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5 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Dinamika Kemanusiaan, Kebudayaan, dan Keislaman 

Kehadiran manusia di muka bumi diberi peran sebagai 

khalifah.1 Peran kekhalifahan menempatkan manusia sebagai 

pengelola bumi dan seisi alam. Peran khalifah memberi ruang 

kepada manusia bagi pengerahan segenap kapasitas dalam rangka 

menghadirkan kesejahteraan di dunia. Kesejahteraan duniawi akan 

sulit diwujudkan tanpa melibatkan kapasitas kemanusiaan 

anugerah Allah swt. Akal merupakan pemberian Allah swt. sebagai 

modal untuk berinteraksi dengan alam sekitar.2 Berbekal akal, 

manusia mengelola alam sekitarnya. Fungsionalisasi akal memberi 

kemudahan kepada manusia unuk belajar dan bertindak sesuai 

pengetahuan atas alam sekitar. Pengetahuan diproduksi dari 

interaksi manusia dengan alam sekitar. Ilmu Pengetahuan 

berkembang seiring peningkatan kecerdasan manusia dengan 

memanfaatkan akal. Ilmu pengetahuan diapresiasi berbeda oleh 

individu. Perbedaan apresiasi terhadap ilmu pengetahuan telah 

melahirkan varian kecenderungan dan stratifikasi kecerdasan pada 

tiap-tiap individu. Keragaman kecenderungan dan perbedaan 

tingkat kecerdasan membuat kehidupan manusia semakin 

dinamis. Gerak masyarakat secara terus menerus menggambarkan 

bahwa interaksi kemanusiaan tidak dapat terwujud melalui sikap 

pasif, pasrah, dan penyesuaian diri semata-mata dengan tuntutan 

lingkungan. Dinamika masyarakat hadir sebagai ekspresi dari sikap 

aktif, optimis, dan kreatif manusia dalam mengelola lingkungan 

untuk kepentingan kelangsungan hidup di dunia. 

                                                             
1QS al-An’ām/6: 165; QS Fāṭir/35: 39; Kementerian Agama RI, Al-Qur’an 

dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 2016), h. 150 dan 439.  

2QS al-Baqarah/2: 164; iQS. Ali ‘Imran/3: 190; Kementerian Agama RI, 

Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 25      
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Sejalan dengan perkembangan akal pikiran dan budi daya 

manusia, Allah swt. menunjuk manusia-manusia pilihan di antara 

kelompok atau masyarakat untuk menyampaikan petunjuk dan 

peringatan.3 Para utusan Allah swt. mengingatkan manusia 

mengenai keberadaan Sang Pencipta, sebagaimana persaksian di 

alam primordial. Para utusan juga menyampaikan kabar tentang 

kegaiban, penyembahan kepada Sang Pencipta, konsekwensi 

perbuatan baik atau buruk, kisah-kisah para pendahulu, dan 

kehidupan pasca duniawi. Para utusan dibekali informasi dari suatu 

proses pewahyuan untuk berinteraksi dengan zaman dan kondisi 

masyarakat. Informasi para utusan melalui proses pewahyuan 

disampaikan kepada umat manusia dalam wujud ajaran agama. 

Para utusan Allah swt. dalam tradisi agama turunan Ibrahim as. 

dikenal sebagai nabi atau rasul.  

Masyarakat tempat para nabi diutus tidak hampa 

kebudayaan. Para nabi pun tidak memiliki pretensi untuk 

memberangus kebudayaan. Para nabi juga tidak mengabaikan 

kutub negatif dan kutub positif kebudayaan masyarakatnya. Para 

nabi mengeritik kebudayaan negatif, mengisi ruang kosong 

kebudayaan, dan mendinamisasi kebudayaan positif berbekal 

pesan kewahyuan. Pesan kewahyuan diabadikan sebagai teks 

sumber keagamaan. Teks sumber dipahami dan diinterpretasi oleh 

generasi pasca nabi. Pemahaman dan interpretasi teks sumber 

melahirkan doktrin keagamaan. Persentuhan doktrin agama 

dengan kebudayaan bertransformasi membentuk kebudayaan 

baru. Spirit wahyu menghidupkan ajaran agama dan memberikan 

landasan spiritual bagi pertumbuhan kebudayaan baru. 

Persentuhan agama dan budaya membentuk cakrawala lebih luas 

dalam praktik-praktik kebudayaan masyarakat.  

                                                             
3QS Fāṭir/35: 24; Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 

437 
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Perjumpaan kebudayaan menyokong imajinasi mengenai 

kontestasi antara budaya asing dan budaya lokal. Ragam 

kebudayaan bertemu dalam suatu ranah kultural. Keragaman 

budaya menghadirkan pilihan-pilihan paradigma dan tindakan. 

Heterogenitas budaya bersaing merebut pengaruh terhadap 

paradigma dan tindakan individu dan kelompok. Bentangan luas 

kebudayaan memungkinkan individu atau kelompok masyarakat 

melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan lebih kaya dan 

dinamis. Penyesuaian-penyesuaian telah melahirkan asimiliasi 

budaya di tengah-tengah masyarakat. Asimilasi menyatakan bahwa 

kebudayaan dalam masyarakat dipengaruhi oleh unsur lain dari 

suatu kebudayaan asing. Unsur-unsur kebudayaan asing secara 

perlahan diakomodasi dan diintegrasi ke dalam budaya lokal tanpa 

kehilangan kepribadian atau watak lokalnya.4 Akomodasi dan 

integrasi antar budaya tidak jarang melahirkan dominasi suatu 

kebudayaan atas kebudayaan lain. Budaya lokal kadang-kadang 

mendominasi praktik kebudayaan dan terkadang budaya luar 

memiliki pengaruh kuat atas budaya lokal. 

Perjumpaan antar etnis seringkali menghadirkan sentuhan 

kebudayaan berbeda. Pluralitas etnis, agama, dan ras melahirkan 

pluralitas budaya. Interaksi antar etnis, agama, dan ras menyajikan 

ragam fenomena di wilayah sosio kultural. Relasi antar kelompok 

etnis, agama, dan ras adakalanya dipengaruhi oleh ikatan-ikatan 

ketat etnisitas, adakalanya oleh ikatan-ikatan agama atau 

kepercayaan, dan adakalanya oleh ikatan-ikatan ras atau 

kebangsaan. Ikatan-ikatan etnis, agama, dan ras menumbuhkan 

fenomena dialektika di wilayah sosio kultural. Dialektika dalam 

relasi antar etnis, agama, dan ras melibatkan elemen keyakinan, 

kepercayaan, dan tradisi. Pertemuan elemen keyakinan, 

                                                             
4Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi II (cet. I; Jakarta: UI-Press, 

1990), h. 97  
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kepercayaan, dan tradisi agama dengan elemen keyakinan, 

kepercayaan, dan tradisi lokal kadang-kadang melahirkan 

ketegangan. Meskipun mengalami ketegangan, agama memiliki 

determinasi tinggi untuk memengaruhi sistem kepercayaan lokal. 

Pengaruh agama tampak pada corak tradisi lokal, bentuk tradisi 

lokal atau pun warna tradisi lokal. 

Agama dan budaya tampil dalam realitas kehidupan 

masyarakat. Relasi agama dan budaya dalam kehidupan 

masyarakat dapat digambarkan sebagai dua sisi mata uang. Tidak 

ada satu agama dapat bebas dari tradisi panjang produk suatu 

bangsa atau masyarakat pemeluknya. Kebudayaan dan agama bagi 

masyarakat penganut Islam juga telah saling memengaruhi dalam 

kehidupan sehari-hari. Relasi saling memengaruhi antara Islam dan 

kebudayaan memberi warna bagi cakrawala lokalitas. Warna 

cakrawala lokalitas akan semakin diperkaya oleh perbedaan letak 

geografis hunian pemeluk Islam. Perbedaan geografis dapat 

berimplikasi pada manifestasi pemahaman suatu masyarakat 

pemeluk Islam. Masyarakat Islam di suatu negeri boleh jadi memiliki 

perbedaan apresiasi keagamaan dengan masyarakat atau bangsa 

lain dalam konteks tertentu. Ajaran dan prinsip dasar keislaman 

tetap memiliki kesamaan dalam praktik keagamaan seluruh umat 

Islam, namun sentuhan kebudayaan dapat memberi variasi 

terhadap praktik ajaran non dasar. Bangsa-bangsa Asia Tenggara 

memiliki kemasan kebudayaan berbeda dari bangsa-bangsa Timur 

Tengah mengenai praktik keagamaan tertentu, seperti perayaan 

idul fitri, idul adha, dan maulid nabi. Perbedaan tidak hanya pada 

generasi terakhir, tetapi sejak awal penerimaan Islam oleh 

masyarakat. 

Refleksi historis atas praktik kultural umat Islam 

menayangkan relasi saling memengaruhi antara ajaran Islam dan 

kebudayaan. Relasi saling pengaruh dapat terjadi karena ajaran 

Islam dan kebudayaan memuat nilai dan simbol. Islam mencakup 
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ragam simbolisasi nilai ketaatan kepada Tuhan. Kebudayaan 

mengekspresikan nilai dan simbol dalam praktik kultural manusia, 

sedangkan Islam melahirkan sistem simbol berupa praktik-praktik 

kebudayaan. Meskipun mengandung nilai dan simbol, agama Islam 

dan kebudayaan Islam memiliki perbedaan. Karakter ajaran Islam 

bersifat absolut, universal, dan abadi. Kebudayaan bersifat relatif, 

lokal, dan temporer. Ajaran Islam tanpa kebudayaan dapat 

berkembang sebagai agama personal, tetapi dokumen sosial 

agama dalam konteks komunal tidak memiliki perpustakaan 

sosiologis. Ajaran Islam memerlukan instrumen kebudayaan untuk 

dapat ditayangkan dalam perpustakaan sosiologis. Kebutuhan 

terhadap instrumen kebudayaan menautkan Islam dengan 

kebudayaan. Pertautan Islam dan budaya menimbulkan 

perubahan-perubahan dan problem-problem baru bagi kehidupan 

umat Islam.5 Referensi kultural masyarakat Islam menyajikan 

deskripsi mengenai dialog, negosiasi, pergulatan, pergumulan, dan 

siasat antara Islam dan kebudayaan. Proses dialog, negosiasi, 

pergulatan, pergumulan, dan siasat dalam relasi Islam dan budaya 

akan berlangsung terus-menerus sepanjang sejarah umat manusia. 

Dialektika Islam dan budaya melahirkan banyak persoalan, mulai 

dari persoalan praktik sosio-kultural sampai pada persoalan teologi-

normatif. Persoalan dialektika Islam dan budaya seharusnya 

disikapi secara adil agar posisi dialogis tetap terjaga. 

Pendekatan lebih proporsional diharapkan dapat dilakukan 

untuk mengapresiasi fenomena relasi Islam dan kebudayaan. 

Pendekatan proporsional pada dasarnya adalah cerminan dari 

watak ajaran Islam raḥmatan li al-ālamīn. Watak luhur ajaran Islam 

raḥmatan li al-ālamīn warisan rasulullah saw. akan mengalami 

                                                             
5Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, Essai-Essai Agama, Budaya, dan 

Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental (Bandung: Mizan, 2001), h. 

196 
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problem aplikatif jika pendekatan terhadap relasi Islam dan 

kebudayaan selalu berbasis institusional.6 Tidak sedikit kalangan 

Islam menggunakan definisi institusional agama sebagai 

pendekatan dalam mengapresiasi relasi Islam dan kebudayaan. 

Pendekatan institusional dapat melahirkan persoalan mengenai 

peran manusia sebagai pemeluk agama dalam menghadapi 

dinamika sosial. Pengertian agama sebagai seperangkat aturan 

hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan 

manusia, dan manusia dengan lingkungannya membatasi peran 

agama bagi kemanusiaan.7 Perspektif keagamaan berbasis 

institusional dapat mengabaikan aspek sosio-kultural. Pengabaian 

aspek sosio-kultural akan berdampak pada kesenjangan antara 

ajaran agama dengan praktik sosio-kultural masyarakat. 

Agama dapat dimaknai secara simbolis. Agama ditelusuri 

melalui tindakan-tindakan simbolis penganutnya. Tindakan simbolis 

pemeluk agama merupakan manifestasi dari kandungan ajaran 

agama. Nilai dan norma suatu ajaran agama diimplementasikan 

oleh pemeluknya dalam tindakan simbolis. Nilai-nilai dan norma 

agama dinternalisasi ke dalam emosi, motivasi, dan pola pikir 

pemeluk agama. Emosi, motivasi, dan pola pikir berisi nilai-nilai dan 

norma-norma agama dikemas dalam konsepsi-konsepsi mengenai 

tatanan dan pola tindakan. Konsepsi-konsepsi melahirkan sikap 

dan tindakan personal maupun komunal. Sikap dan tindakan 

sebagai sistem simbol menandai eksistensi agama. Konsepsi 

tentang tindakan simbolis digunakan oleh Geertz ketika 

memetakan keagamaan masyarakat Jawa. Geertz menggolongkan 

masyarakat Islam Jawa ke dalam kategori abangan, santri, dan 

                                                             
6Abdurrahman Wahid, Gus Dur Bertutur, ed. Alvian Muhammad dan Helmi 

Jacob (cet. I; Jakarta: Harian Proaksi, 2005), h. 68-70   

7Abdurrahman Wahid, Gus Dur Bertutur, h. 71-73  
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priyayi.8 Klasifikasi Geertz dapat dipahami sebagai bentuk 

penandaan atas perilaku keagamaan masyarakat teramati. 

Penandaan Geertz bermasalah ketika mengonstruksi golongan 

santri, priyayi, dan abangan melalui praktik kebudayaan. Geertz 

seolah-olah memberi dinding pemisah antara praktik kebudayaan 

kaum santri, priyayi, dan abangan. Geertz juga meletakkan praktik 

kebudayaan santri, priyayi, dan abangan pada sekat-sekat kaku, 

tidak dapat saling menyilang. Problem kategori Geertz tampak saat 

dihadapkan pada realitas praktik masyarakat Islam Jawa. Tidak 

sedikit kaum abangan atau pelaku praktik slametan, sunatan, dan 

tradisi leluhur lainnya memiliki kepatuhan tinggi pada ajaran syariat 

seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Banyak dari kalangan santri 

masih menjalankan praktik kebudayaan seperti slametan, sunatan, 

dan tradisi warisan leluhur lainnya. Terdapat banyak kaum priyayi 

menjadi santri. Terdapat priyayi bukan santri tetap patuh 

menjalankan ajaran agama. Terdapat pula kalangan priyayi tidak 

patuh menjalankan ajaran agama. Praktik kebudayaan dan 

keagamaan tidak dapat dijadikan parameter untuk memberi 

klasifikasi kesantrian, kepriyayian, dan keabangan. Praktik 

kebudayaan dan keagamaan bermanfaat bagi penelusuran 

jangkauan relasi agama dan budaya dalam ranah sosiologis, bukan 

untuk klasifikasi kepatuhan masyarakat beragama. Cakrawala 

praktik kebudayaan dan keagamaan dalam ranah sosiologis 

mencakup ruang kultural dan ruang institusional. Agama dan 

budaya dalam ruang kultural masyarakat Islam tidak dapat tampil 

mandiri. Unsur-unsur dan prinsip-prinsip pokok syariat sebagai 

praktik ritual khusus boleh jadi lepas dari sentuhan budaya, tetapi 

instrumen pelengkap ritual tidak hampa dari nuansa kebudayaan. 

Ungkapan-ungkapan kebudayaan juga tidak lepas dari pengaruh 

                                                             
8 Clifford Geertz, The Religion of Java (Chicago and London: The University 

of Chicago Press, 1960), h. 5-7 
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syariat, sebab pengetahuan masyarakat Islam telah diinternalisasi 

oleh nilai atau ajaran syariat.  

Kebudayaan meliputi pengetahuan dan tindakan praktis. 

Kebudayaan sebagai seperangkat pengetahuan merupakan 

pedoman interpretasi bagi tindakan praktis. Kebudayaan 

mengarahkan pola tindakan masyarakat kepada tujuan 

berdasarkan keyakinan. Tindakan kebudayaan berisi seperangkat 

pengetahuan dalam diri subyek sebagai makhluk sosial. Instrumen 

dan model-model pengetahuan secara selektif digunakan untuk 

memahami dan menginterpretasi lingkungan sekitar. Pemahaman 

dan interpretasi memotivasi tindakan-tindakan aktual. Kebudayaan 

mencakup peristiwa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat 

berdasarkan pedoman terpercaya.9 Tindakan praktis suatu 

kebudayaan dapat diungkapkan melalui ritual-ritual sebagai 

perilaku pemujaan atau ketaatan. Ritual pemujaan menunjukkan 

komitmen terhadap suatu kepercayaan anutan. Kebudayaan juga 

terungkap dalam praktik-praktik sosial, ekonomi, dan politik.10 

Kebudayaan meliputi semua aspek kehidupan manusia, baik privat 

maupun publik. Kebudayaan tidak stagnan. Kebudayaan dapat 

diwariskan dari satu generasi kepada orang lain atau generasi 

berikutnya. Pewarisan budaya tidak selalu linear pada keseluruhan 

aspeknya. Perubahan-perubahan tidak dapat dihindari seiring 

perkembangan dan perubahan zaman. 

Kebudayaan tidak hanya diwariskan melainkan juga 

dikonstruksi atau invented. Proses pewarisan melibatkan ide atau 

gagasan-gagasan baru. Pengembangan warisan kebudayaan 

dengan melibatkan gagasan baru berpijak pada kesadaran 

temporal. Pijakan atas kesadaran temporal melahirkan pemaknaan 

                                                             
9 Bill Ashcroft, dkk., Key Concept in Post-Colonial Studies (cet. I; London: 

Routledge, 1998), h. 60-63       

10 Fred Inglis, Cultural Studies (cet. I; Oxford: Blackwell, 1993), h. 9-10 
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baru terhadap hakikat suatu tindakan kebudayaan dan perilaku 

ritual. Pemaknaan baru memodifikasi tindakan kebudayaan dan 

perilaku ritual di ranah kultural.11 Modifikasi dimungkinkan terjadi 

dalam invensi budaya karena kebudayaan dinilai sebagai 

serangkaian tindakan atas dasar internalisasi nilai-nilai dan norma-

norma. Praktik kebudayaan bertahan sebagai tradisi melalui proses 

pengulangan (repetition). Sebuah tradisi mengacu pada 

kesinambungan dengan masa lalu. Tradisi dapat melembaga 

sebagai ritual adat, ritual sakral, ritual sosial, ritual ekonomi, 

maupun ritual politik. 

Tradisi dalam wacana pemikiran hukum Islam diapresiasi 

melalui istilah ‘urf atau al-‘ādat. Metode formulasi hukum Islam 

memilah dua kategori tradisi, ‘urf ṣaḥīḥ (tradisi baik) dan ‘urf fāsid 

(tradisi buruk). Perangkat ‘urf menjadi instrumen penyeleksi dari 

tradisi keislaman terhadap adat dalam suatu masyarakat. Praktik 

seleksi ‘urf mengambil referensi pada tindakan rasulullah saw. 

mempertahankan kelangsungan beberapa praktik masyarakat Arab 

pra-Islam sebagai bahagian dari ajaran Islam, seperti tawaf, sai, 

musyarakah, mukhabarah, muzara’ah, dan jizyah.12 Sebahagian 

dari praktik masyarakat Arab pra-Islam diterima sebagai sistem 

ritual dan sebahagian lagi ditolak. Praktik rasulullah saw. mengenai 

akomodasi unsur kearaban pra-Islam menjadi indikator bagi 

keterbukaan ajaran Islam terhadap kebudayaan dalam suatu 

masyarakat. Sekalipun terbuka, kendali efektif berjalan ketat 

sehingga keragaman interpretasi dalam fenomena konfiguratif 

wacana keislaman tetap hidup secara fair.  

                                                             
11Homi K. Bhaba, The Location of Culture (cet. I; London: Routledge, 

1994), h. 5-6  

12Khalīl ‘Abd Karīm, Al-Jużūr al-Tārikhiyah li al-Syarī’ah al-Islāmiyah (al-

Qāhirah: Sīnā li al-Nasyr, 1990), h. 8  
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B. Islam dan Lokalitas Nusantara 

Islam sebagai pranata kehidupan manusia bersikap terbuka 

terhadap budaya lokal. Spirit lokalitas kearaban melekat pada 

asbāb al-nuzūl penitahan al-Qur’an. Banyak nilai moral dan tata 

pergaulan Arab dipertahankan oleh Islam, seperti karīm atau 

kedermawanan, murū’ah atau keperwiraan, wafā’ atau kesetiaan 

pada janji, dan ‘iffah atau memelihara kehormatan diri. Cara 

berpakaian, sebagian dari hukum keluarga, dan sebagian dari 

tradisi berpolitik bangsa Arab juga tidak dihilangkan. Aliansi-aliansi 

klan dan kabilah sebagai sistem politik masyhur dalam sejarah 

Islam dimodifikasi dari pola perpolitikan Arab pra-Islam.13 

Rasulullah Muhammad saw. tidak diutus bersama suatu peradaban 

sangat lengkap dan terbaru, tetapi melengkapi kekurangan 

peradaban umat manusia, terutama bangsa Arab. Rasulullah 

Muhammad saw. hadir sebagai motivator dan pelopor kebangkitan 

peradaban dengan spirit dan orientasi baru. Internalisasi spirit dan 

orientasi baru atas tradisi Arab pra Islam dilakukan melalui proses 

reduksi, konservasi, atau pun modifikasi. 

Kerja-kerja internalisasi spirit dan orientasi keislaman tidak 

dilakukan secara instan. Interaksi Islam dengan budaya pada 

kenyataannya menayangkan suatu iklim kontestasi antara klaim 

absolusitas ilahiah dari doktrin keagamaan dengan relatifitas 

temporal dari nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Islam 

menyajikan kepada manusia sejumlah konsepsi mengenai 

konstruksi realitas berdasarkan otoritas ilahiah, bukan pada 

pengetahuan dan pengalaman empiris kemanusiaan. Watak 

transenden dari konstruksi realitas tidak dapat sepenuhnya 

dipahami dan diwujudkan secara tunggal, karena konsepsi berbasis 

ilahiah tidak jarang disampaikan secara simbolis dan multi-

interpretatif. Realitas pesan simbolis dan multi-interpretatif 

                                                             
13Khalīl ‘Abd Karīm, Al-Jużūr al-Tārikhiyah li al-Syarī’ah al-Islāmiyah, h. 4  
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menciptakan perbedaan-perbedaan interpretasi dan pemahaman 

antara individu-individu atau kelompok-kelompok masyarakat. 

Konstruksi realitas transenden tidak dapat diletakkan 

sebagai perspektif tunggal pembentuk atau peubah masyarakat. 

Manusia mengonstruksi realitas berbasis pengetahuan produk 

penalaran dan pengalaman empiris. Konstruksi realitas oleh 

pengetahuan logis dan empiris boleh jadi memiliki karakter khusus 

atau boleh jadi berbeda dari ajaran agama. Konstruksi realitas 

berbasis kemanusiaan disebut sebagai tradisi, adat, atau secara 

umum sebagai budaya kemanusiaan. Relasi agama dengan tradisi 

atau adat lokal bagi masyarakat Islam berkaitan dengan problem 

internalisasi nilai-nilai dan tindakan sakral bernuansa ilahiah ke 

dalam nilai-nilai dan tindakan bernuansa warisan leluhur. Mayoritas 

Muslim memerlukan kepastian terutama dalam dua ranah: 

pertama, ranah kultural atau aspek eksoteris Islam; kedua, ranah 

transenden atau esoteris Islam. Persentuhan Islam dengan budaya 

lokal tidak menafikan adanya pengaruh timbal-balik atau saling 

memengaruhi. Agama memengaruhi kebudayaan Islam pada 

tataran ajaran-ajaran dasar berbasis wahyu. Ajaran-ajaran dasar 

Islam memengaruhi kebudayaan umat Islam pada keyakinan dan 

praktik-praktik peribadatan. Kebudayaan memengaruhi Islam pada 

tataran ajaran-ajaran berbasis interpretasi pemikiran manusia 

mengenai perincian dan pelaksanaan ajaran-ajaran dasar. 

Apresiasi terhadap ajaran-ajaran Islam non dasar memberi ruang 

bagi interpretasi-interpretasi berperspektif budaya lokal. 

Interpretasi pemikiran manusia dapat menyangkut tema tertentu 

dalam muamalah, dapat menyangkut etika, dan dapat pula 

menyangkut estetika.  

Ajaran Islam tidak dapat dihindarkan dari kondisi sosio-

hostoris masyarakat. Ajaran Islam selalu berdialog dengan 

fenomena dan realitas lokal. Kehadiran Islam telah merambah ke 

berbagai dimensi budaya manusia; mulai dari tradisi, bahasa, 
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pakaian, pergaulan, pola penyembahan, falsafah kearifan lokal, 

ritual kebahagiaan dan rasa syukur, prosesi kelahiran dan 

kematian, pernikahan dan warisan, sampai kepada persoalan privat 

seperti etika hubungan seksual. Kesediaan Islam berdialog dengan 

lokalitas melahirkan proses apresiasi saling kritik. Nilai, tradisi, dan 

watak lokalitas dikritik dan diakomodasi selama dipandang 

memiliki kesesuaian dengan ajaran Islam. Lokalitas mengeritik 

praktik formalisme keislaman atas klaim negatif terhadap beberapa 

praktik budaya lokal. Pertemuan budaya masyarakat sebagai suatu 

bentuk kearifan lokal dengan ajaran dan nilai-nilai Islam pada 

dasarnya mampu berlangsung secara harmonis. Kondisi harmonis 

akan terganggu oleh stereotip terhadap budaya lokal. Tuduhan 

syirik, bid’ah, tahayul, dan khurafat mewarnai stereotip dari 

pandangan teologis normatif terhadap budaya lokal. Stereotip 

menumbuhkan resistensi lokalitas atas formalisme keislaman. 

Resistensi lokalitas diekspresikan melalui revitalisasi kebudayaan, 

reproduksi kebudayaan atau produksi anekdot-anekdot lokal untuk 

mengimbangi superioritas keislaman. 

Spektrum berbeda mengenai kajian terhadap pertautan 

agama dan budaya juga dapat dilihat dengan cara pandang 

lokalisasi untuk menolak konsep sinkretisasi. Paradigma lokalisasi 

memandang Islam telah mengalami proses lokalisasi. Budaya lokal 

berpengaruh dalam praktik-praktik bernuansa Islam. Praktik 

kebudayaan masyarakat bernuansa  Islam menyerap tradisi atau 

budaya lokal, bukan budaya lokal menyerap nilai-nilai Islam.14 

Proses lokalisasi mendeklarasikan keharusan unsur Islam sebagai 

pendatang menemukan lahannya dalam budaya lokal. Penyerapan 

nilai-nilai lokal oleh budaya Islam menampilkan pola pencangkokan 

budaya. Pencangkokan terjadi melalui pertemuan nilai-nilai serasi 

                                                             
14Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan 

(Jakarta: Desantara, 2001), h. 111  
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satu sama lain dan meresap sedemikian jauh dalam kreasi 

kebudayaan. Kreasi kebudayaan melalui proses lokalisasi pada 

hakikatnya adalah penyerapan Islam terhadap budaya lokal. 

Kebudayaan Islam pada akhirnya tampak sebagai kemasan 

pembungkus keyakinan lokal. 

Lanskap pertautan antara nilai-nilai Islam dengan budaya 

lokal memberi gambaran mengenai suatu perubahan signifikan 

berupa pergeseran tradisi lokal menjadi tradisi Islam lokal atau 

tradisi Islam dalam konteks lokalitas.15 Perubahan berorientasi 

kepada proses akulturasi dan bukan adaptasi. Perubahan 

dinyatakan sebagai akulturasi karena proses saling meniru atau 

menyesuaikan tidak terjadi dalam peristiwa perubahan. Realitas 

perubahan mengakomodasi dua elemen menjadi satu kesatuan 

baru. Akomodasi dua elemen merekomendasikan internalisasi 

aspek serasi dan reduksi aspek tidak serasi. Representasi nilai-nilai 

Islam dapat ditemukan dalam seremoni pembukaan acara adat, 

misalnya pembacaan ayat-ayat suci al-Qur’an, salawat, dan doa 

dalam berbagai variasinya. Perubahan tidak menafikan kenyataan 

bahwa lingkungan budaya memiliki pengaruh dalam ekspresi 

keagamaan individu atau komunitas. Watak berdasarkan pengaruh 

kondisi geografis, klimatologis, dan topografi suatu daerah dapat 

pula mewarnai ekspresi keagamaan individu atau komunitas. Letak 

daerah hunian juga memengaruhi fisik, mental, dan tabiat 

masyarakat penghuninya. Realitas pengaruh lingkungan 

melahirkan tesis bahwa lingkungan hidup tertentu dari sekelompok 

manusia memiliki pengaruh terhadap ekspresi keagamaannya.16 

                                                             
15Khamami Zada, dkk., “Islam Pribumi: Mencari Wajah Islam Indonesia”, 

dalam Tashwirul Afkar, jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan & Kebudayaan, Edisi 

No. 14 tahun 2003, h. 9-10  

16‘Abd al-Raḥmān Abū Zaid Walī al-Dīn bn Khaldūn, Muqaddimah (Bairūt: 

Dār al-Fikr, 2004), h. 46   
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Tesis tidak bermaksud menyanggah aspek universalitas suatu 

agama. Tesis dimaksudkan untuk menyatakan terjadinya 

keragaman penerapan dari prinsip-prinsip umum dan universal 

suatu agama pada tataran realitas. Keanekaragaman berkenaan 

dengan pelaksanaan suatu ajaran agama pada tataran teknis. 

Pengaruh timbal balik antara Islam dengan budaya lokal ditemukan 

dalam bentuk-bentuk praktis dari manifestasi ajaran agama 

maupun budaya. Penggunaan sarung, kopiah, sajadah, atau tasbih 

tidak dapat diklaim berlaku universal, namun keberadaan sarung, 

kopiah, sajadah, atau tasbih telah menjadi simbol keislaman di 

wilayah lokal kultural. 

Kompromi Islam dengan budaya lokal banyak terbantu 

melalui penyebaran Islam oleh para sufi.17 Sufisme (tasawuf) dapat 

dikatakan sebagai representasi aspek paling intelektual agama 

Islam dibandingkan dengan fikih dan kalam. Fikih berpandangan 

lebih praktis dan kalam memiliki kecenderungan defensif. Kaum 

sufi berjasa memelihara eksistensi dan spirit umat Islam pada 

masa-masa kemunduran politik dan militer Islam. Ajaran Islam 

disebarkan ke daerah-daerah lain tanpa penaklukan militer. 

Sufisme telah sangat kuat berpengaruh dalam tradisi keislaman 

nusantara. Tampilnya para wali sebagai penyebar ajaran Islam 

mulai dari Samudera Pasai sampai Ternate dan Tidore menjadi 

bukti bahwa tasawuf menjadi faktor determinan dalam proses 

islamisasi nusantara. 

Dominasi akulturasi ajaran Islam dengan unsur-unsur 

budaya lokal menjadi pembeda Islam Indonesia daripada Islam di 

belahan bumi lain. Aspek-aspek kebudayaan lokal nusantara telah 

terserap sangat baik dalam praktik kebudayaan umat Islam di 

Indonesia. Serapan lokalitas nusantara secara signifikan mewarnai 

kelangsungan tradisi Islam Indonesia. Jika dibuat kategori 

arabisasi, kurang arabisasi, dan tidak arabisasi, maka Indonesia 

                                                             
17Abdurrahman Wahid, Gus Dur Bertutur, h. 62  
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termasuk dalam negeri muslim kategori kurang mengalami proses 

arabisasi. Kurangnya proses arabisasi disebabkan karena 

Indonesia merupakan negeri muslim terjauh dari pusat Islam di 

Timur Tengah. Ekspansi imperialis dengan jargon nasionalisme dan 

demokrasi juga telah membuka ruang kontestasi baru dalam proses 

berkebudayaan masyarakat nusantara. Jarak, kolonialisme, dan 

modernitas memberi ruang luas bagi lokalitas nusantara untuk 

menegosiasikan unsur-unsur lokal dalam ajaran Islam. 

Meskipun tidak terarabkan, Islam sangat signifikan 
memengaruhi budaya Indonesia di bidang kemasyarakatan dan 
kenegaraan. Sejarah perumusan nilai-nilai Pancasila merekam 
peran determinan aspek-aspek keislaman bagi kelahiran sila 
ketuhanan, keadilan, keadaban, kerakyatan, kebijaksanaan, 
permusyawaratan, dan perwakilan. Penelusuran lebih jauh 
mengenai sejarah perumusan Pancasila menemukan kemiripan 
antara rumusan sila keempat Pancasila dengan ungkapan bahasa 
Arab, ra’s al-ḥikmah al-masyūrah, “pangkal kebijaksanaan adalah 
musyawarah”. Kemiripan terjadi bukan disebabkan karena aspek 
kebetulan, tetapi sejarah panjang kehadiran Islam di nusantara 
telah mencairkan unsur Islam dan lokal dalam suatu kebudayaan 
Islam Nusantara. Islam tidak hanya tampil sebagai simbol 
kebudayaan, melainkan mengisi kedalaman batin masyarakat 
nusantara. 

Praktik keislaman masyarakat nusantara juga telah 
menjangkau ruang psikologi sosial. Islam secara radikal bersifat 
egaliter dan mempunyai semangat keilmuan. Kehadiran Islam di 
nusantara membawa konsep perubahan sangat radikal. Raja 
adalah seorang penguasa mutlak sebelum kedatangan Islam. 
Seorang raja dapat dengan leluasa mengambil-alih tanah rakyat. 
Kedatangan Islam telah membebaskan banyak orang dari belenggu 
feodalisme. Islam mengajarkan persamaan semua orang 
dihadapan Allah swt. Tidak seorang pun dibenarkan untuk 
diistimewakan sebagai lebih unggul, tidak ada sakramen ataupun 
acara-acara inisiasi misterius, dan tidak ada stratifikasi kelas ulama 
sebagaimana kasta-kasta dalam ajaran agama lain.  
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C. Paradigma Keislaman, Praktik Lokalitas, dan Permasalahan 

Mocera Tasi 

Persentuhan antara Islam dengan budaya lokal disikapi 

secara epistemologis oleh ilmu usul fikih. Kaidah fikih menyatakan 

bahwa “adat dapat menjadi hukum” (al-‘ādat muḥakkamat). 

Legitimasi atas adat memberi ruang bagi budaya lokal untuk 

diperlakukan sebagai sumber hukum dalam Islam. Kelahiran 

kaidah tentang adat dapat dianggap sebagai wujud rekonsiliasi 

Islam dengan budaya lokal pada tataran kultural. Rekonsiliasi 

banyak pula ditemukan dalam filosofi beberapa wilayah nusantara, 

meskipun islamisasi dilakukan secara top down.18 Pengislaman raja 

dan akomodasi syariat dalam sistem pemerintahan di beberapa 

wilayah nusantara menggambarkan rekonsiliasi Islam dan lokalitas.  

Penelitian mengenai sejarah perjalanan hukum Islam 

mengungkapkan bahwa faktor sosial budaya mempunyai pengaruh 

penting dalam mewarnai produk-produk pemikiran hukum Islam. 

Produk hukum Islam dapat ditemukan dalam bentuk kitab fikih, 

peraturan perundang-undangan di negeri muslim, keputusan 

pengadilan, dan fatwa-fatwa ulama. Akomodasi lingkungan sosial 

budaya dalam produk fikih ditimba dari pengalaman para 

pembangun mazhab fikih terdahulu. Para pembangun mazhab 

terdahulu tidak menafikan unsur-unsur tradisi dalam 

pengembangan sisitem hukum Islam. Imam Malik membangun 

banyak hukum atas dasar praktik penduduk Madinah. Abu Hanifah 

dan para pendukungnya memiliki aneka ragam produk hukumnya 

berdasarkan keanekaragaman adat kebiasaannya. Imam al-Syafi’i 

membangun pandangan baru saat menetap di Mesir, setelah 

sebelumnya bermukim di Baghdad. Sejarah mengenai ulama 

                                                             
18Nurcholish Madjid, “Akulturasi Islam dan Budaya Lokal”, dalam Budhi 

Munawar-Rahman, Ensiklopedi Nurcholish Madjid (Jakarta: Paramadina, 2015), h. 

379 
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panutan mazhab fikih menjadi referensi bagi upaya penyesuaian 

Islam dengan budaya lokal.  

Islam sampai ke Indonesia juga melewati proses akulturasi 

dengan warisan budaya Persia (Iran/Arya). Terlepas dari kontroversi 

mengenai waktu, asal, dan proses kedatangan Islam di Indonesia, 

pengaruh unsur-unsur budaya Persia dalam Islam di Indonesia 

dapat dilihat dalam bidang bahasa. Penelusuran kebahasaan 

menemukan bahwa terdapat beberapa lafal Arab dalam bahasa 

Indonesia diadopsi melalui bahasa Persia. Contoh yang dapat 

disebutkan adalah ta’ al-marbūṭah (”t”). Jika akhir lafal berhenti 

pada huruf ”t”, maka ejaan ”t” berubah menjadi ”h”. Jika ”t” 

bersambung dengan huruf vokal, maka ejaan tetap dengan ”t”. 

Lafal Arab dalam bahasa Indonesia dengan akhiran ta’ al- marbūṭah 

dibacai sebagai ”t”, seperti kata adat, berkat, dawat, hajat, jemaat, 

kalimat, niat, rahmat, sifat, tobat, warkat, zakat, dan salat. 

Pengaruh langsung bahasa Arab dapat pula dilihat melalui ciri-ciri 

akhiran ta’ marbūṭah yang dieja sebagai ”h” pada waqaf, seperti 

gairah, makalah, mahkamah, muamalah, usrah, zarrah, falsafah, 

dan berkah.19 Transliterasi lafal Arab ke dalam kosa kata bahasa 

Indonesia berlangsung secara alami dan diterima sebagai kekayaan 

budaya dalam aspek kebahasaan. 

Kehadiran sistem stratifikasi sosial-politik di dunia Islam 

pada dasarnya bukan merupakan bangunan ajaran Islam. Unsur 

Aryanisme telah ikut mengukuhkan sistem hirarki masyarakat Islam 

melalui warisan Bani Umayyah. Stratifikasi sosial serapan dari unsur 

Aryanisme dapat dikatakan sebagai polusi bagi sistem dan prinsip-

prinsip Islam klasik. Lapisan-lapisan sistem kemasyarakatan Islam 

Indonesia non egaliter mendapat pengaruh dari faktor-faktor 

historis peninggalan masyarakat Islam klasik. Selain faktor bawaan 

                                                             
19Khamami Zada, dkk., “Islam Pribumi: Mencari Wajah Islam Indonesia”, 

h. 9-11  
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masyarakat Islam klasik, pelapisan sosial masyarakat Islam 

Indonesia diperoleh melalui interaksi ajaran Islam dengan budaya 

lokal. Beberapa bentuk unsur luar dalam praktik-praktik umat Islam 

dipandang sebagai penyempalan dari norma-norma ajaran Islam. 

