sebagai 

bentuk kekayaan budaya (cultural property) yang bernilai sangat tinggi dan penting.
2
 

Cagar budaya merupakan totalitas dari sebuah gagasan atau ide dan nilai dari 

sosial-budaya yang ikut mengalami perkembangan dan berlaku pada zaman tersebut. 

Selainitu, cagar budaya juga merupakan jembatan yang menghubungkan masa 

                                                           
1I Made Sutaba, “Cagar Budaya, Sang Penutur Masa Silam: Sebuah Penelitian Pendahuluan” 

Jurnal Kebudayaan, Vol. 14 No. 1 (Agustus, 2019), h. 28 

2I Made Sutaba, “Cagar Budaya. Sang Penutur Masa Silam: Sebuah Penelitian Pendahuluan” 

Jurnal Kebudayaan, Vol 14 No. 1 (Agustus, 2019), h. 29 
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sekarang dengan masa silam yang harus tetap dilestarikan baik secara fisik ataupun 

nilai-nilai sosial-budayanya agar dapat terus diwariskan ke generasi berikutnya.
3
 

Kebudayaan dan peradaban sesekali diidentikkan istilahnya sebagai wujud 

dari cipta, rasa dan karsa manusia yang lahir dari ide atau pikiran manusia. Ada juga 

yang membedakan istilah peradaban dan kebudayaan ditinjau dari segi ruang lingkup 

cakupannya yang luas walaupun sama-sama berasal dari akal pikiran manusia. 

Peradaban merupakan konsep, terwujud dari hasil pengalaman yang menghasilkan 

ide yang pembuktiannya harus melalui uji empiris.
4
 Setiap manusia tentunya 

memiliki suatu peradaban, begitupun dengan masyarakat yang hidup di kota makassar 

yang dulunya memiliki suatu kerajaan besar dan berjaya pada masanya yaitu 

Kerajaan Gowa.  

Pemegang kendali politik dan kegiatan pelayaran serta jalur perdagangan di 

Sulawesi Selatan adalah Kerajaan Gowa yang kemudian menjadi kerajaan besar dan 

berpengaruh di Sulawesi Selatan khususnya pada masa raja Gowa ke-IX, Tumapa‟risi 

Kallonna. Pada masa itu, pelabuhan Makassar mulai dikembangkan sebagai 

pelabuhan niaga. Letak pelabuhan Makassar yang begitu strategis sehingga 

menjadikan pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan yang baik dan aman. 

Keberhasilan raja Gowa dalam mengembangkan pelabuhan Makassar beriringan 

dengan jatuhnya bandar niaga di Malaka ke tangan Portugis menjadikan para 

                                                           
3I Made Sutaba, “Cagar Budaya, Sang Penutur Masa Silam: Sebuah Penelitian Pendahuluan” 

h. 29-30 

4Ahmad Muzayyin, “Esensi Falsafah, Konsep dan Teori Peradaban” Majalah ilmiah tabuh: 

Ta‟limat, Budaya dan Humaniora, (2018), h.2  
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pedagang banyak berdatangan ke Makassar.
5
 Hal inilah yang memungkinkan para 

pedagang dari Melayu banyak menggunakan pelabuhan Makassar. 

Pada masa kepemimpinan raja Gowa ke-IX, Tumapa‟risi Kallonna, perubahan 

diawali dengan perpindahan posisi istana dan pusat pemerintahan Kerajaan Gowa 

yang awal berada di Tamalate kemudian dialihkan ke Somba Opu, dekat Sungai 

Jeneberang. Daerah ini yang kemudian menjadi bandar niaga Kerajaan Gowa. 

Besarnya perhatian raja Gowa ini terhadap perdagangan maritim, dilihat dengan 

diadakannya pengangkatan seorang Syahbandar
6
 yang mengemban tugas sebagai 

pengatur jalannya pelayaran niaga dan pajak perdagangan maritim pada bandar 

Somba Opu.
7
 

Kerajaan Gowa muncul sebagai pengendali kekuatan politik di Sulawesi 

Selatan yang dikatakan sebagai kerajaan pemegang hegemoni dalam wilayah 

Indonesia bagian Timur. Kemunculan Kerajaan Gowa sebagai kekuatan politik sudah 

mulai dirintis sejak dekade awal Abad XVI pada masa pemerintahan Raja Gowa ke-

IX, Daeng Matanre Karaeng Manguntungi Tumapa‟risi Kallonna (1510-1546). Pada 

zaman kekuasaaan Raja Gowa ke-IX, Daeng Matanre Karaeng Manguntungi 

Tumapa‟risi Kallonna, tercapai banyak kemajuan, diantaranya dalam lapangan 

politik, ekonomi dan kekuatan militer yang terlihat dari pendirian benteng-benteng 

pertahanan di pesisir Pantai Makassar.
8
  

                                                           
5Mutmainnah, Najamuddin, dan M. Rasyid Ridha, “Kerajaan Gowa Pada Masa Pemerintahan 

I Mangarangi Daeng Manrabbia 1593-1639.” Attoriolog Jurnal Pemikiran Kesejarahan dan 

Pendidikan Sejarah Vol. 19 No. 1 (2021), h. 2 

6Pejabat Syahbandar yang pada saat itu dilantik merupakan pejabat Tumailalang lolo 

bernamakan I Daeng Pamatte 

7Abdurrazak Daeng Patunru, Sejarah Gowa (Ujung Pandang: YKSS, 1993), h. 11-12  

8Mattulada, Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan (Makassar:Hasanuddin 

University Press, 1998), h.96 
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Makassar merupakan salah satu kota yang menyimpan banyak sejarah dan 

kebudayaan, bentuk budaya masyarakat dapat berupa budaya fisik dan nonfisik. Salah 

satu budaya fisik di kota Makassar yang masih dilestarikan dan terawat hingga kini 

adalah Benteng Rotterdam. Benteng Rotterdam merupakan hasil dari kejayaan dan 

kebesaran Kerajaan Gowa yang dahulu sempat berjaya di Indonesia bagian timur. 

Benteng yang awalnya hanya difungsikan sebagai sistem pertahanan dan keamanan 

suatu kerajaan, kian mengalami pengalihan fungsi disesuaikan dengan kepentingan 

dan perkembangan peradaban manusia yang hidup pada tiap periodenya. 

Benteng merupakan bangunan kolonial peninggalan bersejarah yang berwujud 

material dan sebagai bukti nyata atas peristiwa sejarah yang membuktikan adanya 

perlawanan para pahlawan indonesia dari Kerajaan Gowa.
9
 Pada masa penguasaan 

kerajaan, keberadaan benteng menjadi simbol dan basis keamanan.  

Benteng Ujung Pandang atau Benteng Fort Rotterdam yang pada awal 

didirikan pada masa kepemimpinan Raja Gowa ke-IX dan disempurnakan pada masa 

kepeimpinan Raja Gowa ke-X pada tahun 1545. Benteng Rotterdam berdiri di pesisir 

pantai sebelah Barat. Benteng Rotterdam menjadi lambang kebesaran dan kekuatan 

Raja Gowa pada abad XVI dan XVII. Benteng Rotterdam ini oleh rakyat Gowa 

diberikan sebutan Benteng Panyyua karena melihat dari bentuk benteng tersebut yang 

jika dilihat dari atas akan menyerupai seekor penyu yang sedang merayap turun ke 

laut.  

 

                                                           
9Sagimun, M.D., Bentenng Ujung Pandang (jakarta: Proyek Pengembangan Media 

Kebudayaan, 1992), h. 1 
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Benteng Rotterdam yang memiliki bentuk menyerupai penyu ini mengandung 

makna filosofis, dimana penyu merupakan makhluk yang sanggup bertahan hidup di 

dua alam, yaitu di darat dan di laut. Filosofi penyu ini kemudian dianggap 

mencerminkan kondisi Kerajaan Gowa pada masa itu yang mampu berjaya di daratan 

maupun di lautan dengan kemampuannya menguasai hampir seluruh daratan Pulau 

Sulawesi.
10

 

Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Q.S Al-Anfal/8: 60. 

 ِ باَطِ الْخَيْلِ ترُْهِبىُْنَ بهِٖ عَذُوَّ اّللّه مِهْ رِّ ةٍ وَّ هْ قىَُّ ا اسْتطََعْتمُْ مِّ وْا لهَمُْ مَّ وَاعَِذُّ

ُ يعَْلمَُهمُْْۗ وَمَا تىُْفقِىُْا مِهْ شَيْءٍ وَ  خَرِيْهَ مِهْ دُوْوهِِمْْۚ لََ تعَْلمَُىْوهَمُْْۚ اَللّّه كُمْ وَاه عَذُوَّ

ِ يىَُفَّ الِيَْكُمْ وَاوَْتمُْ لََ تظُْلمَُىْنَ  ٠ٓفيِْ سَبيِْلِ اّللّه  

Terjemahnya:  

“Persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka apa yang kamu mampu, berupa 

kekuatan (yang kamu miliki) dan pasukan berkuda. Dengannya (persiapan itu) 

kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang selain 

mereka yang kamu tidak mengetahuinya, (tetapi) Allah mengetahuinya. Apa 

pun yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas secara penuh 

kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizalimi.” ( Q.S Al-Anfal: 60).
11

 

Usaha pembangunan suatu benteng sebagai sistem pertahanan merupakan 

bagian dari suatu gerak sejarah kelompok masyarakat dalam kurun waktu tertentu. 

Benteng-benteng pertahanan Makassar mempunyai keunikan tersendiri karena 

dibangun dalam kurun waktu yang hampir bersamaan oleh masyarakat yang tinggal 

di pesisir pantai bagian Barat dan pantai bagian Selatan semenanjung.
12

  

                                                           
10Andi Hildayanti dan Wasilah, “Karakteristik Benteng Fort Rotterdam sebagai Urban 

Artefact Kota Makassar.” dalam Seminar Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (IPLBI) 1, A 

019-026, (2017), h.21 

11Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan Tahun 2019. 

12Yulianto Sumalyo, Dari Kale Gowa ke somba Opu; Merajut Simpul-Simpul Pertahanan 

Kerajaan gowa di Sulawesi selatan (Makassar; Penerbit Identitas dan Danarosi Media, 2013), h. 4 
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Semakin banyak berdiri benteng pertahanan, menandakan bahwa kerajaan 

tersebut semakin mengalami kemakmuran dan kejayaan. Benteng dibangun oleh 

rakyat pribumi atas perintah seorang raja yang berkuasa di suatu kerajaan. Kerajaan 

Gowa sendiri telah membangun beberapa benteng yang menjadi mata rantai 

pertahanan Kerajaan Gowa.  

Benteng Ujung Pandang menjadi satu-satunya benteng yang tidak 

dihancurkan, melaikan diambil alih oleh pihak Belanda dan direkonstruksi secata 

besar-besaran yang disesuaikan dengan kepentingan Belanda, kemudian Benteng 

Ujung Pandang pun mengalami pergantian nama menjadi Benteng Fort Rotterdam 

untuk mengenang tempat kelahiran Speelmen  

Penentuan letak benteng-benteng yang ada di Kerajaan Gowa dari segi aspek 

ekonomis mampu untuk mempermudah jalur hubungan eksternal Kerajaan Gowa dan 

antara benteng satu dengan yang lain sebagai sebuah kerajaan maritim dengan 

mengutamakan sistem pertahanan keamanan yang kemudian dipusatkan pada bagian 

wilayah pesisir pantai dan tepi sungai. Hal ini kemudian dapat dilihat dari posisi 

pendirian benteng–benteng Kerajaan Gowa.  

Fasilitas dan sarana yang tersedia pada benteng-benteng mendukung kegunaan 

dan fungsi benteng sebagai sistem pertahanan dan keamanan dalam subsistem 

pertahanan sebagai pelindung untuk pusat-pusat kegiatan masyarakat dan sumber 

daya alam Kerajaan Gowa.
13

 Benteng Rotterdam memiliki peran dan fungsi yang 

berbeda-beda di setiap periode, hingga sampai pada peran Benteng Rotterdam sebagai 

                                                           
13Muhammad Iqbal A.M., “Determinasi Lingkungan dalam Penempatan Benteng-Benteng 

Kerajaan Gowa-Tallo Abad XVI-XVII”, Skripsi (Makassar: Fak, Sastra Universitas Hasanuddin), tidak 

terbit, h.84  
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benda cagar budaya pada masa kini dan menjadi salah satu bangunan ikonik di kota 

Makassar, Sulawesi Selatan. 

Setelah melihat uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

terkait kontribusi Benteng Rotterdam sebagai pengembangan cagar budaya kota 

Makassar dan kawasan bersejarah bukti peninggalan Kerajaan Gowa yang masih 

dapat dijumpai hingga kini. 

B. Rumusan masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan pada 

penelitian ini adalah “Bagaimana peran Benteng Rotterdam sebagai pengembangan 

cagar budaya”. Dalam menganalisis dan mendeskripsikan masalah pokok tersebut, 

penulis kemudian merumuskan beberapa sub masalah, sebagai beribut : 

1. Bagaimana sejarah keberadaan Benteng Rotterdam? 

2. Bagaimana fungsi Benteng Rotterdam dari waktu ke waktu? 

3. Bagaimana peran Benteng Rotterdam sebagai pengembangan cagar 

budaya dalam kehidupan masyarakat? 

 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

Fokus penelitian adalah penekanan pada konsentrasi mengenai tujuan 

penelitian yang akan dilakukan penulis. Fokus penelitian ini ditulis secara eksplisit 

agar memberi kemudahan kepada penulis dalam melakukan pengumpulan data dan 

penafsiran data. 

1. Fokus Penelitian  

Penelitian ini difokuskan pada peran Benteng Rotterdam sebagai 

pengembangan cagar budaya terhadap kehidupan masyarakat. Agar hasil dari 

penelitian ini lebih komprehensif maka penulis terlebih dahulu akan mengkaji 
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mengenai sejarah dari keberadaan Benteng Rotterdam pada masa kerajaan Gowa 

hingga jatuh ketangan pihak Belanda (VOC) sebagai akibat dari perang Makassar dan 

setelah ditandatangani perjanjian antara kerajaan Gowa dengan Belanda yang disebut 

sebagai perjanjian Bongaya, serta penulis juga akan menguraikan mengenai 

morfologi atau struktur bentuk dari Benteng Rotterdam. 

Penulis juga akan menguraikan mengenai fungsi Benteng Rotterdam yang 

mengalami beberapakali pengalihan fungsi di setiap periode, mulai dari awal 

didirikan oleh kerajaan Gowa hingga pada periode setelah kemerdekaan. 

2. Deskripsi Fokus 

Benteng Rotterdam merupakan salah satu benteng pertahanan dari beberapa 

mata rantai pertahanan yang telah dibangun kerajaan Gowa pada tahun 1545 oleh raja 

Gowa ke-IX Tumpa‟risi Kallonna, kerajaan Gowa yang pada saat itu tumbuh sebagai 

kerajaan yang paling berpengaruh di Indonesia Timur. Benteng Rotterdam menjadi 

satu-satunya benteng pertahanan yang bertahan setelah ditandatangani perjanjian 

Bongaya. Benteng Rotterdam masih tetap dapat dijumpai hingga saat ini dan benteng 

ini pula yang menjadi bukti sejarah jejak pertahanan kerajaan Gowa serta bukti heroik 

perlawanan masyarakat kerajaan Gowa dalam menghadapi penjajah. Benteng 

Rotterdam telah melalui tahap rekonstruksi yang bersentuhan dengan arsitektur 

Belanda bergaya gotik. 

Berbicara mengenai Benteng Rotterdam, dari segi morfologi struktur benteng 

ini memiliki beberapa komponen, diantaranya dari bentuk Bastion, Bangquet, Curtain 

wall, Ditch atau parit, serta bentuk Gatehouse atau gerbang. Benteng ini mengalami 

konstruksi secara besar-besaran pada saat Belanda berhasil merebut Benteng 
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Rotterdam dari Kerajaan Gowa yang mana sebelum itu benteng ini bernama Benteng 

Ujung Pandang kemudian berganti nama menjadi Benteng Fort Rotterdam. 

Benteng Rotterdam memiliki fungsi awal sebagai benteng pertahanan 

pendamping dari Benteng Somba Opu. Namun, setelah perjanjian Bongaya pada 

tanggal 18 November 1667 menjadikan Benteng Rotterdam mengalami perubahan 

fungsi di setiap periode pendudukan mulai dari periode pendudukan Belanda, periode 

pendudukan Jepang hingga periode setelah kemerdekaan. Benteng Rotterdam oleh 

pemerintah Indonesia kemudian dialih fungsikan sebagai pusat kebudayaan Sulawesi 

Selatan dan sebagai daya tarik wisata di kota Makassar. 

 Benteng Rotterdam juga memiliki peran sebagai benda cagar budaya dan 

pelestarian budaya. Benteng Rotterdam yang dahulu menjadi basic pertahanan dan 

keamanan sebagai bukti kuat rasa patriotisme masyarakat kerajaan Gowa dalam 

melawan penjajah, dewasa ini Benteng Rotterdam menjadi salah satu objek wisata 

bersejarah yang ada di Sulawesi Selatan, kawasan pusat bersejarah yang menyimpan 

banyak peninggalan-peninggalan dari kerajaan Gowa dan menjadi salah satu sarana 

belajar ilmu sejarah bagi para pelajar serta dapat dijadikan sebagai ikon kota 

Makassar. 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan Pustaka merupakan aspek penting yang dapat membantu peulis 

dalam mengambil sikap dari aspek kesediaan sumber tulisan yang mempunyai 

hubungan dengan tema penelitian terkait Benteng Rotterdam. Adapun beberapa 

literatur-literatur yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Nurul Fadilah, dkk Jurnal Diskursus Islam Jilid 9 Nomor 1, tahun 2021 

dengan judul “Preservation of Rotterdam Fort Post Bongaya Agreement 
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in Makassar”. This research is to further analyse the significance of Fort 

Rotterdam as a historical destination and it‟s conservation according to 

the Bongaya Agreement in Makassar. In this article will learn how Fort 

Rotterdam is used as the main destination for historical activities and its 

preservation in Makassar.
14

 Dalam penelitian ini penulis lebih fokus 

menguraikan pentingnya Benteng Rotterdam sebagai situs destinasi 

sejarah dan bentuk pelestarian benteng setelah perjanjian Bongaya. 

Sedangkan penelitian penulis lebih fokus membahas mengenai peran 

Benteng Rotterdam dalam bidang Ilmu pengetahuan, sosial dan ekonomi 

masyarakat. 

2. Jumardi, Jurnal Candrasangkala Vol 4 No.2, tahun 2018 dengan judul 

”Situs Benteng Fort Rotterdam Sebagai Sumber Belajar Dan Destinasi 

Pariwisata Kota Makasar : Tinjauan Fisik Arsitektur Dan Kesejarahan”. 

Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai benteng Rotterdam 

sebagai salah satu bukti Cagar Budaya dari kerajaan Gowa yang masih 

terpelihara hingga kini. Benteng Rotterdam patut dijadikan sebagai citra 

kota Makassar dan juga sebagai penarik perhatian wisatawan serta sebagai 

sumber belajar, sedangkan penulis dalam penelitian  ini lebih fokus 

menguraikan peran Benteng Rotterdam dalam bidang Ilmu pengetahuan, 

sosial dan ekonomi
15

 

                                                           
14Nurul fadilah, “Preservation of Rotterdam Fort Post Bongaya Agreement in Makassar” 

Jurnal Diskursus Islam Jilid 9 Nomor 1 (April, 2021), h.1 DOI:10.24252/jdi.v9i1.17792 (Diakses 23 

Mei 2023) 

15Jumardi, ”Situs Benteng Fort Rotterdam Sebagai Sumber Belajar Dan Destinasi Pariwisata 

Kota Makasar : Tinjauan Fisik Arsitektur Dan Kesejarahan” Jurnal Candrasangkala Vol 4 No.2 

(2018), h.1 DOI: http://dx.doi.org/10.30870/candraangkala.v4i2.452 (Diakses 23 Mei 2023) 

http://dx.doi.org/10.30870/candraangkala.v4i2.452
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3. Muhlis Hadrawi, dkk, Proccedings of the 9th Asbam Internasional 

Conference, tahun 2016 dengan judul “From Ujungpandang to 

Rotterdam: Transfer Power and Name of Fort Based on Lontara”. This 

study discusses the power transfer upon Benteng Ujungpandang from 

Gowa to VOC that brought along the name change of Benteng 

Ujungpandang into Fort Rotterdam and the news about Benteng 

Ujungpandang were found in local source in South Sulawesi namely 

Lontara Bilang (diary) and Attoriolong (chronic).
16

 Penelitian ini 

membahas mengenai peralihan kekuasaan dan fungsi pada Benteng 

Ujungpandang setelah pecah perang Makassar yang tercatat dalam naskah 

kuno Kerajaan Gowa yaitu Lontara Bilang (catatan harian) dan 

Attoriolong (catatan sejarah), yang menjadi pembeda ada pada fokus 

penelitian, yang mana dalam penelitian ini penulis membahas mengenai 

peran Benteng Rotterdam dalam kehidupan masyarakat dari aspek Ilmu 

pengetahuan, sosial dan ekonomi. 

4. Ardhi Ramadhan, Skripsi tahun 2020, dengan judul, “Analisis Bentuk 

Struktur Benteng Rotterdam”. Skripsi ini memfokuskan kajiannya 

dmengenai bentuk-bentuk pada struktur benteng Rotterdam dengan 

menggunakan pendekatan arkeologi.
17

 Sedangkan dalam penelitian 

penulis kali ini lebih fokus kepada peran Benteng Rotterdam dal 

kehidupan masyarakat. 

                                                           
16Muhlis Hadrawi, dkk, “From Ujungpandang to Rotterdam: Transfer Power and Name of 

Fort Based on Lontara” Proceedings of the 9th Asbam Intrnational Conference, Social Science, 

Education and Humanities Research 660 (2021),h.1 DOI: https://doi.org/10.2991/assehr.k.220408.075 

(Diakses 31 Juli 2023) 

17Ardhi Ramadhan, “Analisis Bentuk Struktur Benteng Rotterdam”, Skripsi (Makassar: Fak. 

Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, 2020), h.1 

https://doi.org/10.2991/assehr.k.220408.075
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5. Annisa Senja Rucita, Skripsi tahun 2020, dengan judul, “Fort Rotterdam 

(Sebuah Biografi Objek)”. Skripsi ini memfokuskan penelitian terkait 

fungsi dan makna Benteng Rotterdam dari waktu ke waktu dengan 

menggunakan pendekatan biografis sebagai objek pembelajaran 

arkeologi.
18

 perbedaan terletak pada fokus pembahasan, dalam penelitian 

penulis ini berfokus pada peran Benteng Rotterdam sebagai bangunan 

cagar budaya dalam kehiduan masyarakat dilihat dari aspek ilmu 

pengetahuan, sosial dan ekonomi. 

Berdasarkan beberapa tulisan yang penulis jadikan acuan dalam penelitian ini 

tentu memiliki persamaan dan perbedaan. Objek penelitiannya sama yaitu Benteng 

Rotterdam. Sementara yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah dari 

segi fokus penelitian. Pada penelitian ini, penulis akan lebih memfokuskan 

pembahasan terkait peran yang Benteng Rotterdam tunjukkan sebagai pengembangan 

cagar budaya terhadap kehidupan masyarakat di kota Makassar baik dalam bidang 

ilmu pengetahuan, sosial maupun ekonomi. 

E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian  

Melihat rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat 

dikemukakan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejarah Benteng Rotterdam. 

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis fungsi Benteng Rotterdam dari waktu 

ke waktu. 

                                                           
18Annisa Senja Rucita, “Fort rotterdam Sebuah Biografi Objek” Skripsi (makassar: Fak. Ilmu 

Budaya Universitas Hasanuddin, 2020), h.1 
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c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Benteng Rotterdam sebagai 

pengembangan cagar budaya dalam kehidupan masyarakat.  

 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

a. Kegunaan Ilmiah  

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu 

pengetahuan terkhusus pada ilmu pengetahuan sejarah dan budaya lokal. Hasil 

penulisan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk peneliti lain 

kedepannya dalam mengkaji sejarah dan budaya yang memiliki keterkaitan dengan 

penelitian Benteng rotterdam sebagai Jejak Pertahanan Kerajaan gowa. 

b. Kegunaan Praktis  

1.) Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi lembaga pendidikan maupun 

akademisi sebagai acuan dalam mengembangkan pemikiran dan gagasan.  

2.) Penulis juga berharap penelitian ini dapat memperkenalka Benteng Rotterdam 

dan berguna untuk masyarakat Sulawesi Selatan secara umum dan masyarakat 

yang bertempat tinggal disekitaran Benteng Rotterdam secara khusus agar 

tidak melupakan warisan budaya Kerajaan Gowa di zaman modern sekarang 

ini dan dapat menjaga dan ikut serta dalam melestarikan cagar budaya kota 

Makassar 



 

14 
 

BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

A. Konsep Sejarah dan Fungsi Benteng 

Sejarah secara etimologis berasal dari kata Arab syajaratun yang mempunyai 

pengertian pohon dan dalam bahasa Arab kata sejarah juga disebut dengan kata 

tarikh. Pohon memiliki arti penting dari percabangan genetik dari suatu kelompok 

keluarga yang menyerupai pohon yang bercabang, ranting hingga akar. Kata bahasa 

Arab syajaratun kemudian berkembang menjadi syajarah dalam bahasa Melayu atau 

sejarah dalam bahasa Indonesia untuk menggambarkan silsilah atau keturunan.  

Sejarah memiliki dua aspek penting yaitu: pertama, sejarah dalam arti 

subjektif sebagai suatu kontruksi atau bangunan yang disusun oleh sejarawan sebagai 

deskripsi ata uraian sejarah yang mengandung unsur-unsur dan isi subjek (penulis), 

kedua, sejarah dalam arti objektif yang mengacuh kepada suatu kejadian atau 

peristiwa itu sendiri, sebagai proses dalam ketepatan waktu.
1
  

Sejarah juga merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara 

sistematis mempelajari keseluruhan perkembangan proses perubahan atau dinamika 

kehidupan manusia dengan segala aspek kehidupan yang berlangsung dimasa lampau. 

Masa lalu itu sendiri merupakan serangkaian peristiwa atau kejadian yang telah lalu. 

Tetapi masa lampau bukan merupakan suatu masa yang final, terhenti, dan tutup. 

Pembahasan mengenai sejarah tidak dapat terlepas dari manusia sebagai tokoh 

utama atau pelaku terjadinya suatu peristiwa sejarah itu sendiri baik manusia secara 

individu ataupun secara berkelompok. Hal ini menghadirkan suatu teori bahwa peran 

                                                           
1Kartodirjo, S., Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah (Jakarta: Gramedia, 1993), 

h. 14-15. 
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individu sebagai subjek sejarah. Konsep dasar dari teori ini berpendapat bahwa peran 

seseorang merupakan hasil interaksi dari (self) dengan posisi (status dalam 

masyarakat) dan dengan peran perbuatan yang menyangkut nilai normatif atau dapat 

dikatakan pula dengan perbuatan sebagai objek peristiwa sejarah yang keduanya 

bersifat saling berhubungan dan memiliki sifat yang kontiniu dan temporal.
2
 

Berdasarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikatakan bahwa 

benteng merupakan bangunan yang memberikan berlindung atau pertahanan, 

misalnya dari serangan musuh; sesuatu yang dipergunakan untuk memperkuat atau 

mempertahankan kedudukan dan sebagainya. Sehubungan dengan pernyataan 

tersebut, dapat dikatakan bahwa sebuah benteng atas dasar motivasi untuk melakukan 

upaya-upaya defensif terhadap suatu wilayah demi menjaga stabilitas keamanan 

bersama.  

Apabila dilihat dari aspek pembangunan sebuah benteng, akan dapat 

ditemukankan dua prinsip, yaitu:  

a. Pembangunan suatu benteng didasari oleh prinsip untuk pertahanan diri dari 

serangan oleh musuhatau pihak luar.  

b. Benteng dibangun dengan maksud mempertahankan nafsu atas penguasaan di 

tempat jajahan.
3
  

Pembangunan benteng berada pada wilayah pesisiran pantai dan hanya 

memberikan celah pada muara sungai. Hal tersebut sebagai penguat keterangan 

bahwa suatu benteng dibangun selalu berkaitan dengan fungsi pertahanan. Setiap 

pembangunan benteng yang menjadi perhatian utama adalah posisi strategis. Hal ini 

bertujuan agar benteng dapat difungsikan semaksimal mungkin melihat setiap 

kegiatan manusia saat itu adalah mempergunakan kekuatan jalur laut sehingga 

                                                           
2H. Rustam., “Tamburaka, Pengantar Ilmu Teori Filsafat Sejarah, Sejarah, Sejarah Filsafat 

dan Iptek” (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), h, 80.  

3Hanafiah, Djuhan., Pertahanan Keamanan (Jakarta: Intermasa, 1989), h. 23 
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mengharuskan benteng dibangun dengan dapat menjangkau wilayah pinggiran pantai 

atau laut. Dengan kata lain, keberadaan sebuah benteng merupakan bukti nyata fisik 

dari upaya manusia terdahulu untuk membangun basis sistem pertahanan kedudukan 

melalui pendirian benteng.
4
  

Istilah pertahanan dan keamanan adalah dua konsep yang mempunyai 

hubungan antara keduanya. Dalam hal ini untuk mewujudkan suatu kondisi bangsa 

dan negara agar tetap dalam keadaan aman, dapat dicapai melalui usaha penguatan 

dan pertahanan diri dari berbagai macam serangan, gangguan serta ancaman yang 

berasal dari dalam ataupun ancaman dari luar. Hal ini bermaksud untuk dapat 

terwujudnya bangsa dan negara tetap dalam kondisi aman dan damai.  

Pertahanan secara etimologis memiliki pengertian sebagai suatu perisai untuk 

pertahanan diri yang dilakukan oleh daerah ataupun negara atas segala bentuk 

ancaman.
5
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertahanan memiliki arti sebagai 

pertahanan (defense), pembelaan (wilayah, negara atau bangsa) kubu atau benteng 

(sebagai media pertahanan dan menagkis serangan). Sedangkan menurut 

Suryohadiprojo, konsep pertahanan adalah dasar dari perencanaan untuk persiapan 

perang.
6
 Sistem pertahanan dan keamanan baik ditinjau dari segi individual maupun 

kelompok bahkan seluruh negara memiliki arti penting bagi keberlangsungan hidup 

manusia.  

B. Alih Fungsi Benteng  

Berita asing abad ke 15 hingga 17 M, menyebutkan bahwa yang dikatakan 

sebagai kota adalah cidade (Portugis), stad (Belanda), town dan city (Inggris), madina 

(Arab). Jika dilihat dari aspek geografis, kota-kota pusat kerajaan pada umumnya 

                                                           
4Nur Hatmini Aslim, “Benteng Sarowalio dalam Sistem Pertahanan Kesultanan Buton Abad 

XVII”, Journal Idea Of History (2019), h.58 

5Peter Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), h.512 

6Sayidiman Suryohadiprojo, Manusia dan Masyarakat jepang dalam Perjuangan Hidup 

(Jakarta: Pustaka Bradja, 1982), h.69  
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berada pada pesisir dan muara sungai-sungai besar seperti halnya kota-kota 

Ssamudera Pasai, Pidie, Aceh, Demak, Banten, Ternate, Banjarmasin, takterkeuali 

dengan SombaOpu dan Makassar yang berfungsi sebagai pusat kerajaan bercorak 

maritim. Berdasarkan segi ekonomi dan militer, kota pusat kerajaan bercorak maritim 

lebih menitikberatkan kehidupan perekonomian pada sektor perdagangan yang erat 

kaitannya dengan kenyataan bahwa para pedagang lebih sesuai hidup dalam 

masyarakat kota bercorak maritim. Adapun sistem miliiter kota pusat kerajaan 

bercorak maritiim lebih menitikberatkan militernya pada angkatan laut yang berkaitan 

dengan politik dan perluasan kekuasaan.
7
 

Pertumbuhan dan perkembangan suatu benteng sebagai pusat kota disebabkan 

oleh beberapa faktor. Lokasi keberadaan kota-kota pusat kerajaan di pesisir dan di 

muara sungai erat kaitannya dengan faktor geografis untuk menghubungkan lalu 

lintas. Charles M. Cooley berpendapat bahwa soal hubungan lalu lintas itulah yang 

menjadikan sebab utama lokasi kota besar di muara atau pertemuan sungai-sungai. 

Kota pusat kerajaan di beberapa daerah mencapai puncak kebesarannya dalam bidang 

politik, ekonomi dan kultural dengan adanya hubungan-hubungan antar kota, baik di  

daerah Indonesia maupun dari luar daerah Indonesia melalui kegiatan pelayaran yang 

kemudian menjadi faktor penting perkembangan kota.
8
 Penggunaan perahu dan kapal 

layar mempermudah dalam menjalin hubungan lalu lintas. 

Pada setiap kota-kota pusat suatu kerajaan yang difungsian sebagai tempat 

kota pelabuhan dan perkampunyan yaang didasari pada bukan hanya kepada asal 

kebangsaannya akan tetapi juga berdasarkan pada jenis pekerjaannya. Perkampungan 

                                                           
7Uka Tjandrasasmita, Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-Kota Muslim di Indonesia dari 

abad XIII sampai XVIII Masehi, (Kudus: Menara Kudus, 2000), h. 46  

8Uka Tjandrasasmita, Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-Kota Muslim di Indonesia dari 

abad XIII sampai XVIII Masehi, h. 47-48 
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diberi nama sesuai dengan fungsi dalam pemerintahan, seperti halnya di pusat kota 

Kerajaan Gowa terdapat pula perkampungan Cina. Menurut Skinner, perkampungan 

ini berada pada sebelah utara dari kota Somba Opu yag dikatakan Valentjin buhan 

sekedar tempat bagi orang-otang Makassar, tapi juga ditempati oleh orang-orang dari 

bangsa lainnya.
9
 Sesaat setelah VOC berhasil mengalahkan kekuasaan Kerajaan 

Gowa di Somba Opu, Makassar mengalami perkembangan dimana terdapat pula 

perkampungan-perkampungan serupa itu. 

Alih fungsi sendiri dalam hal ini merupakan upaya pengalihan daya guna 

suatu bangunan dengan memperlihatkan perubahan sesuai keperluan dan 

kepentingan. Proses pengalihan ini merupakan salah satu upaya dalam proses 

pelestarian situs bersejarah. Perubahan fungsi suatu situs sejarah atau cagar budaya 

dapat dilakukan melalui pengadaan perubahan-perubahan pada bentuk maupun 

struktur dari keberadaan situs tertentu baik secara sebagian ataupun menyeluruh harus 

dengan mempertimbangkan alasan pelaksanaan secara teknisi agar cagar budaya yang 

dimaksudkan tidak terancam dari kemungkinan kehilangan atau berubah bentuk.
10

 

Semakin maju suatu pembangunan dan pertumbuhan dalam kota, maka semakin 

menuntut masyarakat untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidup. 