Akulturasi Islam dan budaya lokal tetap selalu berpijak pada 

asas tadarruj (bertahap). Upaya transformasi dari ‘urf fāsid menjadi 

‘urf ṣaḥīḥ dilakukan melalui pendekatan kultural. Kerja-kerja 

transformatif dimaksudkan untuk meminimalisir benturan keras 

antara Islam dan tradisi lokal. Kerja transformatif dilakukan atas 

kesadaran mengenai kedalaman akar tradisi dalam keyakinan 

masyarakat lokal. Proses transformasi berlangsung sebagai suatu 

bentuk konversi dari ‘urf fāsid menjadi ‘urf ṣaḥīḥ. Konversi budaya 

berjalan kohesif dan adhesif dari kepercayaan lama kepada ajaran 

tauhid. Keberhasilan konversi keyakinan ditunjang oleh strategi 

penyampaian misi berbasis kultural. Strategi dakwah kultural 

merekomendasikan dialog setara antara Islam dan lokalitas. Dialog 

setara dilakukan melalui proses saling kritik, saling mengisi, dan 

saling bernegosiasi. Kesetaraan dialog antara Islam dan lokalitas 

melahirkan transformasi kebudayaan. Transformasi dapat 

berwujud kebudayaan Islam bernuansa lokal atau lokal bernuansa 

Islam. 

Wujud praktik kebudayaan Islam bernuansa lokal di 

Indonesia terekam dalam upacara-upacara sosial budaya. Tradisi 

lokal Sumatera mengenal upacara tabut untuk memperingati 

maulid (kelahiran) nabi saw., masyarakat Jawa mengenal tradisi 

sekaten sebagai kegiatan peringatan kelahiran nabi saw., dan 

penduduk Cikoang di Takalar melakukan tradisi maudu’ lompoa 

sebagai perayaan maulid nabi saw. Pertunjukan-pertunjukan 

kesenian populer tradisional tidak luput pula dari pengaruh Islam. 

Akulturasi terlihat pada seni tari (Jipen, Zaman, Seudati, Srandul, 

Kuntulan, Emprak, dan Badui), seni musik (gambus dan kasidah), 
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kaligrafi, sastra, arsitektur, dan seni bela diri.20 Tradisi tahlil, 

barzanji, dan ritual kematian merupakan bentuk-bentuk kreatif 

akulturasi Islam dan kebudayaan peninggalan generasi awal para 

penyebar Islam di nusantara. Ajaran Islam berupaya untuk 

dinegosiasikan dengan tradisi-tradisi yang berakar pada kedalaman 

batin masyarakat nusantara pra-Islam. Operasionalisasi siasat 

kebudayaan oleh para penganjur Islam di nusantara memberi andil 

dalam kemudahan penerimaan Islam dalam heterogenitas etnis 

nusantara.  

Realitas masyarakat Islam Indonesia semakin menegaskan 

bahwa Islam secara teologis merupakan sistem nilai dan ajaran 

yang bersifat Ilahiah dan transenden. Aspek sosiologis 

menampilkan Islam sebagai fenomena peradaban umat manusia. 

Dialektika antara ajaran dengan realitas kehidupan selalu 

menyertai sejarah perjalanan Islam. Sejak awal kelahirannya, Islam 

tumbuh dan berkembang dalam suatu kondisi yang tidak hampa 

budaya. Kenyataan historis memberi gambaran mengenai peran 

signifikan siasat kebudayaan dalam mengantarkan Islam menuju 

perkembangan progresif sehingga sampai kepada suatu peradaban 

yang representatif dan diakui oleh masyarakat dunia. 

Persentuhan Islam dan budaya secara akomodatif dan 

fleksibel membentuk spektrum Islam kolaboratif. Spektrum 

kolaboratif digambarkan sebagai relasi antara Islam dan budaya 

lokal berwatak inkulturatif. Watak inkulturatif diperoleh melalui 

konstruksi bersama antara elit lokal dengan masyarakat dalam 

sebuah proses dialektika berkelanjutan. Karakteristik Islam 

kolaboratif mencakup adopsi unsur lokal yang tidak bertentangan 

dengan ajaran dasar dan penguatan ajaran Islam melalui proses 

transformasi secara terus menerus. Adopsi unsur lokal dilegitimasi 

                                                             
20Khamami Zada, dkk., “Islam Pribumi: Mencari Wajah Islam Indonesia”, 

h. 9-11  
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oleh pemahaman teks-teks Islam atas dasar interpretasi elit lokal. 

Islam bernuansa lokal hadir melalui tafsiran agen sosial yang secara 

aktif berkolaborasi dengan masyarakat luas dalam kerangka 

mewujudkan Islam bercorak nusantara. Kekhasan corak Islam 

nusantara direpresentasi melalui penghargaan terhadap tradisi-

tradisi yang hidup dalam masyarakat. Ragam ranah budaya yang 

diwarnai ataupun dikaitkan dengan Islam memiliki orientasi 

konseptual. Para pelaku tradisi dari kalangan masyarakat Islam 

mengaitkan orientasi konseptual dengan ekspektasi perolehan 

”berkah” sebagai suatu yang sakral, mistis, dan magis. Keterkaitan 

dengan sakralitas dan mistisisme mewarnai genuinitas atau 

lokalitas Islam. Bangunan genuinitas atau lokalitas Islam dihasilkan 

melalui konstruksi sosial masyarakat lokal terhadap Islam. 

Masyarakat lokal mengonstruksi realitas keislaman berbasis 

kemapanan budaya lokalnya. 

Proses konstruksi berlangsung dengan kesadaran 

mengenai ketidakvakuman budaya di wilayah kedatangan Islam. 

Ketika Islam hadir di suatu wilayah, maka konstruksi lokal ikut serta 

membangun kebudayaan Islam. Pembauran Islam dengan budaya 

lokal adalah gejala normal dari dinamika umat Islam. Pergumulan 

dan interaksi umat Islam dengan aneka budaya akan 

mengondisikan munculnya karakter lebih akomodatif. Semakin 

interaktif umat Islam dengan budaya lokal, maka kecenderungan 

akomodatif Islam semakin tinggi. Semakin minim interaksi umat 

Islam dengan kebudayaan lokal, maka kecenderungan akomodatif 

Islam atas budaya lokal semakin rendah. Sejarah mencatat kesan 

kehadiran Islam di tengah dialektika wahyu ilahi dan kebudayaan 

manusia, atau lebih khusus lagi tradisi lokal Arab pra-Islam. 

Pembacaan terhadap sejarah Islam awal merekomendasikan 

urgensi pemilahan antara universalitas dan partikularitas Islam. 

Nilai-nilai universal Islam diperoleh dari kemutlakan wahyu, 

sedangkan partikularitas Islam dihasilkan oleh kenisbian budaya 
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manusia. Pemilahan dimaksudkan untuk mengidentifikasi dimensi 

uninterpretated (tidak memungkinkan interpretasi manusia) dan 

interpretated (memungkinkan interpretasi manusia). Pembedaan 

dimensi keislaman tidak dimaksudkan sebagai tindakan penyisihan 

satu tradisi pengemas tampilan Islam, melainkan sebagai upaya 

bijak dalam rangka pembacaan ulang tradisi dengan menggunakan 

perspektif kontemporer. Pembacaan ulang tradisi diperlukan untuk 

merespon akselerasi perubahan waktu dan tempat. Respon atas 

perubahan tempat dan waktu menghendaki pembaruan cara 

pandang tradisi keagamaan, tanpa menghilangkan spirit dan 

kandungan nilai moral. Setiap perubahan senantiasa 

memperhatikan aspek-aspek kesinambungan tradisi, sebab 

kebudayaan bagi suatu suku bangsa ataupun kelompok 

masyarakat merupakan representasi dari jati diri pemiliknya. 

Meskipun dinyatakan sebagai jati diri, tradisi tidak statis dan 

absolut. Ungkapan-ungkapan budaya dapat mengalami perubahan. 

Fungsi-fungsi dalam berbagai pranata dapat pula mengalami 

perubahan. Perubahan dapat terjadi oleh rangsangan atau tarikan 

gagasan-gagasan baru dari luar masyarakat. Rangsangan dan 

tarikan kadang-kadang menekan eksistensi tradisi lokal. Tekanan 

berat terhadap tradisi lokal boleh jadi mencerabut akar tradisi dari 

ruang kultural. Tradisi lama digantikan oleh tradisi baru. Tradisi 

pengganti sering kali tidak terkait dengan aspek tradisi sebelumnya. 

Apabila tradisi telah tercerabut dari ranah kultural, maka 

masyarakat kehilangan kekuatan penopang bagi tegaknya identitas 

kebangsaan. Situasi lebih lunak dapat terjadi ketika tradisi didorong 

ke arah transformasi. Budaya lama dalam proses transformasi 

berubah melalui pengambilalihan unsur-unsur budaya lain secara 

masif. Transformasi membentuk wajah baru kebudayaan. 

Kebaruan dalam konteks transformasi unsur budaya lain masih 

menyertakan sebahagian tradisi lama. Penyertaan sebahagian 
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tradisi lama dalam transformasi kebudayaan dapat memelihara 

kelanjutan identitas kebudayaan. 

Islam sebagai agama wahyu diklaim menjadi penerus dan 

penyempurna tradisi Judeo-Kristiani. Bangunan tradisi baru Islam 

berintikan jalinan tiga sendi, yaitu: iman (percaya), Islam (berserah 

diri), dan ihsan (berbuat baik). Tiga sendi Islam mengembangkan 

seperangkat sistem kepercayaan, sistem ritual, system norma 

social, dan kompleksitas etika behavioral. Penerapan kompleksitas 

perangkat Islam dapat dilakukan secara lentur. Fleksibilitas pada 

batas-batas tertentu membuka ruang memadai bagi terjadinya 

proses adopsi, adaptasi, dan akomodasi secara jenius dengan 

budaya lokal. Walaupun inti ajaran Islam bersifat universal, namun 

artikulasi ajaran Islam dapat beragam sesuai konteks lokal dan 

sosial tempat pemeluknya berada. Tidak sedikit tradisi lokal diklaim 

sebagai budaya Islam setelah memperoleh pembenaran dari 

sumber hukum Islam paling mendasar, al-Qur’an dan hadis. 

Meskipun Islam telah diterima oleh sebahagian besar 

masyarakat Indonesia, tidak jarang terjadi ketegangan dalam dialog 

antara Islam dan lokalitas. Pergulatan Islam dengan lokalitas juga 

menyajikan fenomena kekerasan verbal untuk menghakimi praktik 

ritual tertentu dalam suatu masyarakat. Ungkap[an syirik, tahayul, 

bid’ah, dan khurafat selalu menghiasi penghakiman terhadap 

tradisi lokal. Penghakiman kelompok tertentu atas praktik ritual 

lokal telah melahirkan resistensi dari masyarakat pelaku ritual. 

Fenomena kekerasan verbal berimplikasi negatif bagi dialog antara 

Islam dan lokalitas. Dialog mengalami hambatan psikologis 

sehingga jauh dari kesan kreatif. Hambatan psikologis menyulitkan 

kehadiran kebudayaan lebih bermakna, baik bagi pengembangan 

kebudayaan Islam mau pun bagi masyarakat pelaku ritual. 

Fenomena penghakiman juga menimpa ritual maccera tasi’. 

Praktik ritual dilakukan oleh masyarakat bugis di wilayah pesisir. 
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Ritual maccera tasi dilaksanakan sebagai ungkapan terima kasih 

kepada Sang Pencipta atas berkat limpahan kekayaan alam untuk 

kesejahteraan umat manusia. Orang Wotu di Kabupaten Luwu 

Timur mengenal frasa mocera tasi sebagai penanda bagi tradisi 

maccera tasi. Ritual mocera tasi tidak semata-mata dilaksanakan 

sekaitan dengan ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta, 

melainkan lebih jauh lagi berkaitan dengan kehadiran dan 

kelangsungan hidup seluruh makhluk ciptaan Sang Khalik. Mocera 

tasi sebagai instrumen kebudayaan hadir dalam praktik dan 

memori masyarakat mengenai nilai-nilai sakral dan keyakinan 

hidup. Kehadiran ritual mocera tasi dalam praktik dan memori 

orang Wotu telah melewati rentang waktu sangat panjang. 

Perubahan cepat dan masif dalam tatanan masyarakat 

kontemporer tidak dapat menghalangi pewarisan ritual mocera tasi 

dari generasi ke generasi. Daya tahan ritual mocera tasi dalam 

praktik kebudayaan menunjukkan keluasan manfaat ritual bagi 

masyarakat etnis Wotu. Manfaat ritual mocera tasi menjangkau 

wilayah spiritual dan material orang Wotu. Mocera tasi tidak 

semata-mata diapresiasi oleh orang Wotu dalam batasan praktik 

formalitas kebudayaan, tetapi juga menjadi spirit tingkah laku dan 

kepatuhan kepada pemimpin lokal.  

Permasalahan mengenai ritual mocera tasi muncul ketika 

paradigma modernitas dan formalisme syariat menggugat praktik-

praktik lokal, termasuk ritual mocera tasi. Gugatan modernitas dan 

terutama formalisme syariat mengusik keyakinan orang Wotu 

sebagai penganut Islam taat sekaligus pelaku ritual mocera tasi.  

Pokok permasalahannya adalah bagaimana orang Wotu 

memperlakukan mocera tasi dalam kaitannya dengan syariat 

Islam? Pokok permasalahan diurai dalam sub permasalahan, yaitu: 

bagaimana relasi antara keyakinan orang Wotu dengan ritual 

mocera tasi? Bagaimana orang Wotu memaknai praktik simbolis 

ritual mocera tasi dalam konteks diplomasi kebudayaan? 

Bagaimana status mocera tasi dalam timbangan nalar syariat? 
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Penelusuran jawaban atas permasalahan mengenai ritual 

mocera tasi akan dilakukan melalui eksplorasi pemahaman orang 

Wotu. Eksplorasi pemahaman bermaksud menyelami keyakinan 

orang Wotu tentang syariat Islam dan ritual mocera tasi. 

Pemahaman menyentuh ranah warisan kearifan generasi 

terdahulu, pemaknaan-pemaknaan, interpretasi-interpretasi, dan 

siasat-siasat lokal terkait syariat Islam dan ritual mocera tasi. 

Pemahaman masyarakat tersusun dalam konfgurasi wawasan 

teologi, kosmologi, ideologi, dan nalar kolektif mengenai syariat 

Islam dan ritual mocera tasi. Eksplorasi juga dimaksudkan untuk 

mengungkap kedalaman realitas mocera tasi dalam konteks relasi-

relasi sosial dan kultural masyarakat. Pengungkapan relasi sosial 

dan kultural dalam realitas mocera tasi bersentuhan dengan posisi 

ritual sebagai teks dan konteks. Posisi tekstualis dan kontekstualis 

mocera tasi memiliki ragam kesan simbolis. Kesan-kesan simbolis 

dimaknai dan disikapi secara beragam. Orang Wotu juga tidak 

memiliki keseragaman sikap mengenai ritual mocera tasi. 

Keragaman sikap atas tradisi mocera tasi dibaca sebagai praktik 

diskursif. Mocera tasi diperbincangkan, diperdebatkan, dan dikritik 

melibatkan orang-orang dari kalangan berbeda dengan pendekatan 

dan tingkat pengetahuan berbeda. Perbincangan dan perdebatan 

oleh banyak kalangan menjadi arena diplomasi ritual mocera tasi 

dan kebudayaan orang Wotu. Arena memihak ritual mocera tasi dan 

kebudayaan orang Wotu dari sisi diplomasi, meskipun stereotip 

mewarnai perbincangan dan perdebatan.  

Stereotip terhadap ritual mocera tasi lahir melalui 

pendekatan teologi normative. Mocera tasi dinilai sebagai praktik 

warisan kepercayaan pra Islam, tanpa melihat modifikasi teologi 

pasca keislaman. Pendekatan teologi normative memandang 

seluruh praktik ritual di luar petunjuk teks adalah bertentangan 

dengan syariat Islam. Pendekatan teologi normative tampak tidak 

ramah dalam menimbang ritual mocera tasi, padahal Islam 
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didedikasikan sebagai ajaran rahmat bagi segenap alam. Upaya 

memenuhi aspek kerahmatan syariat Islam memerlukan 

pengembangan penalaran maslahat sebagai timbangan bagi ritual 

mocera tasi. Penalaran kemaslahatan syariat Islam mengacu pada 

lima aspek universal (al-kulliyyāt al-khams) dan skala prioritas 

maslahat. Penalaran kemaslahatan tidak berarti mengabaikan 

pendekatan teologi normative, tetapi menempatkannya secara 

proporsional.   
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BAB II 

TEORI PENALARAN SYARIAT ISLAM 

A. Maslahat sebagai Teori Penalaran 

Istilah maslahat ditransliterasi dari kata maṣlaḥat dalam 

bahasa Arab. Maṣlaḥat diderivasi dari kata kerja dasar صلح dengan 

suku kata 21 ص ل ح yang mengacu pada wazan ṣalaḥa, yaṣluḥu, 

ṣalḥan wa ṣalāḥan. Kata ṣalaḥa bermakna baik atau kebaikan, 

sebagai lawan dari kata fasād (rusak).22 Lafal maṣlaḥat adalah 

bentuk tunggal bagi lafal plural maṣāliḥ. Kata maṣlaḥat dapat berarti 

manfaat, kepentingan, atau penghasil nilai manfaat materi maupun 

non materi.23 Imam al-Ghazālī memberi referensi pemahaman 

maslahat kepada spirit kehadiran syariat bagi umat manusia. Spirit 

syariat menyangkut konsep dan tindakan dalam rangka memelihara 

kemaslahatan agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Segala upaya 

bagi pemeliharaan kemaslahatan lima aspek utama disebut  

maṣlaḥat. Setiap gagasan atau tindakan yang menghilangkan lima 

aspek utama tergolong mafsadat atau mudarat (kerusakan). 

Menolak atau menghilangkan mudarat berarti menghadirkan 

maslahat pada saat bersamaan.24 Maslahat menurut Imam al-

Ghazālī merujuk pada kesesuaian maslahat atau manfaat dengan 

                                                             
21Abū Ḥusain Aḥmad bn Fāris bn Zakariyā, Mu’jam Maqāyis al-Lughah juz 

II (Bairūt: Dār al-Fikr. 1979), h. 303  

22Majd al-Dīn Muḥammad bn Ya’qūb al-Fairūzābādī, al-Qāmūs al-Muḥīṭ 

(Bairūt: Dār al-Fikr. 1999), h. 208;  Abū al-Qāsim Maḥmūd bn ‘Amr bn Aḥmad al-

Zamakhsyarī, Asās al-Balāgah, juz 1 (cet. ; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 1998), 

h. 554;  Zain al-Dīn Abū ‘Abd Allāh al-Ḥanafī al-Rāzī,  Mukhtār al-Șāḥḥāḥ (cet. V; 

Bairūt: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 1999), h. 178  

23Ibnu Manżūr al-Afrikī, Lisān al-‘Arab, jilid I (Bairūt: Dār al-Șādir, t.th.), h. 

517  

24Abū Hāmīd bn Muḥammad bn Muḥammad al-Ghazālī, Al-Mustaṣfā min 

‘Ilmi al-Uṣūl (t.tp: Nur al-Ṡaqāfāt al-Islāmiyyat. t. th.), h. 482  
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tujuan kehadiran syariat. Realisasi tujuan syariat menurut Saif al-

Dīn al-Āmidī dapat berwujud pemenuhan kemaslahatan, 

penghilangan mudarat, atau kombinasi pemenuhan maslahat dan 

penghilangan mudarat.25 Maslahat akan selalu mengandung salah 

satu dari dua sisi, menghasilkan manfaat atau menghindari 

kemudaratan. Maslahat dan mudarat tidak dapat hadir secara 

bersamaan, sebab maslahat dan mudarat merupakan dua titik 

ekstrim saling berlawanan. Jika maslahat hadir, maka mudarat 

tidak ada. Jika mudarat hadir maka maslahat hilang. 

Maslahat menurut al-Syāṭibī mencakup kemaslahatan 

duniawi dan ukhrawi. Segala usaha bagi penegakan kesempurnaan 

kehidupan manusia dan pencapaian kenikmatan semata disebut 

maslahat duniawi. Semua upaya pengharapan rida dan 

menghindari murka Allah swt. tergolong dalam kategori maslahat 

ukhrawi.26 Maslahat pada hakikatnya menyangkut penegakan 

kehidupan manusia, bukan kebinasaan. Penegakan kehidupan 

manusia memberi implikasi pada perolehan keuntungan ukhrawi. 

Ḥusain Ḥāmid Hassān memaknai maslahat secara‘urfī (bahasa 

sehari-hari) sebagai al-sabab al-mu’addī ilā al-ṣalāḥ wa al-naf’,27 

alasan bagi pemenuhan kemaslahatan dan kemanfaatan. 

Pandangan Ḥusain Ḥāmid Hassān memiliki kedekatan makna 

dengan pendapat Najm al-Dīn al-Ṭūfī bahwa maslahat adalah al-

                                                             
25Saif al-Dīn Abū al-Ḥasan ‘Alī bn Abī ‘Alī bn Muḥammad al-Āmidī, al-Iḥkām 

fī Uṣūl al-Aḥkām, juz II (Bairūt: Muassasah al-Nūr. 1388), h. 339  

26Abū sḥāq brāhim bn Mūsā al-Syāṭibī, al-Muwāffaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah, 

jilid I (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 20 dan 25; Ahmad al-Raisūnī, 

Naẓariyyat al-Maqāṣid ‘Inda al-Imām al-Syāṭibī (cet. ; Bairūt: Mu’assasah al-

Jāmi’iyyah li al-Dirāsāt wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1992), h. 209-211  

27Ḥusain Hāmid Hassān, Naẓariyyat al-Maṣlaḥah fī al-Fiqh al-Islāmī (al-

Qāhirah: Maktabah al-Mutanabbī, 1981), h. 9  
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sabab al-mu’addī ilā maqṣūd al-syāri’ ‘ibādatan aw ‘ādatan,28 

alasan untuk memenuhi tujuan syāri’ (Allah swt. dan rasulullah 

saw.), baik dari aspek ibadah maupun sosio-kultural. Kemaslahatan 

ibadah tidak dapat dipahami melalui penalaran akliah, sementara 

kemaslahatan sosio-kultural dapat ditelusuri melalui penalaran 

kemanusiaan.29 Pemberian ruang seluas-luasnya terhadap akal 

untuk memahami kemaslahatan sosio-kultural menjadi landasan 

pandangan Najm al-Dīn al-Ṭūfī mengenai pengutamaan maslahat 

daripada teks syariat jika terjadi kontradiksi.30 Apabila teks syariat 

dan ijma’ sejalan dengan pertimbangan kemaslahatan, maka 

maslahat dapat diamalkan. Dukungan teks syariat, ijma’, dan 

maslahat mengukuhkan pengamalan maslahat. Jika teks syariat 

dan ijma’ mengalami kontradiksi dengan kemaslahatan, maka 

kemaslahatan lebih diutamakan daripada petunjuk teks syariat dan 

ijma’. Kemaslahatan dalam konteks pengutamaannya atas teks 

syariat dan ijma diposisikan sebagai takhṣīṣ dan bayān.31 

Kemaslahatan ibadah berkaitan dengan tujuan Allah swt. 

menitahkan perbuatan ibadah kepada hamba. Orientasi 

kemaslahatan ibadah lebih dominan pada keselamatan individu 

secara ukhrawi, meskipun juga memiliki implikasi terhadap 

kemaslahatan sosio-kultural atau duniawi. Manifestasi 

kemaslahatan sosio-kultural menyangkut ranah muamalah. 

                                                             
28Najm al-Dīn al-Ṭūfī, Risālah fī Ri’āyat al-Maṣlaḥah (cet. ; al-Qāhirah: al-

Dār al-Miṣriyyah al-Libnāniyyah, 1993), h. 25  

29Najm al-Dīn al-Ṭūfī, Risālah fī Ri’āyat al-Maṣlaḥah, h. 48  

30Najm al-Dīn al-Ṭūfī, Risālah fī Ri’āyat al-Maṣlaḥah, h. 23  

31Takhṣīṣ adalah pemberian makna khusus terhadap lafal teks yang 

bersifat umum dan bayān merupakan eksplanasi atas lafal suatu teks. Sulaimān 

bn ‘Abd al-Qawī al-Baghdādī al- Ḥanafī, al-Ta’yīn fī Syarah al-‘Arba’īn (cet. ; Bairūt: 

Mu’assasah al-Rayyān, 1998), h. 21 dan 27  
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Jangkauan kemaslahatan sosio-kultural dapat mencakup individu, 

masyarakat, duniawi, dan ukhrawi.   

Yūsuf al-Qarḍāwī menyatakan bahwa tujuan syariat selalu 

memihak kepentingan umat manusia. Kepentingan manusia 

berhubungan dengan salah satu dari pilihan al-taḥṣīl atau al-ibqā’. 

Al-taḥṣīl menyangkut proses pemenuhan maslahat, sementara al- 

ibqā’ menyangkut proses penolakan kemudaratan. al- taḥṣīl atau al- 

ibqā’ dapat berkaitan dengan dimensi religius dan dapat pula 

berkaitan dengan dimensi keduniaan.32 Senada dengan Yūsuf al-

Qarḍāwī, Sa’īd Ramaḍān al-Būtī mengemukakan tesis bahwa segala 

sesuatu yang mengandung nilai manfaat dapat disebut maslahat. 

Manfaat dapat dihasilkan melalui al-jalb atau al-taḥṣīl. Al-jalb 

menyangkut perbuatan langsung bermuatan manfaat. Al- taḥṣīl 

berkenaan dengan kehadiran manfaat sebagai implikasi dari suatu 

usaha atau perbuatan.33 Kemaslahatan dapat disebut sebagai 

perwujudan dari suatu perbuatan bermanfaat atau penolakan 

kemudaratan. Kemaslahatan menjadi tujuan Allah swt. melegislasi 

syariat kepada umat manusia. Tujuan syariat dalam tradisi 

pemikiran hukum Islam dibangun dalam konfigurasi konsep 

maqāṣid al-syarī’at. 

Frasa maqāṣid al-syarī’at terdiri dari dua kata, yaitu maqāṣid 

dan al-syarī’at. Maqāṣid adalah bentuk plural dari maqṣūd yang 

berarti kesengajaan atau tujuan.34 Syarī’at secara leksilkal 

                                                             
32Abd al-Raḥmān Yūsuf Abd Allāh al-Qarḍāwī, “Naẓariyyat Maqāṣid al-

Syarī’at bain al-Syaikh al-Islām bn Taimiyyah wa Jumhūr al-Uṣūliyyīn; Dirāsah 

Muqāranah min al-Qarn al-Khāmis lā al-Qarn al-Sābi’ al-Hijrī”, Uṭrūḥah (al-Qāhirah: 

al-Jāmi’ah al-Qāhirah, 2000), h. 77  

33Muḥammad Sa’īd Ramaḍān al-Būṭī, Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Syarī’at 

al-Islāmiyyat (cet. VI; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1992), h. 27  

34Hans Wehr, Dictionary of Modern Written Arabic (London McDonald, 

1980), h. 767  
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bermakna jalan menuju sumber air,35 atau jalan menuju sumber 

pokok kehidupan.36 Kata kerja dasar syara’a pada derivasi syir’at 

disepadankan dengan kata warada, datang. Syara’a al-wārid berarti 

memasukkan air ke dalam mulut. Syara’a al-dawāb fī al-mā’ berarti 

masuk ke dalam air. Kata syir’at dan syarī’at dimaknai sebagai 

tempat mengalirnya air. Makna lafal syarī’at berkembang menjadi 

agama yang digariskan oleh Allah swt. berupa perintah puasa, salat, 

haji, zakat, dan seluruh amalan yang bersifat peribadatan.37 Syarī’at 

dan bentuk asalnya diartikan sebagai metode atau sebuah jalan 

karena tempat mengalirnya air merupakan sebuah jalur, metode, 

atau jalan. Pengertian jalur, metode, atau jalan juga digunakan 

untuk memaknai kata syara’a, syir’at dan syarī’at dalam teks al-

Qur’an. Istilah syarī’at secara literal dalam teks QS asy-Syura/42: 

13 tidak bermakna legislasi hukum (tasyrī’) atau undang-undang 

(qānūn). Kemunculan kata syara’a dan syarī’at dalam al-Qur’an 

ditemukan pada ayat makkiyah yang berarti turun di Mekah 

sebelum legislasi hukum.38 Terdapat pula derivasi kata syara’a 

dalam bentuk syir’at pada QS al-Ma’idah/5: 48 yang diturunkan di 

Madinah setelah legislasi dimulai. Kata syir’at pada QS al-

Ma’idah/5: 48 diturunkan berkenaan dengan penerapan hukuman 

zina dalam kitab taurat umat yahudi.39 Teks ayat dimaksudkan 

untuk menyatakan bahwa setiap syariat, baik Islam maupun Yahudi 

memiliki metode dan jalan. Metode Islam dan Yahudi memiliki 

banyak perbedaan. Apabila terdapat kesamaan, maka 

                                                             
35Ibnu Manżūr al-Afrikī, Lisān al-‘Arab, jilid I, h. 175  

36Fazlu Rahman, Islam (Bandung: Pustaka, 1984), h. 149  

37Muḥammad Sa’īd al-‘Asymāwī, Uṣūl al-Syarī’ah (cet. V; Bairūt: al-Intisyār 

al-‘Arabī, 2004), h. 48-49 

38Muḥammad Sa’īd al-‘Asymāwī, Ḥaṣād al-‘Aql (cet. II; Bairūt: al-Intisyār al-

‘Arabī, 2004), h. 39 

39al-‘Asymāwī, Uṣūl al-Syarī’ah, h. 49 
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kesamaannya terletak pada rekomendasi mengenai urgensi 

penerapan hukum. Legislasi hukum dalam al-Qur’an tidak 

menyebutkan istilah syarī’at dan derivasinya, melainkan langsung 

menyebut obyek legislasi melalui varian bentuk dan gaya bahasa, 

seperti imperatif perintah dan larangan. Kenyataan teks 

menunjukkan bahwa penggunaan kata syara’a dalam teks al-

Qur’an tidak spesifik pada makna hukum. 

Istilah syariat dalam Islam telah mengalami peralihan 

makna seiring perjalanan waktu dan perkembangan ajarannya. 

Kata syariat untuk pertama kali dimaknai sebagai jalan atau 

metode dalam Islam. Kata syariat mengalami transformasi makna 

menjadi segala sesuatu yang terdapat dalam al-Qur’an, seperti jalan 

agama, aturan ibadah, legislasi hukum, dan muamalah. Kata syariat 

mengalami perluasan makna yang meliputi semua hukum agama, 

aturan ibadah, legislasi hukum, muamalah, segala yang berkaitan 

dengan hadis, pendapat para ahli fikih, mufassir, cendikiawan, dan 

ajaran tokoh-tokoh agama.40 Istilah syariat diasosiasikan kepada 

makna ajaran agama secara keseluruhan serta praktik-praktik 

kebudayaannya tertulis dan tidak tertulis. Pengkajian mengenai 

teks-teks syariat mencakup keseluruhan aspek ajaran Islam, 

meskipun porosnya tetap pada teks al-Qur’an dan hadis. Syarī’at 

dalam definisi Maḥmūd Syaltūt adalah aturan-aturan ciptaan Allah 

swt. ditujukan untuk menjadi pedoman umat manusia dalam 

mengatur hubungan dengan Allah swt., sesama manusia, alam, dan 

seluruh kehidupan.41 Syariat berarti tata aturan yang mencakup 

relasi manusia dalam dimensi vertikal dan horizontal. Menurut Alī 

al-Sāyis, syariat meliputi hukum-hukum hasil ketetapan Allah swt. 

kepada manusia untuk dipercaya dan diamalkan demi 

                                                             
40al-‘Asymāwī, Uṣūl al-Syarī’ah, h. 49 

41Muḥammad Maḥmūd Syaltūt, Islām: ‘Aqīdah wa Syarī’at (al-Qāhirah: 

Dār al-Qalam, 1966), h. 12  
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kemaslahatan di dunia dan di akhirat.42 Makna-makna 

sebagaimana dikemukakan memberi informasi bahwa syariat 

memuat aspek petunjuk hidup demi kemaslahatan umat manusia. 

Kemaslahatan syariat tidak semata-mata mencakup kemaslahatan 

duniawi, melainkan pula kemaslahatan ukhrawi. 

Maqāṣid al-syarī’at dapat berarti suatu manfaat yang 

ditujukan Allah kepada manusia melalui upaya pemeliharaan 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda dengan urutan yang 

sudah ditetapkan".43 Pengertian awal mengenai maqāṣid al-syarī’at 

paling tidak mewakili banyak definisi yang dikemukakan dalam 

berbagai literatur tūrāṡ. Meski banyak definisi ditemukan berbeda 

secara redaksional, tetapi defenisi yang ada tidak dapat dinyatakan 

berbeda secara substansial. Terdapat pula pihak yang melihat 

kurang perlunya pendefinisian maqāṣid al-syarī’at. Pandangan 

mengenai tidak pentingnya definisi maqāṣid al-syarī’at didasarkan 

pada alasan bahwa maqāṣid al-syarī’at adalah amr kullī yang akan 

selalu ditemukan dalam majmū’āt al-aḥkām al-mustanbaṭat. 

Eksistensi maqāṣid al-syarī’at dalam pengertiannya yang luas 

merupakan amr lā khilāfat fīh. Maqāṣid al-syarī’at dapat diibaratkan 

sebagai poros atau sumbu dari segala proses penetapan syariat. 

Poros penetapan syariat pada maqāṣid al-syarī’at berorientasi 

kepada suatu konsensus mengenai kemaslahatan sebagai main 

purpose dari syariat. Konsensus akan mengantar kepada 

pemahaman bahwa segala bentuk instrumen (wasilah) yang dapat 

menghasilkan maslahat dapat disebut sebagai maslahat. 

Kemaslahatan dengan segala bentuk instrumennya merupakan 

sesuatu yang terbebas dari kemudaratan yang setingkat atau lebih 

                                                             
42Muḥammad ‘Alī Sāyis, Nasy’ah al-Fiqh al-Ijtihādī wa Aṭwāruh (al-

Qāhirah: Majma’ al-Buḥūṡ al-Islāmiyat, 1970), h. 8  

43Hamka Haq, Falsafat Usul Fiqih (cet II; Makassar: Yayasan al-Ahkam, 

2000), h. 75 
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tinggi dari kemaslahatan.44 Wujud relasi antara instrumen-

instrumen dengan kemaslahatan berada pada tataran relasi positif. 

Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kategori relasi positif 

bukan merupakan cakupan kemaslahatan, meskipun dalam 

beberapa sisi dapat ditemukan instrumen bermaslahat. 

Ketidaktercakupan unsur-unsur kemaslahatan dipahami 

berdasarkan prasyarat bahwa selama unsur-unsur dan instrumen-

instrumen yang ditemukan tidak dapat membebaskan diri dari asas 

kerugian. Poin-poin mengenai kehadiran maslahat dan 

ketidakadaan mudarat dapat dipertimbangkan dalam melihat 

hakikat maqāṣid al-syarī’at agar pemahaman terhadap maksud 

syariat dapat lebih memenuhi ruang substansinya. Maqāṣid al-

syarī’at sebagai amr kullī selalu mudah ditemukan dalam setiap 

hukum syariat, namun menuntut kemampuan memahami 

keseluruhan bagian-bagian, alur logika, sistem-sistem, dan dimensi-

dimensinya. Perluasan jangkauan maqāṣid al-syarī’at kepada 

persoalan-persoalan soio-kultural merupakan upaya serius dalam 

memahami hakikatnya secara utuh dan proporsional.  

Kajian hukum Islam mengintrodusir asumsi umum yang 

menyatakan bahwa tujuan ditetapkannya syariat adalah untuk 

kemaslahatan manusia (li maṣlaḥat al-‘ibād). Segenap aspek ajaran  

diarahkan untuk mencapai sasaran berupa pemenuhan 

kemaslahatan manusia. Proses legislasi hukum selalu melibatkan 

interaksi kemaslahatan dengan kondisi manusia sebagai subyek 

hukum pembebanan. Pertimbangan kondisi manusia dapat 

ditelusuri dalam prinsip-prinsip penetapan hukum, antara lain 

melalui al-tadarruj (bertahap). Pola al-tadarruj dalam penetapan 

syariat merupakan proses dari kepedulian Allah dan rasulnya 

sebagai syāri’ (penetap kebijakan hukum) terhadap kondisi 

psikologis umat manusia. Ketika Allah secara tegas melegislasi 
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keharaman mengonsumsi khamr, umat tidak mengalami kejutan 

atau keberatan dengan ketegasan larangan tentang khamr. 

Kesiapan umat mematuhi larangan disebabkan karena keberadaan 

larangan pendahuluan menguatkan mental umat untuk menerima 

larangan tegas syariat. Strategi penahapan legislasi akan 

mempermudah proses hegemoni terhadap subyek hukum 

pembebanan. Melalui metode penahapan dalam legislasi hukum, 

subyek hukum akan menerima pembebanan sebagai kewajaran 

dan sukarela. 

Realitas kesejarahan tentang proses pembinaan hukum 

Islam pada gilirannya menempatkan manusia selaku obyek hukum 

pada tataran yang sangat urgen dalam kerangka legislasi hukum 

(al-tasyrī’). Setiap ketentuan hukum terutama berkaitan dengan 

aspek selain ibadah maḥḍah hampir selalu bergandengan atau 

diiringi dengan pengungkapan untung-rugi.45 Legislasi hukum 

mengenai ibadah maḥḍah tidak dapat diukur melalui parameter 

untung-rugi secara akliah. Kemaslahatan ibadah maḥḍah tidak 

berada dalam ranah ma’qūl al-ma’nā.46 Legislasi dalam ranah 

ibadah mahd}ah hanya menuntut pelaksanaan, tanpa harus 

bertolak pada dimensi maknawiah atau pun illat hukum.47 Akal 

tidak dapat diperkenankan menjelajah ke wilayah ibadah maḥḍah, 

sebab legislasi perbuatan ibadah mahḍah berada dalam hak 

prerogatif Allah swt.   

Dimensi ghair ma’qūl al-ma’nā atau dimensi ilahiah pada 

maqāṣid al-syarī’ah lebih banyak menyangkut aspek ta’abbudī. 

Sebahagian besar persoalan ta’abbudī termasuk dalam kategori 

                                                             
45al-Syāṭibī, al-Muwāffaqāt, jilid I, juz II, h. 7    

46Ma’qūl al-ma’nā berarti sesuatu yang dapat dinalar menurut 

pertimbangan akal.  bnu Manżūr al-Afrikī, Lisān al-‘Arab, jilid IV, h 3046 

47al-Syāṭibī, al-Muwāffaqāt, jilid I, juz II, h. 25 
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dimensi ilahiyah. Ketentuan syariat menyangkut bersuci, salat, 

puasa, haji, dan zakat wajib dipatuhi tanpa lebih dahulu memikirkan 

alasan legislasinya. Kasus tayammum dapat dijadikan contoh bagi 

keterbatasan akal di wilayah ibadah maḥḍah. Akal tidak 

diperkenankan mempertanyakan alasan tayammum dengan 

menggunakan debu sebagai pengganti air untuk berwudu. Debu 

menurut pandangan lahiriah tidak dapat dinyatakan sebagai alat 

kebersihan.48 Prosesi peribadatan yang telah ditetapkan oleh 

syariat harus diterima dan diamalkan sebagaimana adanya tanpa 

reserve. Akal dikehendaki tunduk secara penuh kepada wahyu. 

Keberatan nalar atas tata cara ibadah yang telah ditetapkan secara 

baku oleh syariat, modifikasi peribadatan menurut selera akal, atau 

mengganti tata cara peribadatan syariat dengan ritual-ritual sesuai 

rasio tergolong sebagai pelanggaran mutlak atas hak-hak Allah swt. 

Cakrawala kajian syariat memperkenalkan proporsionalitas 

wilayah otoritas hak Allah swt. dan hak hamba. Hak Allah swt. 

menuntut kepatuhan manusia untuk melaksanakan perintah, 

sebagai wujud ta’abbudī. Hak hamba menyangkut kesejahteraan 

yang diperoleh manusia dalam upaya mewujudkan kemaslahatan 

dunia dan akhirat. Hak Allah swt. dan hak hamba selalu ada di 

setiap hukum syariat, baik ibadah maupun muamalah. Hak Allah 

swt. dalam aspek ibadah lebih dominan daripada hak hamba 

karena ibadah dimaksudkan sebagai ketaatan kepada Allah swt. 

Hak hamba adalah memperoleh balasan dari Allah swt, karena 

telah melakukan ketaatan. Hak hamba pada persoalan muamalah 

tampak lebih dominan daripada hak Allah swt., tetapi dominasi hak 

hamba tidaklah lepas dari hak Allah swt.49 Rumusan mengenai hak 

Allah swt. dan hak hamba mengambil referensi hadis yang 

menyatakan bahwa “hak hamba kepada Allah swt. akibat dari 

                                                             
48al-Syāṭibī, al-Muwāffaqāt, jilid I, juz II, h. 89 

49al-Syāṭibī, al-Muwāffaqāt, jilid I, juz II, h. 75 
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perbuatan melakukan penyembahan tanpa menyekutukanNya 

ialah imbalan dari Allah swt. berupa kesejahteraan dan 

keselamatan.”50 Alasan-alasan penetapan status hukum, tata cara, 

syarat, dan rukun suatu perbuatan yang dinilai ibadah mahḍah tidak 

dapat dipertanyakan oleh manusia. Legislasi ibadah mahḍah 

berada dalam wilayah hak Allah swt. Wahyu menjadi medium bagi 

penetapan hukum dalam konteks ibadah mahḍah.   

Urgensi wahyu dalam hajat manusia tampak jelas, terutama 

mengenai ibadah. Keseluruhan kandungan ibadah tidak dapat 

diketahui kecuali dengan bantuan informasi wahyu yang harus 

diterima dan dilaksanakan oleh manusia dengan penuh 

kepatuhan.51 Fungsi syariat dalam soal ibadah kategori taabbudī 

adalah sebagai mubtadi’ dan munsyi’, yaitu sebagai pembentuk dan 

pencipta hukum.52 Otoritas syariat dalam konteks ta’abbudī 

mengatasi peran akal, sehingga akal manusia tidak memiliki 

otoritas untuk menentukan bentuk-bentuk ibadah. Kehadiran 

wahyu dengan sejumlah ketentuan mengenai kaifiat ibadah 

merupakan indikator bagi banyaknya persoalan keagamaan yang 

tidak mampu dijangkau oleh potensi rasionalitas manusia.53 

Parameter keabsahan suatu ibadah mahḍah terletak pada 

pelaksanaan seluruh ketentuan syariat. Suatu perbuatan tidak 

dapat dikategorikan sebagai ibadah jika dilakukan tanpa mengikuti 

ketentuan atau tata cara yang telah digariskan secara baku oleh 

                                                             
50Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bn smā‘īl bn brāhīm bn al-Mughīrah bn 

Bardizbah al-Ju‘fī al-Bukhārī, al-Jāmi’ al-Șaḥīḥ, juz X (Bairūt: dārah al-Ṭibā’at al-

Munīrat, 1986), h. 204  

51al-Syāṭibī, al-Muwāffaqāt, jilid I, juz II, h. 80 

52al-Syāṭibī, al-Muwāffaqāt, jilid I, juz II, h. 3-5 

53Ismail Muhammad Syah, dkk., Filsafat Hukum Islam (cet. II: Jakarta, 

Bumi Aksara, 1992), h.181-182 
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syariat. Ibadah mahḍah berada dalam dimensi ilahiyah, bukan 

ma’qūl al-ma’nā. 

Ma’qūl al-ma’nā secara gramatikal diklasifikasi ke dalam 

frasa menurut susunan iḍāfat al-ṣifat li al-mauṣūf yaitu al-ma’nā al-

ma’qūlī, makna yang dapat dimengerti oleh akal. Ma’qūl al-ma’nā 

disepadankan dengan terma ta’aqqul. Terma ta’aqqul 

diperhadapkan dengan terma ta’abbud. Ta’aqqul berasal dari kata 

ta’aqqala-yata’aqqalu-ta’aqqulan artinya sesuatu yang masuk akal 

(rasional).54 Rasionalitas merekomendasikan parameter logis dan 

empiris. Logis menyangkut alur silogisme dan analogi, sedangkan 

empiris mengacu pada kausalitas. Akal pikiran termasuk di antara 

kelebihan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Akal adalah salah 

satu aspek yang membedakan manusia dari makhluk lain. Akal 

menjadi modal manusia menjalankan fungsi kekhalifahan di muka 

bumi. Akal adalah potensi kemanusiaan dalam upaya membangun 

dan mengembangkan peradaban di muka bumi. Akal ditempatkan 

sebagai instrumen bagi manusia untuk meraih kemajuan dalam 

peradabannya. Permasalahan akal dalam tradisi pemikiran Islam 

mengarah pada keabsahannya untuk menjangkau wilayah 

penalaran mengenai syariat, batasan dimensi akal sebagai 

instrumen memahami syariat, dan otoritas akal dalam menetapkan 

hukum syariat. Problem jangkauan kerja akal menimbulkan 

perdebatan panjang di kalangan ulama. Dialektika mengenai peran 

akal dan wahyu sehubungan dengan keadilan dan kekuasaan Allah 

swt. melibatkan banyak kalangan di dunia Islam. Dialektika 

mengenai peran akal dan wahyu telah melahirkan ragam mazhab 

hukum dan aliran kalam di dunia Islam. 

Muktazilah mengonstruksi pandangan mengenai kapasitas 

akal manusia bagi penetapan hukum-hukum bermaslahat sebelum 

                                                             
54Ibnu Manżūr al-Afrikī, Lisān al-‘Arab, jilid IV, h 3046 
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kehadiran syariat.55 Akal manusia dapat menetapkan kebaikan (al-

ḥasan) dan keburukan (al-qabīḥ) tanpa perantaraan kitab samawi 

dan rasul. Pengetahuan tentang maslahat dan mafsadat dapat 

dicapai dan ditetapkan melalui akal. Sikap dan tindakan seperti 

iman dan perilaku benar merupakan pekerjaan yang seharusnya 

diperbuat oleh manusia. Individu yang melakukan tindakan benar 

dipuji karena muatan keimanan dan kebenaran dalam tindakan 

bersangkutan. Sikap atau perbuatan yang mengandung keburukan 

akan tertolak secara otomatis oleh akal, seperti bersikap kafir, 

berdusta, dan perilaku yang menimbulkan kemudaratan. Pelaku 

perbuatan kafir, dusta, dan mudarat akan mendapatkan kecaman 

dari manusia.56 Perbuatan dan perkataan kafir, dusta, dan mudarat 

tidak butuh dukungan argumentasi pembenaran, sebab akal sehat 

tidak dapat menerimanya. Meskipun tidak memperoleh 

pemberitahuan wahyu, manusia dapat mengidentifikasi perbuatan 

ingkar, dusta, atau mudarat.  

Prinsip kalangan Muktazilah mengenai ḥasan dan qabīḥ 

didasarkan pada otoritas akal, bukan didasarkan pada syariat. 

Kaum Muktazilah menetapkan adanya kewajiban bagi seseorang 

atau kaum untuk melaksanakan kebaikan berdasarkan 

pertimbangan akal, meskipun syariat belum sampai kepadanya. 

Pelaku kebaikan akan diberi imbalan oleh Allah swt. sesuai kadar 

perbuatannya. Kalangan Muktazilah juga memberi beban tuntutan 

kepada seseorang atau kaum untuk meninggalkan perbuatan yang 

dinilai buruk oleh akal, meskipun pemberitahuan wahyu belum 

diterima. Tindakan meninggalkan perbuatan buruk akan 

mendapatkan imbalan kebaikan di sisi Allah swt.57 Pendirian 

                                                             
55Abū al-Fatḥ ‘Abd al-Karīm bn Abī Bakr Aḥmad al-Syahrastānī, Al-Milāl wa 

al-Niḥāl (Bairūt: Dār al-Fikr, t.th.), h. 45 

56al-Āmidī, al-Iḥkām, juz I, h. 92-93 

57al-Syahrastānī, Al-Milāl, h. 45 
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Muktazilah lahir berdasarkan pertimbangan terhadap empat aspek. 

Pertama, akal mampu mengetahui adanya Allah swt. Kedua, akal 

manusia mampu mengetahui kewajiban berterima kasih kepada 

Allah swt. Ketiga, akal mampu mengetahui kebaikan atau 

kejahatan. Keempat, akal mengetahui kewajiban berbuat baik dan 

kewajiban mengetahui perbuatan baik.58 Empat alasan kaum 

Muktazilah pada dasarnya merupakan kondisi lumrah dalam 

perjalanan sejarah umat manusia. Tidak sedikit kebiasaan baik 

berbasis akal yang diinstitusionalisasi menjadi adat oleh umat 

manusia di seluruh belahan dunia. Meskipun sejarah telah 

merekam banyak kebaikan berbasis akal, tetapi tidak sedikit pula 

kebaikan yang lahir melalui akal mendapat kritik ajaran agama. 

Stratifikasi sosial, jual beli ijon, dan meminum khamr adalah wujud 

praktik kebaikan berdasarkan akal masyarakat pra-Islam yang 

dikritik oleh syariat.   

Respon kalangan Asy'ariyah terhadap tesis kaum 

Muktazilah melahirkan anti-tesis. Menurut Asy’ariyah, akal manusia 

tidak mampu menetapkan hukum sebelum kehadiran rasul 

membawa syariat Allah swt.59 Akal manusia tidak dapat mengetahui 

baik dan  buruk tanpa perantara rasul dan kitab-kitab samawi. 

Alasan kalangan Asy’ariyah didasarkan kepada QS al-Isra'/17:15: 

اَ اهْتَدٰى مَنِ  ه يَ هْتَد يِْ فاَ نَّم اَ ضَلمِ وَمَنِْ ل نَ فْس  لِ  فاَ نَّم هَاِ  يَض   تزَ رِ  وَلَِ عَلَي ْ
  رَس وْلًِ نَ بْ عَثَِ حَتٰ ِ م عَذ  ب يَِْ ك نما وَمَا ا خْرٰىِ  و  زْرَِ وَاز رةَِ 

Terjemahnya: 

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), 
maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) 

                                                             
58al-Syahrastānī, Al-Milāl, h. 46-47  

59Wahbah al-Zuhailī, Uṣūl Fiqh al-Islamī. juz  (Bairūt: Dār al-Fikr al-Mu’āṣir, 

1998), h. 117 
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dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka 
sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan 
seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, 
dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus 
seorang rasul.”60 

Allah swt. memberi penegasan mengenai perbuatan yang 

dilakukan menurut kepada petunjuk Allah swt. dan tuntunan 

rasulullah saw. berarti memberi keselamatan bagi pelakunya. Jika 

suatu perbuatan dilakukan tidak atas petuntuk Allah swt. dan 

rasulullah saw., maka pelakunya akan memperoleh kemudaratan. 

Seluruh perbuatan baik berada dalam catatan kitab kebaikan dan 

seluruh perbuatan buruk akan tercatat dalam kitab keburukan. 

Catatan perbuatan tidak akan salah alamat. Setiap individu 

memikul beban tanggung jawab atas perbuatannya. 

Pertanggungjawaban perbuatan baik atau buruk dari seorang 

individu tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Hukuman atas 

dosa syariat tidak akan ditimpakan kepada kaum yang belum 

menerima pesan-pesan syariat.61 Catatan mengenai kebaikan dan 

keburukan menjadi bukti bagi seseorang untuk dapat dilimpahkan 

kebahagiaan atau ditimpakan siksa. Kebahagiaan merupakan 

imbalan yang pantas atas kemaslahatan yang telah dilakukan oleh 

sseorang. Siksaan menjadi akibat seharusnya dari kemudaratan 

yang telah dilakukan oleh seseorang. Perbuatan-perbuatan individu 

tidak dapat dipertukarkan atau dipertanggungkan. Pelaku 

perbuatan maslahat akan memperoleh kesenangan atas 

perbuatannya, sedangkan pelaku kemudaratan akan mendapat 

ganjaran buruk akibat perbuatannya. Mengenai syariat, Allah swt. 

senantiasa menurunkan utusan untuk memberi kabar mengenai 

                                                             
60Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 283  

61Muḥammad al-Ṭāhir bn ‘Āsyūr, Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr. juz XV. 

(Tūnis: Dār al-Tūnisiyat li al-Nasyr, 1984), h. 49-52   
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pesan-pesan Allah swt. Syariat adalah pesan Allah swt. yang 

mengabarkan kegembiraan dan peringatan. QS al-Nisa/4:165 

menyebutkan: 

ر ينَِ ر س لًِ  الر س لِ  بَ عْدَِ ح جمةِ  اللّمِ  عَلَى ل لنماسِ  يَك ونَِ ل ئَلمِ وَم نْذ ر ينَِ م بَش  
 ِۚ  

 حَك يمًا عَز يزاً اللّمِ  وكََانَِ
Terjemahnya: 

“(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita 
gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan 
bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul 
itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”62 

Menurut kelompok Asy’ariyah, tidak ada kewajiban bagi 

Allah swt. untuk menetapkan kebaikan atas sesuatu yang 

dipandang baik oleh akal, sehingga manusia diperintahkan untuk 

mengerjakannya. Allah swt. tidak berkewajiban menetapkan 

keburukan yang dipandang buruk oleh manusia, sehingga manusia 

diperintahkan untuk meninggalkannya. Allah swt memunyai 

kehendak mutlak, tanpa tergantung pada sesuatu. Allah swt. bebas 

melakukan segala sesuatu, bebas menetapkan waktu, dan bebas 

menetapkan sasaran, sekalipun tidak bermanfaat. Meskipun bebas 

dari segala kepentingan umat manusia, Allah swt. senantiasa 

melimpahkan anugerah kemaslahatan kepada umat manusia. 

Berdasarkan induksi dari berbagai firman Allah swt., diketahui 

bahwa semua yang diperintahkan Allah swt. pasti mengandung 

maslahat bagi umat manusia dan setiap yang dilarang pasti 

mengandung kemudaratan.63 Kaum Asy'ariyah tampaknya memiliki 

perbedaan besar dengan Muktazilah dalam hal kesanggupan akal 

                                                             
62Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 104   

63Wahbah al-Zuhailī, Uṣūl Fiqh al-Islāmī, h. 117  
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manusia dalam melihat persoalan akal dan wahyu.64 Perbedaan 

pandangan antara Muktazilah dengan Asy’ariyah disebabkan 

karena perbedaan mengambil pijakan argumentasi. Muktazilah 

berargumen didasarkan pada keyakinan tentang keadilan Allah swt. 

dan bahwa Allah swt. telah menganugerahkan akal kepada manusia 

sebagai instrumen untuk membedakan kemaslahatan dan 

keburukan. Asy’ariyah beranjak dari kesadaran mengenai 

kekuasaan mutlak Allah swt. Kekuasaan Allah swt. tidak dapat 

dijangkau oleh akal manusia. Akal manusia tidak dapat 

menjangkau kemaslahatan dan keburukan menurut syariat. 

Keterbatasan jangkauan akal nmenyebabkan  manusia 

membutuhkan wahyu. 

Maturidiyah tampil melalui upayanya menengahi 

perdebatan antara Muktazilah dengan Asy’ariyah. Menurut 

Maturidiyah, terdapat perbuatan atau perkataan yang pada zatnya 

baik atau buruk. Allah swt. tidak memerintahkan manusia untuk 

melakukan perbuatan yang pada zatnya buruk, sebagaimana Allah 

swt. tidak melarang suatu perbuatan yang pada zatnya adalah baik. 

Syariat mempunyai wewenang untuk menetapkan kebaikan dan 

keburukannya tidak terletak pada zat perbuatan atau ucapan.65 

Pandangan Maturidiyah dan Muktazilah memliki kesamaan dalam 

diskusi mengenai otoritas syariat atas kebaikan dan keburukan 

yang tidak terletak pada zat ucapan atau perbuatan. Maturidiyah 

membangun perspektif berbeda dari Muktazilah pada persoalan 

kewajiban melaksanakan kebaikan atas penilaian akal. Kalangan 

Maturidiyah berpandangan bahwa perbuatan atau perkataan yang 

dipandang baik oleh akal tidak wajib dilakukan. Pelaku perbuatan 

baik menurut akal tidak memperoleh imbalan ukhrawi. Seseorang 

                                                             
64Harun Nasution, Akal dan Wahyu dalam Islam (Jakarta: UI Press, 1986), 

h. 76 

65Amir Syarifuddin, Usul Fiqh (Jakarta: Wacana Logos, 1997), h. 349-350 
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tidak menyandang kewajiban untuk meninggalkan perbuatan atau 

ucapan yang buruk menurut akal. Kewajiban untuk mengerjakan 

kebaikan dan ketentuan imbalan bagi pelakunya tidak dapat 

ditetapkan melalui akal, tetapi harus didasarkan kepada teks 

syariat. Kewajiban untuk meninggalkan perbuatan atau ucapan 

yang dianggap buruk oleh akal dan hukuman yang ditimpakan atas 

pelakunya tidak dapat disandarkan kepada akal, melainkan harus 

merujuk pada teks syariat. Menurut kalangan Maturidiyah, akal 

tidak dapat berdiri sendiri dalam menentukan suatu kewajiban. 

Sekalipun manusia mampu menentukan baik atau buruk melalui 

akal, tetapi manusia tidak memiliki kewajiban pelaksanaan atau 

kewajiban pengabaian tanpa pesan wahyu.66 Otoritas akal hanya 

menjangkau identifikasi kebaikan atau keburukan. Akal tidak dapat 

menimpakan beban kepada manusia. Akal tidak dapat pula 

menetapkan imbalan bagi pelaku kebaikan atau siksa atas pelaku 

keburukan. Para ulama usul fikih seperti al-Syāṭibī memiliki 

kesamaan pandangan dengan  Maturidiyah. Al- Syāṭibī mengakui 

kapasitas akal mengetahui kebaikan dan keburukan pada suatu 

perbuatan,67 namun tidak memberi kewenangan pada akal untuk 

menetapkan kewajiban berbuat baik dan kewajiban untuk 

meninggalkan keburukan. Al- Syāṭibī sepakat dengan umumnya 

ulama usul yang menolak pandangan ekstrim Muktazilah yang 

mengatakan bahwa ada kewajiban berbuat baik dan meninggalkan 

yang buruk sebelum datangnya syariat. Akal bagi al- Syāṭibī tidak 

berfungsi sebagai pembuat hukum syariat. Akal tidak dapat 

bertindak untuk memerintahkan atau melarang sesuatu.68 

Walaupun akal dapat mengetahui nilai baik dan buruk yang 

terdapat pada suatu perbuatan, tetapi akal tidak dapat mewajibkan 

                                                             
66Nasrun Haroen, Usul Fiqh I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 291 

67al-Syāṭibī, al-Muwāffaqāt, jilid I, juz II, h. 87 

68al-Syāṭibī, al-Muwāffaqāt, jilid I, juz II, h. 88  
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atau melarang. Akal tidak memiliki daya paksa terhadap individu 

untuk melaksanakan perbuatan baik atau meninggalkan perbuatan 

buruk. Akal tidak pula memiliki kapasitas al-wa’du wa al-wa’īd. 

Perbuatan buruk menurut akal tidak dapat dilarang menurut 

kategoti syariat. Perilaku sosial yang buruk menurut pertimbangan 

akal tidak dapat diklaim terlarang secara syariat jika tidak 

ditemukan kesesuaian argumentasinya dalam landasan syariat. 

Dimensi insaniyah sebagai hak hamba memperoleh porsi memadai 

dalam maqāṣid al-syarī’at, meskipun tidak lepas sama sekali dari 

dimensi ilahiyah atau hak Allah. Maqāṣid al-syarī’at 

merekomendasikan hak Allah untuk ditaati, sedangkan hak hamba 

adalah memperoleh kemaslahatan atas ketaatannya. 

B. Formulasi Teori Maslahat 

Kaidah fikhiah menyatakan bahwa dar’ al-mafāsid 

muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ, menghindari kerusakan lebih 

diutamakan daripada mewujudkan kemaslahatan.69 Landasan bagi 

bangunan fikih (hukum Islam) adalah maṣlaḥat.70 Maṣlaḥat 

dipandang sebagai maqāṣid al-syarī’at, tujuan diturunkannya 

syariat. Segala sesuatu yang mengandung makna pemeliharaan 

terhadap tujuan syariat dikategorisasi sebagai maṣlaḥat. Segala 

sesuatu yang menghilangkan tujuan syariat digolongkan sebagai 

mafsadah atau mudarat.71 Menolak atau menghilangkan mafsadah 

berarti mewujudkan kemaslahatan pada saat bersamaan. Namun 

demikan, tidak setiap perwujudan kemaslahatan akan berarti 

menghilangkan pula kemudaratan. 

                                                             
69Muḥammad Abū Zahrah, Uṣūl al-Fiqh (Bairūt: Dār al-Fikr, 1958),  h. 166 

70Jaih Mubarok, Kaidah Fiqhiyah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2002), h. 104. 

71Muḥammad Abū Zahrah, Uṣūl al-Fiqh, h. 425;  Muṣṭafā Sa’īd al-Khinn,  

Aṡar al-Ikhtilāf fī al-Qawā’id al-Uṣūliyat fī khtilāf al-Fuqahā’ (cet. V; Bairūt: 

Muassasah al-Risālah, 1985), h. 553;  Wahbah al-Zuhailī, Uṣūl Fiqh al-Islāmī,ijuz II, 

h. 755.  
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Tradisi usul fikih menempatkan rumusan tujuan dan 

sasaran penetapan hukum Islam dalam sebuah konsep maqāṣid al-

syarī’at.72 Sekalipun ulama fikih klasik telah berbicara mengenai 

tujuan syariat, namun konseptualisasinya menemukan 

sentuhannya di tangan al-Syāṭibī. Pandangan al-Syāṭibī membagi 

dua wilayah tujuan pembuat syariat. Pertama, wilayah pembuat 

syariat yaitu tujuan pembuat syariat yang berkaitan dengan maksud 

legislasi. Tujuan syariat yang diturunkan kepada manusia dalam 

konteks maksud legislasi agar syariat dapat dipahami. Pemahaman 

terhadap syariat mengandung konsekuensi pematuhan. Individu 

yang memahami syariat memiliki keharusan patuh terhadap aturan-

aturan yang dibebankan oleh pembuat syariat berdasarkan 

pemahamannya. Tidak ada kepatuhan tanpa pemahaman atas 

syariat. Kepatuhan dikonstruksi melalui operasi pengetahuan. 

Relasi kekuasaan-pengetahuan dalam konteks pemahaman atas 

syariat berefek pada pematuhan individu. Kedua, wilayah sasaran 

pembebanan syariat, yaitu manusia. Tujuan syariat diletakkan 

dalam porsi pembebanan dalam penegakannya. Pembebanan 

pelaksanaan dimaksudkan agar syariat dapat dipraktikkan untuk 

tujuan mewujudkan kemaslahatan makhluk secara umum dan 

manusia secara khusus. Tujuan penetapan beban syariat 

terakumulasi dalam tiga kategori utama yaitu, ḍarūriyat (urgen), 

ḥājiyat (kebutuhan), dan taḥsīniyat (pelengkap). Kemaslahatan 

urgen meliputi kemaslahatan agama, jiwa, akal harta dan 

keturunan. Kemaslahatan tingkat kebutuhan mencakup 

kemaslahatan duniawi yang tidak boleh melampaui kemaslahatan 

darurat. Kemaslahatan pelengkap merupakan kemaslahatan 

entertainmen, sebagai pelengkap dan mempercantik kehidupan 

individu-individu. Pematuhan syariat dimaksudkan untuk 

menegakkan kemaslahatan manusia dalam tiga tataran kategori 

maslahat. Kerangka operasional maqāṣid al-syarī’at dirumuskan 

dalam sistematika yang meliputi:  

                                                             
72al-Syāṭibī, al-Muwāffaqāt, jilid I, juz II, h. 3-8 
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1. Qaṣd al-Syāri’ (maksud pembuat legislasi)  

Tujuan pembuat syariat dalam menetapkan suatu 

ketentuan menyangkut empat hal. Pertama, tujuan Allah dalam 

menetapkan syariat atau hukum (qaṣd al-syāri’ fī waḍ’i al-syarī’at). 

Menurut al-Syāṭibī, Allah melegislasi syariat (aturan hukum) kepada 

manusia sebagai subyek hukum memiliki tujuan untuk 

menghadirkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan 

(jalb maṣāliḥ wa dar’ al- mafāsid).73 Aturan hukum diturunkan oleh 

Allah untuk kemaslahatan manusia dan menghindarkan manusia 

dari kerusakan. Kedua, tujuan Allah melegislasi syariat ialah untuk 

dapat dipahami (qaṣd al-syāri’ fī waḍ’i al-syarī’ah li al-ifhām). Al-

Syāṭibī menyebut dua hal penting untuk memahami syariat, yaitu: 

syariat diturunkan dalam bahasa Arab sebagaimana disebutkan 

dalam QS Yusuf/12: 2 dan QS al-Syu’ara/26: 195. Interpretasi 

terhadap teks syariat menyaratkan pemahaman dan penguasaan 

seluk beluk ketatabahasaan Arab. Al- Syāṭibī menyatakan bahwa 

penguasaan bahasa Arab menjadi prasyarat untuk memahami teks 

syariat. Selain aspek bahasa Arab, syariat bersifat ummiyah. Syariat 

diturunkan kepada umat yang ummī, yang tidak mengetahui ilmu-

ilmu lain. Kondisi umat diibaratkan dengan keadaan seperti ketika 

dilahirkan, tidak belajar sesuatu ilmu. wa al-ummī mansūbun ilā al-

umm, wa huwa al-bāqī ‘alā aṣl wilādat, al-umm lam yata’allam 

kitāban wa lā ghairahu. Ummī ditegaskan agar syariat mudah 

dipahami oleh semua kalangan manusia karena pangkal syariat 

adalah kemaslahatan manusia, fa inna tanzīl al-syarī’ah ‘alā 

muqtaḍāhā, al-munazzal ‘alaihim aufaq li ri’āyat al-maṣāliḥ allatī 

yaqṣuduhā al-syāri’ al-ḥākim. Ketiga, tujuan Allah dalam legislasi 

syariat adalah untuk dilaksanakan sesuai ketentuan 

pembebanannya, qaṣd al-syāri’ fi waḍ’i al-syarī’at li al-taklīf bi 

muqtaḍāhā. Ketentuan pembebanan mempertimbangkan 

                                                             
73al-Syāṭibī, al-Muwāffaqāt, jilid I, juz II, h. 3-8  
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pembebanan di luar kapasitas manusia, al-taklīf bimā lā yuṭāq. 

Menurut al-Syāṭibī, setiap pembebanan di luar batas kemampuan 

manusia tidak dapat dinyatakan sah secara syariat, meskipun akal 

memungkinkannya. Terdapat pula pembebanan hukum yang di 

dalamnya terdapat masyaqqah (kesulitan), al-taklīf bimā fīh 

masyaqqah. Menurut al-Syāṭibī, pembebanan hukum tidak 

dimaksudkan untuk menimbulkan kesulitan bagi subyek hukum 

(mukallaf). Pembebanan dimaksudkan untuk memberi manfaat 

bagi subyek hukum. Keempat, tujuan Allah dalam legislasi syariat 

ialah untuk mematuhkah subyek hukum melalui hukum-hukum 

syariat (qaṣd al-syāri’ fī dukhūl al-mukallaf taḥta aḥkām al-syarī’ah). 

Al-Syāṭibī menjelaskan bahwa syariat yang dilegislasikan oleh Allah 

swt berlaku untuk semua subyek hukum, tidak ada pengecualian 

selain dengan sesuatu yang sudah digariskan oleh syariat. Tujuan 

penetapan syariat adalah untuk membebaskan subyek hukum dari 

belenggu hawa nafsu, sehingga akan muncul pengakuan secara 

sukarela sebagai hamba Allah, al-maqṣūd al-syar’ī min waḍ’i al-

syarī’ah ikhrāj al-mukallaf ‘an dā’iyat hawāhu, ḥattā yakūna ‘abdan 

lillahi ikhtiyāran kamā yakūnu ‘abdan lillahi iḍtirāran” . 

2. Tujuan Syariat kepada subyek hukum, qaṣd al-mukallaf.  

Ketetapan pembebanan syariat terhadap subyek hukum 

menekankan dua aspek penting. Pertama, tujuan syariat kepada 

subyek hukum adalah segala niat (maksud) dari perbuatan yang 

akan dilakukan harus sejalan dengan tuntunan syariat, sehinga niat 

menjadi dasar dari suatu amal perbuatan. Niat menjadikan 

perbuatan seorang subyek hukum menjadi sah dan diterima atau 

tidak sah atau tidak diterima. Niat membuat perbuatan subyek 

hukum dinilai sebagai ibadah atau sekedar perbuatan biasa. Niat 

menjadikan perbuatan memperoleh status wajib atau sunnah dan 

seterusnya. Kedua, perbuatan yang dilakukan atas perintah Allah 

yang memiliki maksud dan niat selain maksud syariat dapat 

dikategorikan batal. Pelaksanaan suatu perintah Allah swt. tidak 
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dapat dinyatakan sah jika menyalahi tujuan legislasi atau pelaku 

memiliki niat yang tidak sesuai syariat.  

Kehadiran maqāṣid al-syarī’at dalam realitas menyangkut 

kategori yang berhubungan dengan dua hal. Pertama, mewujudkan 

manfaat, kebaikan, dan kesenangan untuk manusia, jalb al-manāfi’ 

atau al-maṣāliḥ. Kedua, menghindarkan manusia dari kerusakan 

dan keburukan, daf’u al-mafāsid. Penentuan baik atau buruk 

(manfaat atau mudarat) perbuatan dan wujud tujuan legislasi 

hukum diukur melalui kebutuhan dasar kehidupan manusia. 

Tuntutan kebutuhan memilikii skala prioritas. Ulama penggagas 

maqāṣid al-syarī’at membuat peringkat kebutuhan menjadi tiga 

tingkatan yaitu: ḍarūrat (urgen), ḥājiyat (kebutuhan), dan taḥsiniyat 

(pelengkap). 

Kehadiran maqāṣid ḍarūrat (urgen) dipandang mutlak untuk  

mewujudkan kemaslahatan ukhrawi dan duniawi. Jika aspek urgen 

hilang, maka timbul kerusakan. Aspek urgen meliputi makan, 

minum, salat, puasa, zakat, dan ibadah mahḍah. Kemaslahatan 

ḍarūriyat mencakup lima kebutuhan universal manusia, yaitu: 

memelihara agama (ḥifẓ al-dīn), memelihara jiwa (ḥifẓ al-nafs), 

mememelihara keturunan (ḥifẓ al-nasl), memelihara harta (ḥifẓ al-

māl), dan memelihara akal (ḥifẓ al-’aql). Pelestarian lima aspek 

universal dapat dilakukan dengan cara: pertama, dari segi 

kehadirannya (min nāḥiyat al-wujūd). Pelestarian lima aspek 

universal dilakukan dengan cara merawat dan memelihara elemen-

elemen yang dapat melanggengkan keberadaannya. Kedua, dari 

segi ketidakhadiran (min nāḥiyat al-‘adam). Merawat lima aspek 

universal dapat dilakukan melalui pencegahan atas sesuatu yang 

mengakibatkan ketidakhadiran kemaslahatan lima aspek universal. 

Ḍarūriyat sebagai tujuan utama legislasi syariat harus dicapai. 

Capaian ḍarūriyat ditempatkan pada tataran urgen. Keseluruhan 

tuntutan (perintah) bagi pemenuhan maslahat urgen bersifat 

mutlak dan pasti. Hukum-hukum yang ditetapkan untuk memenuhi 
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kebutuhan ḍarūriyat berada dalam kategori wajib. Larangan yang 

berkaitan dengan ḍarūriyat juga tegas dan mutlak melahirkan 

hukum haram, ḥaram żātī. 

Formulasi teori maqāṣid al-syarī’at dapat dikemukakan 

dalam beberapa contoh. Memelihara agama dari segi kehadirannya 

(min nāḥiyat al-wujūd) yaitu dengan menegakkan pilar-pilar 

keagamaan (salat, puasa zakat dsb), melakukan syiar-syiar 

keagamaan, berjihad di jalan Allah. Memelihara agama dari aspek 

ketidakhadirannya (min nāḥiyat al-‘adam) yaitu memelihara hak 

dan keyakinan umat beragama agar tidak terjadi upaya 

penyimpangan ajaran dan agar masyarakat beragama dapat 

bertahan pada keyakinannya, bukan karena paksaan pihak lain, 

bukan pula karena kekerasan simbolik lainnya. Memelihara jiwa 

dari dimensi kehadirannya (min nāḥiyat al-wujūd) yaitu dengan 

memberi nutrisi berupa makanan dan minuman. Memelihara jiwa 

dari segi ketidakhadirannya (min nāḥiyat al-‘adam) merujuk pada 

pelaksanaan sanksi kisas dan diyat terhadap pidana pembunuhan. 

Memelihara akal dari segi kehadirannya (min nāḥiyat al-wujūd) yaitu 

dengan menuntut ilmu dan melatih berfikir positif. Memelihara akal 

dari segi ketidakhadirannya (min nāḥiyat al-‘adam) yaitu dengan 

memberikan sanksi bagi pengonsumsi minuman keras dan 

narkoba. Memelihara keturunan (harga diri) dari segi kehadirannya 

(min nāḥiyat al-wujūd) yaitu dengan menganjurkan untuk 

melakukan pernikahan. Memelihara keturunan (harga diri) dari segi 

ketidakhadirannya (min nāḥiyat al-‘adam) yaitu dengan 

memberikan sanksi had al-zina (sanksi perzinahan) bagi yang 

melakukan hubungan intim di luar pernikahan. Memelihara harta 

dari segi kehadirannya (min nāḥiyat al-wujūd) yaitu dengan 

menganjurkan untuk bekerja dan mencari rejeki halal. Memelihara 

harta dari segi ketidakhadirannya (min nāḥiyat al-‘adam) meliputi 

larangan mencuri dan menipu. 
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Maqāṣid ḥājiyat (kebutuhan) menyangkut sesuatu yang 

sebaiknya hadir untuk memberi keleluasaan dalam pelaksanaan 

perbuatan dan menghindari kesulitan. Apabila aspek ḥājiyat tidak 

hadir, maka ketidakhadirannya tidak akan meniadakan dan 

merusak kehidupan, dan juga tidak menimbulkan kematian. 

Ketidakhadiran maslahat pada tingkatan ḥājiyat akan 

mengakibatkan kesulitan dan kesempitan (al-masyaqqat wa al-jatḥ) 

bagi kehidupan manusia. Jika ditinjau dari segi legislasi hukum, 

tujuan ḥāḥājiyat dapat diklasifikasi kepada tiga kelompok. Pertama, 

perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan agar dapat 

memudahkan pelaksanaan suatu kewajiban secara baik, 

muqaddimah wājib. Contoh, membangun sarana pendidikan seperti 

sekolah, sesuatu yang diperintahkan sebagai tempat menuntut ilmu 

untuk meningkatkan kualitas akal. Apabila sekolah tidak ada, maka 

perbuatan menuntut ilmu masih dapat dilakukan di luar sekolah. 

Kebutuhan terhadap sekolah termasuk dalam kategori maqāṣid 

ḥājiyat. Kedua, perbuatan yang dilarang syariat untuk dilakukan 

guna menghindari pelanggaran pada salah satu unsur ḍarūriyat. 

Perbuatan zina berada pada larangan tingkat ḍarūriyat, namun 

segala hal yang menjurus pada terjadinya perzinahan juga dilarang 

seperti berdua-duaan dengan lawan jenis. Sekalipun tidak secara 

langsung merusak keturunan, tetapi perbuatan berdua-duaan 

dengan lawan jenis dilarang demi menutup pintu pelanggaran 

terhadap larangan yang bersifat ḍarūriyat. Ketiga, segala bentuk 

kemudahan dan keringanan (rukhṣat) yang diberikan karena 

adanya kesukaran dan kesulitan sebagai pengecualian dari hukum 

azīmat. Kemudahan mencakup persoalan ibadah dan muamalah. 

Keringanan dalam persoalan ibadah dapat meliputi kebolehan 

meng-qaṣr, kebolehan menjamak salat, dan kebolehan berbuka 

puasa pada siang hari ramadhan bagi musafir atau orang sakit. 

Kemudahan dalam aspek muamalat dapat meliputi transaksi jual 
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beli murni, jual beli salam, ijarah, sewa menyewa,  dan transaksi 

mudarabah. 

Maqāṣid taḥsīniyat adalah sesuatu yang sebaiknya ada 

untuk memperindah kehidupan, namun jika tidak terpenuhi, 

kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan 

kesulitan, hanya saja dinilai kurang pantas dan tidak layak manurut 

ukuran tata krama dan kesopanan. Tujuan syariat tingkatan 

maslahat taḥsīniyyat pada dasarnya tidak menimbulkan hukum 

wajib pada perbuatan yang diperintahkan dan juga tidak 

menimbulkan hukum haram pada perbuatan yang dilarang, tetapi 

menimbulkan hukum sunah bagi yang melakukan dan hukum 

makruh bagi yang mengabaikan. Maslahat taḥsīniyyat dalam bidang 

ibadah dapat meliputi berpakaian rapi saat ingin mengerjakan 

salat, berpakaian rapi saat ke masjid, memperindah tampilan 

mesjid, menggunakan wewangian untuk salat berjamaah, dan 

menggunakan perangkat teknologi untuk memudahkan panggilan 

azan. Maslahat taḥsīniyyat dalam bidang muamalah, dapat 

mencakup jual beli syuf’at, adat kebiasaan, makan dan minum 

dengan tangan kanan, dan utang piutang. 

C. Stratifikasi Kemaslahatan Syariat 

Tujuan Allah swt. menurunkan syariat adalah untuk 

mengejawantahkan kemaslahatan manusia dan menghindari 

mafsadat di dunia demi keselamatan di akhirat.74 Tujuan syariat 

hendak digapai melalui taklif yang implementasinya tergantung 

pada pemahaman sumber hukum utama, Al-Qur’an dan hadis. 

Pemahaman tidak semata-mata terpaku pada teks semantik kedua 

sumber, tetapi juga menemukan isyarat implisit maslahat pada sisi 

literal yang menjadi inti dari maksud syariat. Kewajiban 

pembebanan diciptakan dalam rangka merealisasikan 

kemaslahatan hamba. Tidak satu pun hukum Allah yang 

dibebankan kepada manusia yang tidak memiliki tujuan.  