Benteng merupakan salah satu objek sejarah yang kemudian menjadi objek 

cagar budaya. Proses pelestarian benteng sebagai cagar budaya dilakukan melalui 

suatu tahap revitalisasi. Revitalisasi dalam piagam Burra (1988) adalah upaya 

mengadakan kembali aktifitas sosial kemasyarakatan dan kegiatan ekonomi pada 

                                                           
9Uka Tjandrasasmita, Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-Kota Muslim diIndonesia abad 

XIII sampai XVIII Masehi, (Kudus: Menara Kudus, 2000) h, 62  

10Sriayu Aritha Panggabean, “Perubahan Fungsi dan Struktur Bangunan Cagar Budaya 

Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Cagar Budaya”, Jurnal Pandecta Vol. 9 No. 2 (Desember, 

2014), h. 173 https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/view/4539 (Diakses 23 Mei 2023) 

https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/view/4539
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bangunan atau kawasan bersejarah yang telah kehilangan unsur vitalitas fungsi awal 

dengan cara memasukkan fungsi terbaru dalam upaya peningkatan daya tarik dengan 

maksud dapat menghidupkan kembali unsur vitalnya. Berdasarkan undang-undang 

No. 11 tahun 2010, mengenai revitalisasi, adalah kegiatan pengembangan yang 

bertujuan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai penting yang terkandung dalam 

bangunan cagar budaya dengan menyesuaikan fungsi ruang baru yang sesuai dengan 

prinsip pelestarian dan nilai budaya setempat.
11

  

Revitalisasi menjadi perwujudan dari kegiatan pengembangan cagar budaya 

yang bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi demi pelestarian cagar 

budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga merupakan bagian 

dari tujuan alih fungsi pada Benteng Rotterdam yang merupakan bangunan cagar 

budaya melalui kegiatan pengembangan. 

C. Definisi Cagar Budaya 

Cagar budaya merupakan aset kekayaan budaya suatu bangsa dan warisan 

leluhur yang memiliki nilai penting untuk tetap dilestarikan serta dilindungi 

keasrianya agar dapat menumbuhkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara, 

serta untuk mengokohkan kesatuan persatuan demi terwujudnya cita-cita bangsa 

dimasa mendatang. Cagar budaya dalam undang-undang No. 11 pada bab 1 ketentuan 

umum pasal 1 ayat (1) tahun 2010 tentang cagar budaya memiliki definisi yakni cagar 

budaya merupakan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar 

budaya, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya baik di darat maupun di 

                                                           
11Iin Maryati, Siti Rukayah, Budi Sudarwanto, “Pengaruh Alih Fungsi Bangunan Cagar 

Budaya Lawang Sewu Semarang Dalam Persepsi Masyarakat Untuk Mewujudkan Tujuan 

Revitalisasi”, Jurnal Teknik 36 (1) (2015), h.55 

http://ejournal.undip.ac.id/index.php/teknik/article/view/8395 (Diakses 23 Mei 2023) 

http://ejournal.undip.ac.id/index.php/teknik/article/view/8395
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air yang perlu pelestatrian akan keberadaannya karena mempunyai nilai penting baik 

untuk ilmu pengetahuan, sejarah, pendidikan, agama dan kebudayaan melalui tahap 

penetapan.
12

 

Cagar budaya memiliki makna yang berbeda-beda berdasarkan beberapa 

perspektif, meskipun memiliki pengertian yang sama. Heritage Lottery Fund tahun 

2003, menyatakan bahwa cagar budaya merupakan sesuatu yang dapat menyadarkan 

atas identitas hingga kini yang diwariskan ke generasi penerus berupa budaya, tradisi 

lokal, sejarah lisan, bangunan cagar budaya, landmark dan sebagainya.
13

 

Berdasarkan definisi cagar budaya menurut undang-undang cagar budaya, 

maka cagar budaya terdiri atas beberapa bentuk, diantaranya: 

1. Benda merupakan benda alam ataupun benda buatan manusia, baik itu bergerak 

ataupun tanpa gerakan, berupa satuan atau kelompok, ataupun bagiannya yang 

memilki keterkaitan dengan kebudayaan dan sejarah dalam perkembangan 

manusia. 

2. Bangunan sebagai susunan bentukan atas benda alam dan benda buatan manusia 

dalam hal pemenuhan keperluan ruang baik yang memiliki dinding atau tanpa 

dinding dan atap. 

3. Struktur menjadi urutan pembentuk yang tersusun atas benda hasil alam dan 

benda buatan manusia untuk pemenuhan kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu 

bersama alam, sarana dan prasarana guna menampung kepentingan manusia. 

                                                           
12Mas Budiansyah & Tito Inneka, “Manajemen Pengelolaan Cagar Budaya; Antara 

Kebijakan, Aksi Komunitas dan Sejarah” Prosiding Simposium Nasional, 197-222 (2020), h.198 

http://research-report.umm.ac.id/index.php/PSIP/article/view/3492 (Diakses 23 Mei 2023) 

13Nur Ikhwan Rahmanto, Bakti Setiawan, Agam Marsoyo, “Advice Planning DP2WB dalam 

Pelestarian Bangunan Cagar Budaya: Kasus Perkotaan Yogyakarta” Jurnal Sejarah, Budaya dan 

Pengajarannya (12) No. 2, 146-158 (Desemmber 2018), h. 147 

http://joirnal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/article/view/4895 (Diakses 23 Mei 2023) 

http://research-report.umm.ac.id/index.php/PSIP/article/view/3492
http://joirnal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/article/view/4895
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4. Situs adalah lokasi daratan ataupun dibawah air yang memuat benda, bangunan 

dan struktur cagar budaya sebagai produk kegiatan manusia atau bukti peristiwa 

masa silam. 

5. Kawasan merupakan satuan berdasarkan lingkup geografis yang mempunyai dua 

atau lebih situs cagar budaya yang posisinya berdekatan dan menunjukkan ciri 

tata ruang.
14

 

Berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia dalam pasal 5 Nomor 

11 Tahun 2010 mengenai cagar budaya menyatakan bahwa sebuah bangunan baik 

berupa benda, arsitektur maupun struktur dapat dikategorikan dalam kelompok cagar 

budaya bilamana telah melengkapi kriteria tertentu, antara lain: 

1. Bangunan atau benda tersebut memiliki usia 50 tahun atau lebih 

2. Memperantarai masa gaya tersingkat berusia 50 tahun 

3. Mempunyai arti penting dalam bidang ilmu pengetahuan dan sejarah, pendidikan, 

agama, maupun kebudayaan 

4. Mengandung nilai penting dalam budaya sebagai pemantapan kepribadian dan 

identitas bangsa.
15

 

Suatu bangunan lama tidak serta merta dapat menjadi  cagar budaya, akan 

tetapi bangunan atau benda tersebut dapat dikategorikan sebagai cagar budaya suatu 

daerah apabila telah  memenuhi kriteria yang telah tersaji dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia pasal 5 nomor 11 yang membahas tentang cagar budaya. 

                                                           
14Nur Ikhwan Rahmanto, Bakti Setiawan, Agam Marsoyo, “Advice Planning DP2WB dalam 

Pelestarian Bangunan Cagar Budaya: Kasus Perkotaan Yogyakarta” Jurnal Sejarah, Budaya dan 

Pengajarannya (12) No. 2, 146-158 (Desember 2018), h. 147-148 

http://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/article/view/4895 (Diakses 23 Mei 2023) 

15Zairin Zain, “Strategi Perlindungan Terhadap Arsitektur Tradisionaal untuk Menjadi Bagian 

Pelestarian Cagar Budaya Dunia” Jurnal Arsitektur NALARs Volume 13 No.1 39-50 (1 Januari 2014), 

h.41 http://doi.org/10.24853/nalars.13.1.%25p (Diakses 12 Juli 2023) 

http://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/article/view/4895
http://doi.org/10.24853/nalars.13.1.%25p
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Bangunan cagar budaya haruslah berusia lebih dari 50 tahun, memuat nilai-nilai 

penting dan tentunya dapat dijadikan sebagai identitas bangsa.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan tema penelitian Kontribusi 

Benteng Rotterdam terhadap pengembangan cagar budaya kota Makassar. Adapun 

jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang dalam 

proses pengumpulan sumber data diperoleh melalui studi pustaka (library research) 

sebagai sumber primer dan studi lapangan (filed research) sebagai sumber sekunder 

atau sumber pendukung. 

2. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini yaitu di jalan Ujung Pandang, kelurahan Bulo Gading, 

kecamatan Ujung Pandang, kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kota Makassar yang 

dikenal sebagai bagian dari industri pariwisata terus melakukan pembenahan. Ada 

beberapa bangunan bersejarah yang dikategorikan sebagai bangunan cagar budaya di 

kota Makassar, yaitu Fort Rotterdam, Museum Kota dan Gedung Kesenian Makassar. 

Alasan penulis memilih lokasi ini karena Benteng Fort Rotterdam adalah benteng 

yang dahulu menjadi simbol kejayaan Kerajaan Gowa, kini menjadi salah satu daya 

tarik wisata sejarah unggulan di kota Makassar dan tentunya memilik peran serta 

potensi besar dalam pengembangan cagar budaya kota Makassar sehingga membuat 

penulis tertarik untuk menelitinya. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Pendekatan Politik 

Pendekatan Politik dianggap penting dalam membantu penulis menguraikan 

mengenai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan politik ppenguasa. Dalam hal 

ini, kebijakan politik penguasa yang kemudian mengalihfungsikan Benteng 

Rotterdam yang awalnya hanya berfungsi sebagai benteng pertahanan pada masa 

Kerajaan Gowa, kemudian mengalami peralihan dan penambahan fungsi bahkan 

perubahan nama benteng seiring dengan peralihan penguasaan di setiap periode mulai 

dari periode penguasaan Belanda, Jepanng hinngga periode setelah kemerdekaan.  

2. Pendekatan Antropologi 

Pendekatan antropologi menjadikan manusia dan budayanya sebagai objek 

penelitian, dalam hal ini penulis menganggap pendekatan antropologi penting karena 

digunakan untuk mengengetahui kehidupan dan bentuk-bentuk kebudayaan manusia 

pada masa Kerajaan Gowa dahulu. Pendekatan ini berupaya untuk mengkaji 

mengenai seperti apa kemudian Benteng Rotterdam difungikan oleh penguasa yang 

berkedudukan dari waktu ke waktu. 

3. Pendekatan Sosiologi-ekonomi 

Pendekatan sosiologi membantu penulis dalam mengkaji mengenai keadaan 

suatu masyarakat. Sedangkan ekonomi merupakan kegiatan manusia dalam 

memenuhi kebutuhan hidup. Pendekatan ini dianggap penting oleh penulis karena 

dalam menjelaskan terkait fenomena ekonomi dari perspektif sosiologi dengan aspek 
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sumber daya yang bermuara pada upaya masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.
1
 

Penulis menganggap bahwa pendekatan Sosiologi ekonomi penting dilakukan karena 

dalam upaya menganalisis pengaruh dan perilaku yang ditunjukkan masyarakat 

terhadap keberadaan bangunan benteng Rotterdam di kota Makassar baik pada masa 

awal berdirinya hingga saat ini dilihat dari aspek sosial dan ekonomi.  

C. Langkah-Langkah Penelitian  

Langkah awal yang dilakukan penulis ketika ingin mrnulis sejarah dengan 

menentukan tema sesuai dengan peraturan akademis. Hal ini dimaksudkan agar dapat 

mendorong semangat penulis umtuk meneliti dengan bersungguh-sungguh. Dalam 

menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini, penulis 

kemudian menerapkan beberapa langkah-langkah penelitian sejarah dalam proses 

penulisan ini yang terdiri atas empat tahapan, sebagai berikut: 

1. Heuristik 

Kata heuristik dalam bahasa yunani kata heuristiken yang mempunyai arti 

menemukan atau mengumpulkan sumber.2 Metode yang digunakan penulis dalam 

pengumpulan data diperoleh dari dua sumber data, yaitu melalui metode library 

research dan field research. Dalam metode library research pengumpulan dan 

penyelidikan data dilakukan melalui perpustakaan dengan mengumpulkan buku, 

catatan-catatan sejarah, dan literatur-literatur yang memiliki keterkaitan dengan tema 

penelitian. Adapun dalam metode field research data diperoleh berdasarkan 

                                                           
1Ketut Gede Mudiarta, “Perspektif dan Peran Sosiologi ekonomi dalam Pembangunan 

Ekonomi Masyarakat” Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonom Vol. 29 No. 1 (Juli 2011), h.55 

http://adoc.pub/perspektif-dan-peran-sosiologi-ekonomi-dalam-pembangunan-eko.html (Diakses 30 

Mei 2023) 

2M. Dien Madjid, dkk, Ilmu Sejaah: Sebuah Pengantar (Jakarta: Prenada Media Group, 

2014), h.219. 

http://adoc.pub/perspektif-dan-peran-sosiologi-ekonomi-dalam-pembangunan-eko.html
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pengamatan secara langsung dilapangan melalui proses wawancara dengan pihak 

yang memiliki pemahaman lebih dalam terkait permasalahan yang akan dikaji oleh 

penulis, hasil wawancara ini yang akan menjadi sumber data sekunder atau sumber 

data penguat dan pelengkap dalam penelitian ini. 

2. Kritik Sumber  

Sumber dan data yang telah berhasil dikumpulkan baik itu benda, sumber 

tertulis ataupun sumber lisan selanjutnya penulis melakukan verifikasi melalui 

beberapa rangkaian kritik, baik kritik yang bersifat internal dan eksternal.
3
 Dalam 

penelitian ini, kritik eksternal penulis lakukan melalui pengecekan keautentikan 

sumber data dengan mengecek langsung terkait bangunan Benteng Rotterdam. 

Sedangkan pada tahap kritik internal, penulis melakukan pengujian terhadap isi dari 

sumber sejarah dengan mengadakan perbandingan antara sumber-sumber terkait 

keberadaan Benteng Rotterdam untuk melihat kelayakan dalam menguraikan keaslian 

suatu peristiwa sejarah. 

3. Interpretasi Data  

Fakta sejarah yang telah penulis kumpulkan selanjunya dirangkai dan 

digabung satu sama lain hingga terbentuk sebuah cerita sejarah melalu suatu analisis. 

Penulis akan menganalisis data yang telah diperoleh untuk memahami isinya 

kemudian diinterpretasikan dengan cara menghubungkan setiap data dan sumber 

menjadi sebuah tafsiran yang mengandung makna dan dengan nilai sejarah. 

Interpretasi dilakukan melalui dua tahap, yaitu analisi dan sintesis. 

 

                                                           
3M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar, h.223 
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4. Historiografi 

Historiografi dalam penulisan penelitian sejarah merupakan tahap akhir dari, 

setelah menyelesaikan tahap-tahap sebelumnya. Pada tahap terakhir inilah penulisan 

sejarah dilakukan berdasarkan dengan metodologi penelitian yang telah ada. Pada 

tahap historiografi, penulis akan berupaya menyusun data berupa fakta ilmiah yang 

telah melalui proses uji keabsahan dan kredibilitas dari beberapa sumber sehingga 

membentuk suatu hasil penulisan yang sistematis mulai dari latar belakang 

keberadaan Benteng Rotterdam pada masa Kerajaan Gowa, fungsi Benteng 

Rotterdam pada setiap periode penguasaan serta peran yang diberikan Benteng 

Rotterdam sebagai pengembangan cagar budaya dalam kehidupan masyarakat.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Loksi Penelitian  

Benteng Rotterdam terletak pada pesisir pantai yang berdekatan dengan 

pelabuhan Makassar. berada pada posisi strategis dan sangat baik untuk pelabuhan 

sebab dilindungi dengan gugusan pulau-pulau seperti Lae-lae, Samalona, Kayangan 

dan sebagainya. Secara administratif, Benteng Rotterdam terletak pada kawasan 

daerah kelurahan Kampung Baru, kecamatan Ujung Pandang kota Makassar provinsi 

Sulawesi Selatan yang menghadap langsung ke arah Laut Selat Makassar persis 

berada di pesisir timur jalan UjungPanjang arah Barat.
1
  

Selain disebut sebagai Benteng Ujung Pandang, benteng ini juga memiliki 

beberapa nama lain, diantaranya: 

a. Benteng Panyyua, panyyua merupakan nama yang diberikan langsung oleh rakyat 

Gowa karena bentuk Benteng Ujung Pandang ini hampir menyerupai seekor 

penyu yang sedang merayap ke laut (Selat Makassar). Hal ini mengandung arti 

penting mengenai cita-cita Kerajaan Gowa yang ingin menggandeng hegemoni di 

laut dan daratan, sama halnya dengan seekor penyu yang merupakan hewan 

amfibi dapat hidup dan bertahan di dua alam sekaligus. 

b. Fort Rotterdam, papan nama yang bertuliskan Fort Rotterdam yang terpajang 

pada bagian atas pintu gerbang sebelah Barat Benteng ujung pandang hingga kini. 