                                                             
74al-Syāṭibī, al-Muwāffaqāt, jilid I, juz II, h. 6  
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Al-Syāṭibī menetapkan persyaratan pengetahuan bahasa 

Arab untuk memahami tujuan syariat. Al-Qur’an sebagai sumber 

hukum diturunkan oleh Allah swt dalam bahasa Arab.75 Kegiatan 

memahami al-Qur’an termasuk kandungan maqāṣid al-syarī’at 

harus dibantu pengetahuan bahasa Arab, termasuk pengetahuan 

tentang kebiasaan-kebiasaan bangsa Arab dalam menggunakan 

bahasanya. Pengetahuan bahasa Arab semakin dibutuhkan ketika 

kandungan nilai yang hendak ditimba masih harus dikaitkan 

dengan tuntutan lafal sebagai bagian dari titik tolak pemahaman. 

Adanya tuntutan-tuntutan lafal baik langsung atau tidak 

menunjukkan bahwa kajian maqāṣid al-syarī’at tidak dapat 

dipisahkan dari kajian kebahasaan. Penggalian dan interpretasi 

kandungan al-Qur’an membutuhkan instrumen bahasa, baik kaidah 

maupun gaya bahasanya. 

Pengetahuan mengenai hadis atau sunah memiliki peranan 

penting dalam eksplorasi tujuan syariat. Sunah merupakan 

interpretor pertama dari al-Qur’an. Posisi sunah sebagai penjabar 

al-Qur’an dapat dinyatakan lebih rendah dari yang dijabarkan. 

Apabila al-Qur’an sebagai mubayyan tidak ada, maka sunah 

sebagai bayān tidak diperlukan. Ketidakadaan bayan tidak 

memengaruhi ada atau tidaknya mubayyan. Meskipun bayan tidak 

memengaruhi manifestasi mubayan, keberadaan sunah sebagai 

penafsir pertama al-Qur’an tetap dibutuhkan dalam kerangka 

penemuan tujuan syariat.  

Selain pengetahuan bahasa dan sunah, pengetahuan 

mengenai asbāb nuzūl ayat dan asbāb wurūd sunah disyaratkan 

untuk menggali pemahaman mengenai tujuan syariat atas suatu 

persoalan yang muncul. Asbāb nuzūl atau asbāb wurūd dalam lebih 

mengarah pada tujuan syariat. Ungkapan yang hendak dipahami 

dari teks syariat atau sunah bukan semata-mata dari formasi 

literalnya, melainkan lebih jauh mengenai konteks. Pemahaman 

terhadap konteks memiliki jangkauan luas, mencakup universalitas 

dan pertikularitas. Asbāb nuzūl atau asbāb wurūd dalam konteks 

                                                             
75al-Syāṭibī, al-Muwāffaqāt, jilid I, juz II, h. 56  
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penemuan tujuan syariat berada pada pengertian lebih luas, bukan 

sebagaimana dipahami dalam perspektif klasik.76 Kelengkapan 

pengetahuan mengenai konteks juga meliputi pemahaman 

mengenai kebiasaan dan tradisi bangsa Arab sebagai masyarakat 

awal sasaran wahyu.77 Pemahaman atas konteks kearaban tidak 

ditujukan semata-mata bagi konteks itu an sich, melainkan untuk 

memperoleh pemaknaan dari tujuan syariat. Makna kontekstual 

dimaksudkan agar syariat tidak terbatas bagi masyarakat Arab, 

tetapi menyebar ke belahan dunia lain. 

Penekanan mengenai pentingnya pemahaman mengenai 

tujuan syariat di kemukakan secara tegas oleh Imam al-Juwainī. 

Hukum Islam tidak akan mampu diurai secara mendalam apabila 

konteks pembebanan perintah atau larangan Allah swt. tidak 

dipahami dengan baik.78 Tujuan hukum atau aṣl diklasifikasi oleh 

Imam al-Juwainī kepada tingkatan ḍarūrat (tujuan mutlak), al-ḥājat 

al-‘āmmat (kebutuhan publik), al-makrūmat (perilaku kemuliaan), 

al-mandūbat (anjuran), dan alasan kepentingan umum. Imam al-

Juwainī mengajukan pandangan bahwa maqāṣid hukum Islam 

berkaitan dengan pemeliharaan (al-‘iṣmah). Al-‘iṣmah berarti 

pemeliharaan terhadap aspek keimanan, jiwa, akal, keluarga, dan 

harta.79 Ḍarūrat menyangkut kategori urgen yang tetap selalu hadir 

sepanjang kehidupan manusia. Keniscayaan eksistensi aspek 

ḍarūrat tidak dapat dihilangkan, sebab kehilangan aspek ḍarūrat 

akan mengakibatkan kemudaratan bagi kehidupan. Al- ḥājat al-

‘āmmat berkenaan dengan kepentingan umum, seperti 

keamananan dan ketertiban sosial. Ketidakhadiran aspek al- ḥājat 

al‘āmmat dapat mengganggu eksistensi kemaslahatan lima aspek 

                                                             
76Abd. Moqshit Gazali, Membangun Ushul Fiqh Alternatif, Internet, 

Taklif/Ushul Fiqh Alternatif, diakses tanggal 3 Maret 2018  

77al-Syāṭibī, al-Muwāffaqāt, jilid I, juz II, h. 217  

78Abdul Azis Dahlan, dkk., Ensiklopedi Hukum Islam (cet. I; Jakarta: Ikhtiar 

Baru Van Hoeve, 1997), h. 839-841  

79Abū al-Ma’ālī ‘Abd Allah bn Yūsuf al-Juwainī, al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh, juz 

I (cet. ; Qaṭar: Jāmi’ah Qaṭar, 1979), h. 621-747  
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universal. Makrūmat berhubungan dengan perilaku moral individu 

di ruang domestik atau pun publik. Al-mandūbāt 

merekomendasikan kebaikan-kebaikan yang layak dilakukan 

manusia dalam hubungan dengan Pencipta, sesama manusia, 

makhluk, dan alam sekitar.     

Kerangka berfikir Imām al-Juwainī (982 M) tentang tujuan 

syariat dikembangkan lebih lanjut oleh Imām al-Ghazālī (1058-

1111 M). Imām al-Ghazālī menjelaskan maksud syariat dalam 

kaitannya dengan pembahasan munāsabat al-maṣlaḥiyyat dalam 

kias.80 Pembicaraan mengenai maksud syariat juga terungkap 

dalam pembahasan istiṣlāh.81 Maslahat dipandang sebagai upaya 

memelihara maksud al-syāri’, pembuat hukum.  Maslahat dirinci ke 

dalam lima kategori, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta. Lima kategori maslahat diurut dalam 

peringkat prioritas ḍarūrat, ḥājat, dan taḥsīnāt.82 Konstruksi teoritis 

mengenai kemaslahatan dalam pemikiran hukum Islam telah mulai 

tampak dalam kerangka pikir yang dibangun oleh Imām al-Juwainī 

dan diteruskan oleh Imām al-Ghazālī. 

Al-Syāṭibī menempatkan maslahat dalam bangunan konsep 

maqāṣid al-syarī’at. Maslahat dibahas secara khusus, sistematis, 

dan jelas. Al-Syāṭibī menghabiskan kurang lebih sepertiga dari isi 

kitabnya untuk membahas maqāṣid al-syarī’at.83 Al-Syāṭibī secara 

tegas menyatakan bahwa tujuan utama Allah swt menurunkan 

hukum adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di 

akhirat. Menurut al-Syāṭibī, taklif dalam bidang hukum harus 

bermuara pada tujuan hukum. Kemaslahatan dibangun dalam tiga 

tataran, yaitu: ḍarūriyyat, ḥājiyyat, dan taḥsīniyyat. Manifestasi 

                                                             
80Abū Hāmīd bn Muḥammad bn Muḥammad al-Ghazālī, Syifā’ al-Ghalīl fī 

Bayān al-Syibḥ wa al-Mukhil wa Masālik al-Ta’līl (Baghdād: Maṭba’at al-Irsyād, 

1971), h. 159 

81al-Ghazālī, Al-Mustaṣfā, h. 250 

82al-Ghazālī, Al-Mustaṣfā, h. 251 

83Asafi Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah Menurut al-Syathibi (cet. I; 

Jakarta: Rajawali Pers, 1996), h. 64 
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kemaslahatan berorientasi kepada lima kebutuhan utama, yaitu: 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.84 Ḍarūriyyat (urgen), 

ḥājiyyat (kebutuhan), dan taḥsīniyyat (pelengkap) merupakan 

tingkatan kebutuhan dalam skala perioritas. Peringkat urgen lebih 

didahulukan daripada peringkat kebutuhan dan pelengkap. Urutan 

yang ada pada dasarnya saling melengkapi. Peringkat kedua 

melengkapi peringkat pertama, sedangkan  peringkat ketiga 

sebagai komplemen peringkat kedua. Pemeliharaan terhadap 

urusan urgen menjadi hal yang sangat penting. Urusan urgen terkait 

dengan upaya merawat kebutuhan yang bersifat esensial dan 

sangat fundamental bagi kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan 

mendasar disusun dalam skala perioritas mulai dari yang paling 

mendesak, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan 

harta. Menurut al-Syāṭibī, jika kebutuhan mendasar tidak 

terpelihara dengan baik, maka akan berakibat fatal terhadap 

eksistensi kelima pokok tersebut.85 Peringkat kebutuhan 

dipertahankan untuk dapat menghindarkan manusia dari kesulitan, 

namun tidak berakibat pada terancamnya eksistensi kemaslahatan 

lima aspek universal, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan 

bagi mukallaf.86 Kebutuhan pada kelompok taḥsīniyat menjadi 

penunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan 

di hadapan Allah swt. sesuai dengan kepantasannya. 

Menurut al-Syāṭibī, penetapan lima aspek universal dan 

urutan peringkatnya didasarkan sepenuhnya atas dalil-dalil al-

Qur’an dan hadis. Dalil-dalil berfungsi sebagai al-qawā’id al-kulliyāt 

dalam menetapkan al-kulliyyat al-khams. Parameter kemaslahatan 

dan peringkatnya dapat dikaitkan dengan kehidupan sosio-kultural 

masyarakat kontemporer. Pertama, memelihara agama. Agar tetap 

hadir di tengah-tengah kesibukan masyarakat kontemporer, agama 

mewajibkan ibadah  bagi  setiap pemeluknya. Setiap manusia 

memiliki hak berkeyakinan dan menganut kepercayaan sesuai 

                                                             
84al-Syāṭibī, al-Muwāffaqāt, h. 5 

85al-Syāṭibī, al-Muwāffaqāt, h. 4-5 

86al-Juwainī, al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh, h. 923-930 
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pilihannya. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk menjalankan 

ibadah menurut keyakinan dan kepercayaannya. Syariat memberi 

apresiasi tinggi terhadap peribadatan yang semata-mata ditujukan 

kepada Allah swt. Syariat tidak dapat menolerir perbuatan ibadah 

yang ditujukan kepada selain Allah swt. Kelancaran pelaksanaan 

tujuan urgen membutuhkan tujuan kebutuhan berupa fasilitas 

sarana ibadah, seperti masjid, musallah, atau langgar. Sebagai 

pelengkap, pembangunan tempat ibadah disesuaikan dengan rasa 

estetika dan sumber daya lokal. Kedua, menyelamatkan jiwa. Untuk 

menyelamatkan jiwa, dibutuhkan aparatur penegak hukum. Upaya 

manifestasi tujuan urgen membutuhkan fasilitas sebagai piranti 

kebutuhan bagi penegak hukum. Tanpa fasilitas, penegak hukum 

bisa tetap bekerja. Fasiitas akan membantu menyempurnakan 

penegakan hukum. Pelengkap menyatakan kebutuhan yang 

memberi gairah bagi kerja penegak hukum. Ketiga, menjaga akal. 

Untuk menjaga akal, Islam mengharuskan belajar sepanjang hayat. 

Demi kelancaran proses perwujudan tujuan ḍarūriyyat, dibutuhkan 

lembaga pendidikan. Tanpa lembaga pendidikan, proses 

penyelematan akal masih bisa dilakukan, tetapi akan muncul 

banyak hambatan. Model lembaga pendidikan berada dalam 

peringkat pelengkap. Keempat, memelihara keturunan. Islam 

mewajibkankan pernikahan bagi yang telah memenuhi syarat demi 

kemaslahatan keturunan. Kebutuhan urgen pernikahan ditunjang 

oleh kehadiran pihak berwenang (pihak KUA). Tanpa KUA, 

perkawinan tetap bisa dilakukan, tetapi jaminan hubungan hak 

dalam pernikahan dapat terganggu. Walimah atau pesta 

pernikahan merupakan kebutuhan pelengkap. Kelima, 

menyelamatkan harta. Untuk menyelamatkan harta, manusia bisa 

menyimpan uang di Bank. Walaupun tanpa bank, penyimpanan 

uang bisa dilakukan, seperti menyimpan di bawah kasur atau pada 

lipatan baju. Kehadiran bank banyak membantu pemilik uang dari 

kemungkinan gangguan, pencurian, atau kehilangan uang karena 

kebakaran. Tahap pelengkap merekomendasikan pilihan bank 

sesuai subyektifitas setiap individu. 

Skala prioritas dalam kategori kehadiran maslahat memiliki 

keterkaitan dalam pelaksanaannya. Keterkaitan dimaksud 
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mengacu pada derajat kategori kebutuhan dalam konsep al-

ḍarūriyāt al-khams atau al-kulliyāt al-khams. Kemaslahatan dalam 

kategori lima aspek universal (al-kulliyyāt al-kams) ditempatkan 

dalam pertimbangan skala prioritas kepentingan kehadirannya.  

1. Memelihara Agama 

Memelihara agama berdasarkan tingkat kepentingannya 

dapat dibedakan menjadi tiga peringkat. Pertama, memelihara 

agama dalam peringkat ḍarūriyat, yaitu memelihara dan 

melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat 

urgen, seperti: melaksanakan salat fardhu lima waktu. Apabila 

kewajiban salat diabaikan, maka akan mengancam eksistensi 

agama. Kedua, memelihara agama dalam peringkat ḥājiyat, yaitu 

melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari 

kesulitan, seperti: melakukan salat jama’ dan qasar ketika musafir. 

Apabila seorang musafir memilih melaksanakan salat tanpa jama’ 

dan qasar, maka eksistensi agama tidak akan terancam, namun 

dapat memberi kesulitan kepada musafir dalam pelaksanaan salat. 

Ketiga, memelihara agama dalam peringkat taḥsīniyat, yaitu 

mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat 

manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada 

Tuhan, seperti: menutup aurat baik dilakukan pada waktu salat 

ataupun di luar salat dan juga membersihkan badan, pakaian, dan 

tempat. Taḥsīniyya>t erat kaitannya dengan kesantunan dalam 

menjalankan ajaran agama. Apabila aspek kesantunan tidak 

terpenuhi, maka eksistensi agama tidak terancam. Namun 

demikian, tidak berarti taḥsīniyat dianggap tidak perlu, sebab 

peringkat taḥsīniyat akan menguatkan ḍarūriyat dan ḥājiyat. 

2. Memelihara Jiwa 

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat 

dibedakan menjadi tiga peringkat. Pertama, memelihara jiwa pada 

peringkat ḍarūriyat adalah memenuhi kebutuhan pokok berupa 

makanan, minuman untuk mempertahankan keberlangsungan 

hidup. Jika kebutuhan pokok diabaikan, maka eksistensi jiwa 

manusia akan terancam. Kedua, memelihara jiwa pada peringkat 

ḥājiyat meliputi anjuran untuk berusaha guna memperoleh 
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makanan yang halal dan lezat. Apabila kegiatan usaha diabaikan, 

maka eksistensi kehidupan manusia tidak akan terancam, 

melainkan hanya dapat mempersulit kehidupan individu atau 

keluarga. Ketiga, memelihara jiwa pada peringkat taḥsīniyat seperti 

kebiasaan dalam tata cara makan dan minum. Kegiatan yang 

mengedepankan tata cara tertentu dalam mengonsumsi makanan 

atau minuman berhubungan dengan adab, kesopanan, etika, dan 

estetika. Pelanggaran atau kelalaian menjalankan aspek etika dan 

estetika tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia dan tidak 

akan menimbulkan kesulitan terhadap manusia.  

3. Memelihara Akal 

Memelihara akal, dilihat dari tingkat kepentingannya dapat 

dibagi menjadi tiga peringkat. Pertama, memelihara akal pada 

peringkat ḍarūriyat. Syariat mengharamkan konsumsi minuman 

keras dan sejenisnya. Apabila ketentuan ini diabaikan akan 

mengancam eksistensi akal manusia. Kedua, memelihara akal 

pada peringkat ḥājiyat, seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu 

pengetahuan. Jika ketentuan itu diabaikan, maka tidak akan 

merusak eksistensi akal, tetapi dapat mempersulit seseorang 

terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan berdampak 

pada kesulitan dalam hidupnya. Ketiga, memelihara akal pada 

peringkat taḥsīniyat. Kegiatan menghindarkan diri dari kegiatan 

menghayal dan mendengarkan atau melihat sesuatu yang tidak 

berfaedah. Kegiatan tersebut tidak secara langsung mengancam 

eksistensi akal manusia, tapi menyibukkan akal pada persoalan 

tidak penting. 

4. Memelihara Kehormatan dan Keturunan 

Memelihara keturunan/harga diri ditinjau dari skala 

prioritasnya dapat diklasifikasi menjadi tiga. Pertama, memelihara 

keturunan pada peringkat ḍarūriyat. Syariat menetapkan hukum 

pernikahan dan melarang perzinahan. Jika ketentuan syariat 

dilanggar, maka eksistensi nasab dan harga diri manusia terancam. 

Pengabaian institusi pernikahan akan menghilangkan atau 

mengacaukan proses regenerasi dan jalinan kekerabatan. Kedua, 

Memelihara keturunan pada peringkat ḥājiyat. Syariat menetapkan 
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talak sebagai penyelesaian ikatan suami isteri. Apabila talak tidak 

boleh dilakukan maka akan mempersulit rumah tangga yang tidak 

bisa dipertahankan lagi. Ketiga, memelihara keturunan pada 

peringkat taḥsīniyat. Syariat mengakui khitbah (peminangan) dan 

walīmah (resepsi) dalam pernikahan. Khitbah dan walīmah 

dilakukan untuk melengkapi prosesi pernikahan. Apabila khitbah 

dan walīmah tidak dilakukan, maka tidak mengancam eksistensi 

keturunan atau harga diri manusia dan tidak pula mempersulit 

kehidupannya. 

5. Memelihara Harta 

Memelihara harta ditinjau dari skala prioritasnya dapat 

dijelaskan dalam tiga klasifikasi. Pertama, memelihara harta pada 

peringkat ḍarūriyat. Syariat mengakui perolehan kepemilikan 

melalui transaksi jual beli dan melarang untuk mengambil harta 

orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri, merampok, dan 

menipu. Apabila aturan tersebut dilanggar, maka akan mengancam 

eksistensi harta. Kedua, memelihara harta pada peringkat ḥājiyat. 

Syariat membolehkan transaksi jual-beli salam dan istiṣnā’ (jual beli 

order). Apabila ketentuan ḥājiyat diabaikan, maka tidak akan 

mengancam eksistensi harta, namun akan menimbulkan kesulitan 

bagi pemiliknya untuk melakukan pengembangan harta. Kertiga, 

memelihara harta pada peringkat taḥsīniyat. Syariat memberi 

perintah untuk menghindarkan diri dari manipulatif dan spekulatif. 

Jika perintah diabaikan, maka tidak mengancam kepemilikan harta. 

Konseptualisasi kemaslahatan sebagaimana dikemukakan 

oleh beberapa ulama usul fikih klasik masih terbatas pada problem 

personal, bukan kolektif. Berbanding terbalik dengan al-Qur’an yang 

tidak sedikit memuat pesan taklif personal, tetapi berdampak 

kolektif. Taklif kolektif antara lain berkaitan dengan keharusan 

mengangkat pemimpin dengan segala perangkatnya, demi 

keadilan, musyawarah untuk mufakat, melestarikan lingkungan dan 

menciptakan stabilitas. Ketidakadaan kolektifitas atas hal itu akan 

mengakibatkan terancamnya eksistensi manusia dan munculnya 

mafsadat. Kemaslahatan yang hanya dibangun oleh individu boleh 

jadi tidak memberi efek positif yang signifikan atau kemungkinan 



64 
 
melahirkan kemudaratan bagi lingkungan sekitarnya. Kendatipun 

memelihara al-kulliyyāt al-khams menyangkut tataran antara 

pembuat hukum dan subyek hukum yang bersifat personal, tetapi 

orientasi kolektif seharusnya tidak terabaikan. 

Al-Syāṭibī belum menyinggung secara jelas upaya 

membangun teori maqāṣid al-syarī’at yang kemaslahatannya 

bersifat kolektif. Hal ini menjadi pemikiran penting, mengingat 

manusia sebagai mukallaf mempunyai dua dimensi pengabdian.87 

Pengabdian individual yang sifatnya langsung dengan Allah swt, 

sementara pengabdian kepada sesama manusia menjadi bukti 

konkrit eksistensi manusia sebagai khalifah dan makhluk sosial. 

Eksistensi manusia dibangun di atas kolektifitas. Interaksi manusia 

dengan sesama dan interaksi dengan makhluk lain membutuhkan 

institusi untuk membangun kolektifitas itu sebagai bagian yang 

tidak dapat dipisahkan dari eksistensi manusia sebagai makhluk 

dependen. 

Aplikasi perspektif kemaslahatan memiliki tujuan untuk 

menciptakan kemaslahatan atau menolak bahaya kemudaratan 

duniawi dan ukhrawi.88 Penelusuran maslahat dan mudarat 

mengisyaratkan kerja eksplorasi subtansi maqāṣid al-syarī’at. Kerja 

ekplorasi berkaitan dengan penemuan kemaslahatan dalam 

persoalan hukum.89 Realitas masyarakat Islam kontemporer 

menuntut respon hukum Islam atas berbagai problem hidup. 

Hukum Islam mengalami kesulitan dalam bersentuhan dengan 

persoalan kontemporer jika semata-mata mengandalkan 

paradigma konvensional. Identifikasi maslahat atau mudarat suatu 

persoalan diperlukan untuk melengkapi instrumen legislasi hukum 

Islam. 

                                                             
87QS al-Baqarah/2: 30; Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan 

Terjemahnya, h. 6 

88Muhammad Mawardi Djalaluddin, Al-Maslahah Al-Mursalah dan 

Pembaharuan Hukum Islam (cet. I; Yogyakarta: Kota Kembang, 2009), h. 29  

89Ahmad al-Raisūnī, Naẓariyyat al-Maqāṣid ‘Inda al-Imām al-Syāṭibī, h. 

209  
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Maslahat sebagai perspektif dalam pemikiran hukum Islam 

diklasifikasi kepada beberapa kategori.90 Maslahat dari aspek 

kepentingan dikategorisasi kepada maslahat ḍarūriyyat, maslahat 

ḥājiyyat, dan maslahat taḥsīniyyat. Maslahat ḍarūriyyat adalah 

kemaslahatan yang sangat urgen bagi tegaknya lima aspek 

universal (al-kulliyyāt al-khams). Ketidakhadiran maslahat 

ḍarūriyyat akan meruntuhkan eksistensi al-kulliyyāt al-khams. 

Maslahat ḥājiyyat berkaitan dengan kebutuhan penopang bagi 

tegaknya kemaslahatan ḍarūriyyat. Apabila maslahat ḥājiyyat tidak 

ada, maka manusia akan mengalami kesulitan dalam menegakkan 

kemaslahatan ḍarūriyyat. Kehadiran maslahat taḥsīniyyat akan 

memperindah kemaslahatan manusia. Ketidakhadiran maslahat 

taḥsīniyyat tidak akan menyulitkan dan tidak akan manghancurkan 

kemaslahatan manusia. 

Maslahat dari segi kandungannya dikategorisasi kepada 

maslahat al-‘āmmat dan maslahat al-khāṣṣat. Maslahat al-‘āmmat 

berkenaan dengan kemaslahatan umum yang menyangkut 

kemaslahatan publik. Kepentingan mayoritas dapat 

dipertimbangkan sebagai kemaslahatan publik. Kepentingan 

kemaslahatan mayoritas hendaknya tidak mengakibatkan 

kemudaratan bagi kepentingan minoritas. Maslahat al-khāṣṣat 

berkepentingan dengan kemaslahatan individu. Maslahat al-

‘āmmat lebih didahulukan daripada maslahat al-khāṣṣat. Maslahat 

al-‘āmmat lebih didahulukan karena kemaslahatan al-‘āmmat 

menjangkau kemaslahatan individu atau kelompok. 

Aspek stabilitas maslahat terbagi kepada maslahat al-

ṡābitat dan maslahat al-mutaghayyirat. Maslahat al-ṡābitat 

menyangkut kemaslahatan tetap atau tidak berubah sampai akhir 

zaman. Kemaslahatan al-ṡābitat berkesinambungan dari waktu ke 

waktu dan dari tempat ke tempat. Maslahat al-ṡābitat adalah 

oposisi binner bagi maslahat al-mutaghayyirat. Jika maslahat al-

ṡābitat tetap dan memiliki kontinuitas, maka maslahat al-

                                                             
90Muhammad Mawardi Djalaluddin, Al-Maslahah Al-Mursalah dan 

Pembaharuan Hukum Islam, h. 30-61 
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mutaghayyirat tidak tetap atau berubah-ubah. Maslahat al-

mutaghayyirat dapat berubah mengikuti perubahan waktu, tempat, 

atau subyek. Maslahat al-mutaghayyirat bersifat relatif dan 

subyektif. 

Maslahat dari sisi legitimasi teks diklasifikasi kepada 

maslahat al-mu’tabarah, maslahat mulghāt, dan maslahat al-

maskūt ‘anhā. Maslahat al-mu’tabarat adalah kemaslahatan yang 

memperoleh legitimasi syariat. Legitimasi atas maslahat dapat 

secara langsung disebut dalam teks atau analogi. Maslahat 

mulghāt merupakan jenis kemaslahatan yang tidak diperkenankan 

oleh syariat, karena bertentangan dengan ketentuan syariat, ruh 

syariat, teks syariat, atau analogi syariat. Maslahat al-maskūt ‘anhā  

yaitu maslahat yang tidak mendapat legitimasi syariat dan tidak 

pula bertentangan dengan ketentuan, ruh, teks, dan analogi syariat. 

Maslahat al-maskūt ‘anhā  mencakup maslahat al-ghāribat dan 

maslahat al-mursalat. Maslahat al-ghāribat adalah maslahat yang 

tidak didukung oleh dalil umum atau pun dalil terperinci dalam 

syariat. Maslahat al-mursalat merupakan maslahat yang tidak 

dilegitimasi oleh teks syariat, tetapi memiliki legitimasi maknawi 

pada prinsip umum kemaslahatan.  

Keseluruhan maslahat dapat diidentifikasi melalui 

pengenalan siginifikansi maslahat dalam kehidupan sehari-hari (al-

ḍarūrat), riset lapangan (al-tajarrub) untuk memastikan wujud 

konkrit maslahat, pengakuan budaya atau adat atas urgensi 

maslahat, dan relevansi maslahat dengan persepsi berbagai pihak 

atau stakeholder (al-ẓunūn al-mu’tabarāt).91 Identifikasi penalaran 

atas maslahat direkomendasikan menjangkau interpretasi 

maslahat dibalik teks atau adat, klasifikasi maslahat fluktuatif dan 

stabil, identifikasi maslahat kontradiktif dan korelatif dengan 

syariat, dan kualifikasi maslahat adat atau teks.92 Instrumen 

                                                             
91Ahmad al-Raisūnī, Naẓariyyat al-Maqāṣid ‘Inda al-Imām al-Syāṭibī, h. 

217-218, 228  

Ahmad al-Raisūnī, Naẓariyyat al-Maqāṣid ‘Inda al-Imām al-Syāṭibī, h. 

217-218, 229-238  
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identifikasi maslahat membantu upaya pengungkapan maslahat 

dalam praktik sosial dan kebudayaan masyarakat. Maslahat atau 

mudarat yang mengendap dalam praktik sosial dan kebudayaan 

dapat diungkap melalui operasionalisasi teknik identifikasi 

maslahat. 

D. Ranah Kebudayaan dalam Kemaslahatan Syariat 

Syariat diturunkan untuk memelihara kemaslahatan bagi 

kehidupan umat manusia dengan prinsip-prinsip maslahatanya 

berdasarkan maqāṣid al-syarī’at, dapat berwujud maslahat al-

mursalat, istiḥsān, istiṣḥab, sadd al-żarā’i, dan lain-lain.93 Syariat 

dalam konteks perubahan tidak berarti inkonsisten dan terlalu 

mudah berubah akibat berubahnya ukuran kemaslahatan di hampir 

setiap situasi, kondisi, atau masa. Keistimewaan syariat terletak 

pada universalitas sumber yang mampu diterima oleh semua 

kalangan.94 Berkenaan dengan universalitas sumber syariat, 

pernyataan Imam Syafi’ bahwa “tidak ada sesuatu pun yang dialami 

oleh umat manusia melainkan ditemukan hukumnya dalam al-

Qur’an”95 memperoleh sentuhan relevansinya. 

Al-Qur’an meliputi tiga kelompok besar ajaran. Pertama, 

hukum i’tiqādiyah, mengharuskan seorang subyek hukum 

(mukallaf) untuk percaya kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-

kitab, rasul-rasul, dan hari akhir. Kedua, hukum tentang kesopanan 

yang menuntut subyek hukum untuk berperilaku dengan sikap 

terpuji dan meninggalkan sikap yang tak terpuji. Hukum mengenai 

kesopanan dikenal pula dengan istilah akhlak. Hukum mengenai 

kesopanan menyangkut akhlak kepada Pencipta, diri sendiri, 

sesama manusia, sesama makhluk, dan kepada alam sekitar. 

                                                             
93Mun’im A. Sirry, Sejarah Fiqih Islam (cet. ke-1; Jakarta: Risalah Gusti, 

1995), h.7. 

94Nurcholish Madjid, Islam Doktrin Dan Peradaban (cet. Ke-1; Jakarta: 

Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), h. 425-426.  

95Muḥammad bn drīs al-Syāfi’ī,  al-Risālah, bitaḥqīq Aḥmad Muḥammad 

Syākir (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah. t.th.), h. 21 
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Ketiga, hukum-hukum amaliyah, terdiri dari hukum-hukum 

‘ubudiyah seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Hukum amaliah juga 

mencakup hukum-hukum muamalah,96 termasuk hukum pidana, 

perdata, keluarga, dagang, dan hukum kenegaraan. 

Hakikat ibadah adalah mengikuti nabi Muhammad saw. 

pada semua perintah dan larangannya. Sesuatu yang wujudnya 

menyerupai ibadah, tetapi diperbuat tanpa perintah, tidak dapat 

disebut sebagai ibadah. Salat dan puasa tidak dapat dikategori 

sebagai ibadah bila dilaksanakan tidak berdasarkan petunjuk 

syariat. Melakukan salat pada waktu-waktu terlarang atau berpuasa 

pada pada hari raya sama sekali tidak menjadi ibadah, bahkan 

merupakan pelanggaran dan mengakibatkan pelakunya 

memperoleh dosa. Ibadah dalam makna hakiki adalah praktik yang 

menjunjung perintah, bukan semata-mata didasarkan pada 

pandangan kemaslahatan perbuatan. Suatu praktik salat atau 

puasa yang tidak didasarkan pada petunjuk pembuat syariat 

dinyatakan sebagai praktik tidak sah, bahkan pada tataran ekstrim 

dapat dinyatakan sebagai upaya membuat syariat baru. Salat atau 

puasa dinyatakan ibadah bila sesuai dengan perintah pembuat 

syariat. Alasan atau illat mengenai waktu, tata cara, dan praktik 

ibadah mahḍat tidak dapat dipertanyakan atau dimodifikasi sesuai 

selera akal. Kemasahatan praktik ibadah mahḍat hanya dapat 

diketahui melalui pemberitahuan syariat atau wahyu. 

Persoalan menyangkut ritual kebudayaan tidak dapat 

disejajarkan dengan ritual khusus (ibadah mahḍat) dalam syariat, 

seperti salat, puasa, zakat dan haji. Perintah, waktu, dan tata cara 

pelaksanaan ritual khusus dalam syariat diterima tanpa modifikasi. 

Ibadah mahḍat berbeda dari ritual kebudayaan yang dapat 

mengalami modifikasi sekaitan dengan perubahan tempat dan 

waktu. Ritual kebudayaan diklasifikasi sebagai muamalah dalam 

tradisi syariat. Kemaslahatan menurut standar syariat tetap 

                                                             
96‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh (cet. XII; al-Qāhirah: Dār al-

Kuwaiitiyah, 1978), h. 32-34 
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menjangkau ruang-ruang muamalah sebagaimana ritual 

kebudayaan. Jangkauan kategorisasi kemaslahatan syariat atas 

maslahat ritual kebudayaan dapat ditunjukkan pada kritik syariat 

terhadap penyembahan selain Allah swt, celaan terhadap ritual 

kebudayaan yang mengorbankan manusia sebagai persembahan, 

kritik atas praktik ritual yang mengakibatkan kemudaratan, dan 

juga kritik terhadap pelaku ritual yang tidak memahami laku 

ritualnya. Sebagai imbangannya, syariat Islam memberi apresiasi 

positif bagi ritual kebudayaan yang memberi maslahat bagi 

keyakinan, kemanusiaan, kecerdasan, kekayaan, dan keturunan. 

Sebuah ritual kebudayaan pada dasarnya tidak dapat bertahan 

dalam masyarakat pelakunya jika tidak memenuhi tujuan 

kemaslahatan, terutama lima aspek utama kemaslahatan.  
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BAB III 

WOTU DAN MOCERA TASI   

A. Orang Wotu dan Heterogenitas Masyarakat Wotu 

Wotu yang berjarak ± 530 km dari kota makassar dihuni 

oleh etnis Wotu dan Pamona, sebagai penduduk asli lokal. 

Dokumen peninggalan Ischak Razak memberitakan bahwa 

Penduduk awal yang mendiami daerah Wotu terdiri dari etnis Wotu 

dan Pamona. Keberadaan kedua etnis ditengarai jauh sebelum 

terbentuknya Kedatuan Luwu di lembah Kalaena. Etnis Wotu 

mendiami daerah dataran rendah di pesisir utara Teluk Bone. Mata 

pencaharian utama etnis Wotu adalah nelayan. Para nelayan Wotu 

di masa lampau dikenal sebagai pelaut ulung yang mampu 

melakukan pelayaran lintas teluk, bahkan lintas samudera.97 Etnis 

Pamona mendiami dataran tinggi sebelah Barat dan Utara dataran 

Wotu di daerah pegunungan Takolekaju. Etnis Pamona hidup 

dengan cara bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari.98 Relasi mutual simbiosis terjalin antara etnis Pamona dengan 

etnis Wotu. Barter bahan pangan antara etnis Pamona dengan etnis 

Wotu mewarnai pasar kuno lembah Kalaena di masa lampau. Hasil 

pertanian, peternakan, dan biji besi dari etnis Pamona ditukar 

dengan hasil-hasil laut, bahan-bahan, alat pertanian, dan porselen 

dari etnis Wotu. 

Sebahagian bahan pakaian, alat-alat pertanian, dan 

kelengkapan porselen diproduksi oleh tenaga terampil etnis Wotu, 

tetapi sebahagian besar diperoleh melalui perniagaan jalur laut. 

Letak strategis dalam pelayaran niaga menopang wilayah Wotu 

masa lampau sebagai daerah transit bagi aktifitas perdagangan 

melalui jalur laut. Para pedagang lintas pulau menjadikan Wotu 

sebagai daerah transit khusus sebelum meneruskan pelayaran 

                                                             
97Ischak Razak, Wotu dalam Lintasan Sejarah Kedatuan Luwu (Wotu, 

Lembaga Adat Kemacowaan Bawalipu, 2008), h. 7  

98Ischak Razak, Wotu dalam Lintasan Sejarah Kedatuan Luwu, h. 9  
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niaga ke Utara (Wenang–Manado) dan ke arah Timur (Maluku dan 

Papua). Kegiatan bongkar-muat barang cukup meramaikan 

kampung Pentomua sebagai pelabuhan Wotu masa lampau. 

Aktifitas perniagaan mendorong gerak migrasi penduduk dari 

daerah lain mendiami daerah Wotu.99 Kesuburan tanah dan 

stabilitas curah hujan setiap tahun juga mengundang migrasi ragam 

etnis untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan di sekitar 

wilayah Wotu. Pembukaan lahan perkebunan dan pertanian 

berdampak  pada perluasan wilayah hunian wilayah Wotu. Relasi 

antar etnis pribumi dan etnis pendatang terjalin baik. Perjumpaan 

budaya etnis memperkaya kebudayaan etnis Wotu.   

Penyebaran penduduk ke dataran rendah Wotu menjadi 

masif setelah kebijakan transmigrasi pemerintah Kolonial Belanda 

tahun 1907. Etnis Pamona yang dahulu kala menetap di daerah 

perbukitan dan pegunungan sebagai lipu mpu’u (tanah kelahiran) 

mulai turun ke dataran rendah. Perpindahan penduduk Pamona 

dari dataran tinggi ke dataran rendah mengimbangi kebijakan 

transmigrasi pemerintah Kolonial Belanda. Eksodus etnis Pamona 

dimanfaatkan untuk mengerahkan tenaga kerja bagi pembangunan 

jalan raya yang menghubungkan Wotu dengan Palopo, ibu kota 

terakhir Kedatuan Luwu. Jejak pemukiman etnis Pamona masa 

pemerintahan Kolonial Belanda masih ditemukan pada konsentrasi 

kelompok etnis dan toponimi Pamona di kampung Pakatan, Maleku, 

Bayondo, Karombua, Bandoa, Lewonu, Lambara, dan Lambarese. 

Hubungan antar kelompok etnis Wotu dan Pamona semakin intens 

dengan kehadiran kampung-kampung Pamona di sekitar wilayah 

Wotu. Hubungan intens semakin merekatkan jalinan kekerabatan 

antara etnis Pamona dengan Wotu. Jalinan kekerabatan etnis 

Pamona dengan Wotu berlangsung sampai masa modern. 

                                                             
99David Bullbeck and Ian Caldwell, "Land of iron." The Historical 

Archaeology of Luwu and the Cenrana Valley (Canberra: Australian National 

University, 2000), h. 48-50  
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Penduduk Kecamatan Wotu memiliki komposisi heterogen 

dari aspek etnis, agama, dan budaya. Ragam etnis dari beberapa 

wilayah Indonesia meramaikan peta kependudukan Kecamatan 

Wotu. Etnis Jawa telah hadir di Wotu sejak program transmigrasi 

masa kolonial Belanda tahun 1907. Bertepatan dengan program 

transmigrasi masa kolonial, etnis Pamona turun gunung mendiami 

pemukiman baru sekitar wilayah Wotu. Para pengungsi lokal etnis 

bugis Luwu menambah jumlah penduduk kota Wotu pasca peristiwa 

DII/TII dan Permesta tahun 1965. Kebijakan transmigrasi nasional 

tahun 1971 mendatangkan etnis Jawa, Bali, Sasak, dan Sunda 

untuk membuka lahan pertanian di wilayah Barat, Barat Laut, dan 

Barat Daya Kecamatan Wotu. Etnis bugis Bone, Wajo, Sidrap, 

Pinrang, Pangkep, dan Soppeng datang secara berkala 

mengembangkan perdagangan, pertanian, perkebunan, dan 

pertambakan mulai masa sebelum peristiwa DI/TII dan Permesta 

sampai masa kontemporer. Etnis Bugis menyebar di kota Wotu, 

Barat Laut, Barat Daya, dan Tenggara. Etnis Tator menyusul 

transmigrasi lokal dan mengembangkan pertanian di wilayah Timur 

Laut Kecamatan Wotu. Etnis Enrekang dan Makassar paling akhir 

menyusul dan mengisi kantong-kantong hunian di Kecamatan 

Wotu. Mayoritas etnis Enrekang menghuni wilayah Barat 

Kecamatan Wotu. Etnis Makassar tidak membangun kantong 

hunian tertentu, tetapi berbaur dengan kelompok etnis lain.100 

Penggolongan  antara etnis asli Wotu dengan masyarakat 

pendatang khususnya etnis Bugis mulai mengalami kekaburan. 

Proses asimiliasi kultural antara orang Wotu dan Bugis dalam 

bentuk perkawinan memberi pengaruh signifikan atas kekaburan 

keaslian etnis Wotu. Penduduk yang diklaim sebagai etnis asli Wotu 

                                                             
100Sartian Umar, Tokoh Masyarakat, wawancara, Wotu, 24 September 

2018  
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hanya dapat dikenali melalui bahasa yang digunakan.101 Mayoritas 

penutur bahasa Wotu mendiami tiga dusun di Desa Lampenai dan 

dua dusun di Desa Bawalipu. Jumlah Etnis Wotu di Desa Lampenai 

memiliki presentasi lebih tinggi dibandingkan Desa Bawalipu. 

B. Kehidupan Sosial Budaya Orang Wotu 

Gambaran mengenai aspek sosial budaya masyarakat Wotu 

sebelum abad XXI menyimpan jejak relasi sosial tradisional 

harmonis antara etnis Wotu dan Pamona. Relasi etnis Wotu dan 

Pamona ditopang oleh norma-norma adat sebagai nilai kehidupan 

yang dipegang teguh. Perspektif sosial dan budaya dalam konteks 

relasi sosial etnis Wotu tidak dapat diabaikan. Perilaku sosial 

berbasis norma adat dipatuhi dalam relasi antar individu dan antar 

kelompok. Kepercayaan dan pengalaman interaksi memberi 

landasan terhadap bangunan tradisi dan norma adat. Kepercayaan 

berkenaan dengan eksistensi yang Maha Tunggal, pencipta 

manusia dan alam semesta. Pengalaman interaksi terkait dengan 

relasi manusia dengan manusia dan relasi manusia dengan alam. 

Kebudayaan tradisional merupakan manifestasi nilai dan 

pandangan tentang kosmos sebagai keseluruhan simpul kehidupan 

manusia dan alam. Pandangan mengenai kosmos berpusat pada 

Pua Lamoa sebagai penguasa tunggal seluruh simpul kehidupan. 

Konsepsi teologis mengenai eksistensi alam semesta dalam 

hubungannya dengan Pua Lamoa menjadi spirit etnis Wotu 

menjalani kehidupan sehari-hari. Konsep memanifestasi dalam 

pedoman perilaku interaksi antar sesama dan alam sekitar. 

Pedoman perilaku berupa tata nilai diturunkan dalam tradisi dan 

hukum adat yang mengikat seluruh elemen etnis. Kepatuhan 

elemen etnis Wotu atas tata nilai menjadi modal sosial kultural 

dalam konteks pelestarian tradisi dan kelangsungan eksistensi 

masyarakat etnis Wotu. Ungkapan tradisi dalam cakrawala 

                                                             
101C. Salombe dkk., Struktur Bahasa Wotu (Jakarta: Dep. Pendidikan dan 

Kebudayaan, 1987), h. 3  
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kebudayaan etnis Wotu masih menyimpan kesan bawaan tradisi 

lama dari generasi terdahulu. Cakrawala tradisi tidak semata-mata 

menjangkau kehidupan etnis Wotu, melainkan pula etnis lokal 

penduduk Luwu kuno sebelum abad X. Pamona, Padoe, Mori, dan 

Bajo adalah etnis lokal yang bersanding akrab dengan etnis Wotu 

sejak zaman Luwu kuno. 

Ritual-ritual adat warisan budaya Wotu adalah prosesi 

sakral sebagai media komunikasi dengan Pua Lamoa yang diyakini 

menguasai dunia dan kehidupan manusia. Ritual komunikasi 

dengan Sang Pencipta hanya bisa dilakukan oleh para pemangku 

adat serta para Sanro dan Bissu. Bentuk ritual yang dilakukan 

umumnya dalam bentuk prosesi dan gerakan-gerakan seperti tarian 

yang diiringi oleh alat musik serta lantunan syair-syair pemujaan 

(tengke) yang beresensi tinggi. 

C. Orang Wotu dan Klaim Inti Etnis Luwu 

Keluarga etnis Wotu memiliki nilai yang ditanamkan dan 

diinternalisasi oleh setiap anggota keluarga sebagai acuan yang 

mendasari sikap dan tingkah laku. Nilai yang berasal dari budaya 

keluarga membentuk identitas setiap anggotanya. Identitas individu 

dalam keluarga etnis Wotu mengacu pada keturunan keluarga yang 

mengidentifikasi diri pada simpul utama nasab. Rasa memiliki 

kelompok etnis Wotu merupakan bagian dari pikiran, persepsi, 

perasaan, dan tingkah laku sebagai anggota kelompok etnis. 

Identitas etnis Wotu boleh jadi terpisah dari identitas pribadi selaku 

individu, meskipun keduanya dapat saling memengaruhi. Phinney 

mengungkapkan identitas etnis sebagai suatu konstruk dinamis, 

multidimensional yang merujuk kepada identitas diri, atau  merasa 

diri sebagai anggota dari satu kelompok etnis tertentu. Individu 

mengklaim identitas atas kesamaan keturunan, kebudayaan, ras, 

agama, bahasa, kekerabatan, atau tempat asal-usul. Identitas etnis 

yang ada pada individu akan melahirkan beberapa dimensi 

psikologis. Pertama, kesadaran etnis (ethnic awareness), 

kesadaran individu mengenai perbedaan etnisnya dengan yang lain. 

Kedua, identifikasi diri etnis (ethnic self-identification), labelisasi 
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individu atas etnis sendiri. Ketiga, sikap etnis (ethnic attitudes), 

sikap terhadap internal etnis dan etnis lain. Keempat, tingkah laku 

etnis (ethnic behaviors), pola-pola tingkah laku yang khas ada pada 

suatu kelompok etnis tertentu.102 Masyarakat Wotu memiliki 

kesadaran perbedaan dari yang lain. Perbedaan dapat dilihat 

misalnya pada tarian kajangki sebagai seni budaya khas etnis Wotu. 

Melalui kesadaran tentang perbedaan dari yang lain, masyarakat 

etnis Wotu menemukan identitas sebagai etnis cikal bakal Luwu. 

Interaksi harmonis orang Wotu dengan etnis Pamona dan Bajo 

sejak masa lampau memberi gambaran mengenai hubungan saling 

menerima kehadiran etnis berbeda. Klaim Wotu sebagai cikal bakal 

etnis Luwu ditunjukkan dengan relasi sosial masyarakat Wotu 

dengan etnis sekitar yang berkembang menjadi suatu sistem 

kepemimpinan lokal. Kepemimpinan lokal mengalami 

perkembangan pesat ke arah kepemimpinan lebih luas yang 

berpusat di Wotu sebagai Onto Luwu (Ale Luwu).   

Etnis Wotu memiliki ciri khas sosial yang membedakannya 

dari kelompok lain. Kewotuan adalah properti bagi relasi antar 

kelompok yang mengomunikasikan perbedaan budaya secara 

sistematis dan berlangsung secara terus menerus. Relasi antar 

budaya melibatkan karakter etnis. Perbedaan antar etnis dapat 

membawa perilaku etnosentris dan perilaku prejudice. Kedua jenis 

tindakan dapat melahirkan konflik antar etnis. Tindak terlihat 

maupun tindak terdengar adalah cerminan atau perwujudan dari 

nilai, sikap dan pandangan yang dimiliki suatu etnis dalam konteks 

etnisitas. Kepemimpinan adat yang kuat, adil, dan bijaksana dapat 

meredam potensi konflik menjadi konflik sesungguhnya.103 Hakekat 

Etnisitas menurut Ramsey berhubungan dengan ciri-ciri yang 

                                                             
102Jean S. Phinney and Anthony D. Ong, "Conceptualization and 
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Etnis," Jurnal Title, Tahun 2013, h. 1-11 
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dimiliki suatu kelompok masyarakat, terutama yang terkait dengan 

aspek sosiologis atau antropologis. Karakteristik suatu kelompok 

etnis dapat tercemin pada adat istiadat, agama, bahasa, dan asal 

usul leluhur. Kelompok etnis dapat diidentifikasi dalam lingkungan 

budaya yang lebih luas melalui riwayat kehadiran kelompok etnis 

bersangkutan di tengah lingkungan budaya yang lebih luas, praktik 

keagamaan yang dilakukan etnis bersangkutan, dan praktik 

diskriminasi yang diperoleh dari kelompok masyarakat yang lebih 

besar. Anggota kelompok etnis seringkali memiliki kesamaan ciri 

fisik dan kesamaan status sosial.104 Klaim etnis Wotu sebagai cikal 

bakal Luwu sebagai lingkungan yang lebih luas dibangun dari 

riwayat pertumbuhan awal peradaban Luwu yang berpusat di Wotu. 

Memori mengenai sejarah kehadiran peradaban awal Luwu di Wotu 

menjadi identifikasi Wotu sebagai etnis Luwu.  

Raoul Narroll mengemukakan bahwa kelompok etnis 

dikenal sebagai suatu populasi dengan mengacu pada parameter 

tertentu. Pertama, kemampuan berkembang-biak dan bertahan 

menurunkan generasi. Kedua, memiliki kesamaan nilai-nilai budaya 

dan kesadaran kebersamaan dalam wujud budaya. Ketiga, jaringan 

komunikasi dan interaksi terbangun antar individu dalam kelompok 

etnis. Keempat, karakteristik kelompok etnis dapat diidentifikasi, 

diterima oleh kelompok etnis lain, dan dapat dibedakan dari 

populasi lain.105 Wotu sebagai sebuah etnis telah berkembang dan 

bertahan selama dua puluh abad. Nilai-nilai kebudayaan diwarisi, 

dipraktikkan, dan digubah dengan penuh kesadaran kebersamaan 

sebagai pewaris peradaban etnis. Kebudayaan menjadi instrumen 

komunikasi kelompok etnis, di samping bahasa tersendiri yang 

membedakan etnis Wotu dari etnis lain. Karakteristik budaya bahari 
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dan bahasa berbeda tidak menghalangi penerimaan etnis lain 

terhadap kehadiran etnis Wotu. Kenyataan historis telah menjadi 

bukti bahwa kelompok orang Wotu dapat disebut sebagai suatu 

populasi etnis.  

Masyarakat etnis Wotu memiliki pandangan dan praktik 

hidup yang dipercaya oleh seluruh elemen komunitas sebagai tata 

nilai dan norma hidup. Pandangan hidup dan tindakan individu atau 

masyarakat etnis Wotu tersusun oleh akumulasi nilai dan gagasan. 

Thomas Sowell menyatakan eksistensi suatu kelompok etnis 

terletak pada kehadiran sekelompok orang yang mempunyai ikatan 

kesamaan pandangan dan praktik hidup berbasis nilai dan norma.  

Identifikasi nilai bersama dapat mengambil referensi pada 

kesamaan agama, negara asal, etnis bangsa, kebudayaan, bahasa, 

dan varian karakteristik yang mengikat kelompok etnis.”106 

Masyarakat Wotu dalam konteks kesamaan pandangan dan praktik 

hidup memenuhi parameter sebagai suatu kelompok etnis. 

Kesamaan agama, asal usul, kebudayaan, bahasa, dan tempat 

mengikat solidaritas kekerabatan etnis Wotu.  

Pandangan mengenai kesamaan dan ikatan sistem nilai 

budaya dikemukakan oleh Frederich Barth. Etnis dinyatakan 

sebagai himpunan manusia yang terikat pada sistem nilai budaya 

berdasarkan kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, ataupun 

kombinasi dari kategori yang ada.107 Koentjaraningrat memaknai 

etnis sebagai kelompok sosial atau kesatuan hidup manusia yang 

mempunyai sistem interaksi, sistem norma yang mengatur interaksi 

tersebut. Adanya kontinuitas dan rasa identitas yang 

                                                             
106Thomas Sowell and Lynn D. Collins, American Ethnic Groups (USA: 

Basic Books, 1978), h. 3; bandingkan dengan Muhtar Haboddin, “Menguatnya 

Politik Identitas di Ranah Lokal,” Jurnal Studi Pemerintahan Universitas 

Barawijaya, Malang, Tahun 2007, h. 111-112 

107Frederich Barth, “Introduction” dalam Frederich Barth (ed.), Ethnic 

Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference (Boston: 

Little Brown, 1969), h. 1-4 
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mempersatukan semua anggotanya serta memiliki sistem 

kepemimpinan sendiri.108 Ikatan nilai, norma, dan kepemimpinan 

komunitas lokal memberi identitas terhadap suatu kelompok 

kekerabatan untuk digolongkan sebagai sebuah etnis. Etnisitas 

Wotu dikukuhkan dengan kehadiran seluruh elemen identitas etnis, 

termasuk kepemimpinan ertnis.  

Kecenderungan perbedaan kebudayaan dari yang lain 

menjadi penekanan Joe R. Feagin dalam mengidentifikasi suatu 

kelompok etnis. Menurut Joe R. Feagin, kelompok etnis dapat 

dikenali sebagai sebuah kelompok sosial perbedaan sebahagian 

atau bahkan seluruh elemen masyarakatnya, baik individu maupun 

kelompok secara keseluruhan. Identifikasi perbedaan kelompok 

ernis dapat dilihat terutama pada kebudayaan dan karakteristik 

nasionalitas.109 Penekanan terhadap kebudayaan dan karakteristik 

nasionalitas juga dikemukakan oleh Martin Bulmer. Meskipun 

memiliki kesamaan dalam identifikasi mengenai kebudayaan dan 

karakteristik nasionalitas, Bulmer merinci aspek-aspek pembeda 

yang ada pada kelompok kolektif manusia untuk dikenali sebagai 

suatu kelompok etnis. Aspek-aspek pengenalan suatu kelompok 

etnis meliputi asal usul, kesan kekerabatan, agama, bahasa, 

wilayah, tampilan nasionalitas, dan ciri fisik. Kesadaran setiap 

individu sebagai bahagian dari kelompok etnis juga menentukan 

identifikasi suatu kelompok etnis.110 Batasan kelompok etnis selalu 

mengacu pada suatu karakteristik tertentu misalnya suatu 

kelompok yang selalu minoritas, suatu kelompk kecil, atau 

sekurang-kurangnya besaran kelompok tersebut yang lebih kecil 

dari kelompok dominan dalam masyarakat.111 Komposisi dari 
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kelompok etnik ditentukan antara lain oleh perbedaan gaya hidup 

atau tingkat pendapatan, pendidikan, yang membedakan status 

antara individu baik dalam lingkungan internal etnis maupun 

dengan etnis yang lain. Etnis atau yang lazim disebut dengan 

kelompok etnis adalah kumpulan orang yang dapat dibedakan 

terutama oleh karakteristik kebudayaan atau bangsa yang meliputi 

keunikan dalam perangai (trait) budayanya, perasaan sebagai 

suatu komunitas, mempunyai perasaan etnosentrisme, status 

keanggotaan yang bersifat keturunan atau ascribed status, dan 

berdiam atau memiliki teritorial tertentu.112 Kelompok etnis sebagai 

kelompok sosial dapat tersusun atas ras, agama atau asal negara. 

Etnis dapat dinyatakan sebagai sebuah keluarga dengan identitas 

sosial yang jelas seperti kesamaan agama, kesamaan bahasa, 

kesamaan sejarah, pengalaman hidup, bahkan kesamaan mitos 

maupun mistis.  

Dapat dikatakan bahwa etnis atau kelompok etnis 

menyangkut keadaan tertentu. Pertama, suatu kelompok sosial 

yang mempunyai tradisi kebudayaan dan sejarah yang sama, dan 

karena kesamaan itulah mereka memiliki suatu identitas sebagai 

suatu subkelompok dalam suatu masyarakat yang luas. Kelompok 

etnis bisa mempunyai bahasa sendiri, agama sendiri, adat-istiadat 

sendiri yang berbeda dengan kelompok lain. Yang paling penting 

para anggota dari kelompok etnis itu mempuyai perasaan sendiri 

yang secara tradisional berbeda dengan kelompok sosial lain. 

Perasaan menyangkut sensitifitas anggota etnis dalam berinteraksi 

dengan lingkungan sekitar. 

Kedua, suatu kelompok individu yang mempunyai 

kebudayaan yang berbeda, namun diantara para anggotanya 

merasa memiliki semacam subkultur yang sama. Ketiga, etnis 

merupakan suatu kelompok yang memiliki domain tertentu yang 

kita sebut dengan etnis domain. Suatu kelompok etnis seringkali 

mempunyai peranan dan bentuk simbol yang sama, memiliki 
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bentuk kesenian atau art yang sama, yang diciptakan dalam ruang 

dan waktu tersendiri.113  Makna kelompok etnis Wotu mengandung 

dua hal utama yakni pengertian luas dan pengertian sempit. 

Pertama, pengertian luas berkaitan dengan kehadiran etnis Wotu 

yang terikat dengan karakteristik tertentu, dari fisik, sosial-budaya, 

sampai ideologi sebagai Luwu. Kedua, dalam arti sempit merujuk 

etnis Wotu sebagai kelompok etnis berdasarkan kesatuan budaya. 

Pengertian sempit etnis Wotu dikaitkan dengan etnis bangsa. Istilah 

kelompok etnis Wotu merupakan konsep untuk menerangkan 

entitas kekelompokan etnis Wotu, baik sebagai kelompok ras 

maupun sebagai suatu kelompok etnis dari Luwu yang telah 

mengembangkan sub-kultur sendiri.    

Konsepsi mengenai hakekat etnisitas dimaknai dua hal. 

Pertama, pembacaan realitas perbedaan bentuk penciptaan, yaitu 

wacana batas yang bersifat oposisioner dan dikotomis. Kedua, 

suatu konstruksi pemahaman yang didasarkan atas pandangan 

dan bangunan sosial. Etnis merupakan konsep relasional yang 

berhubungan dengan identifikasi diri dan askripsisosial. Dua makna 

melahirkan pemahaman bahwa etnisitas selalu akan terbaca 

sebagai realitas perbedaan yang selalu dipandang dikotomis dalam 

mengidentifikasi diri. Oleh karena itu, identitas kewotuan relatif sulit 

diubah karena ikatan dibangun atas persamaan darah (kelahiran), 

warna kulit, kepercayaan yang mencakup etnis, ras, nasionalitas, 

dan struktur budaya. 

Wotu sebagai satu komunitas adat masih eksis di bawah 

kepemimpinan seorang Macowa Bawalipu, yang dituakan 

mengayomi negeri dan masyarakatnya. Suatu institusi tradisional 

yang kepemimpinannya tidak pernah terputus sejak berdirinya pada 

abad-abad pertama Masehi dalam mengawal eksistensi negara 

Luwu.114 Masyarakat Wotu menuturkan dua bahasa pengantar, 
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yakni Wotu yang dituturkan oleh orang Wotu asli dan bahasa Bugis. 

Bahasa Wotu diidentifikasi berada dalam grup linguitik Muna Buton 

Sulawesi Tenggara  dan Kaili Sulawesi Tengah. Bahasa Wotu  

pernah jadi bahasa pengantar  (lingua franca) dalam pergaulan 

pada sejumlah daerah di Sulawesi Selatan pada  sepanjang pesisir 

Teluk Bone dan sebagian Sulawesi Tengah dan sekitar Buton 

Sulawesi Tenggara.115 Bahasa Wotu menurut Pelras adalah salah 

satu bahasa asli daerah Luwu dan penuturnya adalah pewaris 

budaya Luwu yang sesungguhnya. Populasi penutur bahasa Wotu 

semakin sedikit atau hanya sekitar 20 % dalam kota Wotu dan 

umumnya digunakan oleh para orang tua dan dalam acara-acara 

adat. Penduduk cenderung menggunakan bahasa Bugis sebagai 

bahasa pergaulan sehari-hari maupun sebagai bahasa niaga, selain 

bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari 

etnis lain.116 Wotu pada masa lampau dalam abad I–XI Masehi 

adalah ibu kota negara Luwu Purba. Wotu bukan merupakan dari 

palili (taklukan), tetapi merupakan Domain (wilayah yang berdaulat) 

yang menghubungkan kekuasaan Luwu dengan yang lain, 

khususnya penduduk daerah Lembah Poso. 

Potensi sejarah dan kepurbaan Luwu belum banyak dikaji, 

sehingga pengetahuan tentang Wotu masih sangat terbatas. 

Keberadaan arkeologis Wotu sekitar 1500 tahun lebih tua dari 

Malangke diyakini sebagai pusat perdagangan Luwu pada abad XII 

— XIV.117 Penemuan keramik dan hasil fotocarbon terhadap 

kandungan lapisan tanah dari berbagai situs di Luwu menunjukkan 

ketuaan Wotu. Penemuan arkeologi, tradisi lisan, dukungan 

naskah, situs bukit Lampenai dan situs Mulaitoe (Mulataue) 

membuktikan kehadiran Luwu pertama di Wotu. Situs Mulaitoe 

diyakini sebagai areal pertanian tempat Batara Guru sebagai 
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Tomanurung berdiam dan memperkenalkan padi ladang 

masyarakat Ale Luwu. Benteng Kuno dan situs Sere Bissue 

memperkaya temuan arkeologis sebagai bukti historis ketuaan 

Wotu. 

Wotu memiliki potensi budaya dan seni sebagai generasi 

terdahulu. Beberapa jenis kesenian seperti Kajangki dan Sumajo 

sangat masih diturunkan dalam praktik berkesenian generasi muda 

Wotu. Kajangki berasal dari kata “jangki” yang berarti kemenangan. 

Maksudnya kemenangan Luwu yang dicapai oleh para satria-satria 

dalam menghadapi musuh-musuhnya. Kajangki di Wotu lahir seiring 

munculnya peradaban Wotu. Kajangki juga mencakup norma atau 

tata aturan yang diberlakukan secara ketat bagi pelaku 

pelanggaran. Kajangki dilaksanakan pada sebagai realisasi rasa 

syukur atas kemenangan yang dicapai dalam medan perang  atau 

mendapat rezeki dalam kehidupan. Pelanggaran dalam melakukan 

Kajangki dianggap pula melanggar norma-norma adat dan akan 

diberi sanksi sesuai dengan tata-aturan yang berlaku. Kajangki 

sebagai kesenian asli Luwu dikukuhkan dalam idiom Epos La Galigo 

yang berbunyi, “Majangki ri Luwu, Massengo-sengo ri Mengkoka, 

Ma’badong ri Toraja”. Idiom menjelaskan bahwa Ale Luwu pada 

masa kemunculan idiom masih berada di sekitar wilayah dataran 

Wotu, sebab kesenian asli Luwu yang dinamakan “Jangki” adalah 

khas Wotu. Idiom juga memberi pengertian bahea Toraja, 

Mengkoka, dan Baebunta belum termasuk dalam bingkai negara 

Luwu. Dukungan argumentasi ditemukan pula dalam tradisi tutur 

sejarah Baebunta  tentang Balailo Nurung (To Manurung versi 

Baebunta). Kehadiran Balailo Nurung di Baebunta diperkirakan 

sezaman dengan Batara Guru di Wotu pada abad ke-9 M. Baebunta 

pada masa bersamaan belum masuk dalam wilayah Luwu.  

Keturunan salah satu Ampu Lemba Pamona juga mewarisi 

ungkapan, “ane kita da mangkoni dui, njou kita muntima tabaro ri 

Luwu”, jika kita hendak makan dui (kapurung)  kita mengambil sagu 
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di Luwu.118 Ungkapan etnis Pamona mengisyaratkan bahwa 

Pamona yang berada di luar Lembah Kalaena belum menjadi 

yuridiksi Luwu sebelum abad ke X. Temuan arkeologis, idiom Epos 

La Galigo, cerita tutur Baebunta, dan warisan ungkapan etnis 

Pamona bahwa Wotu membawa identitas utama Onto Luwu atau 

Ale Luwu bagi penutur bahasa Bugis. 

D. Kekerabatan Orang Wotu 

Sistem kekerabatan adalah serangkaian aturan yang 

mengatur penggolongan orang-orang sekerabat. Istilah 

kekerabatan digunakan untuk menunjukkan identitas para kerabat 

sehubungan dengan penggolongan kedudukan mereka dalam 

hubungan kekerabatan masing-masing dengan ego. Maka, 

hubungan sosial yang menyangkut kedudukan, hak, dan kewajiban 

antara ego dan kerabat-kerabatnya dapat dilakukan dengan mudah 

dan tata tertib sesuai dengan aturan yang berlaku.  

Kekerabatan merupakan unit sosial di mana anggota-

anggotanya mempunyai hubungan keturunan (hubungan darah). 

Seseorang dianggap sebagai kerabat oleh orang lain karena 

dianggap masih keturunan atau mempuyai hubungan darah dengan 

ego (seseorang yang menjadi pusat perhatian dalam suatu 

rangkaian hubungan baik dengan seorang maupun dengan 

sejumlah orang lain). Sistem kekerabatan dijelaskan bukan hanya 

saja karena adanya ikatan perkawinan atau karena adanya 

hubungan keluarga, tetapi karena adanya hubungan darah. Sistem 

kekerabatan adalah hubungan berdasarkan pada model hubungan 

yang dipandang ada antara seorang ayah dengan anak serta antara 

seorang ibu dengan anak. 

Dapat diuraikan bahwa sistem kekerabatan adalah suatu 

hubungan yang kompleks berdasarkan hubungan darah atau 

perkawinan. Berdasarkan hubungan darah disini maksudnya 

adalah bahwa seseorang dinyatakan sebagai kerabat bila memiliki 
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pertalian darah dengan seseorang lainnya. Kelompok kekerabatan 

yang terkecil adalah sejumlah orang yang dapat dihubungkan satu 

sama lainnya melalui hubungan darah yang bersumber dari orang 

tua atau leluhur yang sama. orang-orang yang seketurunan 

dinamakan kelompok consanguine. Sedangkan yang karena 

adanya hubungan perkawinan dinamakan kelompok effine. 

Sistem kekerabatan menurut Soerjono Soekanto dibedakan 

menjadi tiga yaitu: 

1. Sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem kekerabatan 

yang mengambil garis kekerabatan dari pihak laki-laki 

(ayah). Oleh karena itu perkawinan dalam sistem ini akan 

mengakibatkan si isteri tersebut akan menjadi warga 

masyarakat dari pihak suaminya. 

2. Sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem kekerabatan 

yang mengambil garis kekerabatan dari pihak perempuan 

(ibu). Oleh karena itu dalam perkawinan si isteri tetap 

tinggal dalam klan atau golongan famili (keluarganya). Disini 

berlaku, bahwa si suami tidak masuk dalam klan atau 

golongan si isteri, melainkan tetap tinggal dalam klannya 

sendiri. 

3. Sistem kekerabatan parental (bilateral), yaitu sistem 

kekerabatan yang mengambil garis kekerabatan baik dari 

pihak ayah maupun ibu, dan prinsip garis keturunan 

parental dibangun atas dua sisi (pihak ayah dan ibu) 

perkawinan itu mengakibatkan bahwa baik pihak suami 

maupun pihak isteri, masing-masing menjadi anggota 

kerabat dari kedua belah pihak. Artinya bahwa setelah 

perkawinan, si suami menjadi anggota keluarga isterinya 

dan si isteri menjadi anggota keluarga suaminya. Demikian 

juga halnya terhadap anak-anak yang (akan)lahir dari 

perkawinan itu.  

Terdapat empat fungsi penting sistem kekerabatan yaitu: 

menarik garis pemisah antara yang merupakan kerabat dan yang 
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bukan kerabat, menentukan hubungan kekerabatan seseorang 

dengan yang lain secara tepat, mengukur jauh dekatnya hubungan 

kekerabatan individu dengan yang lain, menentukan cara individu 

bertingkah laku terhadap individu lain sesuai dengan aturan-aturan 

kekerabatan yang telah disepakati bersama. Sistem kekerabatan 

etnis Wotu mengacu pada kekerabatan patrilineal. Laki-laki yang 

menikah dengan perempuan dari luar etnis Wotu masih memiliki 

warisan kebendaan dari orang tuanya. Anak yang lahir dari 

pernikahan pria Wotu tetapi dapat mewarisi harta benda dari 

kakeknya, tetapi tidak dapat secara langsung menduduki posisi di 

kepengurusan adat. Perempuan yang dinikahi oleh pria di luar etnis 

Wotu tidak dapat menerima warisan kebendaan dari orang tuanya, 

tetapi masih dapat menduduki jabatan di kepengurusan adat. 

Keluarga campuran perempuan Wotu dan pria luar Wotu diberi 

kebijaksanaan mengelola lahan tidak bertuan dengan luasan 

sesuai kemampuan. Keturunan campuran perempuan Wotu dan 

pria luar Wotu tidak dapat mewarisi kedudukan di kepengurusan 

adat.  

E. Agama dan Kepercayaan Orang Wotu  

Perkembangan Wotu sebagai jalur pelayaran niaga 

dimanfaatkan oleh para pedagang lintas teluk dan lintas pulau yang 

juga membawa misi Islam untuk diajarkan kepada penduduk 

setempat. Penyebaran Islam terbatas pada penduduk yang 

bermukim di pesisir pantai yaitu etnis Wotu. Etnis Pamona yang 

berdiam di daerah pedalaman dan pegunungan masih tetap eksis 

dengan agama molamoa. Relokasi bergelombang etnis Pamona ke 

dataran rendah Wotu dimulai pada tahun 1907 oleh Pemerintah 

Kolonial Belanda bertepatan kedatangan Zending (penyebar agama 

Kristen Prostestan dari tanah Belanda) mengkristenkan orang 

Pamona. Agama Islam dianut oleh masyarakat Wotu tahun 1575 

dibawa oleh seorang  muballigh China (etnis Hui) bermazhab Hanafi 

asal Champa  (Kamboja) bernama Ma Hua (Mahmud Hua) yang 

berlayar dari Malaka, Semenanjung Malayu. Sambil berdagang 

porselen, Ma Hua memperkenalkan Islam kepada masyarakat dan 
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penguasa Wotu. Islam diterima menjadi agama anutan masyarakat 

Wotu. Proses konversi agama dalam masyarakat Wotu tidak 

mengalami hambatan berat. Seorang saudara kandung Macowa 

Bawalipu yang melakukan penentangan atas penerimaan Islam 

dapat diatasi oleh Macowa.119 Ajaran Islam diadopsi ke dalam 

sistem kemacowaan Bawalipu sehingga corak kepemimpinan 

dalam adat Wotu memperoleh cakrawala keislaman. Para penyiar 

Islam yang datang belakangan khususnya Datuk Sulaiman, seorang 

Muballig Islam dari Minangkabau yang datang mengislamkan La 

Pati Ware Datu Luwu XV pada tahun 1606 mengibaratkan  

masyarakat Wotu saat itu sebagai Bae Maeso (beras yang bersih 

yang siap ditanak),  maksudnya  bahwa masyarakat Wotu sudah 

terlebih dahulu menerima agama Islam sehingga tidak perlu lagi 

diislamkan.  

Religi (kepercayaan) yang dianut oleh masyarakat Wotu dan 

Pamona sebelum menerima agama Islam dan Kristen pada 

dasarnya sama, yakni kepercayaan molamoa. Orang Wotu telah 

melepaskan kepercayaan lamanya, dan mengadopsi Islam sejak 

tahun 1575 sebagai agama baru.120 Hal ini berarti, orang Wotu lebih 

dahulu menerima perubahan dalam segi spritual (kerohanian) dari 

pada para penguasa Luwu di Malangke yang baru menerima Islam  

pa da tahun 1606. Orang Wotu sejak menerima agama baru serta 

merta melepaskan segala bentuk atribut yang membuat manusia 

terkotak-kotakan dalam pergaulan masyarakat. Gelar 

kebangsawanan yang sebelumnya dimiliki oleh orang Wotu tidak 

lagi digunakan dalam keseharian sejak mengadopsi Islam. Gelar 

‘Bau’ yang berarti ‘tuanku’ adalah juga gelar kebangsawanan pada 

daerah tertentu di Sulawesi Selatan. istilah ‘bau’ dalam bahasa 

Wotu dapat berarti ‘babi’, hewan yang diharamkan oleh syariat 

                                                             
119Sumardi Noppo, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 21 September 

2018      

120Rustam Laluka, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 25 September 

2018  
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Islam. Gelar Bau tidak dihilangkan sama sekali, tetapi digunakan  

pada saat-saat tertentu untuk menunjukkan nasab atau asal-usul 

seseorang etnis Wotu. Kehadiran Islam memperkaya identitas 

kewotuan sehingga berkembang slogan “Wotu adalah Islam dan 

Islam adalah Wotu”.  

F. Lokalitas dan Makna Mocera Tasi bagi Orang Wotu 

Mocera tasi adalah frasa yang terdiri dari kata mocera dan 

tasi. Mocera berasal dari kata cera berimbuhan mo. Kata cera tidak 

menjadi kosa kata asli bahasa Wotu. Cera bermakna darah, 

sementara bahasa Wotu untuk kata darah adalah raa.121 Kata cera 

lebih cenderung dihubungkan dengan bahasa Bugis. Kata cera 

menjadi familiar bagi lidah orang Wotu disebabkan karena etnis 

Wotu tergolong sebagai penutur dua bahasa, Wotu dan Bugis. 

Ungkapan bahasa Bugis untuk kata berdarah atau mengucurkan 

darah adalah maccera. Bahasa Wotu dalam komunikasi sehari-hari 

menggunakan kata oraa bagi arti berdarah dan mangapacolo raa 

untuk menyatakan perbuatan mengeluarkan darah. Percakapan 

harian etnis Wotu menuturkan kata raa dalam kalimat, misalnya: 

“oraau, matabba raau minsu, aku sedang mentruasi, banyak 

darahku keluar”, “pacoloa raana pangalle muburaia, teteskan 

dahulu darahnya lalu obati”, atau “edo lawaddi itoe mangapacolo 

raa, manusia tidak dibolehkan mengucurkan darah sesamanya”.  

Etnis Wotu sebagai penutur dua bahasa menggunakan kata 

maccera, oraa, dan mangapacolo raa secara bergantian dalam 

komunikasi sehari-hari. Kata maccera bagi lidah native Wotu 

ditransliterasi melalui penggantian imbuhan ma dengan mo atau 

manga122 yang membentuk kata mocera atau mangacera. Derivasi 

kata cera menjadi mocera dapat bermakna berdarah, mengucurkan 

                                                             
121M. Arsyad Duri, Kamus Bahasa Wotu (Wotu: t.p., t.th.), h. 79  

122David Mead, Wotu Grammar Notes (t.t.p.: Sulawesi Language Alliance, 

2013), h. 16 dan 22  
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darah, atau proses mengucurkan darah. Kata mocera diungkapkan 

misalnya dalam percakapan: “maga limamu la mocera dita? 

Mengapa tanganmu berdarah?” atau “tammame baca korana 

Beddu, melometa mocera, Beddu sudah tamat mengaji, kita sudah 

mau melaksanakan ritual pengucuran darah.” Derivasi kata cera 

menjadi mangacera menunjuk pada makna pelaksanaan 

perbuatan pengucuran darah. Mangacera dinyatakan dalam 

komunikasi sehari-hari, misalnya “Sahedu mangacera makkokkoni, 

Sahedu saat ini melakukan acara pengucuran darah.” Meskipun 

kata raa dan cera mengacu pada makna darah, tetapi keduanya 

memiliki perbedaan konotatif. Cera dalam komunikasi harian etnis 

Wotu berkonotasi ritual, sedangkan raa memiliki konotasi non-

ritual. Seluruh ritual kebudayaan etnis Wotu yang berkaitan dengan 

pengucuran darah hewan dicandra dengan istilah mocera atau 

maccera. 

Tasi bermakna laut. Kata tasi dalam bahasa Bugis dan Wotu 

bermakna sama. Gabungan kata mocera dan tasi membentuk frasa 

mocera tasi. Ritual kebudayaan etnis Wotu yang dilaksanakan di 

laut dicandra dengan istilah mocera tasi. Pencandraan mocera tasi 

memberi makna ritual bagi proses pengucuran darah yang 

berkenaan dengan laut. Ritual mocera tasi memiliki kemiripan 

dengan beberapa ritual masyarakat etnis di beberapa tempat. 

Masyarakat bugis mengenal ritual maccera tasi sebagai wujud 

pernyataan syukur dan tolak bala yang dilakukan di laut. 

Masyarakat bugis Wajo melakukan ritual maccera tappareng yang 

dilakukan di Danau Tempe. Masyarakat bugis di daerah Pagatan 

Kalimantan melaksanakan ritual mappanretasi. Masyarakat pesisir 

di Jawa mengenal ritual Sedekah Laut. Ragam ritual masyarakat 

menunjukkan eksistensi budaya bahari dalam tradisi nusantara. 

Etnis Wotu menggelar ritual mocera tasi paling cepat sekali dalam 

tiga tahun. Ritual mocera tasi dilaksanakan untuk melegitimasi 

kepemimpinan adat Macowa Bawalipu. Selain legitimasi 
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kepemimpinan adat, mocera tasi dilaksanakan untuk menyatakan 

rasa syukur dan tolak bala. Ritual legitimasi kepemimpinan Macowa 

Bawalipu disebut gau pangngadarra (ritual adat). Ritual mocera tasi 

untuk menyatakan syukur atau tolak bala disebut gau tomatabba 

(ritual rakyat). 