Pemberian nama ini oleh penguasa Belanda Speelmen pasca perjanjian Bongaya 

                                                           
1Masdoeki, dkk, Departemen Penddidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan, 

Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam), (Ujung Pandang: Suaka Peninggalan Sejarah dan 

Purbakala Sulawesi Selatan, 1986), h. 6 
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sejak tahun 1667 yang dimuat dalam pasal 11 perjanjian tersebut menyerahkan 

Benteng Rotterdam kepada pihak Kolonial Belanda. 

c. Kota Towaya, nama ini jarang terdengar oleh generasi muda kecuali bagi orang-

orang tua yang masih sesekali menyebut Benteng Ujung Pandang dengan nama 

Kota Towaya. Dalam bahasa Makassar, Kota Towaya mempunyai arti sebagai 

kota yang tua atau kota yang lama. Dapat dikatakan secara pasti bahwa Benteng 

Ujung Pandang dahulu pernah menjadi pemusatan kegiatan pemerintahan kota.
2
 

Makassar sendiri dalam lintas sejarah mempunyai tiga konsepsi dan 

pengertian berdasarkan namanya, diantaranya: 

a. Makassar sebagai nama kelompok etnis (Group Ethnis), makassar yang mendiami 

jazirah Sulawesi Selatan pada sepanjang pesisir bersama dengan suku Bugis 

mempunyai bahasa dan peradaban hingga kini. Orang Makassar memiliki empat 

macam lapisan masyarakat, yaitu Raja (lapisan teratas), Adel (kaum bangsawan 

lain), Maradeka dan Ata’. 

b. Makassar sebagai sebutan Kerajaan Kembar (GowaTallo), sebutan kerajaan atau 

kesultanan Makassar yang merupakan sebuah kerajaan yang mempunyai 

pengaruh dan terkuat di Sulawesi Selatan pada sekitar abad ke 16 hingga 17. 

c. Makassar sebagai sebutan bagi Ibukota kerajaan, setelah kekuatan malaka runtuh 

pada tahun 1511, menjadikan kerajaan Makassar berkembang sebagai pusat 

bandar niaga yang terdepan. Sudah menjadi suatu kewajaran apabila dimana pusat 

                                                           
2Masdoeki, dkk, Departemen Penddidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan, 

Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam), (Ujung Pandang: Suaka Peninggalan Sejarah dan 

Purbakala Sulawesi Selatan, 1986), h. 4-6 
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pemimpin kekuasaan itu berkedudukan, maka disitu pula menjadi Ibu Negeri atau 

Ibu Kota. 
3
 

Berdasarkan perjalanan sejarah, tercatat bahwa terdapat sebanyak tiga konsep 

atau pengertian dari kata Makassar yaitu sebagai penamaan atas etnis suku bugis 

makassar, sebagai nama lain dari Kerajaan GowaTallo serta makassar sebagai sebutan 

sebuah ibukota. 

B. Sejarah Benteng Rotterdam 

1. Sejarah Awal Pembangunan Benteng Ujung Pandang pada Masa 

Kerajaan Gowa 

Benteng merupakan simbol kejayaan dan sebagai bentuk pertahanan suatu 

kerajaan, semakin berjaya suatu kerajaan maka akan semakin banyak pula berdiri 

benteng-benteng sebagai basis pertahanan yang menjaga kedudukan kerajaan 

tersebut. Melalui sejarah kehidupan manusia dapat ditelisik pula seperti apa sejarah 

perbentengannya. Manusia prasejarah dalam upaya pertahanan hidup menyadari 

bahwa mereka harus berada pada suatu posisi yang strategis untuk melihat serangan 

atau ancaman yang mungkin datang baik itu ancaman dari binatang buas, alam atau 

kelompok manusia lain sekaligus sebagai tempat untuk menyiapkkan langkah 

antisipasi menghadapi segala bentuk serangan dan ancaman tersebut.
4
 Benteng 

merupakan wujud dari keinginan manusia untuk membangun sistem perlindungan 

dan pertaanan dalam usaha bertahan hidup dari beragai ancaman dan serangan yang 

mungkin datang. 

                                                           
3Mattulada, Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah (1510-1700), (Bakhti Baru-

Berita Utama, 1982), h.14-18 

4Novida Abbas, “Benteng Rotterdam Berdasarkan Kajian Perkembangan Benteng Kolonial di 

Indonesia”, Jurnal Berkala Arkeologi Vol.25 No.1 hal. 46-52 (2005), h.47 

https://doi.org/10.30883/jba.v25i1.909 (Diakses 31 Juli 2023) 

https://doi.org/10.30883/jba.v25i1.909
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Sejarah keberadaan benteng pertahanan termasuk Benteng Ujung Pandang 

tidak dapat dipisahkan dengan sejarah keberadaan dan perkembangan Kerajaan 

Gowa. Awal mula pertumbuhan Kerajaan Gowa tidak dapat diketahui secara jelas, 

namun berdasarkan dengan penemuan salah satu sumber yang menyebutkan bahwa 

Tumanurung
5
 merupakan raja pertama yang mendirikan Kerajaan Gowa sekitar abad 

ke-13.
6
 Kerajaan Gowa yang terbentuk dan semakin berkembang seirig perjalanan 

waktu dalam catatan sejarah termasuk salah satu alasan pendirian benteng-benteng 

pertahanan kemudian.  

Kerajaan Gowa yang merupakan satu dari empat kerajaan penting di kawasan 

Indonesia timur yang berupaya untuk meraih peluang dalam meramaikan aktivitas 

perniagaan di Nusantara pada tahun 1511 yang aktif dalam percaturan ekonomi dan 

politik.
7
 Momen jatuhnya Malaka ke tangan Portugis menjadi faktor terpentinng alam 

perkembangan Makassar sebagai bandar niaga, kejatuhan Malaka menyebabkan 

perniagaan seluruh Asia Selatan dan Tenggara dalam genggaman Portugis dan 

Makassar hadir sebagai pangkalan penghubung antara negeri bawahan Portugis 

sebelah Barat dengan kedudukan yang sangat penting.
8
 Tumbuh menjadi sebuah 

kerajaan pemegang hegemoni politik dan ekonomi terkuat di kawasan timur pada 

                                                           
5Berdasarkan KBBI, “Tumanurung” memiliki arti keturunan berdarah putih. Dalam bahasa 

makassar, Tumanurung terdiri atas dua suku kata, yaitu “tu atau tau” yang artinya “orang” dan kata 

“manurung” yang artinya “yang turun dari suatu tempat yang sangat tinggi”. Menurut kepercayaan 

masyarakat Makassar, Tumanurunng ini adalah seorang yang datang dari langit datang ke bumi untuk 

memecahkan dan mencari jawaban atas masalah yang diderita masyarakat. 

6Departemmen Pendidikan dan Kebdayaan, Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan 

kolonialisme di Sulawesi Selatan (Cet.2 Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah 

Nasional , 1985), h. 8 

7Abd. Rahman Hamid, Jejak Arung Palakka di Negeri Buton, (Makassar: Pustaka Refleksi, 

2008), h. 10 

8Departemen Pendidikan Nasional, Makassar Sebagai Kota Maritim, (Jakarta, 2000), h. 23 
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masa pemerintahan Raja Gowa ke-IX Tumaparisi Kallonna, Kerajaan Gowa banyak 

memperlihatkan kemajuan dan kejayaan dengan memperbesar daerah kekuasaan 

Kerajaan Gowa dengan mengadakan perjanjian persahabatan antara kerajaan-kerajaan 

baik itu kerajaan di Sulawesi Selatan maupun kerajaan yang ada di luar Sulawesi 

Selatan untuk memperkuat kedudukan Kerajaan Gowa dalam kancah politik. 

Dikatakan pula bahwa dalam ranah ekonomi masyarakat abad ke 16 berkembang 

melalui jalur perdagangan di Nusantara, keberadaan jalur perdagangan lalu lintas di 

Somba Opu Kerajaan Gowa menjadi penghubung antara para pedagang dan pebisnis 

dari berbagai negara baik itu kawasan eropa dan juga Asia Tenggara.
9
 

Kerajaan Gowa yang mulai mengalami perkembangan oleh Raja Gowa ke–IX, 

Karaeng Tumapa‟risi Kallonna mulai mengadakan pembaruan diberbagai bidang 

kehidupan.
10

 Selain mengadakan perjanjian persahabatan, kebijakan lain yang 

dilakukan oleh Raja Karaenga Tumaparisi Kallonna ialah dengan memperbarui 

sistem pemerintahan Kerajaan Gowa, merumuskan undang-undang dan peraturan 

dalam perang, memberlakukan pemungutan biaya pajak, pengangkatan pejabat 

seorang Syahbandar yaitu Daeng Pamatte yang juga merangkap sebagai 

Tumailalang
11

 dalam hal melengkapi susunan pemerintahan
12

. Selain itu, bentuk 

                                                           
9Amhardianti, dkk., “Tua Tosora Mosque: A Cultura Heritage building And Its Imppact On 

Tosora Communities”, JICSA Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia Vol.11 No.2 (2022) 

h.206 http://doi.org/10.24252/jicsa.v11i2.33443 (Diakses, 25 Agustus 2023) 

10Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan 

Kolonialisme di Sulawesi Selatan, (Cet.2 Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah 

Nasional, 1985) , h. 9 

11
Tumailalang (orang yang ada di dalam). Awalnya tumailalang ini hanya ada satu orang, 

selanjutnya dipisah menjadi dua orang dengan tugas yang berbedaakan tetapi saling timbal balik, yaitu 

Tumailalang Towa dan Tumailalang Lolo. Tumailalang Towa bertugas sebagai penyampai atau 

penghubung antara perintah raja Gowa kepada Bate Salapang, sedangkan Tumailalang Lolo bertugas 

sebagai penghubung dari Bate Salapang ke raja Gowa, menerima usulan dan permohonan yang hendak 

di sampaikan kepada raja Gowa 

http://doi.org/10.24252/jicsa.v11i2.33443
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kemajuan lain yaitu penemuan aksara atau huruf makassar oleh Daeng Pamatte dan 

atas perintah raja, beliau menuliskan segala peristiwa dan sejarah kerajaan dalam 

bentuk lontara.
13

 Setiap peristiwa penting yang terjadi dalam kerajaan Gowa akan 

ditulis dalam lontara, salah satu yang terkenal adalah Buku catatan harian raja-raja 

Gowa dan Tallo.  

Selama kepemimpinan Tumapa‟risi Kallonna Kerajaan Gowa semakin 

mengalami perkembangan menjadi imperium maritim yang kuat, mengharuskan 

adanya sistem pertahanan yang memadai dengan diadakannya pembangunan benteng-

benteng sebagai basic pertahanan Kerajaan Gowa sebanyak lima benteng meskipun 

hanya menggunakan tanah liat sebagai bahan dasar tembok awal pembangunan 

benteng Somba Opu yang menjadi induk benteng dan istana, Kale Gowa, Tallo, 

Sanrobone dan yang paling eksentrik yaitu benteng Ujung Pandang yang dibangun 

dipesisir pantai Makassar dengan bentuk menyerupai penyu besar yang menghadap 

ke laut.
14

 Benteng Ujung Pandanga atau Jungpandang merupakan nama awal dari 

enteng Rotterdam sebelum perrang Makassar, dinamakan Benteng Ujung Pandang 

oleh Gowa didasari oleh letak benteng yang terletak di lokasi bagian ujung yang 

banyak ditumbuhi oleh pohon pandan atau dalam bahasa Makassar disebut sebagai 

tumbuhan Pandang.
15

 Rakyat Kerajaan Gowa lebih senang menyebut benteng Ujung 

Pandang sebagai Benteng Panyyua (penyu). 

                                                                                                                                                                       
12Masdoeki, dkk, Departemen Penddidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan, 

Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam), (Ujung Pandang: Suaka Peninggalan Sejarah dan 

Purbakala Sulawesi Selatan, 1986), h. 9 

13Sagimun M.D, Sultan Hasanuddin ( Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 91 

14Purnama, Kerajaan Gowa; Masa Demi Masa Penuh Gejolak, (Makassar: Arus Timur, 2014) 

h. 23 

15Sagimun, M.D., Benteng Ujung Pandang (Jakarta: Proyek Pengembangan Media 

Kebudayaan, 1992), h.12-13 
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Kerajaan Gowa adalah kerajaan maritim karena diantara tiga kerajaan besar 
antara Kerajaan Bone, Kerajaan Gowa dan Kerajaan Luwu, armada terkuat 
adalah Kerajaan Gowa yang hampir menguasai sekitar 2/3 wilayah Indonesia 
bahkan sampai ke Australia bagian Timur hingga ke Asia Tenggara.

16
  

Bentuk benteng yang menyerupai seekor penyu tentu saja memiliki makna 

filosofi tersendiri bagi masyarakat makassar saat itu, dimana jika melihat Kerajaan 

Gowa yang mampu bekembang dan berjaya baik di darat dan dilaut seperti halnya 

dengan penyu yang dapat hidup di dua alam sekaligus.  

Pembangunan benteng pertahanan tersebut akan terus dilanjukan oleh raja-raja 

selanjutnya. Pembangunan benteng-benteng pertahanan ini dilatarbelakangi oleh 

semakin berkembangnya pengaruh Kerajaan Gowa baik dalam bidang politik dan 

perdagangan jalur pelayaran. Sejalan pula dengan posisi bandar niaga Makassar yang 

berada di pesisir pantai semakin mengundang muncul ancaman perang dari bangsa-

bangsa Eropa yang keinginan kuat untuk menguasai seluruh peluang perniagaan di 

Timur Nusantara.
17

 Ada sebanyak 14 benteng yang dibangun secara berangsur-angsur 

di sekitar Benteng Somba Opu yang merupakan benteng induk Kerajaan Gowa-Tallo 

untuk dijadikan sebagai mata rantai pertahanan pelindung benteng induk. Sementara 

itu, Benteng Ujung Pandang dalam jaringan sistem keamanan dan pertahanan 

Kerajaan Gowa berperan sebagai basic pertahanan pada bagian sisi Utara dari 

wilayah Kerajaan Gowa.
18

 Pendirian benteng ini merupakan bentuk kemajuan dan 

kebijakan raja dalam melindungi kedudukan dan hegemoni kerajaan yang terus 

mengalami perkembangan. . 

                                                           
16Taufik, Tour Guide (Pemandu), wawancara, Fort Rotterdam, 28 Juli 2023. 

17Mattulada, Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah (1510-1700), (Bakhti 

Baru-Berita Utama, 1982), h. 19 

18Annisa Senja Rucita, “Fort Rotterdam Sebuah Biografi Objek” Skripsi (Makassar: Fak, Ilmu 

Budaya Universitas Hasanuddin, 2020), h. 50  
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Benteng Somba Opu didirikan sedemikian rupa sehingga dalam waktu yang 

cukup singkat dapat menjadikan Somba Opu sebagai pusat kekuatan politik dan 

ekonomi di Nusantara bagian Timur setelah kejatuhan Malaka, selain itu letak 

geografis yang cukup strategis juga ikut mewarnai berkembangnya Somba Opu 

sebagai benteng perdagangan rempah-rempah sekaligus sebagai pusat Kerajaan Gowa 

pada abad ke-XVII. Kebangkitan Kerajaan GowaTallo pada pertengahan abad ke-

XVI oleh Pelras adalah kewajaran secara sosial dan politik, berdasarkan penilaian 

karakteristik wawasan modern orang Makassar dan Bugis yang terbuka terhadap 

setiap pendatang baru dan mempunyai kemampuan untuk beradaptasi menjadikan 

orang Makassar dan Bugis dianggap sebagai suku yang paling tepat untuk mengambil 

alih perubahan regional pasca Malaka jatuh pada tahun 1511.
19

 Keterbukaan yang 

dimiliki orang-orang makassar dan bugis cukup menjadi modal dalam kancah 

persaingan meraih peluang ekonomi dan menjadikan Somba Opu sebagai ibukota 

pelabuhan regional sekaligus mendorong Somba Opu sebagai pusat dari perniagaan 

di kawasan Asia Tenggara. 

Keruntuhan kekuatan Malaka menjadi alarm peringatan bagi kerajaan-

kerajaan Gowa agar tidak lemah dan segera mengambil langkah cepat mengambil alih 

peran Malaka dalam roda pelayaran dan perniagaan, beriringan dengan 

mempertimbangkan potensi ancaman dari perusahaan dagang Eropa (VOC) 

mendorong Karaeng Tumapa’risi Kallonna merencanakan pembangunan infrastruktur 

ekonomi dengan basis pelabuhan dan kota pesisir. Pembangunan benteng-benteng 

telah direncanakan sedemikian rupa dan pembangunan terus berlanjur dari satu orang 

                                                           
19Muhlis Hadrawi, dkk, “From Ujungpandang to Rotterdam: Transfer Power and Name of 

Fort Based on Lontara” Proceedings of the 9th Asbam Intrnational Conference, Social Science, 

Education and Humanities Research 660 (2021), h. 548 https://doi.org/10.2991/assehr.k.220408.075 

(Diakses 31 Juli 2023) 

https://doi.org/10.2991/assehr.k.220408.075
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raja ke raja berikutnya.
20

 Benteng-benteng pertahanan di setiap periode pergantian 

raja beberapa kali mengalami penyempurnaan baik dari segi fasilitas maupun bahan 

penyusun dinding atau tembok benteng tertentu.  

Awal pembangunan Benteng Ujung Pandang terbuat dari tanah liat, setelah 
masuk pada era Raja Gowa ke-XIV, beliau menambahkan batu karang atau 
batu panas hitam dan bahan perekat atau semen adalah kapur yang dibakar 
lalu dicampurkan dengan pasir.

21
  

Pada permulaan pembangunan benteng oleh Karaeng Tumaparisi Kallonna 

sebagai ide simbol pertahanan Kerajaan Gowa yang saat itu berkembang menjadi 

armada terkuat kerajaan di Sulawesi Selatan, benteng dibangun dengan menggunakan 

bahan dasar tanah liat dan selanjutnya disempurnakan oleh Raja Gowa ke XIV 

dengan mengganti bahan dasar tembok tanah liat menjadi batu karang atau batu panas 

hitam yang direkatkan menggunakan bahan campuran kapur dan pasir. Nama awal 

Benteng Rotterdam adalah Benteng Ujung Pandang karena benteng tersebut terletak 

pada kawasan yang konon banyak ditumbuhi oleh tanaman pandang.  

2. Pengalihan Kuasa dan Perubahan Nama Benteng Ujung Pandang 

Menjadi Benteng Rotterdam oleh Belanda 

Bandar niaga Makassar mengukirkan sejarah pertumbuhan dan perkembangan 

perdagangan yang gemilang dan menjadi pusat perniagaan pedagang-pedagang. 