Mocera tasi sebagai ritual kebudayaan memiliki daya tahan 

dan daya lestari dalam masyarakat pelakunya. Terbukti bahwa ritual 

mocera tasi diwarisi oleh masyarakat Wotu secara turun temurun 

dari generasi ke generasi. Tradisi mocera tasi tidak dapat bertahan 

melalui proses panjang apabila tidak memiliki kemaslahatan bagi 

masyarakat. Pemahaman masyarakat menjadi landasan 

konseptual yang tersusun atas konsep mengenai teologi, 

kosmologi, dan ideologi. Konsep mengenai teologi memuat nilai 

dalam hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Kosmologi 

mencakup nilai-nilai menyangkut hubungan manusia sebagai mikro 

kosmos dengan alam sebagai makro kosmos. Konsep mengenai 

ideologi mencakup nilai-nilai dan gagasan-gagasan yang memandu 

perilaku dan tindakan sosial. Nilai-nilai digali, dimaknai, dipahami, 

dan diuji secara terus menerus dalam perkembangan dan 

perubahan sosio-kultural masyarakat. Nilai-nilai dipertautkan 

dengan praktik-praktik penandaan. Wujud dari suatu praktik 

penandaan menjadi instrumen bagi kehadiran sebuah kebudayaan 

memperjuangkan nilai-nilai yang dianutnya. Perjuangan dan 

pemaknaan atas nilai-nilai dapat pula dinyatakan sebagai suatu 

praktik diskursif. Instrumen kebudayaan menjadi ranah bagi praktik 

diskursif. Mocera tasi sebagai salah satu instrumen kebudayaan 

masyarakat Wotu merupakan ranah bagi tumbuhnya praktik 

diskursif. Ragam pemaknaan hadir mengisi pemahaman dan 

perbincangan mengenai mocera tasi. Argumentasi-argumentasi 

dibangun untuk membela, menolak, atau memodifikasi ritual 

mocera tasi. Ritual mocera tasi tidak semata-mata dibaca sebagai 

ranah perjuangan nilai kebudayaan, melainkan juga sebagai politik 
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identitas. Mocera tasi menjadi salah satu tanda kehadiran entitas 

budaya. Mocera tasi merupakan salah satu instrumen bagi 

masyarakat Wotu untuk memperkenalkan entitas budayanya di 

tengah luasnya cakrawala kebudayaan manusia. Masyarakat Wotu 

sebagai entitas budaya tersendiri memiliki identitas keagamaan, 

yaitu Islam. Ajaran Islam memiliki sumber nilai yang berbeda dari 

kebudayaan. Tatanan kepercayaan dan praktik ritualnya juga 

berbeda. Persentuhan ritual mocera tasi dengan ajaran Islam 

kadangkala melahirkan persoalan yang melibatkan argumen-

argumen mengenai kepercayaan dan keyakinan.  
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BAB IV 

MOCERA TASI, SYARIAT ISLAM, DAN DIPLOMASI 

A. Keyakinan Orang Wotu dan Ritual Mocera Tasi  

Konfigurasi konseptual ritual mocera tasi berada dalam 

konstruksi  memori kolektif masyarakat Wotu. Memori masyarakat 

terdiri dari pemahaman-pemahaman, pemaknaan-pemaknaan, dan 

interpretasi-interpretasi atas warisan tradisi mocera tasi. 

Konfigurasi pemahaman, pemaknaan, dan interpretasi diperoleh 

melalui pengalaman apresiasi lokalitas atas kompleksitas konteks 

di sekitar tradisi mocera tasi. Persepsi-persepsi lokal mengenai 

mocera tasi selalu diuji oleh perkembangan situasi dan kondisi 

sepanjang sejarah kehadirannya. Masyarakat pelaku tradisi pada 

setiap zaman selalu berada dalam situasi dialektika antara kearifan 

lokal dengan kearifan eksternal sekaitan ritual mocera tasi. 

Dialektika melibatkan perbincangan mengenai upaya pelestarian 

nilai-nilai warisan generasi terdahulu dengan invasi nilai-niliai dan 

realitas sosial baru. Perbincangan kadang-kadang menimbulkan 

gesekan dan ketegangan, terutama ketika pembicaraan 

bersentuhan dengan nilai-nilai teologis. Ketegangan melibatkan 

stigma negatif atas tradisi mocera tasi. Stigmatisasi negatif datang 

dari kalangan yang cenderung menggunakan cara pandang 

teologis-doktriner. Tanggapan teologis dinyatakan oleh bapak 

Jawahir: 

“...mocera tasi bukan bahagian dari agama. Kegiatan 

tersebut merupakan budaya masyarakat, tidak terkait sama 

sekali dengan agama... ada hal dalam kegiatan tersebut yang 

berbau syirik, tapi kita tidak mampu melarangnya karena 

sudah menjadi budaya setempat...”123 

Persentuhan kepercayaan lokal dengan keyakinan mapan 

dari luar masyarakat Wotu menghadirkan ketegangan-ketegangan 

teologis di ruang sosial kultural. Ketegangan tampak pada 

pembelahan dukungan terhadap pelaksanaan ritual mocera tasi. 

                                                             
123Jawahir, Tokoh Agama, wawancara, Wotu 19 Oktober 2018    
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Seorang tokoh pemuda dengan lantang menyatakan penolakan 

atas pelaksanaan ritual mocera tasi: 

“...mocera tasi bertentangan dengan ajaran Syariat. Kami 

berkepentingan menghalangi pelaksanaan kegiatan itu... 

mocera tasi melanggengkan perbuatan syirik... budaya 

masyarakat harus bersih dari syirik...”124 

Tokoh pemuda pendukung mocera tasi menjawab 

tantangan kalangan penolak dengan menyatakan: 

“...mocera tasi sejak lama dilaksanakan oleh masyarakat 

Wotu... sejak lama pula leluhur Wotu memeluk Islam... jika 

mocera tasi bertentangan dengan ajaran Islam, maka sudah 

lama tradisi mocera tasi ditinggalkan... tradisi mocera tasi 

bukan kegiatan yang mengandung syirik... doa dalam mocera 

tasi ditujukan kepada Alah swt., meskipun dalam bahasa 

lokal... para pemuda Wotu perlu melestarikan budaya mocera 

tasi...”125  

Ketegangan menampilkan dua titik ekstrim pemahaman 

mengenai mocera tasi. Ketegangan menghendaki upaya 

penyesuaian-penyesuaian antar keyakinan dan kepercayaan. 

Penyesuaian-penyesuaian pada dasarnya sudah dilakukan oleh 

generasi Wotu terdahulu. Internalisasi mindset keagamaan baru ke 

dalam cara pandang keagamaan masyarakat menggugat 

kemapanan akulturasi Islam dan ritual mocera tasi. Basis teologi 

keislaman pada dasarnya sangat determinan dalam proses 

dialektika mocera tasi. Keyakinan lokal menyerap ajaran tauhid dari 

Islam, karena memiliki kesamaan mengenai Sang Penguasa 

Tunggal alam semesta. Kepercayaan masyarakat lokal Wotu 

terhadap keesaan Pua Lamoa mendapat pengukuhan dari 

pandangan tauhid ajaran Islam. Penyerapan teologi keislaman 

dideskripsikan oleh penjelasan M. Amin Anggoe: 

                                                             
124Pendakwah Aliran Salaf, wawancara, Wotu, 15 September 2018  

125Muhamad Rizki, Tokoh Pemuda, Wawancara, Wotu, 09 Oktober 2018 
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“Ani sara mocera tasi sitonganna situju-tuju badua sara’E. 

Anu motaE sara’E Allah swt. sango-sangona Pua waddiE 

isompa, pettu dua tappa na to duluE. Ada ipauE ba wina. To 

iduluE motae Pua Lamoa, agamaE motae Allahu Ta’ala. Jaji 

yamassanna atekaE lagau-gauE ilara mocera tasi edo sia 

lasalai agamaE.”126 

Maksudnya: 

“Tradisi mocera tasi pada dasarnya memiliki kesesuaian 

dengan ajaran syariat. Jika syariat menyebut Allah swt. adalah 

satu-satunya Tuhan yang boleh disembah, maka generasi Wotu 

kuno mempercayai Tuhan yang sama...peristilahan saja yang 

berbeda. Generasi Wotu kuno menyebut Pua Lamoa, 

sedangkan agama (Islam) menyebut Allah Ta’ala. Jadi, segala 

hal yang berkaitan dengan niat, itikad, dan praktik dalam 

mocera tasi tidak dapat disebut menyalahi ajaran agama.”  

Kesadaran akan adanya Zat Maha Tunggal pada dasarnya 

menjadi inti kepercayaan masyarakat Wotu sejak awal 

keberadaannya. Konsepsi teologi monoteisme merupakan 

keyakinan paling awal dalam sejarah umat manusia. Kehadiran 

keyakinan paganisme, animisme, dan dinamisme dapat dinyatakan 

sebagai bentuk penyempalan dari kepercayaan monoteisme. 

Penelitian Flinders Petrie mengenai kepercayaan masyarakat Mesir 

kuno membantah klaim paganisme mendahului monoteisme.127 

Penelitian Petrie dikukuhkan oleh hasil penelitian Stephen Langdon 

tentang agama Semit yang menemukan keterdahuluan 

monoteisme daripada politeisme. Penelitian Langdon menemukan 

sejarah bertuhan masyarakat Sumeria kuno berbasis 

monoteisme.128 Dua penelitian mengenai basis kepecayaan umat 

                                                             
126M. Amin Anggoe, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 10 September 

2018  

127W. M. Flinders Petrie, The Religion of Ancient Egypt (London: Archibald 

Constable, 1906), h. 3  

128Stephen Herbert Langdon, Semitic Mythology (New York: Cooper 

Square Publisher, 1964), h. 88-89  
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manusia sebelum Masehi menunjukkan ketuaan kepercayaan 

monoteisme. Teologi monoteisme pada dasarnya merupakan 

landasan keyakinan masyarakat nusantara sebelum kehadiran 

agama-agama besar. Kepercayaan terhadap Zat Tunggal pencipta 

manusia dan alam semesta merupakan bawaan fitrah manusia. 

Masyarakat Wotu sebagai bahagian dari etnis nusantara 

membangun pandangan teologi berbasis kepercayaan 

monoteisme. Keyakinan terhadap Zat Maha Tunggal tidak 

mengalami perubahan sejak masa Wotu kuno hingga masa modern. 

Perubahan hanya terjadi pada penyebutan nama bagi Zat Maha 

Tunggal (Tuhan). Praktik penyembahan kepada Tuhan juga berubah 

seiring kehadiran agama baru, terutama Islam. Syariat Islam hadir 

menggantikan praktik penyembahan masyarakat Wotu, tetapi tidak 

menghilangkan tradisi lokal seperti mocera tasi. Kesan kebudayaan 

lama tetap ada dalam tradisi masyarakat, namun ajaran agama 

yang dianut memengaruhi perubahan-perubahan atas praktik 

kebudayaan. Mocera tasi sebagai representasi praktik ritual 

masyarakat Wotu terdahulu masih tetap dijalankan hingga masa 

modern. Meskipun masyarakat Wotu mengalami konversi agama 

mulai dari masa molamoa sampai masa Islam, mocera tasi selalu 

hadir secara berkala dalam praktik kebudayaan masyarakat.129 

Daya tahan praktik mocera tasi melampaui perjalanan waktu 

membuktikan kekuatan tradisi mengakar dalam keyakinan dan 

pemahaman masyarakat. Pewarisan ritual mocera tasi dari 

generasi ke generasi tidak mengalami hambatan akibat konversi 

agama dalam masyaraakat. Kekuatan mocera tasi terletak pada 

konsistensi nilai teologis dan kosmologis yang memotivasi praktik 

ritual. Pemahaman masyarakat Wotu mengenai mocera tasi tidak 

pernah lepas dari keyakinan terhadap Tuhan. Walaupun terjadi 

perbedaan penyebutaan nama bagi Tuhan akibat konversi agama, 

tetapi yang dinamai tetap sama. Keyakinan teologi mengikat 

                                                             
129Interval waktu tercepat bagi pelaksanaan ritual mocera tasi adalah 

sekali dalam tiga tahun. Ritual mocera tasi menurut seorang sepuh masyarakat 

etnis Wotu pernah dilaksanakan tahun 1943, 1953, 2009, dan 2016. Tuse, Tokoh 

Masyarakat, Wawancara, Wotu, 30 September 2018  
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pemahaman kosmologi masyarakat yang menurunkan kesadaran 

ideologis untuk mempertahankan dan mewariskan ritual mocera 

tasi dari generasi ke generasi. Pertautan teologis, kosmologis, dan 

ideologis mengisi konfigurasi pemahaman masyarakat Wotu 

mengenai ritual mocera tasi.        

Memori masyarakat Wotu masih menyimpan kesan 

mengenai penyebutan nama Tuhan mulai dari sebutan Pua Lamoa, 

Dewata SeuwaE, sampai kepada sebutan Puang Allahu Ta’ala. 

Sebutan Pua Lamoa adalah representasi nama Tuhan bagi 

kepercayaan lokal masyarakat Wotu awal di Lembah Kalaena. 

Leluhur awal etnis Wotu bergelar To Ampalangi Pua Lampenai 

memperkenalkan ajaran molamoa130 yang mengakui Pua Lamoa 

sebagai Zat Maha Tunggal pencipta dan penguasa alam semesta. 

Ajaran molamoa belum merekomendasikan satu sistem 

peribadatan khusus sebagai rangkaian pengabdian kepada Sang 

Pencipta. Komunitas Wotu kuno diperkenalkan pada ajaran 

monoteisme dan hakikat kekuasaan Tuhan dalam hubungannya 

dengan alam sekitar. Pengenalan terhadap Sang Maha Tunggal 

tanpa dibarengi tuntunan khusus bagi penyembahan kepada Sang 

Pencipta menyebabkan masyarakat mencari pola-pola dan bentuk 

ritual tertentu sebagai ungkapan penyerahan diri kepada Sang 

Pencipta. Pola dan bentuk ritual penyerahan diri pada sang pencipta 

dikaitkan dengan asal usul dan alam sebagai sumber penghidupan. 

Asal usul berhubungan dengan manusia awal dan tempat 

kehadirannya. Manusia awal bagi komunitas etnis Wotu memiliki 

petilasan yang terletak di sekitar situs mulatau. Petilasan mulatau 

berada di kawasan Bilassa Lamoa131 di kaki Bukit Lampenai. Lokasi 

                                                             
130Molamoa adalah kepercayaan lokal yang dianut oleh komunitas etnis 

Wotu kuno dan Pamona. Kepercayaan molamoa menganut teologi monoteisme. 

Pua Lamoa disebut sebagai nama bagi Zat Maha Tunggal atau Tuhan Yang Maha 

Esa; Rustam Laluka, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 25 September 2018   

131Bilassa Lamoa dalam bahasa Indonesia berarti kebun atau tanah 

pertanian hadiah dari Sang Pencipta, Pua Lamoa. Bilassa Lamoa berada pada 

jarak 5 km dari kota Wotu. Bilassa Lamoa dipercaya sebagai tempat pertama bagi 
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petilasan mulatau diyakini oleh masyarakat etnis Wotu sebagai 

tempat awal bagi leluhur Wotu membangun sistem kekerabatan 

dan peradabannya. Terdapat satu nama yang tersimpan dalam 

memori orang Wotu mengenai leluhur sebelum Batara Guru. To 

Ampalangi132 Pua Lampenai mulai membangun komunitas, 

mengajarkan cocok tanam, dan menurunkan ajaran ketuhanan di 

kawasan yang disebut Bilassa Lamoa. Posisi Bilassa Lamoa 

menjadi sentra utama kehidupan etnis Wotu kuno. Kegiatan 

kehidupan yang bermula di Bilassa Lamoa menyebar ke beberapa 

wilayah sekitar dan membentuk pemukiman baru. Bilassa Lamoa 

sebagai tempat awal terbangunnya komunitas Wotu secara 

perlahan berubah menjadi tempat sakral yang menjadi simpul 

kekerabatan etnis Wotu. Kelompok-kelompok masyarakat etnis 

Wotu secara berkala mendatangi situs mulatau untuk mengenang 

manusia awal yang telah membangun komunitas, mengajarkan 

tatanan hidup, dan mengenalkan Sang Pencipta. Kegiatan pada 

awalnya didedikasikan untuk mengenang asal usul berubah 

menjadi ritual yang dapat diidentifikasi sebagai praktik tradisi 

molamoa. Situs mulatau berubah menjadi simpul sakral bagi 

komunitas etnis Wotu kuno. Pemukiman Bilassa Lamoa di kaki 

Bukit Lampenai berkembang menjadi sentra aktifitas pranata 

kehidupan komunitas etnis Wotu kuno. Pua Lampenai bertindak 

sebagai pemimpin spiritual dan pemimpin duniawi komunitas etnis 

Wotu kuno.133 Kepercayaan molamoa meyakini eksistensi Pua 

Lampenai sebagai representasi Pua Lamoa di bumi. Pua Lampenai 

secara umum bertugas memberi tuntunan bagi pembangunan 

                                                             
komunitas etnis Wotu membangun tatanan kehidupan. Ibrahim Putea, Pemangku 

Adat, Wawancara, Wotu, 20 September 2018   

132To Ampalangi diyakini sebagai leluhur pertama komunitas etnis Wotu 

sebelum kedatangan Batara Guru. To Ampalangi diangkat menjadi pemimpin etnis 

Wotu bergelar Pua Lampenai. Penggunaan gelar Pua Lampenai bagi pemimpin 

etnis Wotu berjalan sampai dua generasi. Komunitas etnis Wotu memberi gelar 

Pua Macowa bagi pemimpin adat pasca Pua Lampenai.    

133Ischak Razak, Negara Luwu Purba di Lembah Kalaena (Bungku: Murad 

Jalaluddin Books, 2016), 42-44  
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kesejahteraan komunitas Wotu kuno, lahir dan batin. Komunitas 

etnis Wotu kuno mendelegasikan urusan ukhrawi dan duniawi 

kepada Pua Lampenai. Ritual-ritual sakral selalu dipimpin oleh Pua 

Lampenai. Sosok pemimpin adat sebagaimana Pua Lampenai 

diyakini memiliki kapasitas multidimensi yang mampu 

berkomunikasi dengan Sang Pencipta, Pua Lamoa. Selain 

keyakinan mengenai eksistensi Pua Lamoa, komunitas etnis Wotu 

kuno memercayai waliala (roh-roh halus)134 yang ditugaskan oleh 

Pua Lamoa untuk menjaga (mangonro atau lara)135 tempat-tempat, 

rumah-rumah, tanaman-tanaman, dan sarana-sarana vital bagi 

kehidupan masyarakat. Terdapat empat pangonroa atas empat 

arah mata angin (pangonroa patango sulapa atau larana patango 

sulapa).136 Pangonroa patango sulapa dipahami sebagai simpul 

dari seluruh pangonroa (lara), di daratan dan lautan. Pangonroa 

(lara) yang ditugaskan oleh Pua Lamoa menurut kepercayaan 

komunitas etnis Wotu kuno adalah waliala ballo (roh baik). Nama-

nama bagi setiap pangonroa (lara) tidak dapat disebut secara 

eksplisit oleh masyarakat etnis Wotu. Keengganan menyebut nama 

disebabkan karena keteguhan masyarakat dalam memelihara etika 

penghargaan terhadap waliala. Nama waliala pada dasarnya bukan 

merupakan rahasia yang tidak patut dinyatakan secara lisan, tetapi 

standar moralitas yang dibangun oleh masyarakat memberi 

batasan etis untuk tidak menyebut nama yang dipahami sebagai 

                                                             
134Waliala digunakan untuk menandai keberadaan makhluk halus di 

balik dunia materil.   

135Pangonroa adalah istilah dalam pergaulan sehari-hari untuk 

mencandra penjaga tempat tertentu. Lara secara leksikal berarti isi atau dalam, 

tetapi sering digunakan sebagai ungkapan halus bagi penghuni suatu tempat. Lara 

digunakan dalam ritual adat untuk mencandra waliala penghuni tempat tertentu.   

136Lara patango sulapa di laut dipahami juga sebagai lara patango sulapa 

di darat. Asosiasi atas lara empat arah mata angin dapat dihubungkan dengan 

konsepsi sulapa patango (sulapa eppa) dalam tradisi masyarakat nusantara.   



98 
 
pangonroa (lara).137 Kepercayaan atas pangonroa (lara) melahirkan 

bentuk ritual pada momen-momen terkait dengan wilayah otoritas 

waliala. Ritual yang didedikasikan kepada pangonroa tertentu oleh 

komunitas etnis Wotu kuno bukan merupakan suatu bentuk 

penyembahan dan pengabdian sebagaimana praktik hinduisme. 

Ritual dilakukan sebagai ungkapan penghormatan, komunikasi, 

dan permohonan izin atas hajat dalam wilayah wewenang 

pangonroa (lara). Ritual terhadap pangonroa (lara) suatu tempat 

berbeda dengan ritual khusus penyembahan kepada Pua Lamoa. 

Proses ritual pengabdian kepada Pua Lamoa dilakukan di situs 

mulatau yang terletak di Bilassa Lamoa. Ritual khusus terhadap 

Pua Lamoa dicandra sengan istilah molamoa. Ritual penghormatan 

terhadap pangonroa dilaksanakan sesuai momen kepentingan dan 

tempat waliala bersemayam. Ritual atas pangonroa yang berdiam 

di ketinggian dicandra dengan istilah mangapaene. Ritual atas 

pangonroa (lara) yang bersemayam di daratan atau di rumah (puse 

banua) dicandra dengan istilah mangapalenna. Ritual bagi 

pangonroa (lara) air dicandra dengan nama mangapamono atau 

mono turungnga. Ritual terhadap pangonroa patango sulapa atau 

larana patango sulapa dicandra dengan istilah mangappi.138 

Konsep teologis komunitas etnis Wotu kuno mengarahkan sikap 

dan tindakan masyarakat pada ketakutan melanggar pantangan 

(pemmali), terutama di tempat-tempat yang dinilai sakral. 

Pelanggaran atas pemmali berakibat kualat (ambaroa) terhadap 

individu atau komunitas. Ambaroa dapat berupa teguran halus, 

                                                             
137Yang dapat ditelusuri dari keberadaan roh-roh halus yang ditugaskan 

untuk menjaga tempat, tanaman, rumah, dan sarana vital adalah asosiasi nama 

atas obyek yang dijaga. Jika yang dijaga adalah sumur datu, maka asosiasi 

penyebutannya Puata ri Bubu Datu; jika yang dijaga berupa tempat pelantikan 

pemimpin, maka roh penjaganya disebut Puata ri Tana Bangkalae; apabila yang 

dijaga berkenaan dengan rumah, maka gelar yang disematkan adalah Puata ri 

Puse Banuae; demikian seterusnya. La Hemma, Pemangku Adat, Wawancara, 

Wotu, 11 September 2018 `      

138Kasim Rais To Raside, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 14 

September 2018  
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keras, atau musibah. Teguran halus terjadi melalui penumpangan 

pangonroa (lara) atas diri seseorang yang mengomunikasikan 

teguran atas pelanggaran pemmali dan prasyarat pengampunan. 

Teguran keras ditimpakan kepada individu atau kelompok yang 

melakukan pelanggaran berulang-ulang atau pelanggaran berat 

pemmali. Wujud ambaroa atas perulangan dan pelanggaran berat 

pemmali dicandra dengan istilah mabusu. Gejala mabusu terhadap 

individu atau komunitas dapat dilihat pada keadaan mobattu 

ompona (perut pecah) atau lele nruae (penyakit mewabah). Mabusu 

dalam wujud penimpaan musibah akibat pelanggaran berat suatu 

komunitas terhadap pemmali dilihat pada gejala awa sekae, 

morapu-rapu lipu (kematian merajalela), atau awa russae (konflik 

atau bencana alam). Konsekwensi mabusu berlaku atas diri 

seseorang atau komunitas setelah pangonroa melepaskan 

perlindungan akibat pelanggaran pemmali berat oleh individu atau 

kelompok. Pelepasan perlindungan pangonroa atas individu atau 

kelompok berdampak pengambilalihan peran dari lara baik kepada 

pangonroa jahat.139 Identifikasi terhadap pangonroa jahat ditandai 

dengan beberapa istilah bagi waliala jahat, seperti pakoni (hantu 

pemakan organ hati, jantung, dan isi perut manusia), bombo (hantu 

pelumpuh manusia), pajjuju dapo (hantu pembunuh), lulu tampere 

(hantu air), sulakku (hantu penghisap darah), dan batito (hantu 

pantai). Pelepasan perlindungan oleh lara baik membuka peluang 

bagi lara jahat untuk mengganggu manusia.140 Pemulihan 

perlindungan dari lara baik dapat dilakukan melalui ritual tolak bala. 

Jika ambaroa atau mabusu menimpa individu, maka ritual tolak 

bala dilakukan secara individu dengan dipimpin oleh Pua Lampenai 

atau sanro yang dimandatir secara adat. Jika ambaroa atau mabusu 

terjadi secara masif, maka Pua Lampenai bertindak langsung 

memimpin ritual tolak bala. Kepercayaan atas lara baik dan jahat 

tidak berarti bahwa komunitas etnis Wotu kuno berkeyakinan 

                                                             
139Kasim Rais To Raside, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 14 

September 2018  

140Ande, Tokoh Perempuan Adat, Wawancara, Wotu, 12 September 

2018  
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pagan, animis, dan dinamis. Komunitas etnis Wotu kuno 

memahami keberadaan lara atau roh sebagai makhluk ciptaan Pua 

Lamoa. Lara bukan Tuhan yang pantas untuk disembah.141 Ritual 

yang didedikasikan kepada lara dimaksudkan sebagai 

penghargaan atau penghormatan terhadap sesama makhluk dalam 

konteks harmonisasi dengan sesama. Penyembahan hanya layak 

dilakukan kepada Pua Lamoa, Tuhan dalam sebutan komunitas 

Wotu kuno.                                

Komunitas etnis Wotu kuno tidak semata-mata 

mengonsepsi pemahaman teologis sehubungan dengan asal usul 

dan kekerabatan. Konsepsi teologis komunitas etnis Wotu dikaitkan 

pula dengan alam. Karunia besar dari Sang Pencipta berwujud alam 

disediakan bagi manusia sebagai sumber penghidupan. Kekayaan 

alam di darat dan di laut merupakan pemberian Pua Lamoa yang 

patut untuk disyukuri. Komunitas etnis Wotu kuno sebagai 

masyarakat yang hidup di wilayah pesisir memiliki ketergantungan 

tinggi terhadap hasil laut, di samping pertanian sederhana. 

Ketergantungan komunitas etnis Wotu terhadap hasil laut dapat 

dikatakan lebih tinggi daripada hasil  daratan. Komunitas etnis 

Wotu kuno memiliki ketangguhan dalam menjelajah lautan. Laut 

memiliki ikatan batin bagi komunitas etnis Wotu. Laut bukan hanya 

berkenaan dengan mata pencaharian untuk menopang 

kelangsungan hidup komunitas, melainkan juga sarana bagi 

kehadiran manusia awal mendiami bukit Lampenai. Ikatan erat 

dengan laut menyimpan kesadaran teologis mengenai kuasa Sang 

Pencipta menghadirkan laut yang mengantar leluhur etnis Wotu 

terdampar di Bukit Lampenai. Ketersediaan lautan sebagai 

kekayaan juga telah disiapkan oleh Sang Pencipta bagi 

kelangsungan hidup komunitas etnis Wotu. Pengalaman bahari 

mengajarkan komunitas etnis Wotu kuno mengenai suatu 

kepasrahan total akan kekuatan di luar realitas materil. Keganasan 

kehidupan laut mengukuhkan kesadaran nelayan dan pelaut 

memasrahkan diri kepada Penguasa Tunggal alam semesta, Pua 

                                                             
141La Hemma, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 11 September 2018  
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Lamoa. Konsepsi teologis komunitas etnis Wotu kuno juga 

memercayai eksistensi waliala penjaga di wilayah laut sebagai 

pangonroa. Pelacakan nama-nama pangonroa wilayah laut hanya 

dapat ditelusuri pada istilah larana tasie (penjaga laut). Kultur 

bahari masyarakat Wotu kuno memercayai larana patango sulapa 

sebagai waliala yang ditugaskan oleh Pua Lamoa untuk menjaga, 

mengarahkan, dan melayani kebutuhan dan keselamatan nelayan 

atau para pelaut. Kepercayaan lama masyarakat Wotu mengakui 

keberadaan pangonroa bagi setiap jenis biota dan sarana vital di 

laut. Jumlah pangonroa berbanding lurus dengan banyaknya jenis 

biota dan sarana vital di laut.  

Dedikasi teologis berbasis bahari dilakukan oleh 

masyarakat etnis Wotu kuno melalui pengesahan kepemimpinan 

adat Pua Lampenai di tengah laut. Prosesi pengesahan pemimpin 

komunitas dilaksanakan dalam suatu ritual laut yang dicandra 

dengan istilah mocera tasi. Tradisi mocera tasi merupakan 

serangkaian ritual yang sangat disakralkan oleh masyarakat 

Austronesia, temasuk etnis Wotu. Mocera tasi sebagai ritual 

pengesahan pemimpin adat etnis Wotu dipraktikkan mulai dari 

generasi pertama Pua Lampenai, generasi Macowa Bawalipu, 

generasi Batara Guru, generasi Simpurusia, sampai generasi 

Macowa Bawalipu terakhir. Pendukung budaya bahari masa lampau 

tidak semata-mata memaknai mocera tasi sebagai pesta laut atau 

pesta nelayan, melainkan ungkapan sikap manusia secara lahiriah 

untuk menghilangkan sekat-sekat dalam kehidupan 

bermasyarakat. Semua manusia memiliki kesamaan derajat, 

harkat, dan martabat di hadapan Pua Lamoa, pemilik alam 

semesta. Pengucapan sumpah pemimpin adat disaksikan oleh 

komunitas etnis Wotu pada ritual mocera tasi merupakan janji di 

hadapan Penguasa Tunggal alam semesta atas limpahan tugas 

pelayanan dan perlindungan bagi seluruh makhluk, terutama umat 

manusia.  

Sumpah pemimpin komunitas etnis Wotu kuno dalam ritual 

mocera tasi membawa konsekwensi spiritual dan duniawi bagi sang 

pemimpin. Konsekwensi spiritual membebankan keteladanan 

spiritual, moral, dan etis terhadap Pua Lampenai atau Macowa 
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Bawalipu. Konsekwensi duniawi membebankan tanggung jawab 

perlindungan dan pelayanan hak seluruh alam, terutama komunitas 

etnis Wotu. Keteladanan spiritual menempatkan sosok pemimpin 

adat sebagai penuntun kepercayaan kepada Sang Maha Tunggal, 

pembimbing terhadap pengenalan hakikat Sang Maha Tunggal, dan 

pelayan bagi kegiatan ritual. Keteladanan moral  pemimpin adat 

ditunjukkan melalui integritas personal selaku pemegang 

kepemimpinan komunitas. Keteladanan etis dari sosok pemimpin 

adat merujuk pada penghargaan sesama dan proporsionalitas 

sikap hidup. Tanggung jawab kepemimpinan duniawi menuntut 

pemimpin adat untuk berlaku adil dan tulus dalam membangun 

tatanan hidup, baik dalam hubungan antar sesama manusia 

maupun antar manusia dengan alam sekitar. Keseluruhan beban 

pemimpin adat yang disahkan melalui proses mocera tasi memiliki 

konsekwensi teologis dalam ajaran molamoa. Seorang pemimpin 

adat yang lalai dari tanggung jawab kepemimpinannya akan 

diturunkan dari tampuk kepemimpinan dan dikeluarkan dari 

perlindungan kebajikan Pua Lamoa. Individu yang dikeluarkan dari 

perlindungan kebajikan Pua Lamoa akan mengalami kengerian 

kematian dan kesengsaraan kehidupan di alam waliala. Ritual 

mocera tasi menjadi mekanisme pengesahan pemimpin komunitas 

etnis Wotu sejak masa generasi pertama sampai generasi 

kontemporer. Praktik mocera tasi bagi pengesahan pemimpin adat 

dapat berkelanjutan dari zaman ke zaman disebabkan karena 

muatan teologis telah mengikat memori kolektif komunitas dengan 

ritual mocera tasi.          

Teologi dan tradisi bahari komunitas etnis Wotu kuno 

mewariskan cakrawala sakral dalam ritual kultural. Hubungan 

teologi dan tradisi sakral warisan komunitas etnis Wotu kuno telah 

mengakar dalam praktik ritual masyarakat. Para nelayan atau 

pelaut melakukan ritual penghormatan dan permohonan izin 

(mopatabe) kepada pangonroa tasi ketika pertama kali akan 

melaut. Ritual diharapkan menyentuh wewenang pangonroa tasi 

sehingga perjalanan pelaut atau pencaharian nelayan tidak 

mendapat gangguan di laut. Ritual dilaksanakan di kediaman 

pemilik perahu atau pelaut yang hendak berlayar. Ritual dilanjutkan 
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ke perahu yang akan digunakan untuk melaut. Sanro yang 

dimandatir oleh pemimpin adat bertindak memimpin proses ritual. 

Keterlibatan sanro dalam ritual merepresentasi kepemimpinan 

spiritual Pua Lampenai. Sanro dipercaya memiliki kemampuan 

komunikatif dengan roh atau pangonroa. Sanro mengusulkan 

prasyarat-prasyarat, instrumen-instrumen ritual, atau pemmali-

pemmali berdasarkan jangkauan visi spiritualnya. Kekurangan satu 

prasyarat atau instrumen menggagalkan proses ritual. Kegagalan 

ritual atau pelanggaran pemmali mengakibatkan ambaroa. Gejala-

gejala ambaroa atau mabusu di laut dapat dikenali melalui 

fenomena awa sekae, kecelakaan di laut, intensitas russa, atau 

kematian nelayan di laut. Keseluruhan peristiwa nahas bagi 

masyarakat Wotu disebut dengan samo lipu (bencana negeri) dan 

maropu-ropu (kesialan atau malapetaka). 

Meluasnya gejala ambaroa atau mabusu atas kelompok 

nelayan atau pelaut melahirkan inisiasi bagi upaya pengampunan 

atas kesalahan atau pelanggaran sekaitan dengan wilayah otoritas 

pangonroa tasi. Ritual memohon pengampunan sehubungan 

dengan tradisi bahari pada masyarakat Wotu termasuk dalam 

kategori mocera tasi. Ritual memohon pengampunan yang 

dilaksanakan di tengah laut merupakan bentuk tolak bala dalam 

wujud mocera tasi. Tolak bala berwujud ritual mocera tasi bagi 

komunitas etnis Wotu awal dimaksudkan untuk memulihkan 

perlindungan waliala atau pangonroa tasi terhadap para pelaut 

atau nelayan. Perlindungan diharapkan akan memberi jaminan 

keselamatan atas aktifitas bahari masyarakat. Keselamatan para 

pelaut dan nelayan melahirkan ketenangan dalam beraktifitas 

sehingga hasil laut dapat dinikmati oleh seluruh elemen 

masyarakat. Karunia Sang Pencipta berupa kekayaan laut yang 

dinikmati oleh seluruh elemen masyarakat tidak membuat 

komunitas etnis Wotu lupa kepada Sang Pencipta. Kepercayaan 

terhadap Pua Lamoa telah meletakkan prosesi pengungkapan rasa 

syukur atas limpahan kekayaan laut melalui ritual mocera tasi. 

Teologi yang dipahami oleh komunitas etnis Wotu kuno menuntun 

praktik pengesahan kepemimpinan adat, upacara tolak bala, dan 

pengungkapan rasa syukur dalam ritual mocera tasi. Motivasi 
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teologis sangat kuat memengaruhi pelaksanaan kegiatan ritual. 

Pengesahan pemimpin, tolak bala, dan ungkapan syukur 

menitipkan harapan tinggi akan restu Pua Lamoa atas seluruh 

elemen masyarakat. Restu Pua Lamoa sebagai Zat Maha Tunggal 

menjadi bekal komunitas etnis Wotu dalam menjalani kehidupan 

bahari.   

Praktik pengesahan pemimpin, tolak bala, dan ungkapan 

syukur melalui ritual mocera tasi tetap berlangsung meskipun 

konversi keyakinan terjadi pada generasi pelanjut komunitas etnis 

Wotu. Kehadiran Batara Guru membawa agama baru tidak 

menghilangkan keyakinan monoteisme warisan komunitas etnis 

Wotu awal pada tradisi mocera tasi. Pengenalan nama Tuhan 

dengan istilah Dewata Seuwae semakin mengukuhkan keyakinan 

monoteisme dalam komunitas etnis Wotu. Pua Lamoa atau Dewata 

Seuwae bukan Zat yang berbeda dari Sang Maha Tunggal. Hakikat 

Pua Lamoa yang dipahami oleh komunitas etnis Wotu adalah juga 

hakikat dari Dewata Seuwae. Ritual masyarakat semakin kaya 

dengan kehadiran kepercayaan baru. Tradisi Batara Guru 

memperkenalkan ritual sere bissu dan pembakaran mayat. Tradisi 

penyembahan warisan molamoa tidak dihilangkan dengan hadirnya 

kepercayaan Batara Guru. Ajaran Batara Guru menguatkan 

pandangan teologis komunitas etnis Wotu tentang waliala sebagai 

pangonroa wilayah sakral dan sarana vital kehidupan. Turunan 

teologis diisi oleh wawasan kosmologi mengenai tiga lapisan dunia, 

yaitu: Botting Langi, Ale Kawa, dan Bori Liu. Akulturasi teologi Pua 

Lamoa dan Dewata Seuwae bertahan hingga ajaran Islam diterima 

oleh komunitas etnis Wotu.  

Konversi agama komunitas Etnis Wotu kepada Islam 

melahirkan perubahan signifikan dalam teologi dan praktik 

penyembahan kepada Tuhan. Akidah Islam dengan mudah diterima 

oleh komunitas etnis Wotu. Kemudahan penerimaan Islam oleh 

komunitas etnis Wotu disebabkan karena benih-benih tauhid telah 

mengakar dalam kesadaran teologi masyarakat sebelum ajaran 

Islam diperkenalkan. Kepercayaan monoteisme Pua Lamoa dan 

Dewata Seuwae dikukuhkan oleh ajaran tauhid yang dibawa oleh 

Islam. Komunitas etnis Wotu mengonversi penyebutan Tuhan 
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dengan Allah swt. atau Puang Allahu Ta’ala. Sistematika rukun iman 

dalam Islam diinternalisasi ke dalam sistem kepercayaan 

komunitas etnis Wotu. Praktik peribadatan syariat Islam dijalankan 

menggantikan praktik molamoa. Penerimaan teologi Islam 

berimplikasi pada cara pandang mengenai waliala atau pangonroa 

(lara). Pemaknaan mengenai waliala menyempit kepada roh-roh 

leluhur yang telah meninggal. Ada waliala baik yang telah kembali 

kepada Allah swt., ada waliala jahat yang tertolak untuk kembali 

kepada Allah swt. Pangonroa (lara) yang bertugas menjaga sarana-

sarana vital terutama patango sulapa dipahami sebagai malaikat. 

Larana patango sulapa berikatan dengan satu titik pusat yang 

dijaga oleh sosok misterius. Pemahaman komunitas Wotu 

mencandra Kajalapunti sebagai sosok misterius penjaga titik pusat 

bagi ikatan larana patango sulapa. Kajalapunti dan larana patango 

sulapa menurut pemahaman masyarakat Wotu bertugas menjaga 

lingkungan darat dan laut. Ritual-ritual kebudayaan di daratan dan 

di lautan dilakukan oleh masyarakat Wotu tidak melupakan 

dedikasi penghargaan atau mopatabe (mangapasani) terhadap 

malaikat penjaga darat dan laut. Ritual tidak dimaksudkan sebagai 

bentuk penyembahan kepada laraE, melainkan tindakan etis 

terhadap sesama makhluk ciptaan Allah swt. Mocera tasi bagi 

masyarakat Wotu ditujukan kepada Allah swt., tetapi tidak 

melupakan penghargaan terhadap pangonroa yang ditugaskan 

untuk menjaga elemen-elemen vital manusia dan lingkungannya. 