Belanda yang terus berupayah untuk memonopoli jalur perdagangan rempah-rempah 

di wilayah Kerajaan Gowa tentu ditolak keras oleh Sultan Hasanuddin.
22

 Keinginan 

monopoli Speelmen dan penolakan Sultan Hasanuddin menjadikan hubungan antara 

                                                           
20Muhlis Hadrawi, dkk, “From Ujungpandang to Rotterdam: Transfer Power and Name of 

Fort Based on Lontara” Proceedings of the 9th Asbam Intrnational Conference, Social Science, 

Education and Humanities Research 660 (2021), h. 549 (Diakses 31 Juli 2023) 

21Taufik, Tour Guide (Pemandu), wawancara, Fort Rotterdam, 29 Juli 2023.  

22Sri Widayanti, Jasa Pahlawan Bangsaku (Semarang: ALPRIN, 2010), h. 8 
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Kerajaan Gowa dengan Belanda (VOC) semakin memanas yang mentar kedua belah 

pihak pada peperangan. 

Tepat setelah satu abad Benteng UjungPandang didirikan, terjadi perang 

antara dua kekuatan yaitu Kerajaan Gowa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin 

dengan Belanda yang dipimpin oleh Cornelius Speelmen, perang ini dikenal dengan 

sebutan Perang Makassar pada tahun 1667. Perang yang dilancarkan oleh Belanda 

memberikan tekanan-tekanan mental terhadap lawan, segala bentuk upaya dilakukan 

oleh Belanda agar mendapatkan suatu perjanjian perdamaian yang memberi 

keuntungan besar bagi Belanda dan merugikan bagi Kerajaan Gowa. Usaha Belanda 

dalam mencapai persetujuan perjanjian tersebut mengantarkan kerajaan-kerajaan di 

Sulawesi Selatan mulai runtuh.
23

 Perjanjian Bongaya menjadi tonggak awal Belanda 

menancapkan pengaruh penguasaan di Sulawesi Selatan, tentu berdampak buruk bagi 

Kerajaan Gowa yang banyak menanggung kerugian. 

Peperangan yang gencar antara Kerajaan Gowa dan VOC ini cukup memakan 

waktu lama, hingga pada masa Sultan Hasanuddin yang juga berjuang sungguh-

sunggu menyatukan bumi kerajaan tercinta, akan tetapi kekuatan devide et Empera
24

 

atau politik adu domba Belanda sangat kuat pengaruhnya yang mengakibatkan 

Karaeng Bontomangape atau Sultan Hasanuddin mengakhiri peperangan dengan 

menekan perjanjian perdamaian Bungaya yang kedepannya amat merugikan Kerajaan 

Gowa dengan penuh pertimbangan melihhat telah banyak tobarani atau laskar 

Kerajaan Gowa yang gugur selama perang Makassar berlangsung, maka terus 

                                                           
23Sagimun M.D, Benteng Ujung Pandang (Jakarta: Proyek Pengembangan Media kebudayaan 

Direktorat Jendral Kebudayaan) h. 132 

24
Devide et Impera  (politik adu domba) adalah suatu bentuk sistem kolonial Belanda dalam 

uaya menguasai suatu kawasan dengan menerapkan taktik adu domba damam suatu sistem kerajaan. 
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melanjutkan perang sama saja dengan membiarkan rakyat Kerajaan Gowa menderita 

lebih parah. 

Perang Makassar berakhir dengan kekalahan Makassar karena Belanda 

menerapkan sistem devide et empera dan dikukuhkan dengan sebuah perjanjian 

antara Kerajaan Gowa dan Belanda
25

 yang dikenal dengan Perjanjian Bongaya
26

. 

Adapun isi dari perjanjian Bongaya ini, antara lain: 

a. VOC mngendalikan monopoli perdagangan di kawasan sulawesi bagian Selatan 

dan Tenggara 

b. Melepaskan daerah penguasaan Makassar atas Soppeng, Luwu, Wajo dan Bone 

c. Pengukuhan Arung Palakka menjadi Raja Bone 

d. Menyerahkan Benteng-benteng pertahanan Makassar 

e. Pembayaran biaya perang oleh Makassar kepada VOC dengan hasil bumi setiap 

tahun.
27

 

Perjanjian Bongaya diatas menjadi titik balik dari kebesaran Kerajaan Gowa 

dan awal mula keruntuhan sebagai akibat dari kekalahan perang melawan VOC. 

Salah satu dari poin perjanjian Bongaya lebih tepatnya pada pasal 11 mengharuskan 

Kerajaan Gowa menyerahkan Benteng Ujung Pandang kepada pihak Kolonial 

Belanda. Pada saat setelah VOC berhasil mengammbil alih dan menduduki Benteng 

Ujung Pandang, Speelmen mengganti nama Benteng tersebut menjadi Fort 

                                                           
25Taufik, Tour Guide (Pemandu), wawancara, Fort Rotterdam, 29 Juli 2023. 

26Dikatakan Perjanjian Bongaya karena perjanjian ini di tandatangani di desa Bongaya. Kata 

Bungaya berasal dari suku kata bahasa Makassar dan juga Indonesia yaitu “Bunga” yang berarti 

kembang, kesuma; bahasa Belanda Bloem; Inggris Flower, yang diberi imbuhan “Ya” menjadi 

“Bungaya” yang berarti de bloem, the flower, labuan. 

27Apriani Kartini, “Lontara Bilang sebagai Sumber Sejarah Kerajaan Gowa”, Journal of 

Social Knowledge Education (JSKE) Vol. 1, No. 3 (Agustus, 2020) 

https://doi.org/10.37251/jske.v1i3.360 (Diakses, 30 Juli 2023) 

https://doi.org/10.37251/jske.v1i3.360


39 
 

 

Rotterdam. Keputusan pemilihan nama Benteng Rotterdam sebagai nama baru 

Benteng Ujung Pandang karena Speelmen mengadopsi sallah satu nama kota di 

Belanda yang merupakan kota kelahiran Speelmen di Eropa. Stelah Benteng Ujung 

Pandang berada dibawah kuasa Belanda, mulai dilakukan rekonstruksi besar-besaran 

pada setiap bangunan dalam kawasan Benteng mulai dengan menghancurkan 

bangunan-bangunan rumah panggung yang dibuat pada masa Kerajaan Gowa. hal ini 

sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut. 

Belanda lalu menghancurkan rumah panggung yang terdapat dalam kawasan 
Benteng Rotterdam, melihat bahwa fungsi utama Benteng Rotterdam dulu 
bagi Kerajaan Gowa adalah untuk menerima tamu-tamu Kerajaan Gowa yang 
berdatangan dari luar negeri.

28
 

Benteng Rotterdam pada abad ke-XVII tepat setelah Belanda berhasil merebut 

benteng ini dari Kerajaan Gowa, kemudian difungsikan dan direkonstruksi oleh VOC 

hingga menampakkan bangunan seperti sekarang ini.
29

 Benteng Rotterdam oleh 

Belanda di rekonstruksi dengan menggunakan arsitektur Eropa bergaya gotik 

sehingga bangunan Benteng Rotterdam hingga kini tampil sesuai dengan ciri khas 

bangunan Eropa.  

Pemerintah Belanda mengalihfungsikan Benteng Rotterdam ini sesuai dengan 

kepentingan pemerintahan kolonial Belanda. Fungsi Benteng Rotterdam kemudian 

dibagi menjadi tiga bagian penting, yaitu sebagai sistem pertahanan Belanda, sebagai 

pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan sebagai pusat perdagangan rempah-

                                                           
28Taufik, Tour Guide (Pemandu), wawancara, Fort Rotterdam, 29 Juli 2023. 

29Kris Sidik Dermawan, Peninggalan Benteng Bersejarah di Indonesia (Yogyakarta: Rubrik, 

2018), h. 68 
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rempah.
30

 Selama dibawah penguasaan Belanda, dibangun sebanyak 15 buah gedung 

diantaranya terdapat beberapa bangunnan penjara. 

3. Komponen Benteng Rotterdam 

Komponen merupakan struktur penyusun suatu bangunan atau pemukiman 

yang tercakup dalam urban morfologi, morfologi sendiri merupakan ilmu bentuk 

yang terbentuk atas dua kata yaitu „Morphe‟ memiliki arti bentuk dan „Logy‟ artinya 

ilmu.
31

 Pembangunan suatu benteng di susun oleh beberapa komponen, diantarnya: 

a. Bastion 

Bastion adalah bagian terpenting dari pembangunan suatu benteng, bastion 

berfungsi sebagai menara pengintai dan pengawas yang jumlahnya disesuaikan 

dengan bentuk benteng.
32

 Pada Benteng Rotterdam sendiri terdapat lima buah 

Bastion, diantaranya: 

1) Bastion Bone, bagian kepala penyu yang berada di sebelah Barat. 

2) Bastion Bacan, berada disudut Barat daya yang merupakan bagian kaki penyu 

depan sebelah kiri depan. 

3) Bastion Buton, pada sudut bagian Barat Laut yang merupakan bagian kaki 

penyu sebelah kanan depan. 

4) Bastion Mandarsyah, pada sudut sebelah Timur laut sebagai bagian kaki 

penyu sebelah kanan belakang. 

                                                           
30Taufik, Tour Guide (Pemandu), wawancara, Fort Rotterdam, 29 Juli 2023. 

31Anityas Dian Susanti, dkk, “Analisis Bibliometrik pada Morfologi Pemukiman Kota” 

Arcade Jurnal Arsitektur Vol.5 No.2 (Juli 2021), h.140 

https://www.academia.edu/download/91722144/371.pdf (Diakses 31 Juli 2023)  

32Wahjudi Djaja, Jejak Benteng Kolonial di Indonesia (Cempaka Putih, 2019) h.8 

https://www.academia.edu/download/91722144/371.pdf
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5) Bastion Amboina, berada di Tenggara atau pada bagian kaki penyu sebelah 

kiri belakang dari perumpamaan bentuk penyu.
33

 

Bastion Benteng Rotterdam berada pada setiap sisi sudut benteng hingga 

menyerupai penyu jika dilihat dari arah atas dan bastion tersebut dipergunakan untuk 

menyambut tamu-tamu yang datang dari beberapa darah sesuai dengan penamaan 

setiap bastion. 

b. Banquet  

Banquet pada umumnya dibuat menggunakan batu yang disusun rapih, namun 

benteng Eropa dalam perkembangannya tidak menggunakan batu melainkan 

membangun banquet dari tanah untuk menghindari pecahan batu atau serpihan saat 

terjadi serangan. Pada banquet dipasang meriam dan diletakkan di atas alas papan 

bahan kayu tebal agar tidak tenggelam pada tanah yang bersifat gembur.
34

 Banquet 

menjadi salah satu komponen penyusun benteng yang digunakan sebagai tumpuhan 

senjata meriam yang dialasi dengan papan kayu. 

c. Curtain Wall 

Curtain wall merupakan dinding benteng yang menjadi penghubung antara 

bastion. Curtain wall mempunyai panjang yang disesuaikan dengan jaungkauan 

senjata yang dipakai oleh para anggota pasukan. Panjang curtain wall pada Benteng 

Rotterdam beragam, diantaranya: 

                                                           
33Masdoeki, dkk, Departemen Penddidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan, 

Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam), (Ujung Pandang: Suaka Peninggalan Sejarah dan 

Purbakala Sulawesi Selatan, 1986), h 22 

34Ardhi Ramadhan, “Analisis Bentuk Struktur Benteng Rotterdam”, Skripsi (Makassar: Fak. 

Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, 2020), h. 34 
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1) Curtain wall bagian Barat benteng mempunyai panjang sisi kanan 93,8 m dan 

sisi kiri sepanjang 93,5 m 

2) Curtain wall sebelah Utara mempunyai panjang 86,8 m 

3) Curtain swall sebelah Timur mempunyai panjang 104 m 

4) Curtain wall sebelah Selatan mempunyai panjang 83 m.
35

 

Berdasarkan uraian diatas, penentuan ukuran panjang pada setiap curtain wall 

Benteng Rotterdam ditentukan dari sejauh mana jangkauan tembakan senjata 

sehingga adanya ukuran yang bervariasi pada tiap-tiap curtain wall.  

d. Gatehouse atau Gerbang 

Gatehouse pada bangunan Benteng Rotterdam terdapat dua buah, yaitu berada 

di sebelah sisi benteng bagian Selatan dan sebelah sisi Barat.
36

 Gerbang menjadi 

bagian yang begitu penting sdalam komponen penyusun benteng, oleh karena itu 

jumlah gerbang dibatasi.  

e. Ditch atau Parit 

Parit pada sekitaran Benteng Rotterdam diperlebar untuk menghindari musuh 

yang berusaha menjangkau Benteng Rotterdam.
37

 Parit bagi suatu benteng memiliki 

fungsi sebagai penyekat antara benteng dengan lingkungan diluar benteng agar 

musuh tidak mudah menganggu segala bentuk kehidupan dalam benteng.  

                                                           
35Ardhi Ramadhan, “Analisis Bentuk Struktur Benteng Rotterdam”, Skripsi (Makassar: Fak. 

Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, 2020), h. 54  

36Ardhi Ramadhan, “Analisis Bentuk Struktur Benteng Rotterdam”, Skripsi (Makassar: Fak. 

Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, 2020), h. 58 

37Muhlis Hadrawi, dkk, “From Ujungpandang to Rotterdam: Transfer Power and Name of 

Fort Based on Lontara” Proceedings of the 9th Asbam Intrnational Conference, Social Science, 

Education and Humanities Research 660 (2021), h. 558 https://doi.org/10.2991/assehr.k.220408.075 

(Diakses 31 Juli 2023) 
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Luas keseluruhan area Benteng Rotterdam 28.595,55 m atau kurang lebih 

seluar 3 ha. Disetiap sisi benteng memiliki ukuran yang berbeda-beda disesuaikan 

dengan posisi letak dan kebutuhan pertahanan. Berikut adalah luas ukuran tiap bagian 

benteng, yaitu: 

1) Dinding bagian barat memiliki panjang 225 m 

2) Dinding bagian Utara memiliki panjang 164,2 m 

3) Dindiing bagian Timur memiliki panjang 193,2 m 

4) Bagian Selatan atau antara jarak Bastion Amboina dengan Bastion Bacan 

memiliki panjang 155,35 m 

5) Tinggi benteng bervariasi, ada yang tingginya 7 m dan ada juga yang 5 m. 

6) Tebal dinding rata-rata 2 m 

7) Luas bangunan yang terdapat di dalam benteng sebanyak 16 bangunan adalah 

11.805,85 m2 

8) Benteng disusun timbun dengan menggunakan balok-balok batu padas yang 

dipahat sesuai dengan kebutuhan.
38

 

Pada tanggal 9 Agustus 1634 pada masa pemerintahan Raja Gowa XIV 

Tumenanga Ri Gaukanna atau lebih dikenal dengan nama Sultan Alauddin, tembok 

benteng diberi batu berbentuk persegi (batu bata) dan ukurannya tidak beraturan 

seperti batu bata sekarang, ukuran batu bata tersebut sebagai berikut: 

1) Batu bata yang paling besar;  

Panjang = 62 cm 

                                                           
38Masdoeki, dkk, Departemen Penddidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan, 

Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam), (Ujung Pandang: Suaka Peninggalan Sejarah dan 

Purbakala Sulawesi Selatan, 1986), h. 23 
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Lebar = 34 cm 

Ketebalan = 20 cm 

2) Batu bata yang terkecil; 

Panjang = 44 cm 

Lebar = 21 cm 

Ketebalan = 10 cm.
39

 

Batu tersebut merupakan batuan yang terdiri dari batu andesit sedimen yang 

kemudian tersusun menjadi sejenis batu bata yang diperkirakan berasal dari Pangkep-

Maros (kerajaan yang tunduk pada kerajaan Gowa), sumber lain mengatakan bahwa 

batu tersebut berasal dari sungai Jeneberang.dan di sekitar sungai tersebut terdapat 

sebuah tempat yang disebut pamangkulang
40

 di sinilah batu-batu tersebut dipotong 

persegi panjang hingga menyerupai batu bata. Tembok Benteng Ujung Pandang, 

dibuat oleh ribuan pekerja yang dikerahkan. Dikerahkan ribuan pekerja yang 

merupakan tawanan perang dari kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan dan Tenggara 

taklukan pasukan Kerajaan Gowa untuk membuat tembok Benteng Roterdam yang 

bekerja siang dan malam mengangkut batu dengan cara memindahkan batu dari satu 

tangan ke tangan lain hingga sampai di tempat tujuan, yaitu Benteng Ujung Pandang. 

Setelah pecah perang Makassar dan setelah perjanjian Bongaya oleh Sultan 

Hasanuddin menjadi awal mula Belanda menyebarkan pengaruh atas penguasaannya 

di Sulawesi Selatan dan mengambil alih Benteng Ujung Pandang lalu mengganti 

nama benteng tersebut dengan nama Fort Rotterdam. Belanda bahkan merekonstruksi 

                                                           
39Masdoeki, dkk, Departemen Penddidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan, 

Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam), h. 24 

40
Pamangkulang dalam bahasa Makassar mempunyai arti memotong.  
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Benteng  Rotterdam dengan menggunakan arsitektur Eroa beryaga Gotik dan 

membangun sebanuak 15 bangunan baru dalam kawasan benteng menyesuaikan 

dengan keperluan dan kepentingan pemerintahan Belanda.  

 

C. Fungsi Benteng Rotterdam pada Setiap Periode 

1. Benteng Rotterdam pada Masa Kerajaan Gowa 

Kerajaan Gowa yang berkembang menjadi kerajaan maritim dan menjadi 

kerajaan dengan kekuatan politik terkuat di bagian Timur. Kerajaan Gowa dalam 

upaya memperkuat kedudukan ditempuh dengan cara menlakukan penaklukan-

penaklukan baik melalui perang maupun dengan cara tekanan terhadap negara-negara 

di sekitarnya. Penaklukan Garassi, Katingang, Parigi, Siang, Sidenreng, Lembangang, 

Bulukumba, Selayar, Panaikang, Cempaga, Maros, Polombangkeng dan lainnya oleh 

Gowa.
41

 Ini memperlihatkan bahwa pada masa kepemimpinan Karaeng Tumapa’risi 

Kallonna (Raja Gowa IX) tidak jarang terjadi peperangan dalam upaya perluasan 

wilayah Kerajaan Gowa dan dalam kondisi ini mengharuskan Kerajaan Gowa untuk 

mendirikan sebuah basic pertahanan yang dapat melindungi pusat kerajaan dan segala 

kegiatan yang berlangsung dalam kerajaan, Kerajaan Gowa mulai mengenal benteng 

pertahanan. 

Langkah yang diambil oleh seorang raja dalam melindungi kedudukan dan 

memperkuat sistem keamanan adalah dengan membangun benteng. Benteng pada 

masa kerajaan menjadi simbol pertahann dan keamanan, begitupun dengan Kerajaan 

Gowa. Pendirian benteng-benteng bagi Kerajaan Gowa bermaksud untuk 

memfungsikan benteng tersebut sebagai jaringan pertahanan dan keamanan untuk 

                                                           
41Mattulada, Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah (1510-1700), (Bakhti 

Baru-Berita Utama, 1982), h. 
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memnghalau serangan yang datang dari musuh dan menjadikan benteng sebagai 

pengawal bagi pusat Kerajaan Gowa yaitu Benteng Somba Opu yang melindungi dan 

dalam menghadapi gejolak peperangan melawan kolonial.
42

 

Benteng Somba Opu sendiri dikitari oleh beberapa benteng pengawal seperti 

yang dikatakan diatas. Dibagian sebelah Selatan berdiri beberapa benteng, 

diantaranya ada Benteng Garassi, Panakkukang, Galesong dan Benteng Barombong, 

sementara di sisi bagian Utara pusat kerajaan Gowa tersebut terdapat bangunan kokoh 

Benteng ujung Pandang (Fort Rotterdam) dan benteng Ujung Tanah.
43

 Selain sebagai 

benteng pertahanan, pada kawasan Benteng Rotterdam dulu pernah digunakan tempat 

mengadakan upacara pembasuhan panji-panji kerajaan dengan darah.
44

 Benteng 

Rotterdam oleh kerajaan gowa juga awalnya difungsikan sebagai tempat untuk 

menerima tamu-tamu Kerajaan Gowa
45

 

Benteng Rotterdam pada masa Kejayaan Gowa hadir sebagai salah sebuah 

mata rantai pertahanan yang menjadi benteng pelindung bagi pusat kerajaan di 

Benteng Somba Opu kala itu, Benteng Rotterdam oleh Kerajaan Gowa selain sebagai 

benteng pertahanan juga sebagai lokasi menjemput dan menerima tamu-tamu dari 

berbagai daerah. 

Kerajaan Gowa tercatat telah mendirikan Benteng Rotterdam bersama 13 

benteng lain yang menjadi mata rantai pertahanan sekaligus sebagai benteng 

                                                           
42Ika Fadhilah, Mengulik Sejarah Benteng Fort Rotterdam (Pustaka Taman Ilmu, 2020), h. 

11-12 

43A. Shadiq Kawu, Kisah-Kisah Bijak Orang SulSel, (Makassar: Pustaka refleksi, 2007), h. 55 

44Siti Rochayati, “Jatuhnya Benteng Ujung Pandang, makassar Pada Belanda (VOC)” Skripsi 

(Surakarta: Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, 2010), h.81 

45Taufik, Tour Guide (Pemandu), wawancara, Fort Rotterdam, 29 Juli 2023. 
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pelindung bagi Benteng Somba Opu yang menjadi pusat pemerintahan Kerajaan 

Gowa. Adapun 14 buah benteng tersebut, sebagai berikut: 

1) Benteng Ana’Gowa dengan nama lain Benteng Batayyah, letak benteng ini 

berada pada kelurahan Bontoala, Pallangga. Benteng Ana’Gowa dibangun 

pada abad ke-XVI dibawah kepemimpinan Sultan Alauddin 

2) Benteng Balanipa, dikatakan Benteng Balanipa sesuai dengan nama 

daerahpendirian benteng ini, yaitu di Balanipa. Dibangun pada masa 

kepemimpinan raja Karaeng Tumapa’risi Kallonna, ketika terjadi peperangan 

antar di setiap kerajaan sekitar. Benteng Balanipa difungsikan juga sebagai 

pusat pemberantasan dan menahan para perampok. 

3) Benteng Baro’boso, keberadaan benteng ini pada masa Sultan Alauddin 

sekitar abad ke-XVI. 

4) Benteng Barombong, letak benteng yaitu berada pada bagian sebelah Selatan 

benteng induk (Somba Opu) 

5) Benteng Galesong, letak benteng ini diapit dengan dua benteng Sanrobone 

dan Barombon, dibangun di masa pemerintahan Sultan Alauddin 

6) Benteng Garassi, berada dibagian utara Benteng Somba Opu 

7) Benteng Kale Gowa merupakan benteng tertua di Kerajaan Gowa dibangun 

oleh Raja Gowa ke-IX Tumapa’risi Kallona, pada awalnya tembok benteng 

ini terbuat dari tanah liat yang kemudian di ganti dengan batu bata pada masa 

Tunipalangga. 

8) Benteng Marisso, Sultan Hasanuddin membangun benteng ini dan 

mengfungsikan benteng ini sebagai pelindung dan penguat benteng induk 

pertahanan Kerajaan Gowa 
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9) Benteng Panakkukang, pembangunan benteng ini yaitu pada masa Sultan 

Alauddin, Benteng Panakkukang berada diantara Benteng Barombong dan 

Benteng Garassi. 

10) Benteng Sanrobone, benteng yang menyerupai buritan perahu yang menjulang 

dari utara ke arah selatan.  

11) Benteng Somba Opu, benteng yang merangkap menjadi benteng pusat 

pemerintahan Kerajaan Gowa dan difungsikan sebagai Istana raja-raja. 

12) Benteng Tallo, tidak dapat diketahui secara detail mengenai awal dari 

pendirian. Selain difungsikan sebagai mata rantai benteng pertahanan 

Kerajaan Gowa pada sekitar abad XVII, benteng ini juga difungsikan sebagai 

isana raja Tallo dan juga sebagai pusat pemerintahannya. 

13) Benteng Ujung Tanah, awal pendirian benteng ini oleh Karaeng Tunijalli yang 

merupakan Raja Gowa ke-XII. Awal pembangunan terbuat dari tanah liat 

yang kemudian disempurnakan pada masa Sultan alauddin dengan mengganti 

bahan tembok dengan batu-bata. 

14) Benteng Ujung Pandang, awal pendirian benteng oleh Tumapa’risi kallona 

kemudian disempurnakan lagi oleh putranya bernama Tunpalangga Ulaweng. 

Berdiri di Ujung tempat yang banyak ditumbuhi pohon pandan/pandang. 

Benteng yang kemudian diambil alih oleh pihak kolonial Belanda setelah 

perjanjian Bongaya ditandatangani.
46

  

Benteng-benteng pertahanan Kerajaan Gowa dibangun secara bertahap dari 

masa ke masa sebagai bentuk perhatian raja dalam memperkuat sistem pertahanan 

                                                           
46Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Ensiklopedia Sejarah 

Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905, (Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. SulSel, 

2004), h. 41-47 
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Kerajaan Gowa, terhitung telah ada sebanyak 14 benteng pertahanan yang dibangun 

oleh Raja-raja Gowa seperti yang teruraikan diatas.  

2. Benteng Rotterdam Pasca Perjanjian Bongaya 

a. Benteng Rotterdam Pada Masa Pendudukan Belanda (VOC) 

Benteng Rotterdam menampilkan pengaruh budaya Eropa dengan arsitektur 

benteng yang menyerupai arsitektur abad pertengahan. Benteng yang pada awal 

berfungsi sebagai pelindung bagi penduduk asli ini berbentuk segiempat tak beraturan 

yang hampir menyerupai bentuk trapesium dengan sisi terpanjang adalah bagian sisi 

barat.
47

 Benteng Rotterdam tampil sebagai Benteng yang mempunyai kedudukan 

penting dalam sejarah perlawanan Gowa terhadap Belanda melihat dari letak 

pendirian Benteng Rotterdam yang amat strategis khususnya dalam menghalau 

musuh dari arah laut.
48

 Hal ini yang kemudian menjadi alasan Belanda ingin 

mengambil alih Benteng ujung Pandang dari penguasaan Kerajaan Gowa yang 

tertuang dalam salah satu pasal dalam perjanjian Bongaya. Hal ini sesuai dengan hasil 

wawancara penulis, berikut: 

Karena letaknya yang strategis, dekat dengan pantai, selain itu Benteng Ujung 
Pandang juga menyerupai kota Rotterdam menjadi alasan Speelmen lebih 
memilih Benteng Ujung Pandang di antara 13 benteng lainnya untuk diiambil 
alih.

49
 

Titik pusat Benteng Rotterdam pada masa pendudukan Belanda adalah 

bangunan berlantai dua yang terleta tepat pada bagian tengah-tengah benteng, dengan 

lantai satu yang difungsikan sebagai tempat beribadah atau Gereja dan lantai dua 

sebagai gudang penyimpan senjata. Selain itu, unit utama pada Benteng Rotterdam 

                                                           
47Yulianto Sumalyo, “Dutch Colonial Architecture And City Development Of Makassar”, 

Dimensi: Journal of Architecture and Built Environment Vol.30 No.1 (Januari 2002), h. 48 

https://doi.org/10.9744/dimensi.30.1 (Diakses 31 Juli 2023) 

48Masdoeki, dkk, Departemen Penddidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan, 

Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam), (Ujung Pandang: Suaka Peninggalan Sejarah dan 

Purbakala Sulawesi Selatan, 1986), h.27  

49Taufik, Tour Guide (Pemandu), wawancara,  Fort Rotterdam, 29 Juli 2023. 

https://doi.org/10.9744/dimensi.30.1
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adalah bangunan tempat tinggal gubernur yang berada di sebelah barat laut gereja, 

diikuti oleh tiga bangunan utama lain yang merupakan tempat tinggal pendeta, kepala 

gudang dan sekretaris. Barak militer, gudang, kantor, balai kota dan bangunan lain 

mengitari unit-unit utama tadi, sejajar dan nyaris menempel pada dinding benteng.
50

 

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa dalam kawasan Benteng Rottrdam oleh 

Belanda awal penguasaan berfungsi sebagai pusat pertahanan, pusat pemerintahan, 

tempat tinggal/pemukiman dan lokasi perdagangan. 

Benteng Rotterdam oleh Belanda direnovasi dan diperkuat menjadi benteng 

modern yang lebih dapat menahan serangan senjata mesiu yang canggih. Penambahan 

bagian-bagian pada benteng menyerupai benteng pertahanan artileri utama, parit 

pertahanan yang berada diluar benteng serta tembok yang tidak begitu tinggi dan 

tebal. Tindak perbaikan yang diambil Speelmen merupakan bentuk strategis 

pertahanan terbaik kolonial dalam memperkuat Benteng Ujungpandang. Selain itu, 

dalam mendukung peningkatan pertahanan Benteng Rotterdam diadakan pemasangan 

meriam diatas Benteng Rotterdam sebanyak dua buah meriam.
51

 Belanda melakukan 

banyak perbaikan bukan hanya pada struktur Benteng Rotterdam melainkan jupa 

pada fasilitas benteng pertahanan berupa senjata dan meriam. 

Faktor geografis, sosial, politik dan ekonomi akan menentukan perkembangan 

suatu daerah benteng, benteng merupakan elemen utama yang mendominasi dan 

mempunyai karakter abad ke-XVII yang kuat, sementara elemen kedua berada di sisi 

Timur laut Benteng Rotterdam oleh Speelmen dijadikan sebagai pemukiman para 

pedagang dengan perumahan untuk orang asing dan pendatang yang kemudian 

                                                           
50Yulianto Sumalyo, “Dutch Colonial Architecture And City Development Of Makassar”, 

Dimensi: Journal of Architecture and Built Environment Vol.30 No.1 (Januari 2002), h.50 

https://doi.org/10.9744/dimensi.30.1 (Diakses 31 Juli 2023) 

51Muhlis Hadrawi, dkk, “From Ujungpandang to Rotterdam: Transfer Power and Name of 

Fort Based on Lontara” Proceedings of the 9th Asbam Intrnational Conference, Social Science, 

Education and Humanities Research 660 (2021), h. 558 https://doi.org/10.2991/assehr.k.220408.075 

(Diakses 31 Juli 2023) 
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dikenal dengan nama Negory Vlaardingen
52

, terakhir ada elemen ketiga di pusat kota 

Makassar adalah dengan membentuk struktur pola pemukiman penduduk pribumi 

yang kohesif di sebelah Utara Vlaardingen dalam suatu kawasan yang dikenal dengan 

nama Kampung Melayu karena diambil dari nama penghuninya yaitu orang-orang 

Melayu.
53

 Pada periode penguasaan Belanda, di sekita kawasan Benteng Rotterdam 

digolongkan menjadi tiga bagian penting, yaitu bagian sebagai pusat perekonomian, 

pemukiman para pedagang asing (Negory Vlaardingen) dan pola pemukiman 

pribumi. 

Secara perlahan kehidupan dalam kawasan Benteng Rotterdam sudah mulai 

dialihkan keluar kawasan benteng yang berkisar pada awal abad 18 hingga akhir abad 

19 dimulai dengan pemindahan balai kota, tempat ibadah/gereja, perumahan 

gubernur, penjara dan sarana kemiliteran Belanda yang disebabkan karena situasi 

politik kota Makassar berangsur-angsur mulai aman. Pada tahun 1825 setelah perang 

Bone, pusat basis pertahanan Belanda bergeser ke barak-barak dan bivak militer 

bukan lagi berpusat pada Fort Rotterdam.
54

 Sejarah mencatata bahwa Pangeran 

Diponegoro pernah dijadikan tawanan dan dipenjaa di Benteng Rotterdam sejak 

tahun 1833 hingga menjelang wafat beliau pada 8 Januari 1855, selama penahanan 

beliau di Rotterdam, Pangeran Diponegoro telah menuliskan catatan yang memuat 

                                                           
52Di sebelah bagian Utara dari Benteng Rotterdam dikembangkan sebagai kawasan 

pemukiman pedagang Tionghoa atau yang disebut sebagai Pecinan. Pada pertengahan abad ke-XVIII 

kawasan ini terdapat tidak sedikit klenteng dan vihara (sarana ibadah orang Cina), selain itu di 

kawasan ini terdapat pula jejeran rumah bermodel medieval yang umumnya berlaintai dua, lantai satu 

sebagai tempat usaha dan lantai dua sebagai tempat tinggal. Kawasan pecinan yang kemudian dikenal 

juga sebagai Negory Vlaardingen yang dimukimi pula oleh pedagang Eropa. 

53Yulianto Sumalyo, “Dutch Colonial Architecture And City Development Of Makassar” 

Dimensi: Journal of Architecture and Built Environment Vo.30 No.1 (Januari 2002) h, 51 

https://doi.org/10.9744/dimensi.30.1 (Diakses 31 Juli 2023)  

 54Annisa Senja Rucita, “Fort Rotterdam: Sebuah Biografi Objek”, Skripsi (Makassar, Fak. 

Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, 2020) h. 57 
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budaya jawa seperti wayang, mitor, sejarah dan ilmu pengetahuan yang kemudian 

catatan itu dijadikan sebagai Memory of The World oleh UNISCO.
55

 

Benteng Rotterdam dari waktu ke waktu 

 

 

Gambar 1 Denah Kastil Rotterdam tahun 1757 

 

 

Gambar 2 Fort Rotterdam sebelum tahun 1880 
 

 

Gambar 3 Gereja di Fort Rotterdam sekitar tahun 1920 

 

 

Gambar 4 Fort Rotterdam dari arah atas tahun 1932 

(Sumber Internet: http://digitalcollections.universiteitleiden.nl (diakses 25 Agustus 

2023) 

Benteng Rotterdam selama dibawah penguasaan Belanda dipergunakan dan 

difungsikan sebaik mungkin uuntuk memenuhi kepentingan Belanda mulai dari 

bidang pemerintahan, sosial, ekonomi dan politik, bahkan difungsikan sebagai lokasi 

penahanan Pangeran Diponegoro hingga beliau wafat. 

b. Benteng Rotterdam Pada Masa Pendudukan Jepang 

Pada masa pendudukan Jepang atau setelah Belanda menyerah tanpa syarat 

kepada kolonial Jepang pada tahun 1942-1945, Benteng Rotterdam yang sebelumnya 

tetap difungsikan sebagai benteng pertahanan oleh kerajaan Gowa dan oleh 

                                                           
55Kris Sidik Dermawan, Peninggalan Benteng Bersejarah di Indonesia (Yokyakarta:Rubrik, 

2018), h.71 
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Pemerintah Belanda beda hal dengan pemerintah Jepang yang tidak lagi 

mengfungsikan Benteng Rotterdam sebagai basis pertahanan. Benteng Rotterdam 

oleh pemerintah Jepang dijadikan sebagai pusat kajian penelitian ilmiah dalam dua 

aspek yaitu ilmu bahasa dan ilmu pertanian.
56

 Selain itu, Jepang menjadikan Benteng 

Rotterdam sebagai pusat administrasi angkatan laut wilayah bagian Timur 

Indonesia.
57

 Terdapat satu buah bangunan yang didirikan oleh pemerintah Jepang di 

lantai dasar Bastion Mandarsyah, yaitu bangunan berarsitektur Eropa dengan tidak 

bertingkat. 