Mocera tasi tidak dimaksudkan sebagai ritual peribadatan khusus 

sebagai imbangan syariat, melainkan tradisi luhur atas harapan-

harapan kesinambungan sebuah komunitas sehubungan dengan 

ketentuan Sang Pencipta, Allah swt.                                            

Espektasi kesinambungan komunitas dalam konteks teologi 

berkaitan dengan keadaan alam yang disediakan oleh Sang 

Pencipta, kepemimpinan lokal yang menuntun tindakan, dan 

tatanan sosio-kultural yang hendak dibangun. Ketersediaan alam, 

kepemimpinan lokal, dan tatanan sosial adalah modal bagi 

kelangsungan hidup sebuah komunitas. Relasi teologi dan alam 

melahirkan pemahaman kosmologi yang tidak dapat dilepaskan 

dari keyakinan mengenai eksistensi Tuhan sebagai penguasa alam 
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semesta. Menurut pemahaman masyarakat Wotu, alam semesta 

adalah harta bersama sebagai anurgerah Sang Pencipta, Allah swt. 

Pengelolaan harta bersama memerlukan tindakan adil dan 

bijaksana. Laut sebagai harta pemberian Sang Pencipta tidak hanya 

berkaitan dengan pencaharian, melainkan pula asal usul alam 

semesta dan kehadiran manusia pertama, terutama leluhur 

komunitas etnis Wotu. Tindakan adil dan bijaksana mengacu pada 

kehadiran seorang pemimpin yang dipandang memiliki kapasitas 

keteladanan lahir dan batin. Pua Lampenai atau dalam 

perkembangan selanjutnya disebut Pua Macowa dipercaya memiliki 

keteladanan rohani dan lahiriah. Pua Macowa sebagai representasi 

Sang Pencipta adalah sosok arif yang mampu menuntun 

masyarakat untuk memperlakukan alam secara bijak dan adil. 

Lingkungan air dan laut dalam konteks perlakuan terhadap alam 

mendapat perhatian signifikan dalam praktik sakral masyarakat 

Wotu. Puncak praktik sakral didedikasikan bagi pengesahan 

pemimpin adat, tolak bala, dan pesta syukur dalam ritual 

monumental disebut mocera tasi. Pengesahan pemimpin adat 

melalui mocera tasi digolongkan ke dalam kategori ritual adat. 

Kegiatan tolak bala atau ungkapan syukur mocera tasi disebut juga 

pesta laut atau ritual rakyat. 

B. Mocera Tasi: Makna Simbolis dan Diplomasi Kebudayaan  

Meskipun terjadi perbedaan antara ritual dan wacana, ritual 

mocera tasi sebagai instrumen kebudayaan hadir bersama praktik 

diskursif di balik struktur yang koheren. Tampilan ritual mocera tasi 

memiliki tiga fungsi secara bersamaan yaitu: representasi, relasi, 

dan identitas.142 Representasi dimaknai sebagai cara dunia 

dikonstruksi secara sosial dan disajikan dalam pemaknaan 

tertentu. Realitas selalu dihadirkan dalam bentuk simbol-simbol 

kebahasaan.143 Representasi berarti menggunakan bahasa untuk 

                                                             
142Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra (cet. II; Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 

1999), h. 118 

143Stuart Hall, Representation: Cultural Representation and Cultural 

Practice (London: Sage, 1997), h. 265 
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menyatakan sesuatu secara bermakna. Representasi dapat 

berwujud gambar, kata, sekuen, cerita, seremoni, dan aksi yang 

mewakili gagasan, emosi, fakta, dan sebagainya. Representasi 

bergantung pada tanda dan citra yang sudah ada dan dipahami 

secara kultural.144 Konsep representasi memberi gambaran 

mengenai mocera tasi sebagai sebuah ekspresi dari pandangan 

dunia atau konsep. Ritual mocera tasi menjadi proses individu atau 

masyarakat budaya etnis Wotu menggunakan bahasa untuk 

mereproduksi makna. Mocera tasi menunjuk suatu tanda dan juga 

proses perubahan konsep ideologi yang abstrak dalam bentuk 

konkrit. Melalui mocera tasi, suatu makna diproduksi dan 

dipertukarkan antar anggota masyarakat. Mocera tasi sebagai 

representasi bekerja melalui sistem tersendiri yang terdiri dari dua 

komponen penting, yaitu konsep dalam pikiran dan bahasa. 

Komponen konsep dan bahasa saling berhubungan. Konsep 

mocera tasi memberi makna mengenai gagasan mocera tasi. 

Makna mocera tasi tidak akan dapat dikomunikasikan tanpa 

tindakan praktis sebagai bahasa. Pemaknaan terhadap mocera tasi 

dapat berbeda dalam budaya atau kelompok masyarakat yang 

berbeda, sebab setiap masyarakat dapat memiliki cara tertentu 

dalam memaknai tindakan budaya. Makna mocera tasi sebagai 

tanda bukan innate meaning atau makna bawaan dan tidak 

berubah, melainkan dihasilkan oleh sistem tanda yang digunakan 

masyarakat pada kurun waktu dan tempat tertentu.  Makna tanda 

mocera tasi dihasilkan melalui sistem perbedaan (differance) atau 

sistem relasi tanda-tanda (signifikasi). Relasi tersebut menyangkut 

tiga macam hubungan, tiga kesadaran dan tiga corak gejala budaya 

yang dihasilkan oleh masing-masing relasi. Barthes menyebut 

ketiga relasi tersebut sebagai relasi simbolik, relasi paradigmatik, 

dan relasi sintagmatik.145 Relasi simbolis mocera tasi menyangkut 

relasi inhern mocera tasi sebagai sebuah tanda. Relasi 

paradigmatik mocera tasi berada pada relasi tanda mocera tasi 

dengan tanda lain dari sistem kebudayaan atau kekerabatan etnis 

                                                             
144St. Sunardi, Semiotika Negativa (Yogyakarta: Kanal, 2002), h. 53 

145St. Sunardi, Semiotika Negativa, h. 54 
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Wotu. Relasi sintagmatik mocera tasi mengacu pada relasi tanda 

mocera tasi dengan tanda lain dari struktur sosial, struktur 

kebudayaan, dan struktur keagamaan masyarakat etnis Wotu. 

Struktur sosial menyangkut relasi institusi adat Wotu, masyarakat 

etnis, masyarakat sekitar, pemerintah, dan lingkungan alam. 

Struktur kebudayaan berkaitan dengan relasi tindakan kebudayaan 

masyarakat etnis Wotu, masyarakat sekitar, dan lingkungan. 

Struktur keagamaan berhubungan dengan religi yang dianut oleh 

masyarakat etnis Wotu, pemuka agama, dan ajaran agama. Relasi 

simbolik disebut juga sebagi koordinat simbolik, atau relasi internal, 

sementara relasi paradigmatik dan sintagmatik dikategorikan 

sebagai relasi eksternal atau kordinat klasifikasi atau kordinat 

taksonomik. 

Budaya masyarakat etnis Wotu merupakan ranah bagi 

praktik penandaan mocera tasi. Praktik penandaan mocera tasi 

dipahami sebagai sesuatu yang relatif otonom dalam suatu formasi 

sosial. Pendekatan Hegemoni Gramscian menganggap bahwa 

suatu blok penguasa mengatur blok subordinat tidak hanya melalui 

kekerasan, melainkan pula dengan usaha memperoleh 

kesepakatan. Praktik penandaan mocera tasi dapat masuk ke 

dalam segala bentuk praktik. Apabila praktik ekonomi dapat 

didefinisikan sebagai proses transformasi bahan-bahan mentah 

menjadi buatan manusia, maka praktik penandaan mocera tasi 

terdiri dari transformasi makna-makna, suatu proses yang bekerja 

dengan tanda-tanda.146 Ritual mocera tasi menjadi suatu bentuk 

praktik penandaan dalam kebudayaan. Makna-makna ritual 

mocera tasi bertransformasi manjadi sakral sehingga cenderung 

mengikat masyarakat etnis Wotu. Keterikatan masyarakat etnis 

Wotu oleh ritual mocera tasi dibangun di atas keyakinan yang 

diformulasi oleh makna-makna teologi, kosmologi, dan ideologi. 

Makna-makna memainkan peran diskursif dalam sistem 

pengetahuan masyarakat Wotu, sehingga praktik mocera tasi 

diterima dan dilestarikan dalam kebudayaan Wotu. 

                                                             
146Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra, h. 149 
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Penggunaan ideologi dalam kebudayaan dapat diklasifikasi 

pada tiga ranah.147 Pertama, suatu sistem kepercayaan yang 

dimiliki oleh kelompok atau kelas tertentu. Ideologi dipandang 

sebagai suatu sikap atau seperangkat sifat yang dibentuk dan 

diorganisasikan dalam bentuk koheren. Meskipun ideologi tampak 

sebagai sikap seseorang, tetapi ideologi bukanlah bawaan individu, 

melainkan hasil internalisasi lingkungan sosial. Ideologi bukan 

sistem unik bentukan pengalaman, melainkan internalisasi 

lingkungan sosial, posisi sosial, pembagian kerja, dan sebagainya. 

Kedua, ideologi sebagai suatu sistem kepercayaan yang dikonstruk. 

Ideologi adalah seperangkat kategori bentukan kelompok dominan 

untuk kepentingan mengukuhkan dominasinya terhadap kelompok 

subordinat. Ideologi disebar melalui simbol-simbol dan bekerja 

dengan membuat hubungan sosial tampak nyata, wajar dan 

alamiah sehingga tanpa sadar diterima sebagai kebenaran. Ketiga, 

ideologi sebagai proses umum produksi makna dan ide. Budaya 

menjadi ranah efektif untuk penyebaran makna dan gagasan 

tersebut. 

Proyek ideologisasi melalui ritual mocera tasi pada dasarnya 

mengarah pada suatu proses hegemoni. Hegemoni mocera tasi 

disebarkan melalui saluran budaya dan ideologi. Proses hegemoni 

mocera tasi tampak wajar, diterima sebagai kewajaran dan 

sukarela. Ideologi hegemonik mocera tasi menyatu dan tersebar 

dalam praktik kehidupan, persepsi, dan common sense sebagai 

sesuatu yang dilakukan dan dihayati secara sukarela.148 Ritual 

mocera tasi sebagai budaya dan praktik hidup menjadi ranah 

berlangsungnya kontestasi pemaknaan secara terus menerus. 

Kelompok-kelompok subordinat dalam konteks masyarakat Wotu 

berupaya menentang penimpaan makna penuh dari kelompok 

dominan. Interpretasi kelompok subordinat mengenai ritual mocera 

                                                             
147John Fiske, Introduction to Communication Studies, second edition 

(London and New York: Routledge, 1990), h. 164-165 

148Arthur Asa Berger, Media Analysis Technique, revised edition (Beverly 

Hills: Sage, 1991), h. 49 
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tasi diperjuangkan di ruang sosial kultural sehingga praktik diskursif 

tampak lebih dialektis. Realitas seputar ritual mocera tasi 

cenderung ideologis akibat pergulatan pemaknaan. Praktik mocera 

tasi sebagai kebudayaan pada dasarnya tidak dibubuhkan bersama 

makna dan tidak dijamin secara pasti oleh tujuan-tujuan produksi. 

Makna mocera tasi hadir dari proses tindakan artikulasi. Tindakan 

disebut sebagai proses artikulatif, karena makna mocera tasi 

diekspresikan dalam konteks spesifik, dalam momen spesifik, dan 

dalam diskursus spesifik. Oleh karena itu, ekspresi mocera tasi 

selalu dikaitkan dengan konteks.149 Ritual mocera tasi bersifat 

multi-aksentual. Ritual mocera tasi sebagai praktik budaya dapat 

diartikulasikan melalui aksen berbeda atau subyek berbeda, dalam 

konteks berbeda untuk tujuan politis berbeda. Ritual mocera tasi 

dapat menjadi ranah bagi berlangsungnya artikulasi ragam makna. 

Ritual mocera tasi ditempatkan sebagai sebentuk ruang informasi 

dan resistensi, tempat hegemoni dimenangkan atau dikalahkan. 

Ritual mocera tasi menjadi ranah bermainnya makna-makna, 

ideologi, hegemoni, budaya, dan relasi kuasa. Permainan menjadi 

hidup dan berkelanjutan dari generasi ke generasi. Mocera tasi 

dilakukan, dimaknai, ditafsirkan, dan selalu dikaitkan dengan 

konteks. Praktik diskursif mocera tasi memberi ruang pada setiap 

individu atau kelompok untuk memaknai dan menafsir mocera tasi 

sebagai teks kebudayaan. 

Mocera tasi menandai ragam makna dari ragam praktik 

dalam satu kesatuan simbolis. Konfigurasi praktik penandaan 

tersusun dalam satu narasi utama mocera tasi. Penandaan mocera 

tasi dibangun dari proses sakral penetesan darah hewan 

sembelihan berupa kerbau di atas permukaan air laut. Prosesi inti 

mocera tasi dilaksanakan di Bone Ejae, suatu tempat terbuka di 

sekitar wilayah laut teluk Wotu. Proses mocera tasi menandai 

pengesahan pemimpin adat, tolak bala, dan ungkapan syukur 

berhubungan dengan asal usul alam dan manusia bumi. Air sebagai 

tempat penyelenggaraan prosesi adalah asal dari segala 

                                                             
149Zuriati, “Kaitan antara Teks dan Relasi Kuasa”, 

www.harianhaluan.com, diakses tanggal 08 september 2020 

http://www.harianhaluan.com/
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kehidupan, sumber daya penting bagi kelangsungan hidup segala 

makhluk ciptaan Tuhan di bumi, dan media penyuci atas segala 

jenis kotoran tubuh. Penetesan darah hewan di atas permukaan air 

mengandung makna pemenggalan sifat-sifat buruk hewani pada 

diri individu. Manusia secara lahiriah kadang-kadang 

memperlihatkan sikap atau sifat menyerupai hewan. Sikap buas 

atau kecenderungan berbuat aniaya sering mengakibatkan 

pengabaian atau perlawanan individu terhadap tatanan 

masyarakat. Perlawanan atas tatanan masyarakat dapat 

berdampak buruk bagi pergaulan hidup. Akibat sosial yang lebih 

buruk dari perlawanan atas tatanan masyarakat adalah tindakan 

menciderai pihak lain atau pembunuhan. Sifat-sifat dan perangai 

hewani yang masih melekat pada diri manusia berupaya untuk 

dikikis dan bahkan dihilangkan sehingga tatanan hidup dapat 

menjamin hak-hak setiap makhluk secara seimbang. Prosesi 

Mocera tasi dalam konteks penetesan darah hewan menjadi simbol 

bagi kesediaan manusia untuk menghilangkan sifat-sifat dan 

perangai hewani.  Penghilangan sifat atau sikap hewani dibarengi 

dengan penyesuaian diri dalam tatanan kehidupan berbudaya 

sebagaimana meleburnya darah hewan ke dalam air laut. Manusia 

memperoleh anugerah kelebihan melebihi makhluk lain ciptaan 

Tuhan. Manusia dibekali akal pikiran dan sifat-sifat halus yang 

memudahkan pencerapan cahaya kasih ilahi. Akal pikiran dan 

kapasitas rohani menjadi potensi manusia yang tidak dijumpai pada 

makhluk lain. Melalui potensi akal dan rohani, manusia selalu 

dituntut untuk memupus tabiat-tabiat hewani yang selalu jadi 

pengahambat bagi pencerapan cahaya ilahi. Penghilangan tabiat 

hewani dilakukan berbarengan dengan pembinaan dan 

pengembangan akhlak baik dari setiap individu dalam masyarakat. 

Pembinaan dan pengembangan akhlak diharapkan akan memacu 

peningkatan daya spiritual sesuai ajaran suci yang diturunkan oleh 

Allah swt. melalui rasulullah Muhammad saw. 

Prosesi mocera tasi pada hakikatnya mengingatkan 

manusia akan asal usul dan jati dirinya sebagai makhluk ciptaan 

Allah swt. Pengenalan asal usul dan jati diri mengarahkan manusia 

pada kearifan yang mampu memilah kebaikan dan keburukan. 
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Kearifan akan menuntun manusia kepada tindakan yang 

bermaslahat bagi individu, masyarakat, maupun alam semesta. Jika 

kemampuan akal dan rohani tidak dimanfaatkan sebagaimana 

mestinya, maka posisi manusia akan lebih buruk daripada hewan. 

Memupus tabiat alami yang menyerupai tabiat hewan dalam diri 

manusia melalui pembinaan dan pengembangan sifat-sifat moral 

dan peningkatan spiritualitas dapat dinyatakan sesuai dengan 

kepercayaan Islam yang dianut oleh masyarakat Wotu. 

Jalan menuju kematangan dan peningkatan kapasitas 

rohani tidak mudah, karena jalan penuh hambatan dan rintangan. 

Sesorang dapat sangat mudah terjatuh dan mengalami kegagalan, 

tapi perjalanan menuju kematangan tidak dapat dihentikan oleh 

pengalaman keterjatuhan atau kegagalan. Prestasi berharga tidak 

dapat diraih tanpa usaha dan kerja keras. Upaya dan kerja keras 

tidak semata-mata berlaku pada peningkatan kapasitas rohani, 

tetapi juga berlaku bagi upaya-upaya lahiriah manusia. Momentum 

mocera tasi menjadi sebentuk monumen peringatan bagi 

masyarakat etnis Wotu mengenai asal usul jati diri dan alam 

semesta. Komunitas yang telah berkembang kepada kekerabatan 

luas dapat kembali menelusuri simpul utama sebagai asal 

kekerabatan. Penelusuran asal usul kekerabatan diharapkan dapat 

melahirkan kesan dari pesan tersamar. Pengenalan  asal usul jati 

diri dan alam semesta adalah pesan tersamar dari ritual mocera 

tasi. Asal usul jati diri dan alam semesta pada hakikatnya 

berhubungan dengan peribadatan kepada Sang Pencipta, Allah 

swt.150 Kesejatian diri sebagai hamba Allah swt. merupakan tujuan 

akhir dari praktik mocera tasi. Melalui mocera tasi setiap individu 

diingatkan untuk tidak melepaskan diri dari Sang Pencipta dalam 

menjalankan aktifitas kehidupan. Setiap individu diharapkan untuk 

selalu menggantungkan diri kepada Allah swt. pada setiap aktifitas 

                                                             
150Peribadatan dalam konteks mocera tasi tidak dimaksudkan sebagai 

ibadah syariat atau ibadah khusus, melainkan peribadatan dalam konteks 

muamalah atau kebudayaan. Ritual dilakukan semata-mata untuk menimba 

manfaat mengenai kesadaran tentang kekerdilan manusia di hadapan Sang 

Pencipta.    
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keseharian. Momentum mocera tasi adalah tugu peringatan 

kepada manusia Wotu akan kekerdilan diri di hadapan Sang 

Pencipta, Allah swt. Sebuah tengke (syair pemujaan) peninggalan 

generasi terdahulu etnis Wotu menyebutkan “Sema-sema ito i lara 

warakkanNa Pua Lamoae, lino suranga sinana larana membali 

jerena,”151 “barang siapa yang berada dalam genggaman Tuhan, 

maka dunia beserta segenap isinya menjadi miliknya”.  

Sejumlah hambatan dan tantangan menjadi kendala dalam 

upaya meningkatkan kapasitas rohani seseorang. Aktifitas rohani 

seringkali terbentur pada mindset atau tindakan materil. Mindset 

dan tindakan berbasis materil tidak dapat dipungkiri telah 

menunjukkan perkembangan menakjubkan dari aspek fisik, tetapi 

kecenderungan berlebihan terhadap materi dapat menghambat 

sentuhan rohani pada diri individu. Kesejahteraan materil 

kadangkala membuat manusia lupa untuk memperhatikan aspek 

yang berkenaan dengan rohani. Kesenangan duniawi menjadi 

hambatan terberat bagi individu dalam memenuhi hasrat rohani 

kepada Sang Pencipta. Parameter materi sering dijadikan ukuran 

penilaian bagi kesejahteraan individu. Dampak lebih jauh adalah 

kebanggaan dan harga diri diletakkan pada penilaian menurut 

parameter materi. Harga diri dan kebanggaan material mendorong 

individu ke dalam kontestasi pemenuhan kesejahteraan menurut 

parameter materi. Terlibat dalam kontestasi material diandaikan 

sebagai perlombaan memenuhi kebutuhan yang tidak pernah 

mencapai kepuasan. Orientasi material tidak memiliki parameter 

khusus bagi penandaan atas kepuasan. Ketika individu mencapai 

ekspektasi material tertentu, maka pada saat bersamaan 

ekspektasi material melampaui capaiannya bermain di ruang 

imajinasi. Pemenuhan aspek material bukan merupakan hasrat 

asing dari diri manusia, tetapi keterlibatan mendalam pada sisi 

material dapat mengabaikan ruang rohani pada diri individu. Aspek 

jasmani dan rohani manusia diharapkan memperoleh 

keseimbangan dalam kehidupan. Apabila sisi material dan rohani 

                                                             
151Masriah, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 12 September 2018  
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dapat bekerja secara seimbang, maka eksistensi manusia sebagai 

penerima amanah akan memberi manfaat bagi keseimbangan alam 

semesta. Hukum kodrat secara universal mengakui relasi saling 

memengaruhi antara manusia dan alam semesta. Jika manusia 

menyimpang dari hukum kodrat dalam interaksi dengan alam, 

maka penyimpangan akan mendatangkan kesulitan bagi manusia.  

Hukum kodrat membuat manusia mampu menerima perubahan 

yang menghasilkan perkembangan pesat peradaban fisik. 

Perkembangan pesat peradaban cenderung fokus kepada aspek 

kebendaan. Perhatian terhadap pengembangan potensi-potensi  

rohaniah belum mendapat tempat memadai. Manusia dikehendaki 

untuk mengembangkan aspek lahiriah dan rohani secara sejajar, 

seiring, dan seimbang. Pemanfaatan kapasitas lahiriah dan 

rohaniah secara seimbang, seiring, dan sejajar dapat memudahkan 

pembacaan pesan-pesan Ilahi. Membaca pesan tersirat dan 

tersurat di alam semesta memiliki tujuan penegasan kemanusiaan 

dan penyelarasan relasi manusia dengan alam semesta. 

Penegasan kemanusiaan dan penyelarasan relasi manusia dengan 

alam dibangun melalui kesadaran atas hukum kodrati yang berlaku 

secara universal. Tujuan utama dari keutuhan kemanusiaan dan 

keselarasan manusia dengan alam tersimpul dalam peribadatan 

kepada Sang Maha Pencipta sebagai hakikat dari  penciptaan 

manusia di bumi. Ritual mocera tasi sebagai instrumen kebudayaan 

bahari ditampilkan secara monumental untuk mengingatkan beban 

yang diemban oleh manusia di muka bumi. Mocera tasi menggugah 

kesadaran komunitas etnis Wotu bahwa rahmat Allah swt. 

terhampar luas melingkupi seluruh alam. Allah swt., Maha Hadir, 

dan Maha Mutlak tidak pernah lengah dalam pengawasan atas 

segala tingkah laku manusia dan semua makhluk. Laut sebagai 

sarana pemenuhan kepentingan duniawi manusia adalah 

sebahagian dari anugerah Allah swt. kepada mansia yang patut 

untuk disukuri. 

Mocera tasi dijadikan pembelajaran bagi pengenalan diri 

individu sebagai makhluk sosial ciptaan Allah swt. Manusia tidak 

dapat hidup sendiri tanpa kebersamaan dengan makhluk lain. 

Kehidupan individu di tengah luasnya hamparan ciptaan Allah swt. 
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diibaratkan setitik air di tengah lautan. Sebuah syair pemujaan 

mengetengahkan gambaran kehidupan manusia di keluasan 

ciptaan Allah: Satiti uwe boto matiti awa isakaku saliwu, mapenaddi 

tamaka eyyanna, wattu laitanamo tasie, toasaa tobae maluwo, 

setitik air menetes dari segenggam awan merasa sangat malu 

ketika melihat lautan terhampar luas. Keadaan manusia sangat 

kecil dihadapan Sang Pencipta, meskipun dalam kumpulan ribuan 

orang sebagaimana pada ritual mocera tasi. Prosesi Mocera tasi 

berupa rangkaian ritual sakral dari masyarakat Austronesia 

pendukung budaya kebaharian di masa lampau tidak hanya dapat 

diartikan sebagai pesta laut atau pesta nelayan. Ritual mocera tasi 

dapat merupakan suatu bentuk pernyataan sikap lahiriah manusia 

yang menghilangkan sekat-sekat dalam kehidupan bermasyarakat. 

Kelas-kelas sosial hilang di tengah sakralitas ritual. Seluruh 

masyarakat yang terlibat dalam ritual mocera tasi adalah satu 

kesatuan kekerabatan. Kaya, miskin, majikan, pekerja, nelayan, 

pedagang, petani, dan segenap pertimbangan materi duniawi 

melebur dalam tekad bersama menunjukkan kebaktian kepada 

Sang Pencipta, Allah swt. Sikap dasar yang hendak ditanamkan 

dalam konteks mocera tasi adalan kesadaran menyangkut 

kesamaan harkat dan martabat manusia di hadapan Allah swt. 

pemilik alam semesta. Setiap manusia di hadapan Allah swt. adalah 

sama. Peran dan fungsi setiap individu tidak membedakan 

seseorang di hadapan Allah swt. 

Mocera tasi sebagaimana kelaziman perhelatan di Wotu 

pada masa lampau juga menjadi ranah perjumpaan budaya. 

Kerabat komunitas etnis Wotu dan tetangga hunian terdekat 

berpartisipsi aktif pada proses tertentu dalam ritual mocera tasi. 

Masyarakat Bajo yang mendiami kawasan perairan laut dan pesisir 

pantai teluk Bone dipertemukan dengan masyarakat Pamona yang 

mendiami kawasan perbukitan dan pegunungan di sebelah Utara 

dan Barat dataran Wotu. Perjumpaan antar budaya dikemas dalam 

sebuah tradisi mobilolla.152 Prolog dalam serangkaian persiapan 

                                                             
152Mobilolla membuka ruang bagi setiap kelompok etnis untuk 

menampilkan ciri khas budayanya mulai dari seni tari, syair, dan kesenian lain. 
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penyelenggaraan Mocera tasi ditandai melalui kegiatan mobilolla. 

Pesta rakyat mobilolla dapat disamakan dengan fesival budaya, 

meskipun mobilolla dilaksanakan penuh kesederhanaan. Makna 

simbolis dari prosesi mobilolla berhubungan dengan upaya 

penemuan kembali titik pertautan atas interuptus geneologis 

antara kelompok-kelompok etnis. Interuptus geneologis berupaya 

direkatkan setelah terpisah oleh kondisi dan letak geografis tempat 

hunian. Mata rantai dari akar historis kelompok-kelompok etnis 

pada masa lalu dapat didinamisasi menjadi instrumen bagi 

pertumbuhan nilai-nilai pemersatu. Solidaritas kekerabatan, etnis, 

dan antar etnis dipupuk untuk menyokong ikatan kebangsaan. 

Jalinan antar etnis semakin mengukuhkan kesatuan kebangsaan 

bagi kesinambungan hidup bangsa Indonesia. Kekuatan integrasi 

kultural dari kelompok etnis merupakan modal sosial dalam rangka 

integrasi kultural bangsa Indonesia, terutama etnis Wotu dan etnis-

etnis sekitarnya. 

Rangkaian prosesi mocera tasi dengan tujuan pengesahan 

Pua Macowa, tolak bala, atau ungkapan syukur terdiri dari 

rangkaian simbol yang dapat dimaknai dan ditafsir sebagai teks 

kultural. Mocera tasi dalam posisi teks kultural meliputi konten teks 

dan konteks. Tanda dalam teks kultural mocera tasi mencakup 

struktur tindakan sebagai narasi dari makna-makna intrinsik teks. 

Struktur luar dari tanda mocera tasi dapat dibaca melalui konteks 

yang mengitari pelaksanaan ritual. Konteks dapat berwujud person, 

situasi sosial, lingkungan, dan pengetahuan (episteme). 

Pemaknaan atas ritual mocera tasi dibaca melalui rangkaian tanda 

yang dihadirkan dalam praktik ritual. Rangkaian praktik ritual 

mocera tasi berpuncak pada kegiatan mene i anca153 terdiri dari 

aktifitas yang saling melengkapi. 

                                                             
Ischak Razak, Filosofi Mocera Tasi, Dokumen (Wotu: Disimpan oleh Asroel Djati, 

t.th.), h. 35  

153Mene i anca secara leksikal berarti naik di atas anca, yaitu semacam 

menara setinggi tiga meter di atas permukaan laut, dibangun di tengah laut 

sebagai pusat kegiatan ritual mocera tasi. Pelaksanaan ritual bagi masyarakat 

Wotu ditempatkan di Bone Ejae, tempat transit awal leluhur etnis Wotu sebelum 
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1. Mangapamula  

Istilah mangapamula disepadankan dengan pendahuluan 

atau persiapan. Niat pelaksanaan ritual diteguhkan saat masa 

persiapan. Mangapamula dilaksanakan setelah kebutuhan 

pembiayaan dipandang memadai untuk melakukan ritual atau 

pihak yang berkepentingan dengan ritual telah siap secara mental 

dan materil. Mangapamula ditandai oleh musyawarah adat 

(mogombo) dihadiri seluruh pemangku adat, perwakilan tokoh 

masyarakat, tokoh pemuda, nelayan, dan pihak-pihak yang 

bersentuhan dengan ritual mocera tasi. Musyawarah adat 

menetapkan penanggung jawab kegiatan, pelaksana, dan pihak-

pihak yang bertugas menyiapkan instrumen ritual. Penanggung 

jawab utama ritual mocera tasi berada di tangan Pua Macowa 

sebagai pemimpin adat. Jaminan kelancaran kegiatan ritual 

diserahkan kepada Powwa.154 Prosesi rangkaian mocera tasi di 

darat dilaksanakan oleh Sanro Lipu155 dan Angkuru.156 Seluruh 

                                                             
mendarat di bukit Lampenai. Mene i anca pada kegiatan mocera tasi menjadi 

puncak ritual.       

154Powwa adalah pemangku adat yang menangani urusan kelautan. 

Powwa menangani urusan kelautan dalam segala aspek, profan dan transenden.  

155Sanro dalam struktur adat kemacowaan Bawalipu direpresentasi 

melalui dua institusi, Pua I Bule atau Sanro Lipu dan Sanro Nrua. Pua I Bule 

menangani urusan-urusan spiritual. Pua I Bule disebut pula dengan Sanro Waliala. 

Pua I Bule mengordinasi para Sanro Waliala, seperti Sanro Tengke (penutur syair 

pemujaan) dan Sanro Bissu (pelaku ritual pemujaan). Terdapat pula institusi Sanro 

Nrua dalam struktur kemacowaan Bawalipu. Sanro Nrua (penanganan penyakit 

fisik) direpresentasi oleh seorang sanro laki-laki dan seorang sanro perempuan. 

Sanro Nrua mengordinasi Sanro Nrua Oge (penyakit umum), Sanro Nrua Sala 

(penyakit khusus), Sanro Ito Mapale (patah tulang), dan Sanro Ito Owana 

(penanganan persalinan). Sanro yang terlibat dalam prosesi mocera tasi adalah 

sanro dalam kordinasi Pua I Bule; Ischaq Razak, Profil Lembaga Adat Bawalipu, 

Dokumen (Wotu: Disimpan oleh Ridwan Arsyad, t.th.), h. 55-56       

156Angkuru adalah pengatur ketatalaksanaan adat kemacowaan 

Bawalipu. Tata laksana adat termasuk seremoni-seremoni adat; Kemacowaan 
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pihak yang hadir dalam mogombo mengemban tugas berdasarkan 

peran adat atau kemampuannya. Segala sesuatu yang berkaitan 

dengan kelancaran ritual mocera tasi dibicarakan dalam mogombo. 

Persiapan instrumen perhelatan dilakukan saat masa 

mangapamula. Bahan-bahan seperti kayu untuk mendirikan anca, 

kayu untuk perahu kecil, dan bambu untuk pembuatan wala suji 

anca dan walu sulapa (delapan sudut) dilakukan dalam masa 

mangapamula. Panitia pelaksana membuat dan mengirimkan 

undangan dalam rentang waktu mangapamula. Undangan dibuat 

setelah ada kepastian waktu pelaksanaan mocera tasi yang 

ditetapkan saat mogombo. Penetapan waktu bagi ritual mocera tasi 

diperoleh berdasarkan petunjuk dalam Lontara Kutika, primbon 

tentang hari-hari baik. Lontara Kutika mengisyaratkan:  

Eyyo pasaka le patanna malabbi, eyyo mata passarrana le 

Bottinglangi, Eyyo la porio marannunna le peretiwi, eyyo bukena 

le tauni pakkaja, le eyyo mene madonronna uwe ure mosampa 

rotana, le eyyo situru siamaseina tanra taluangoe  i bitarae...157 

Maksudnya: 

“Hari mulia nan agung, hari saat berkumpulnya para 

penghuni langit, hari penuh harapan bagi penghuni bumi, hari 

panen untung bagi para nelayan, hari saat pasang pagi 

menggenangi daratan, hari di saat tanda tiga (sabuk bintang 

Orion) di langit berjalan seiring serasi.” 

Masyarakat tradisional sebagaimana komunitas adat 

Bawalipu Wotu selalu mencanangkan pelaksanaan kegiatan 

dengan memperhitungkan peredaran rasi bintang. Perhitungan rasi 

bintang menandai ikatan emosional masyarakat dengan alam 

semesta. Ikatan emosional dengan alam semesta tidak tidak 

semata-mata dikaitkan dengan ritual-ritual sosial, melainkan juga 

ritual individu dari segala jenis profesi dan aktifitas. Alam bagi 

                                                             
Bawalipu, Selayang Pandang Pemangku Adat 17 Wotu Ale Luwu, Dokumen (Wotu: 

Disimpan oleh Sumardi Noppo, t.th.), h. 39  

157Ischaq Razak, Mocera Tasi, Dokumen (Wotu: Disimpan oleh Asrul Djati 

Tomadina, t.th.), h. 9  
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masyarakat Wotu merupakan karunia ilahi yang tidak semata-mata 

dimanfaatkan untuk kepentingan konsumtif, melainkan tanda atau 

petunjuk bagi penunaian suatu hajat. Tahap mangapamula dalam 

rangkaian ritual mocera tasi memanfaatkan tanda alam dan bahan-

bahan dari alam bagi pelaksanaan ritual. Mogombo dalam tahap 

mangapamula menandai penghargaan ikatan kekerabatan dalam 

masyarakat Wotu. Ikatan kekerabatan menguatkan silaturrahmi 

antar individu atau antar kelompok kekerabatan. Ikatan 

kekerabatan tidak semata-mata menyentuh individu dalam etnis 

Wotu, melainkan pula etnis lain di sekitar Wotu. Intensitas 

silaturrahmi menguatkan solidaritas dalam masyarakat. Solidaritas 

sosial semakin menguatkan kehadiran entitas etnis sebagai 

pendukung kesatuan kebangsaan yang mandiri. Seluruh elemen 

masyarakat pelaku ritual berpartisipasi aktif demi kesuksesan 

penyelenggaraan kegiatan. Partisipasi aktif didorong oleh 

kesadaran bahwa ritual mocera tasi adalah hajatan bersama yang 

tidak dapat digantungkan pada individu atau segolongan pihak.         

2. Mangaparanru (Mangaparo)158 

Tahapan mangaparanru dilakukan setelah semua bahan 

baku bagi instrumen ritual sudah siap digunakan. Mangaparanru 

merupakan ritual mengerjakan atau mendirikan bangunan berupa 

anca.159 Ritual mangaparanru dimulai dari pemancangan tiang 

tengah setinggi tujuh hasta (lebih kurang 3 meter) di atas 

permukaan laut. Tiang tengah ditandai sebagai pusat kosmos 

(jagad raya). kegiatan dilanjutkan dengan pemancangan empat 

                                                             
158Mangaparanru berkata dasar ranru bermakna mengerjakan sesuatu 

secara bersama-sama. Imbuhan mangapa ditambahkan di depan kata ranru akan 

bermakna proses aktif bersama-sama mengerjakan sesuatu. Mangaparo berasal 

dari kata maro berarti berdiri. Kata maro mendapat imbuhan mangapa berbentuk 

mangaparo bermakna proses aktif mendirikan sebuah bangunan; Ande, Tokoh 

Perempuan Adat, wawancara, 12 September 2018     

159Anca adalah bangunan mirip menara tanpa atap setinggi lebih kurang 

tiga meter di atas permukaan laut. Anca menjadi tempat Pua Macowa 

mengucapkan sumpah pengesahan kepemimpinannya.    
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tiang yang mengitari tiang tengah. Empat berada di sudut 

bangunan. Jalinan Wala Suji seluas 2x2 meter menautkan setiap 

tiang. Empat tiang berkaitan dengan pemahaman mengenai sulapa 

patango yang berada dalam kontrol tiang tengah sebagai pusat 

kosmos.160 Konsep sulapa patango terkadang dihubungkan dengan 

asal usul tubuh dan terkadang dikaitkan dengan navigasi empat 

arah mata angin.161 Sulapa patango dalam konteks asal usul tubuh 

tersangkut dengan empat elemen, yaitu tanah, api, angin, dan air. 

Navigasi empat arah mata angin berhubungan dengan posisi utara, 

timur, selatan, dan barat.     

3. Mangappi Anca  

Mangappi anca berarti memercikkan air di setiap sudut dan 

titik pusat bangunan anca. Ritual mangappi anca dimaksudkan 

untuk menyucikan bangunan anca dari energi atau aura negatif. 

Prosesi mangappi anca dilaksanakan oleh Sanro Waliala, yaitu 

dukun yang bertugas menangani urusan ritual dan kegaiban.162 Air 

dipercikkan di tengah dan di setiap sudut arah mata angin di atas 

anca. prosesi mangappi anca berfungsi sebagai mekanisme kontrol 

atas jaminan keselamatan jasmani dan rohani saat kegiatan inti 

mocera tasi digelar. Jaminan keamanan jasmani berkaitan dengan 

kebersihan tempat dari sesuatu yang berakibat pada keselamatan 

jiwa. Jaminan keamanan rohani berhubungan dengan kebersihan 

tempat dari persoalan gaib yang dapat mengganggu sakralitas 

ritual.  

4. Mulekka Uwwe163 

                                                             
160M. Amin Anggoe, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 10 September 

2018  

161Ibrahim Putea, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 20 September 

2018  

162M. Amin Anggoe, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 10 September 

2018  

163Mulekka uwwe berasal dari kata mulekka dan uwwe. Mulekka berkata 

dasar lekka yang mendapat imbuhan mu berarti proses mengambil. Uwwe adalah 

bahasa Wotu bagi kata air. Ritual mulekka uwwe bermakna proses sakral 
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Setiap ritual sakral adat Wotu selalu didahului oleh prosesi 

pengambilan air suci yang dinamakan mulekka uwwe. Ritual mulai 

dilakukan pada pagi hari, saat tobarrena wallae164 mulai 

menyingsing. Prosesi mulekka uwwe dilakukan oleh para sanro 

pada situs-situs sakral yang mengeluarkan mata air. Situs-situs 

sakral tempat pengambilan air dipandang memiliki kandungan 

energi positif. Situs sakral pengambilan air terdapat pada tempat: 

a. Lengko Patola terletak di minanga atau sungai Bentua. Posisi 

situs berada di sebelah timur pusat pemerintahan adat 

Macowa Bawalipu. 

b. Bubu Datu terletak di daerah Salaborro, sebelah barat daya 

pusat pengendalian adat Macowa Bawalipu. Bubu Datu 

dianggap oleh orang Wotu sebagai sumur dengan mata air yang 

abadi memancar dari perut bumi. Keberadaan Bubu Datu 

menurut lisan orang Wotu disebut daa-toa, yaitu ada sejak 

bumi Wotu belum dihuni oleh manusia. 

c. Kae atau Bubu Kae adalah mata air yang terdapat di dekat 

bekas bangunan Langgar (surau) Tua. Bubu Kae dapat 

dikatakan berada di pusat pengendalian adat Macowa 

Bawalipu, sebab masih berada dalam wilayah situs Benteng 

sebagai saksi sejarah masa lalu Wotu.  