3. Benteng Rotterdam Setelah Kemerdekaan 

Setelah melalui beberapa chapter perjalanan sejarah yang cukup panjang, 

mulai dari awal pendirian Benteng Rotterdam pada sekitar abad 17 hingga 

pertengahan abad 20. Situs Benteng Rotterdam kembali dimanfaatkan oleh para 

budayawan yang mulai menggiati pendirian Museum Celebes yang telah dipatenkan 

pada 1 Mei 1970 berdasarkan surat putusan No.182/V tahun 1970 oleh Gubernur 

Sulawesi Selatan. Kemudian pada tahun 1974, Benteng Rotterdam pada akhirnya 

ditetapkan sebagai Pusat Kebudayaan SulSel dan Sarana Wisata Budaya dan 

Pendidikan melalui adanya surat putusan dari Menteri pendidikan dan Kebudayaan 

RI No.14/A tahun 1974.
58

  

Pada tahun 1974 dibangun panggung pertunjukan seni di tengah lapangan di 

Benteng Rotterdam, telah banyak dilakukan kegiatan seperti lomba tari, biksu, 

pementasan drama, pameran, kesenian, zaman purbakala, pawai seni dan 

bangunanbangunan yang ada di dalam kawasan benteng difungsikan sebagai 

penempatan instansi-instansi yang bergerak di bidang kebudayaan sebagai berikut:  

                                                           
56Taufik, Tour Guide (Pemandu), wawancara, Fort Rotterdam, 29 juli 2023. 

57Annisa Senja Rucita, “Fort Rotterdam: Sebuah Biografi Objek”, Skripsi (Makassar, Fak. 

Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, 2020) h. 62 

58Annisa Senja Rucita, “Fort Rotterdam: Sebuah Biografi Objek”, Skripsi (Makassar, Fak. 

Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, 2020) h. 66-67 
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1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Sulawesi Selatan Bidang 

Kesenian. 

2) Kantor Arsip Nasional. 

3) Museum La Galigo. 

4) Kantor Lembaga Peninggalan Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN) 

kemudian menjadi Cagar Budaya dan sekarang menjadi Pusat Pelestarian 

Cagar Budaya. 

5) Kantor Lembaga Sejarah dan Antropologi.
59

 

Berdasarkan uraian diatas, Benteng Rotterdam sebagai pusat pengembangan 

kebudayaan Sulawesi Selatan oleh pemerintah Indonesia sangat dimanfaatkan dengan 

sebaik mungkin. Selain itu, seiring dengan perkembangan zaman benteng merupakan 

tinggalan masa lalu yang tampil untuk mempperlihatkan kehebatan perjuangan para 

pendahulu dalam hal ini Kerajaan Gowa dalam memperjuangkan kedaulatan dan 

kehormatan. 

Benteng Rotterdam ditetapkan sebagai situs cagar budaya di Kota Makassar. 

Bangunan dan benda bersejarah memiliki nilai ekonomi jika pemerintah dan 

pemangku kepentingan lainnya dapat mengelolanya sebagai tujuan wisata. Pasal 88 

(1) UU No. 11 Tahun 2010 menyatakan mengenai pemerintah, pemerintah daerah, 

dan setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, 

pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Pemanfaatan 

bangunan cagar budaya dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata dengan 

meningkatkan nilai sejarah, arsitektur, dan bahkan sajian kuliner.
60

 Berdasarkan pada 

                                                           
59Nurul Fadilah, Preservation Of Rotterdam Fort Post Bongaya Agreement In Makassar, 

Jurnal Diskursus Islam Vol. 9 No. 1 (April, 2021), h. 20 DOI:10.24252/jdi.v9i1.17792 (Diakses 31 

Juli 2023) 

60Jumardi, ”Situs Benteng Fort Rotterdam Sebagai Sumber Belajar Dan Destinasi Pariwisata 

Kota Makasar : Tinjauan Fisik Arsitektur Dan Kesejarahan” Jurnal Candrasangkala Vol 4 No.2 

(2018), h.135 DOI: http://dx.doi.org/10.30870/candraangkala.v4i2.452 (Diakses 31 Juli 2023) 

http://dx.doi.org/10.30870/candraangkala.v4i2.452
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peraturan UU No. 11 tersebut, Benteng Rotterdam mulai mengalami pergeseran 

makna dari berfungsi sebagai basis pertahanan dan perdagangan menjadi pusat 

pengembangan budaya daerah Makassar. 

Pada tahun 1970 Benteng Rotterdam itu dijadikan sebagai kawasana budaya, 
seiring berkembangnya waktu, dibentuklah kantor LPPN

61
 dan pindah pada 

tahun lalu, Benteng Rotterdam itu masih dikelola oleh balai pelestarian cagar 
budaya prov. Sulsel yang mempunyai tugas untuk melestarikan semua cagar 
budaya yang ada di wilaya sulawesi selatan dan tenggara.

62
 

 

Benteng Rotterdam terus mengalami perubahan fungsi seiring dengan 

pergantian penguasaan dari waktu ke waktu, hingga sampai pada periode setelah 

deklarasi kemerdekaan Indonesia dan Benteng Rotterdam telah kembali kepada 

pemerintahan Indonesia dijadikan sebagai bangunan cagar budaya dengan 

difungsikan sebagaimana mestinya oleh pemerintah Kota Makassar.  

Total ada sebanyak 16 bangunan di dalam benteng bekas bangunan yang 

dibuat oleh Belanda dan satu bangunan oleh Jepang yaitu gedung (i). Diantaranya:  

1) Bangunan pos keamanan (a) 

2) Bangunan pemandu wisata (b) 

3) Gedung Dewan Kesenian Makassar (c) 

4) Museum La Galigo (tempat penyimpanan benda peninggalan sejarah) (d) 

5) Kantor Pelestarian Cagar Budaya (e) 

6) Ruang gudang koleksi museum (f)  

7) Ruang kegiatan pelukis Sulawesi Selatan (g) 

8) Wisma (h) 

9) Tempat penyimpanan benda-benda peninggalan Jepang (i) 

10) Perpustakaan (j) 

11) Ruang kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya (k) 

                                                           
61

LPPN merupakann Lembaga peninggalan purbakala nasional yang mengurusi 

pelestariandari Benteng Rotterdam 

62Hj. Irwani Rasyid, Kapokja Dokumentasi dan inventarisasi, wawancara, kantor Balai 

Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan Wilayah XIX, 2 Agustus 2023. 
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12) Ruang workshop dan peralatan kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya (l) 

13) Museum La Galigo (koleksi hasil budaya manusia) (m) 

14) Kantor Museum La Galigo Provinsi Sulawesi Selatan dan ruang tahanan 

Pangeran Diponegoro (n) 

15) Ruang audio visual benda cagar budaya (o) 

16) Aula kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya serta ruang pameran koleksi 

benda cagar budaya (p).
63

 

 

Gambar 5: Denah Benteng Rotterdam oleh BPCB Provinnsi Sulawesi Selatan
64

 

Berdasarkan uraian diatas, Benteng Rotterdam dalam chapter-chapter 

perjalanannya mulai dari masa Kerajaan Gowa, penguasaan Belanda, Jepang hingga 

masa setelah kemerdekaan Indonesia telah mengalami beberapa kali peralihan 

kekuasaan dan fungsi sebagaimana kepentingan penguasa yang saat itu menduduki 

Benteng Rotterdam. Sepanjang sejarah keberadaan Benteng Rotterdam tidak hanya 

difungsikan sebagai sistem pertahanan, akan tetapi juga pernah difungsikan sebagai 

pusat pemerintahan dan pemukiman bagi pemerintah Belanda dan juga dijadikan 

                                                           
63Nurul Fadilah, Preservation Of Rotterdam Fort Post Bongaya Agreement In Makassar, 

Jurnal Diskursus Islam Vol. 9 No. 1 (April, 2021), DOI:10.24252/jdi.v9i1.17792 h. 18 (Diakses Juli 

2023) 

64Kemdikbud Ditjen Kebudayaan, “Benteng Ujung Pandang” Situs Resmi Kemdikbud, 

https://tinyurl.com/yuht8ah7 (Diakses 5 Agustus 2023) 

https://tinyurl.com/yuht8ah7
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sebagai pusat penelitian bahasa dan pertanian serta pusat administrasi angkatan laut 

oleh pemerintah Jepang.  

D. Peran Benteng Rotterdam dalam Kehidupan Masyarakat sebagai 

Pengembangan Cagar Budaya 

Benteng Rotterdam termasuk kedalam salah satu bangunan cagar budaya Kota 

Makassar yang dikelolah pleh Balai Pelestarian cagar Budaya Wilayah XIX (BPCB). 

Balai Pelestarian Cagar Budaya tentu mempuyai visi dan misi. Visi dari BPCB adalah 

melestarikan cagar budaya, baik yang berada di darat ataupun di bawah air demi 

mewujudkan rasa bangga dan berimplikasi bagi sejarah, ilmu pengetahuan, 

kebudayaan dan ekonomi. Adappun misi BPCB, yaitu: Pertama, Mengadakan 

dokumentasi, perlindungan dan pemeliharaan bagi seluruh cagar budaya dalam 

wiilayah kerja. Kedua, membagikan informasi berkualitas terkait cagar budaya. 

Ketiga, peningkatan pemanfaatan cagar budaya berdasarkan ketentuan dan 

kepentingan yng berlaku; keempat, peningkatan SDM yang berkualitas.
65

 

Benteng Rotterdam hadir sebagai warisan budaya yang kemudian dijadikan 

sebagai bangunan cagar budaya Kota Makassar tentu memiliki nilai penting 

khususnya dalam beberapa bidang, diantaranya dalam bidang ilmu pengetahuan dan 

kebudayaan, sosial, serta ekonomi. Berikut akan diuraikan mengenaik peran Benteng 

Rotterdam sebagai cagar budaya dalam kehidupan masyarakat. 

1. Peningkatan Pemahaman Terkait Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan 

Sejarah 

Indonesia menjadi negara yang tidak sedikit mempunyai bangunan bersejarah 

berupa benteng-benteng yang beberapa telah melalui proses pemugaran oleh 

pemerintah setempat. Diantara benteng-benteng tersebut, ada Benteng Vredenburg di 

                                                           
65Kemendikbud Ditjen Kebudayaan, “Profil Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi 

Selatan”, Situs Resmi Kemdikbud, h. 7-8 http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsulsel/wp-

content/uploads/sites/32/2019/12/Profil-BPCB-Sulsel_compressed.pdf (Diakses, 10 Agustus 2023) 

http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsulsel/wp-content/uploads/sites/32/2019/12/Profil-BPCB-Sulsel_compressed.pdf
http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsulsel/wp-content/uploads/sites/32/2019/12/Profil-BPCB-Sulsel_compressed.pdf
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Yokyakarta, Benteng Duurstede di Maluku dan juga Benteng Ujung Pandang atau 

Fort rotterdam di Makassar.
66

 Benteng Rotterdam menjadi salah sebuah dari beberapa 

situs terdaftar sebagai cagar budaya yang dilestarikan, dikatakan cagar budaya karena 

benteng ini memiliki nilai penting dalam ekonomi dan ilmu pendidikan sebagai 

sumber belajar terkhusus sumber belajar sejarah. Melalui pendekatan secara langsung 

antara pelajar dan situs atau cagar budaya dapat meningkatkan pemahaman dan rasa 

cinta tanah air dalam diri setiap pelajar. Benteng Rotterdam menjadi tujuan utama 

bagi para pelajar yang ingin mengenal dan melihat secara langsung peninggalan 

Kerajaan Gowa di masa lalu.
67

 Benteng Rotterdam sebagai tujuan wisata yang 

memuat sejarah dan budaya memberikan sumbangsi dalam pengembangan 

pemahaman masyarakat terkhusus bagi kalangan pelajar terhadap sejarah perjuangan 

dan kebudayaan masyarakat makassar dulu. 

Museum La Galigo yang mencakup semua aspek kehidupan tinggalan budaya 
Sulawesi Selatan bisa disaksikan secara langsung pada museum yang berada 
didalam Benteng Rotterdam. Jadi, tentunya peranannya sangat besar untuk 
masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar sebagai objek wisata 
dan objek pembelajaran sejarah dan kebudayaan bagi semua kalangan.

68
 

Dalam kawasan Benteng Rotterdam terdapat Museum La Galigo yang 

memuat begitu banyak koleksi bukan hanya koleksi prasejarah, akan tetapi memuat 

juga koleksi seperti numestik, keramik, naskah kuno, koleksi etnografi meliputi objek 

hasill kebudayaan dan teknologi manusia terdahulu, kesenian, perkakas, serta benda 

                                                           
66Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Seminar Sejarah Perjuangan Rakyat Sulawesi 

Selatan Menentang Penjajah Asing, (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 

1983), h. 107 

67Muh. Anugerah Saputra, dkk, “Peran Benteng Rotterdam di Kota Makassar sebagai Sumber 

Belajar Sejara” Jurnal Phinisi Integration Review Vol.5 No.3 hal.624-634, (Oktober, 2022), h. 631 

https://doi.org/10.26858/pir.v5i3.37549 (Diakses 31 Juli 2023) 

68Hj. Irwani Rasyid, Kapokja Dokumentasi dan inventarisasi, wawancara, kantor Balai 

Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan Wilayah XIX, 2 Agustus 2023. 

https://doi.org/10.26858/pir.v5i3.37549
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lainnya yang merupakan buatan manusia dari empat suku asli di Makassar (Makassar, 

Bugis, Toraja, dan Mandar). Tidak hanya itu, didalam museum ini juga terdapat objek 

benda-benda peninggalan kerajaan lokal seperti senjata-senjata yang dipergunakan 

selama revolusi kemerdekaan. 

 

  

(Sumber: Dokumentasi pribadi, 26 Agustus 2023) 

Museum La Galigo dalam upaya peningkatan pemahaman terkait sejarah dan 

kebudayaan masyarkat dapat diklasifikasikan sebagai sarana atau media pembelajaran 

terkhusus bagi guru dan siswa. Sejalan dengan itu, berdasarkan hasil wawanara 

penulis dengan Bapak Taufik selaku salah satu Tour Guide di Benteng Rotterdam 

terkait peran benteng dalam bidang ilmu pengetahuan, menyebutkan bahwa: 

Benteng Rotterdam telah mengalami perkembangan, bukan hanya dijadikan 
sebagai tujuan study tour tentang sejarah saja akan tetapi juga berkembang 
menjadi pusat-pusat pengembangan budaya yang dibutuhkan para pelajar 
dalam mempelajari peradaban di masa Kerajaan Gowa 

69
 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa Benteng 

Rotterdam sebagai bangunan cagar budaya benar memperlihatkan kontribusi pada 

                                                           
69Taufik, Tour Guide (Pemandu), wawancara, Fort Rotterdam, 29 Juli 2023. 
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bidang pendidikan terkhusus dalam meningkatkan pemahaman masyarakat secara 

umum baik itu bagi kalangan pelajar maupun bagi para kunjungan dari luar terkait 

kebudayaan dan pengetahuan sejarah. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara terkait 

peran Benteng Rotterdam dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan hingga kini 

dengan Bapak Hadi Suarni selaku Mahkama Pertimbangan dalam struktur organisasi 

BPEC mengatakan bahwa: 

Setelah masuk di Rotterdam kami difasilitasi karena memang salah satu peran 
Benteng Rotterdam adalah di bidang pendidikan maka kami diizinkan untuk 
beraktivitas itu sejat tahun 1986 sampai sekarang. Fokusnya adalah meeting di 
bidang bahasa Inggris.

70
 

Benteng Rotterdam dalam bidang pendidikan memberikan peran sebagai 

wadah bagi para penggiat bahasa Inggris yang digunakan sebagai lokasi meeting dan 

diskusi bahasa Inggris oleh komunitas bernama Benteng Panynyua English Club 

(BPEC) yang bergerak pada bidang pengembangan bahasa Inggris bagi kalangan 

manapun. Komunitas yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi berbahasa 

Inggris ini secara rutin dilakukan pada hari Ahad dan berlokasikan pada pelataran 

bangunan J kawasan Benteng Rotterdam.  

 

(Sumber dokumentasi pribadi, 14 Agustus 2023) 

                                                           
70Hadi Suarno, Guru SMK dan Mahkama Pertimbangan Organisasi BPEC, wawancara, Forrt 

Rotterdam, 14 Agustus 2023. 

Gambar 6: Proses diskusi kecil organisasi BPEC di 

Gedung J Fort Rotterdam 
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Penulis kemudian melakukan wawancara dengan salah satu peserta dari 
Benteng Panyyua English Club ini, sebagai berikut: 

Saya ikut di BPEC kurang lebih sudah satu tahun disni untuk 
mengimprovisasi kosa kata bahasa Inggris saya. Ini kegiatannya lebih ke 
intelektual english meeting, jadi yang kursus diluar sana bisa langsung praktik 
disini speaking.

71
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang peserta organisasi BPEC 

diatas, dapat terlihat bahwa Benteng Panynyua English Club atau yang disingkat 

BPEC dibuka untuk umum dan bebas biaya sehingga tidak sedikit masyarakat yang 

datang untuk melatih kemampuan dan peningkatan kepercayaan diri dalam berbicara 

berbahasa Inggris serta memperbanyak kosakata melalui diskusi-diskusi kecil, 

meeting dan debat menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan materi yang telah 

disiapkan setiap pekan oleh panitia BPEC itu sendiri.  

2. Membangun Hubungan Sosial Kemasyarakatan 

Dewasa kini, Benteng Rotterdam tidak hanya dijadikan sebagai situs wisata, 

akan tetapi telah banyak kegiatan-kegiatan sosial dan seni yang berlangsung didalam 

kawasan benteng Rotterdam, seperti pengadaan festival seni, pameran, pertunjukan 

seni dan sebagainya. Telah banyak aktifitas-aktifitas yang berlangsung di Benteng 

Rotterdam yang kemudian dapatmenjalin hubungan keakraban antar sesama 

pengunjung. Hal ini pun terlihat dari hasil wawancara penulis. 

Di Benteng Rotterdam sering dijadikan bukan hanya sekedar objek wisata tapi 
juga disana banyak masyarakat yang beraktifitas sosial, keagamaan, 
kebudayaan, seperti mengadakan pertemuan, ada pertunjukan budaya, seperti 
konser-konser musik atau pelaksanaan kegiatan kegiatan seremonial dari 
beberapa instansi.

72
  

                                                           
71Fatihah, peserta komunitas BPEC, wawancara, Fort Rotterdam, 14 Agustus 2023. 

72Hj. Irwani Rasyid, Kapokja Dokumentasi dan inventarisasi, wawancara, kantor Balai 

Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan Wilayah XIX, 2 Agustus 2023. 
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Benteng Rotterdam hingga kini tidak jarang digunakan sebagai tempat 

pelaksanaan berbagaimacam kegiatan kegiatan sosial kemasyarakatan seperti tempat 

pertemuan, pertunjukan seni dan budaya bahkan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan 

resmi dari instansi-instansi.  

(Sumber: Internet
73

) (Sumber: Internet
74

) 

Selain itu, setelah melakukan wawancara dengan informan lain penulis 

menemukan bahwa: 

Terkadang juga dipakai dalam sesi-sesi pemotretan dengan pemakaian baju 
adat, jadi sangat luas sekarang jangkauan Benteng Rotterdam bukan sebatas 
persoalan sejarah tapi telah berkembang menjadi sebuah tempat dalam rangka 
pelestarian budaya dan pengembangan identitas generasi milenial yang 
berhubungan dengan budaya dan sejarah.

75
 

Berdasarkan hasil wawancara diiatas, menunjukkan bahwsa dari keberadaan 

Benteng Rotterdam hingga sekarang ini tidak hanya berperan sebagai wadah 

pengenalan sejarah dan budaya, melainkan juga berperan sebagai wadah bagi para 

anak muda GenZ dalam pengembangan kebudayaannya. 

                                                           
73Situs Kebudayaan dan Kemendikbud, http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsulsel/ 

(Diakses, 15 Agustus 2023) 

74Website Makassar Internasional Writers Festival, http://makassarwriters.com/news/ 

(Dikases, 15 Agustus 2023) 

75Taufik, Tour Guide (Pemandu), wawancara, Fort Rotterdam, 29 Juli 2023. 

Gambar 7 Festival Budaya Gambar 8 Event Under The Poetic Stars 

http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsulsel/
http://makassarwriters.com/news/
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3. Sarana Merawat Identitas Lokal 

Dalam Undang-undang Tahun 1992 No. 5 disebutkan bahwa cagar budaya 

adalah sebuah kekayaan budaya milik bangsa yang mempunyai nilai dan arti penting 

dalam peningkatan pengetahuan dan pengembangan nilai sejarah terkait pengetahuan 

kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
76

 Cagar budaya baik benda maupun bangunan 

perlu tindakan perlindungan dan pelestarian agar dapat menghidupkan identitas lokal 

suatu bangsa dan kepentingan nasional. 

Bangunan Benteng Rotterdam merupakan warisan cagar budaya di Kota 

Makassar yang menjadikannya sense of place
77

 karena bangunan tersebut mempunyai 

nilai karakter yang kuat dan menjadi identitas lokal di area perkotaan.
78

 Keberadaan 

Benteng Rotterdam sendiri dapat ditemukan dalam sumber lokal di Sulawesi Selatan 

yang merekam jejak dari benteng-benteng Kerajaan Gowa dari masa ke masa 

termasuk pula Benteng Ujungpandang atau Fort Rotterdam yang dikenal sebagai 

naskah Lontara Bilang (Catatan harian Kerajaan Gowa) dan Attoriolong (Catatan 

sejarah). Pembangunan benteng-benteng oleh Kerajaan Gowa menjaddi penanda 

bahwa bangsawan dari Kerajaan kembar GowaTallo dahulu memiliki wawasan ke 

depan.
79

 Hal ini dapat menjadi alasan untuk generasi selanjutnya hingga sekarang ini 

                                                           

 76Muhammad Syaifulloh dan Basuki Wibowo, “Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Sebagai 

Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi Masyarakat Sekitar di Kota Pontianak Kalimantan 

Barat”, Jurnal Sejarah, Budaya dan Pengajaran Vol.10, No.2 (2016), h. 222 

http://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/index (Diakses 31 Juli 2023) 

77
Sense Of Place (rasa suatu tempat) merupakan sebuah istilah untuk menyebutkan hubungan 

yang terjalin antara seseorang dengan suatu tempat. 

 78Firda Ayu Atika, dkk, “Creative Placemaking pada Ruang Terbuka Publik Wisata Bangunan 

Cagar Budaya untuk Memperkuat Karakter dan Identitas Tempat”, Jurnal Arsitektur No.01 Vol. VI, 

(Januari-Juni 2022), h. 137 https://doi.org/10.36040/pawon.v6i1.3810 (Diakses 31 Juli 2023) 

 79Muhlis Hadrawi, dkk, “From Ujungpandang to Rotterdam: Transfer Power and Name of 

Fort Based on Lontara” Proceedings of the 9th Asbam Intrnational Conference, Social Science, 

Education and Humanities Research 660 (2021), h.547 DOI:  

https://doi.org/10.2991/assehr.k.220408.075 (Diakses 31 Juli 2023) 

http://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/index
https://doi.org/10.36040/pawon.v6i1.3810
https://doi.org/10.2991/assehr.k.220408.075
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untuk tetap merasa bangga sebagai generasi yang diwarisi sebuah bangunan 

bersejarah yang dewasa ini menjadi kawasan cagar budaya nasional. 

Wisata pusaka atau warisan budaya dapat mendidik masyarakat maupun 

pengunjung melalui keterlibatan dan paparan terhadap situs bersejarah setempat 

masyarakat yang dalam memahami arti penting warisan budaya dapat 

berkesinambungan dengan penguatan nilai-nilai kewarganegaraan, membangun 

kebanggaan masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup.
80

 Benteng Rotterdam 

hadir sebagai bangunan cagar budaya yang dapat menjadi sarana mewujudkan 

identitas masyarakat Makassar 

Benteng Rotterdam menjadi daerah destinasi wisata yang terkenal sampai 
keluar negeri. Tidak sah datang ke Makassar kalau tidak ke Fort Rotterdam 
karena sudah menjadi ikon.

81
 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dipahami bahwa Benteng 

Rotterdam sekarang ini bukan sekedar tempat wisata biasa akan tetapi telah menjadi 

wisata warisan budaya yang unggul dan menjadi begitu penting untuk dikunjungi. 

Benteng Rotterdam menjadi tujuan wisata unggulan dengan Museum La Galigo yang 

terdapat dalam kawasan Benteng Rotterdam, Museum La Galigo banyak diminati 

oleh wisatawan-wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Demikian karena 

Museum La Galigo memuat tidak sedikit koleksi-koleksi prasejarah dan sejarah, 

naskah-naskah kuno, beberapa koleksi etnografi dan beberapa koleksi benda 

peninggalan kerajaan-kerajaan lokal. 

 

                                                           
80S. Shankar, “Impect of Heritage Tourism in India-A Case Study”, Internasional Journal of 

Innovative Research in Information Security (IJIRIS) Issue 2 Vol.6 (Juni 2015), h.60 

https://tinyurl.com/yn7z3325 (Diakses 4 Agustus 2023) 

81Taufik, Tour Guide (Pemandu), wawancara, Fort Rotterdam, 29 Juli 2023. 

https://tinyurl.com/yn7z3325
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Beberapa Koleksi Museum La Galigo 

 

 

 

  

 

(Sumber: Dokumentasi pribadi, 26 Agustus 2023) 

 

Gambar 9 Meriam VOC 

(Sumber: Dokumentasi pribadi,  26 Agustu 2023 
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Kalau ada yang bertanya, kenapa harus dilestarikan padahal itu bangunan 
kolonial? Maka jawabannya, jangan lihat dari penjajahnnya tapi lihat bahwa 
di Makassar sejak abad ke 17 sudah ada interaksi dengan bangsa lain yang 
ikut mewarnai Kota Makassar saat ini. Itu menjadi satu kebangga buat 
masyarakat Makassar karena mereka mempunyai bangunan yang berbeda 
dengan bangunan yang lain.

82
 

Benteng Rotterdam dapat menjadi sarana merawat identitas lokal yang 

memperlihatkan bahwa Makassar sejak dulu telah melakukan kontak langsung 

dengan bangsa-bangsa Barat dan sebagai bukti yang menjelaskan Makassar telah 

menggandeng gelar sebagai kota dunia sejak dahulu. Benteng Rotterdam menjadi 

citra Kota Makassar karena mampu hidup dan lestari beriringan dengan 

perkembangan kota hingga kini.  

4. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat 

Pariwisata merupakan sektor ekonomi yang memegang peran penting dan 

memberi kontribusi yang signifikan dengan sektor-sektor ekonomi seperti 

transportasi, penyempitan, kerajinan tangan, manufaktur, hortikulturl, pertanian dan 

lain-lain.
83

 Benteng Rotterdam yang kemudian dijadikan sebagai salah satu tujuan 

pariwisata di Kota Makassar tentunya memiliki peran yang cukup penting dalam 

ranah perekonomian juga, hal tersebut dapat dilihat dari kepopuleran Benteng 

Rotterdam sebagai ruang publik terbuka dan objek pariwisata bersejarah unggulan di 

Kota Makassar. 

Benteng Rotterdam ini mampu menghidupkan perekonomian itu berkembang 
terutama pada bidang pariwisata karena disetarakan dengan peluang pedagang 

                                                           
82Hj. Irwani Rasyid, Kapokja Dokumentasi dan inventarisasi, wawancara, kantor Balai 

Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan Wilayah XIX, 2 Agustus 2023. 

83S. Shankar, “Impect of Heritage Tourism in India-A Case Study”, Internasional Journal of 

Innovative Research in Information Security (IJIRIS) Issue 2 Vol.6 (Juni 2015), h.61 

https://tinyurl.com/yn7z3325 (Diakses 4 Agustus 2023) 
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kaki lima, penjual oleh-oleh atau sovenir, usaha travel, transportasi, 
menambah ingkam bagi para tour guide pariwisata

84
 

Sejalan dengan itu, hasil wawancara lain menunjukkan hal yang hampir 

serupa, menyebut bahwa peran Benteng Rotterdam sebagai cagar budaya dalam 

kehiupan masyarakat di kembangkan melalui industri pariwisata, sebagai berikut: 

Benteng Rotterdam ini termasuk kategori cagar budaya nasional dan menjadi 
salah satu ikon wisata kota makassar. peranan dan pengaruh benteng untuk 
masyarakat dari sisi pariwisata

85
 

Identitas Benteng Rotterdam sebagai bangunan cagar budaya yang masuk 

dalam peringkat tingkat nasional mendapat perhatin besar dari pemerintah daerah. 

Identitas ini yang menjadikan Benteng Rotterdam sebagai destinasi wisata unggulan 

dan menjadikannya ikon bagi Kota Makassar. Benteng Rotterdam memberi nilai 

ekonomis bagi penduduk sekitar benteng secara khusus dan secara umum bagi 

masyarakat Kota Makassar.  

 

                                                           
84Taufik, Tour Guide (Pemandu), wawancara, Fort Rotterdam, 29 Juli 2023. 

85Hj. Irwani Rasyid, Kapokja Dokumentasi dan inventarisasi, wawancara, Balai Pelestarian 

Cagar Budaya Sulawesi Selatan Wilayah XIX, 2 Agustus 2023. 
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Gambar 10 : Souvenir dan pernak pernik khas Makassar yang dijual salah seorang Masyarakat 
(Sumber dokumentasi Pribadi, Fort Rotterdam, 29 Juli 2023) 

Industri pariwisata Kota Makassar menjadi salah-satu faktor pendorong 

perkembangan Makassar. Benteng Rotterdam menjadi objek wisata unggulan di Kota 

Makassar tentu memberikan pengaruh dalam peningkatan perekonomian masyarakat 

yang mampu memanfaatkan potensi dan peluang dari keberadaan Benteng Rotterdam 

sebagai wisata yang banyak dikunjungi oleh orang-orang baik pengunjung dalam 

negeri maupun pengunjung dari luar negeri. Masyarakat dapat memanfaatkan peluang 

tersebut dengan menjual souvenir atau cindera mata khas Sulawesi Selatan dan 

membuka warung makan ataupun kedai yang menyajikan berbagai macam makanan. 

Pengembangan merupakan upaya peningkatan nilai potensi, revitalisasi dan 

adaptasi secara berkelanjutan dan tidak menyalahi aturan konservasi, pengembangan 

cagar budaya dilakukan dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, keaslian dan 

nilai-nilai penting yang terkandung dalam cagar budaya tersebut. Segala aktivitas 

masyarakat di kawasan Benteng Rotterdam didominasi dengan kegiatan perdagangan, 
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perkantoran hingga permukiman. Kawasan yang dipergunakan tersebut tedapat 

beberapa usaha perdagangan yang berada di zona inti kawasan cagar budaya. 

Pedagang kaki lima (PKL) tidak sedikit mengisi area taman untuk berdagang dan 

kurang terrtata.
86

 Zona inti semestinya hanya dapat diisi oleh bangunan cagar budaya 

dan kegiatan masyarakat di kawasan tersebut tidak boleh menghilangkan ciri khas 

dari kawasan tersebut. Peningkatan pengawasan agar masyarakat dapat mendukung 

pembangunan kawasan dan relokasi penataan pedagang kaki lima agar tidak 

menghilangkan kehasan kawasan Benteng Rotterdam. Hal demikian dapat dikatakan  

sebagai tindakan eksploitasi, eksploitasi berarti memanfaatkan kawasan cagar budaya 

dengan tidak mngikuti peraturan pelestarian cagar budaya yang semestibya sehingga 

tidak akan mengurangi nilai estetika kawasan cagar budaya.

                                                           
86Hayati, “Factors That Influence Revitalization Area on Fort Rotterdam Makassar”, 

Internasional Journal of Engineering Research & Technology (IJERT) Vol. 5 No. 01 (Januari, 2016), 

h. 468-469 DOI: 10.17577/IJERTV5IS010461  (Diakses 14 Agustus 2023) 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Penelitian ini telah mendeskripsikan terkait kontribusi Benteng Rotterdam 

terhadap pengembangan cagar budaya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Abad ke-16 pada masa kepemimpinan Karaeng Tumapa‟risi Kallonna 

merupakkan kebangkitan kekuatan maritim Kerajaan Gowa sebagai armada 

terkuat di kawasan Indonesia Timur yang berimplikasi pada pendirian benteng-

benteng termasuk Benteng Ujung Pandang. Pembangunan benteng-benteng oleh 

Karaeng Tumapa‟risi Kallonna telah direncanakan secara berkesinambungan 

sehingga pada masa raja berikutnya melanjutkan pembangunan dan perbaikan 

pada tembok benteng. 

2. Sepanjang  perjalanan sejarah  Benteng Rotterdam bukan hanya berfungsi 

sebagai benteng pertahanan, akan tetapi pernah difungsikan sebagai pusat 

pemerintahan, pemukimman dan perdagangan pada periode penguasaan Belanda 

tahun 1667. Tidak hanya itu, benteng ini juga pernah menjadi pusat penelitian 

bahasa dan pertanian serta kantor administrasi angkatan laut pada periode 

Jepang. Hingga sampai pada periode setelah kemerdekaan, Benteng Rotterdam 

oleh pemerintah Indonesia difungsikan sebagai pusat pengembanga kebudayaan 

Sulawesi Selatan hingga kini menjadi cagar budaya. 

3. Benteng Rotterdam sebagai cagar budaya memuat nilai penting yang 

memberikan peranan dalam ilmu pengetahuan, sosial dan ekonomi. Benteng 

Rotterdam melalui museum La Galigo menyajikan perjalanan sejarah dan 

kebudayaan manusia terdahulu. Selain itu, seringnya diadakan kegiatan-kegiatan 
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sosial dan seni yang menjadi wadah berinteraksi masyarakat. Benteng Rotterdam 

juga memiliki nilai ekonomis sebagai industri pariwisata yang cukup populer.  

 

B. Implikasi  

Adapun implikasi dari penelitian ini ialah: 

1. Benteng Rotterdam sebagai warisan Kerajaan Gowa yang  menjadi cagar budaya 

kota Makassar dan tetap dilestarikan hingga kini dilengkapi dengan adanya 

Museum La Galigo sehingga mampu memberi pengaruh dalam peningkatan 

pemahaman masyarakat terkait sejarah dan kebudayaan terdahulu.  

2. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada peneliti-

peneliti selanjutnya dalam menambah pemahaman terkait Benteng Rotterdam 

sebagai cagar budaya dan penulis juga berharap kepada masyarakat untuk dapat 

memanfaatkan keberadaan Benteng Rotterdam dengan tidak mengabaikan 

prinsip pemanfaatan dan pengembangan cagar budaya agar dapat memberi 

pengaruh yang baik dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam ranah 

pendidikan, sosial, kebudayaan serta ekonomi masyarakat. 
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LAMPIRAN 

 

Gambar 6 : Bagian depan dari halaman Benteng Fort Rotterdam 

 

Gambar 7 : Foto benteng Rotterdam dari arah Bastion Mandarsyah 

(Sumber dokumentasi pribadi, di Fort Rotterdam 29 Juli 2023 
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Gambar 8 : Foto Benteng Rotterdam dari arah Bastion Bone 

 

Gambar 9 : Foto saat wawancara bersama Bapak Taufik selaku Tour Guide 

Fort Rotterdam dari DPD HPI Prov. SulSel 

 (Sumber dokumentasi pribadi, di Fort Rotterdam, 29 Juli 2023)  
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