                                                             
pengambilan air suci pada mata air yang memiliki kesan sakral bagi masyarakat 

Wotu. Kasim Rais To Raside, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 14 September 

2018   

164Tobarrena wallae adalah frasa dari kata tobarre dan walla. Taobarre 

berarti memancar atau menyembulkan pancaran. Walla diterjemahkan dengan 

cahaya samar-samar. Tobarreana wallae mengandung makna cahaya samar-

samar menyembulkan pancarannya atau fajar pengharapan tanda tibanya sinar 

matahari yang menerangi alam semesta. Kasim Rais To Raside, Pemangku Adat, 

Wawancara, Wotu, 14 September 2018   
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d. Uwe Mami165 (air suci kami) terdapat pada situs tua sebelah 

timur bukit Mangkuttu di Desa Ussu’ atau sebelah timur laut 

Wotu sebagai tempat bagi pusat kepemimpinan adat Macowa 

Bawalipu. 

e. Uwe Sintomu,166 air yang terdapat pada pertemuan sungai 

Campae dan sungai Kasa. Sungai Campae mengalirkan air 

yang cenderung kekuning-kuningan, sedangkan sungai Kasa 

mengalirkan air bening. Aliran sungai Campae dan Kasa 

bertemu di satu delta yang disebut dengan Sintomu. Kata 

sintomu dalam bahasa Indonesia berarti bertemu. 

Air yang diambil dari lima situs keramat diyakini oleh 

masyarakat Luwu, terutama Wotu, sebagai air yang memiliki tuah 

dan aura positif. Air suci dapat meredam gejolak gejolak alam, 

dapat menyejukkan hati, dan dapat melegakan perasaan manusia. 

Salah satu situs air suci dan bertuah terdapat di luar kecamatan 

Wotu. Uwe Mami yang terletak di desa Ussu berada dalam wilayah 

administrasi Kecamatan Malili. Empat situs pengambilan air lainnya 

terdapat dalam kota Wotu sebagai wilayah administrasi kecamatan 

tempat Kemacowaan Bawalipu berpusat. 

Melalui proses sakral, air suci dari lima sumber ditempatkan 

dalam satu wadah yang dinamakan busu (bejana tanah atau 

keramik). Busu berisi air suci disimpan dalam lammi bulawa 

(singgasana emas).167 Lammi bulawa terdapat dalam Baruga yang 

                                                             
165Uwe berarti air, sedangkan mami menunjukkan arti kami atau kita. 

Uwe mami berarti air kami. Sumardi Noppo, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 

21 September 2018  

166Sintomu bermakna bertemu atau pertemuan. Uwe sintomu adalah 

mata air yang berada dipertemuan dua alitran sungai. Sumardi Noppo, Pemangku 

Adat, Wawancara, Wotu, 21 September 2018  

167Lammi bulawa secara leksikal berarti tahta atau singgasana emas. 

Kata lammi bulawa dipilih untuk menandai wadah penyimpanan busu sebagai 

wadah untuk memuliakan. Makna lammi bulawa selanjutnya berkembang menjadi 

tahta atau singgasana kemuliaan. Sumardi Noppo, Pemangku Adat, Wawancara, 

Wotu, 21 September 2018  
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dibangun secara khusus di Tanah Bangkala. Penempatan air di 

lammi bulawa menandai perhatian tinggi masyarakat Wotu atas 

posisi air sebagai saluran pengenalan asal usul. 

Air bagi seluruh kelompok etnis di dunia memiliki peran vital 

bagi kelangsungan hidup. Air sebagai elemen tubuh, air sebagai 

konsumsi tubuh, air sebagai pembersih tubuh, air sebagai 

konsumsi tumbuhan, dan air sebagai jalur perhubungan. Mulekka 

uwwe memiliki fungsi peringatan kepada setiap individu dalam 

masyarakat mengenai peran vital air bagi kehidupan. Sumber-

sumber mata air yang direpresentasikan oleh lima situs mata air 

diharapkan tetap terpelihara agar peran vitalnya tidak terganggu.   

5.   Mangapalenna Rakko 

Ritual Mangapalenna rakko dilakukan bersamaan dengan 

ritual mulekka uwwe. Mangapalenna rakko adalah ritual 

meletakkan sirih dan pinang pada situs-situs sakral di beberapa 

tempat.168 Ritual dimaksudkan untuk mengingatkan kepada 

masyarakat etnis Wotu mengenai urgensi situs bagi 

kesinambungan hidup masyarakat etnis Wotu. 

a. Puse Tana (pusat bumi) yaitu satu situs sakral terletak 

disebelah tenggara Tana Bangkala. Puse Tana dalam 

kosmologi orang Wotu ditandai sebagai poros dari siklus 

alam.169 Penandaan tempat sebagai poros atau pusat kosmos 

memberi tekanan mengenai urgensi kesatuan simpul 

kekerabatan.  

b. Tanah Bangkala adalah tempat awal Sawerigading 

menginjakkan kaki di bumi (ipalenrai tana).170 Menginjakkan 

kaki di bumi tidak dimaknai dengan kehadirannya untuk 

                                                             
168Rustam Laluka, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 25 September 

2018  

169Sumardi Noppo, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 21 September 

2018  

170Ibrahim Putea, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 20 September 

2018  
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pertama kali, melainkan dimaknai secara lafal, yaitu pertama 

kali bagi Sawerigading menginjak tanah. Pemaknaan sejalan 

dengan makna leksikal dari frasa bahasa Wotu ipalenrai tana. 

Sawerigading dalam konteks ipalenrai tana berarti perlakuan 

sakral Sawerigading dengan menginjak tanah.171 Situs Tana 

Bangkala pada perkembangan selanjutnya dijadikan tempat 

penobatan dan pengesahan Datu Luwu dalam jabatan Pajung. 

Menurut pandangan orang Wotu, Datu Luwu tidak dapat 

menduduki jabatan Pajung tanpa pengesahan di Tana 

Bangkala.  

c. Jerra Puata Sanro yaitu petilasan mendiang We Timampali, 

sanro yang memotong tali pusat Sawerigading. Petilasan Puata 

Sanro menjadi penting bagi orang Wotu, karena Puata Sanro 

membangkitkan memori tentang Sawerigading, sosok raja 

fenomenal panutan tradisi bahari.  

d. Bubu Datu, sumur yang memancarkan mata air abadi. 

Keberadaan bubu datu disinyalir sejak masa sebelum manusia 

mendiami bumi Wotu. Berdasarkan keberadaannya, sumur 

yang terletak di sebelah barat laut pemerintahan adat Macowa 

Bawalipu disebut bubu daatoa, sumur yang telah ada. 

e. Kae atau Bubu Kae, tempat yang memunculkan air yang jernih. 

Kae terletak di dekat bekas bangunan langgar (surau) tua. Kae 

pada masa kemunculan To Manurung II setelah masa pitu 

pariama adalah terusan kanal yang menjadi gerbang dari arah 

laut menuju Langkana  (istana) kediaman  raja Simpurusia di 

Bentua. Pendangkalan yang terjadi ratusan tahun mengubah 

kanal menjadi daratan. Yang tersisa dari kanal adalah mata air 

jernih disebut Kae.   

Mangapalenna rakko dimaksudkan sebagai pemberitahuan 

atau mohon pamit kepada para penghuni gaib (pangonroa). 

Makhluk halus yang mendiami situs sakral menurut teologi orang 

Wotu adalah makhluk baik. Pemberitahuan kepada penghuni situs 

                                                             
171Darwis Laedda, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 27 September 

2018  
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sakral menjadi tindakan etis terhadap sesama makhluk ciptaan 

Allah. Akidah Islam yang dianut oleh masyarakat Wotu memberi 

pengaruh terhadap identifikasi penghuni gaib. Pandangan lama 

mengenai waliala172 diisi dengan makna baru dari ajaran Islam. 

Waliala baik dan selamat tidak akan mengganggu manusia. Waliala 

jahat adalah jelmaan setan, iblis, atau jin jahat. Makhluk halus lain 

yang diidentifikasi sebagai makhluk baik adalah malaikat. Penghuni 

gaib pada situs-situs sakral menurut orang Wotu adalah makhluk 

baik, malaikat atau waliala baik. Tradisi etnis Wotu mengajarkan 

etika, tidak semata-mata kepada sesama manusia, tetapi juga 

terhadap seluruh makhluk ciptaan Allah swt.  

6. Maroja-roja 

Prosesi setelah mangapalenna rakko dilanjutkan dengan 

ritual tongko maroja-roja. Kegiatan berlangsung di baruga khsusus 

yang dibangun di Tana Bangkala. Sanro Tengke, Sanro Bissu, dan 

pemangku adat mengambil tempat mengelilingi lammi bulawa 

tempat busu berisi air suci diletakkan. Kegiatan dudul berjaga jaga 

atau maroja-roja dilakukan selama tiga malam atau 3x24 jam 

berturut-turut.173 Selama masa maroj-roja, tengke atau syair 

pemujaan dilantunkan oleh Sanro Tengke. Mantera-mantera sakral 

diucapkan oleh Sanro Bissu bergantian dengan lantunan tengke.174 

Pembacaan mantera dan pelantunan tengke berlangsung penuh 

kekhusyukan untuk memohon rahmat dan berkah dari Tuhan Maha 

Kuasa, pemegang simpul awal mula kehidupan manusia. Mantra-

mantra dan puja-puji dihaturkan agar dengan rahmat dan anugerah 

Allah swt., manusia memperoleh kedamaian dan kesejahteraan 

hidup di dunia. Imajinasi kesejahteraan bagi masyarakat Wotu tidak 

                                                             
172Waliala dipahami sebagai roh halus dari orang atau para leluhur yang 

telah meninggal. Penggunaan istilah waliala dalam masyarakat Wotu tampaknya 

juga mengelompokkan seluruh makhluk halus. Kasim Rais To Raside, Pemangku 

Adat, Wawancara, Wotu, 14 September 2018   

173La Hemma, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 11 September 2018  

174Sumardi Noppo, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 21 September 

2018  
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diukur dari kelimpahan harta, melainkan ketercukupan sandang, 

pangan, dan papan. Kesederhanaan imajinasi masyarakat bukan 

berarti membiarkan diri berada pada keadaan tertinggal dari 

pergulatan duniawi, tetapi semua yang berkaitan dengan hajat 

duniawi selalu baerada dalam pertimbangan nilai-nilai anutan 

masyarakat, terutama adat.     

Maroja-roja dalam konteks sakral berupaya menjernihkan 

batin sehingga kecerahan rohani dapat diperoleh. Penjernihan batin 

pada tiga malam maroja-roja dengan mengurangi makan dan 

minum dimaksudkan untuk menjernihkan rohani manusia agar 

dalam kehidupan sehari-hari terjadi keseimbangan antara lahir dan 

batin. Kecerahan rohani akan lebih memudahkan individu dan 

masyarakat menggali nilai-nilai dalam rangka pertimbangan atas 

persoalan baru yang hadir. Pertimbangan nilai atas persoalan baru 

masyarakat diharapkan memberi keseimbangan dalam 

keseluruhan aspek hidup, manusia dan alam.  

Kebersihan rohani memudahkan individu atau masyarakat 

menerima pancaran petunjuk dari Sang Pencipta. Kebersihan 

rohani diharapkan berkelanjutan mulai dari momen mocera tasi 

sampai pasca ritual. Upaya pembersihan rohani yang ditempuh 

selama tiga malam di Baruga Tana Bangkala diharapkan 

berimplikasi kepada alam semesta, terutama lingkungan masyarkat 

Wotu. Simbolisasi harapan bagi kesucian alam semesta dilakukan 

melalui ritual mangappi lipu.175 Ritual dilakukan dengan 

memercikkan air suci yang dijaga selama tiga malam dengan 

iringan tengke dan mantra-mantra doa para sanro. Momen ritual 

mulai dilakukan saat fajar menyingsing di malam ketiga dari ritual 

                                                             
175Mangappi berati memercikkan air, lipu secara leksikal berarti 

kampung, desa, atau wilayah. Mangappi lipu dimaknai sebagai ritual bersih-bersih 

kampung melalui pemercikan air di tempat-tempat yang dinilai sakral. Terdapat 

dua istilah lain yang digunakan untuk ritual mangappi lipu, yaitu mangapepacci lipu 

dan mangappi kampo. Tiga istilah sering digunakan oleh masyarakat Wotu secara 

bergantian. Meskipun lafal berbeda, ketiga istilah dimaknai sama oleh orang Wotu.     
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maroja-roja. Pua Sanro I Bule176 bertindak memimpin jalannya 

ritual. Pua Sanro I Bule berangkat dari Tana Bangkala membawa air 

suci yang telah didiamkan dan dibacakan doa selama tiga malam. 

Pua I Bule diarak di atas tandu menuju tempat-tempat sakral. 

Pembersihan dilakukan dengan memercikkan air suci tempat-

tempat sakral. Babana Lewonu, Pua Memma, Puse Tana, Masu 

Saleko, Babana Rompo, Salassae, dan Tana Padda adalah tempat-

tempat sakral yang dituju untuk prosesi mangappi lipu. Pasca ritual 

mangappi lipu, seluruh elemen yang terlibat dalam ritual mocera 

tasi, manusia dan alam sekitar dipandang bersih untuk 

pelaksanaan ritual mocera tasi. Motivasi, niat, dan tujuan 

pelaksanaan ritual diarahkan semata-mata mengharap rida dan 

lindungan Allah swt. Kesucian hati mengantarkan setiap elemen 

masyarakat melanjutkan tahapan ritual mocera tasi. Kesucian hati 

diharapkan dapat menjauhkan manusia dari perbuatan yang 

bertentangan dengan nilai-nilai luhur, terutama syariat Islam.           

7. Mutuddu i Umpa Sakati177 

Tahapan maroja-roja dan mangappi lipu dilanjutkan dengan 

ritual mutuddu i umpa sakati. Kebersihan jiwani yang diraih 

seseorang tidak dapat disilaukan oleh harta benda duniawi. 

Kecemerlangan duniawi tidak dapat mengotori kebersihan jiwa 

manusia. Harta benda duniawi semata-mata menjadi sarana bagi 

pengabdian tertinggi kepada Sang Pencipta, Allah swt. Tekad 

menepis gangguan harta benda duniawi ditandai oleh ritual 

mutuddu i umpa sakati. Pelasanaan ritual dilakukan oleh Macowa 

                                                             
176Pua Sanro I Bule adalah jabatan sanro dalam kepemangkuan adat 

Bawalipu yang mengordinasi Snro Waliala. Disebut sebagai Pua Sanro I Bule 

karena sanro bersangkutan dalam keadaan ditandu (ibule) saat menjalankan 

tugasnya.    

177Mutuddu berarti menghentakkan kaki ke bumi dengan kekuatan 

hentakan berada di tumit. “i” adalah kata depan semakna dengan “di”. Umpa 

Sakati adalah wadah serupa periuk tanah yang dibalut kain kuning atau putih berisi 

cacu banna. Isi bahan ritual berupa beras empat warna, sejumput emas, sirih, 

pinang, dan sebutir telur ayam kampung disebut cacu banna.   
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Bawalipu merepresentasi seluruh warga masyarakat adat Bawalipu. 

Macowa Bawalipu menghentakkan kaki (motuddu) sebuah periuk 

tanah (umpa sakati) yang dibalut kain kuning atau putih berisi cacu 

banna. Hentakkan kaki harus memecahkan umpa sakati dan telur 

yang ada di dalamnya.178 Jika media umpa sakati dan telur belum 

pecah sekali hentak, maka hentakan dapat diulang sebanyak dua 

kali. Jika prosesi motuddu pada ulangan ketiga belum memecahkan 

umpa sakati dan telur, maka prosesi dianggap gagal. Akibat 

kegagalan, seluruh pihak yang terlibat dalam ritual mocera tasi 

disarankan untuk merefleksi diri dalam rangka menemukan 

kesalahan ritual mulai dari tahap mangapamula sampai tahap 

motuddu i umpa sakati. Pemberitahuan mengenai kesalahan dalam 

ritual biasanya diterima melalui informasi gaib terhadap dua atau 

lebih person yang dapat diklarifikasi. Setelah kesalahan diketahui 

semua pihak, ritual mohon pengampunan dilakukan sebelum 

pengulangan ritual dilaksanakan. Ritual ulang dilaksanakan mulai 

dari tahap mulekka uwe, sebab ritual mulekka uwe merupakan 

langkah awal dari ritual penyucian diri. Kebersihan diri lahir dan 

batin menjadi prasyarat bagi kesempurnaan ritual mocera tasi. 

Pengalaman masyarakat Wotu menjalankan tahapan ritual mocera 

tasi belum pernah mengalami kegagalan pada seluruh tahapan, ani 

gaue edo la daa na pattu tanga dala.179 Meskipun demikian, 

mekanisme pengampunan tetap dibuat sebagai standar jika terjadi 

kesalahan. Kehati-hatian atas semua ritual menunjukkan perhatian 

tinggi masyarakat Wotu atas kebersihan jiwa dalam prosesi mocera 

tasi. Ritual motuddu i umpa sakati pada sisi lain menjadi ajang 

evaluasi bagi kebersihan jiwa para pelaku ritual. Macowa Bawalipu 

sebagai representasi seluruh warga adat Wotu menanggung beban 

spiritual atas niat, motivasi, dan harapan-harapan masyarakat 

                                                             
178Kasim Rais To Raside, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 14 

September 2018   

179Kalimat tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan 

“ritual belum pernah mengalami kegagalan pada setiap tahapannya sejak mocera 

tasi dipraktkkan oleh masyarakat Wotu.” La Hemma, Pemangku Adat, wawancara, 

11 September 2018  
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dalam pelaksanaan ritual mocera tasi. Ritual mutuddu i umpa 

sakati menjadi momen pengukuhan tanggung jawab Macowa 

Bawalipu atas niat, motivasi, dan harapan-harapan warga adat 

Wotu sekaitan dengan ritual mocera tasi. Pengukuhan tanggung 

jawab memberi beban kepada Macowa Bawalipu untuk menuntun 

niat, motivasi, dan harapan warga adat menuju kebersihan jiwa 

agar tidak terpengaruh oleh instrumen-instrumen duniawi. 

Penandaan atas instrumen duniawi dalam ritual mutuddu i umpa 

sakati direpresentasi melalui benda-benda:  

a. Periuk tanah (ura tana) menandai media atau wadah bagi 

pengumpulan seluruh  yang bermanfaat atau berguna bagi 

kehidupan duniawi (asipulluna seuwwa-seuwwae). Periuk 

dalam praktik sehari-hari merupakan salah satu alat untuk 

memasak segala jenis bahan pangan yang akan dikonsumsi 

oleh manusia agar bertahan hidup dan berbakti kepada Allah 

swt., pemilik seuwa-seuwwa (segala sesuatu). Kesadaran 

kebaktian kepada Allah swt. diharapkan melahirkan perilaku 

ramah terhadap sesama makhluk, tanpa pertimbangan 

kebutuhan duniawi.  

b. Kepingan emas (logam mulia) menandai kemuliaan dan 

keteguhan hati seorang pemimpin. Kemuliaan dan keteguhan 

pemangku jabatan publik memiliki signifikansi kearifan 

seorang pemimpin dalam  menjalankan amanah rakyat. 

Kearifan pemimpin teraktualisasi melalui kemampuan 

menempatkan kebijaksanaan dan ketegasan secara 

seimbang. Keseimbangan kebijaksanaan dan ketegasan 

disimbolisasi pula dengan hentakan kuat saat Macowa 

Bawalipu motuddu umpa sakati.  

c. Daun sirih (tawa leko) mencerminkan nilai kultural dan 

kemanusiaan yang menyertai kehadiran manusia di muka 

bumi. Daun sirih menurut kearifan lokal orang Wotu adalah 

jenis daun dari tumbuhan tertua setua usia manusia mendiami 
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muka bumi.180 Tekstur daun sirih juga menyerupai tekstur hati 

manusia. Meskipun memiliki perbedaan, seluruh tekstur daun 

pada tumbuhan mengikuti pola daun sirih. Manfaat daun sirih 

bagi manusia juga cukup banyak, terutama untuk pengobatan. 

Keserupaan dengan hati, ketuaan, dan kemanfaatan 

menjadikan tradisi masyarakat selalu menggunakan daun sirih 

sebagai instrumen ritual. Simbolisasi daun sirih memberi 

makna mengenai tatanan kultural dan kemanusiaan yang 

dibangun dari kesucian hati. Tata nilai yang hidup dalam 

masyarakat terbangun dari kebersihan hati. Kepatuhan-

kepatuhan atas tata nilai kultural berbasis pada sentuhan hati, 

bukan sentuhan kepentingan duniawi. Kepatuhan melalui 

sentuhan hati berhubungan dengan kesadaran moral dan 

etika. Perilaku dan tindakan benar dan maslahat tidak 

mengacu pada kepentingan materil, tetapi mengacu pada 

kesadaran moral dan etis. Daun sirih juga megandung jejak 

tentang asal usul. Ketuaan daun sirih yang mengantar 

kehadiran manusia di muka bumi menyapa memori 

masyarakat untuk mengenang asal usul manusia dan alam 

semesta. Penelusuran asal-usul akan berujung pada asal usul 

segala sesuatu, yaitu Sang Pencipta, Allah swt. Daun sirih 

mencakup pula pemaknaan bahwa setiap individu dalam 

masyarakat memiliki ikatan bersama. Ikatan antar sesama 

melahirkan solidaritas sosial. Solidaritas menumbuhkan 

budaya saling peduli di tengah-tengah masyarakat.   

d. Pinang (pangana) adalah simbol keuletan dan keteguhan hati 

seorang dalam mengarungi alam kehidupan yang tidak bertepi. 

Sebutir buah pinang dapat tumbuh pada segala tempat tanpa 

memilih cuaca atau iklim.  

e. Telur (burau) menandai cikal bakal (embrio) suatu kehidupan 

yang harus dijaga dan dihargai dengan selayaknya sesuai 

dengan kegunaan dan kemanfaatannya. 

                                                             
180Ibrahim Putea, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 20 September 

2018   
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f. Beras (bae ) empat warna menjadi simbol kemakmuran dan 

kesejahteraan umat manusia yang hendak dicapai pada setiap 

generasi. 

8. Mangapacolo raa 

Mangapacolo raa secara leksikal berarti meneteskan darah. 

Ritual mangapacolo raa adalah kegiatan pemotongan hewan 

berkaki empat dan berkaki dua. Tata cara penyembelihan hewan 

dilakukan berdasarkan tuntunan syariat Islam. Niat, prasyarat, dan 

bacaan penyembelihan disesuaikan dengan tuntunan syariat Islam. 

Penyesuaian prosesi penyembelihan menurut tuntunan syariat 

Islam dijalankan sejak Islam diterima oleh masyarakat Wotu.181 

Penyesuaian atau penyerapan ajaran Islam tampak pula dalam 

kegiatan seremoni pembukaan sebelum ritual mangapacolo raa 

dilaksanakan. Seremoni didahului pembacaan ayat suci al-Qur’an 

dan diakhiri pembacaan doa menurut syariat Islam. Kegiatan 

dilanjutkan dengan ritual mangapacolo raa. Penyembelihan hewan 

berkaki empat berupa kerbau minimal satu ekor dilaksanakan di 

pinggiran pantai atau jika memungkinkan di atas rakit di tengah laut 

tempat mocera tasi berlangsung. Daging kerbau dikonsumsi 

bersama atau dibagi-bagikan kepada masyarakat. Kepala kerbau 

dibawa ke laut untuk dibenamkan ke dasar laut saat pelaksanaan 

inti acara (onto gaukka). Hewan berkaki dua berupa dua pasang 

ayam, beberapa ekor bebek, dan burung merpati ditempatkan di 

wala suji mendampingi kepala kerbau. Sepasang ayam disembelih 

(ipaccolo raana) di atas laut dekat anca mendahului pembenaman 

kepala kerbau. Sepasang ayam, bebek, dan burung merpati 

dilepaskan ke alam bebas setelah kepala kerbau dibenamkan 

didasar laut. Prosesi mangapacolo raa tidak didedikasikan sebagai 

pertukaran terhadap pangonroa tasi atau larana samuddaE, 

melainkan sebagai pesan bahwa cukuplah darah hewan yang 

tertumpah, tidak boleh ada darah manusia. Pembenaman kepala 

                                                             
181M. Amin Anggoe, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 10 September 

2018  
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kerbau didasar laut menandai hubungan emosional antara manusia 

dengan laut sebagai tempat pencaharian.   

9. Mangapatimpu bete  

Mangapatimpu bete secara harfiah berarti menyuapi ikan. 

Ritual dilaksanakan dengan cara menyuapi beberapa ekor ikan 

dengan bubuk emas pada saat prosesi Mocera Tasi digelar. Ritual 

mangapatimpu bete dilakukan terlebih dahulu oleh Macowa 

Bawalipu. Ritual dilanjutkan oleh Powwa dan para sanro. Ritual 

mangapatimpu bete memberi makna penyelerasan antara dunia 

manusia dan dunia hewan air (laut). Ritual menandai hubungan 

timbal balik dunia manusia dan dunia biota laut. Penyuapan bubuk 

emas merupakan tindakan simbolis terhadap pentingnya biota laut 

bagi penopang kelanjutan hidup manusia. Ketersediaan biota laut 

yang diwakili oleh ikan untuk keperluan konsumsi manusia 

dipandang sebagai wujud pengabdian mulia biota laut kepada Sang 

Pencipta. Kemuliaan pengabdian biota laut disimbolisasi melalui 

penyuapan emas. Penyuapan menandai apresiasi masyarakat Wotu 

terhadap fungsi biota laut dalam menopang kelangsungan hidup 

manusia. Emas bermakna kemuliaan, sebab emas adalah logam 

mulia dalam kualitas utama. Mangapatimpu bete dipahami pula 

sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada biota laut yang 

banyak memberi manfaat bagi kelangsungan hidup manusia di 

muka bumi.182 Kesadaran yang hendak dibangun dari praktik 

mangapatimpu bete pada dasarnya berkaitan dengan pemanfaatan 

alam khususnya biota laut secara bijaksana. Manusia tidak dapat 

secara sewenang-wenang memanfaatkan seluruh biota laut. Laut 

beserta segenap isinya merupakan kekayaan seluruh warga 

masyarakat yang pemanfaatannya dapat terpelihara dari generasi 

ke generasi. Apabila pemanfaatan laut mengabaikan aspek 

kelestarian, maka perilaku pengabaian akan berdampak buruk 

terhadap ekosistem laut. Kerusakan ekosistem laut akan 

berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia.     

                                                             
182Rustam Laluka, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 25 September 

2018  
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10. Mangapasimomba Bulalle 

Mangapasimomba berasal dari kosa kata simomba, berarti 

berlayar. Bulalle berarti sejenis perahu layar kecil atau miniatur 

perahu layar. Mangapasimomba bulalle bermakna menjalankan 

miniatur perahu layar atau mendorong miniatur perahu layar ke laut 

lepas.183 Praktik mangapasimomba bulalle pada ritual mocera tasi 

dilaksanakan dengan mendorong miniatur perahu layar berisi nasi 

ketan empat warna, ayam panggang, dan sebutir telur. Miniatur 

perahu dilayarkan ke laut lepas bermakna pemberitahuan simbolis 

kepada orang-orang yang sedang berada di tengah laut bahwa 

kerabat di daratan melakukan ritual mocera tasi. Kerabat yang 

sedang berada di tengah laut diharapkan tidak berkecil hati karena 

tidak sempat hadir dalam ritual. Kerabat yang sedang berada di 

tengah laut tetap menjadi bagian dari masyarakat, walaupun tidak 

sempat hadir dalam prosesi mocera tasi.184 Mangapasimomba 

bulalle menandai kepedulian masyarakat terhadap anggota 

masyarakat lain dalam kekerabatan etnis Wotu. Kepedulian 

terbangun dalam satu kesatuan kekerabatan yang utuh. 

Kepedulian meniscayakan solidaritas antar individu dalam 

masyarakat, terutama pelaku mocera tasi. 

11. Mangaore lawolo185 

Prosesi mangaore lawolo adalah ritual menuju onto gaukka 

(inti acara) mocera tasi. Inti ritual mocera tasi ditandai melalui 

praktik toppo i anca (berposisi di anca). Prosesi mangaore lawolo 

                                                             
183Muhamad Yunus Sihua, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 28 

September 2018  

184La Hemma, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 11 September 2018  

185Frasa mangaore lawolo berasal dari kata dasar ore dan lawolo. Kata 

ore mendapat imbuhan manga menjadi mangaore berarti mengerek atau menarik 

pelan-pelan, sedangkan lawolo adalah semacam tambang dari sehelai kain 

berwana kuning yang dipilin dengan kain patola. Mangaore lawolo dalam konteks 

mocera tasi berarti menarik pelan-pelan Pua Macowa Bawalipu ke atas anca 

menggunakan tali lawolo yang ujungnya dipegang oleh Pua Macowa Bawalipu. La 

Hemma, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 11 September 2018       
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menampilkan perjalanan Pua Macowa Bawalipu didampingi oleh 

Sanro Pentomu (sanro penjemput) berjalan di atas rakit mendekati 

oda mene i anca (tangga menuju ke atas anca). Sanro i Bule dari 

atas anca mengulurkan lawolo kepada Macowa Bawalipu. Setelah 

ujung lawolo dipegang oleh Macowa Bawalipu, Sanro I Bule 

mempersilahkan Pua Macowa Bawalipu untuk naik ke atas anca, 

sambil mengucapkan kalimat perkenan.186 Terdapat dua versi 

ungkapan kalimat perkenan. Versi pertama dituliskan oleh Ischak 

Razak:   

Ee.....wija, anaopu petumpu batu, wija mu umpu tongkoa 

todiulu muini lipu i lino, wija ipasalimbui busu, enemowo mai i 

anca tongkkoammu. Balukkungia lipumu, lerruia pabbanuamu, 

labilli la mawalla la toarra eyyo matarri, billi la madingngi, billi 

la marome larussu uda manrasa.187 

Maksudnya: 

“Hai ....manusia, turunan raja perkasa alam, penyambung 

silsilah leluhur yang meme-gang dunia, turunan manusia yang 

diberi amanah, berkenanlah naik ke tahta ancamu. Selimutilah 

negerimu, lindungilah rakyatmu, agar tidak gerah kepanasan 

ditimpa terik matahari, dan tidak basah kuyup ditimpa hujan 

deras” 

Versi kedua pada dasarnya memiliki makna searah dengan 

versi pertama, tetapi berbeda dalam pengungkapan. Versi kedua 

cenderung diungkap dalam bentuk syair penjemputan. 

“Enemowo mai E.... wija manurru 

Anaopu petumpu batu 

                                                             
186Kasim Rais To Raside, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 14 

September 2018  

187Kalimat yang mempersilahkan Pua Macowa Bawalipu menaiki anca 

dipahami sebagai kalimat sakral untuk mengingatkan Pua Macowa Bawalipu 

mengenai sumpah pengesahannya sebagai pemimpin masyarakat adat Bawalipu; 

Ischak Razak, Mocera Tasi, Dokumen (Wotu: Disimpan oleh Asroe Djati, t. Th.), h. 

11  
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I tana somba, labusungi ito matabba 

Wija pura ipassalimbui busu 

Maimowo mupatalle ati manralamu 

Ito matabba lasabbingi Lamoa paini singkerru mulajajina 

atuttuwa i aro kawa”188   

Maksudnya: 

“Naiklah, wahai turunan manurung 

Turunan raja perkasa 

Tunas manusia yang dihormati khalayak 

Turunan berbalut kemuliaan 

Kemarilah, ungkapkan isi hatimu yang terdalam 

Khalayak manusia menyaksikan sumpahmu di hadapan Tuhan 

simpul awal seluruh kehidupan”     

Seusai mengucapkan kalimat perkenan, Sanro I Bule 

menarik lawolo secara pelan ke atas. Tarikan diikuti langkah pelan 

Pua Macowa Bawalipu melalui tangga. Perjalanan Pua Macowa 

Bawalipu naik anca diiringi tengke oleh para sanro dan 

tarindambose oleh para manuaba.189 Tengke dan tarindambose 

mengiringi pula langkah Pua Macowa Bawalipu memasuki bilik 

walasuji dari bambu kuning berbalut kain warna kuning. Selama 

berada di atas anca, Pua Macowa Bawalipu berpayung lallu.190 

Keberadaan Pua Macowa Bawalipu di atas anca menunjukkan 

                                                             
188Kemacowaan Bawalipu, Selayang Pandang Pemangku Adat 17 Wotu 

Ale Luwu, Dokumen (Wotu: Disimpan oleh Sumardi Noppo, t, th.), h. 44    

189Tengke adalah syair pemujaan; tarindambose dapat dikatakan sejenis 

seloka yaitu jenis puisi yang mengandung ajaran; manuaba adalah perempuan 

pembaca tarindambose. Sumardi Noppo, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 21 

September 2018  

190Lallu brfungsi sebagai payung kebesaran yang terbuat dari kain warna 

kuning berbentuk bujur sangkar. Setiap sudut lallu dipasang penyangga yang dapat 

dipegang atau ditancapkan. Ande, Tokoh Perempuan Adat, Wawancara, Wotu, 12 

September 2018    
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bahwa prosesi puncak pengucapan sumpah kepemimpinan 

kemacowaan Bawalipu akan dilaksanakan. Penarikan lawolo 

secara pelan bermakna kepemimpinan adalah jabatan yang tidak 

dapat diwujudkan secara terburu-buru.191 Seorang pemimpin 

diharuskan berhati-hati dalam setiap langkah, sehingga pemimpin 

sebagai sosok panutan dapat lancar menjalankan tugasnya.        

12. Toppo i anca 

Toppo i anca disebut pula dengan ritual mene i anca. Inti 

acara (onto gaukka) mocera tasi berlangsung saat Pua Macowa 

Bawalipu telah duduk di atas anca, sebagai tahta kemuliaan. Pua 

Macowa Bawalipu di atas anca berbentuk walasuji dari bambu 

kuning melakukan ritual mangapae, mengucapkan sumpah 

kepemimpinan, dan berdoa untuk kesejahteraan umat manusia di 

bumi. 

Mangapae dicandera sebagai ritual menyapa penghuni 

alam semesta melalui isyarat lahiriah dan batiniah. Mangapae 

bertujuan mengundang para penghuni gaib192 dari seluruh penjuru 

mata angin untuk hadir sebagai saksi akan kesungguhan hati 

seorang penguasa negeri atau pemimpin dalam mengemban 

amanah kemanusiaan yang dibebankan kepadanya. Mangapae 

dilakukan Pua Macowa Bawalipu di anca, sebagai tahta pelindung 

bumi dalam bentuknya yang sangat sederhana. Anca berdiri kokoh 

setinggi tujuh depa di atas permukaan laut mengokohkan wibawa 

Pua Macowa Bawalipu yang berdiri di atasnya. Pua Macowa 

Bawalipu saat berdiri di atas anca berada dalam posisi poros bagi 

seluruh penjuru mata angin. Posisi Pua Macowa Bawalipu sebagai 

                                                             
191Sumardi Noppo, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 21 September 

2018  

192Pemahaman mengenai para penghuni alam gaib telah diberi 

pemaknaan sesuai dengan ajaran Islam. Penghuni gaib yang baik dipahami 

sebagai malaikat, sedangkan penghuni jahat dipahami sebagai jin jahat, setan, 

atau iblis. Kasim Rais To Raside, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 14 

September 2018    
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poros alam bermakna pelindung dan penjaga alam.193 Pua Macowa 

Bawalipu sebagai pemelihara dan pelindung di bumi berupaya 

menjalankan tugas dengan tindakan dan permohonan doa kepada 

Penguasa Alam Semesta. Kalimat-kalimat sakral disampaikan oleh 

Pua Macowa Bawalipu dalam ritual  mangapae di atas anca. 

“Oo.....Lamoa, ....Pua muinie singkarru mula-jajina sinana 

atuttuwae i lino,addampao mao, labilli umatula-tula mutiga-

tigai sanga malabbinna waliala todiulu mami mao mutambulil-

lingi lino.”194 

Maksudnya: 

“Wahai....Lamoa, ...Tuhan yang memegang simpul awal 

seluruh kehidupan di dunia, mohon perkenan-Mu agar kami  

jangan ditimpahkan kemalangan dan petaka yang 

menyengsarakan atas kelancangan kami menyebut-nyebut 

dan memanggil nama kemuliaan dari para waliala pendahulu 

kami yang berjalan mengitari dunia.” 

“Eei....larana Pusue, Pusu kalao-laoe mutam-bulillingi lino, 

Ee... larana Samuddae, larana Lopo, larana Pangale, 

Ee...larana Samoale, larana Samoala, larana Wanuatu,… awa 

massamowo mai mupentumua larana ejae, lanre mario-rio 

pabbanuae. Sema-sema madda atekana, iya muonta cari-

carina, muuntalla lara omponnna. Macowa Madda atekana, iya 

muonta cari-carina, Tomengkeni madda ateka, iya muonta lara 

ompona, pabbanuae madda ateka, iya dua muuntalla cari-

carina.”195  

Maksudnya: 

                                                             
193Sumardi Noppo, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 21 September 

2018  

194M. Amin Anggoe, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 10 September 

2018  

195M. Amin Anggoe, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 10 September 

2018  
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“Wahai.... penghuni negeri Pusu, Pusu yang berjalan 

mengelilingi bumi. Wahai.... penghuni samudra, penghuni 

belukar, penghuni rimba. Wahai penghuni negeri Samoale, 

penghuni negeri Samoala, dan penghuni negeri Wanuatu........ 

datanglah bertemu segenap isi Bone Eja, yang menyiapkan 

sajian santapan beramai-ramai oleh penghuni negeri bumi 

dengan suka cita. Barang siapa beritikad tidak baik, dialah 

yang engkau cacah paru-parunya dan burai isi perutnya. 

Macowa beritikad jahat, cacah dan burai isi perutnya. 

Pemangku adat beritikad jahat, cacah dan burai jantung dan isi 

perutnya. Rakyat yang  beritikad  jahat  (kepada negeri),  cacah 

pula  jantung dan isi perutnya,........” 

“Oo....Lamoa, Oo ...Waliala !!, perangoiya mao la mumbebali 

sabbi, manasa mami pabbanuae, sipelerru, sipennako i lara 

lape moka siwa edo pinra-pinrana itingao alabbirram-Mu. 

Upangoloa mao rou mami i tingao alabbiramMu adaana mana 

oge mami sitanrere mangatuwu lipu, situmpa lollangi lino, 

modala-dala i lara gorri pura tannaMu. Lerruiya lipu mami, 

papembalia lipu penakkoa ito matabba, lipu lollangnga ito 

sulessana mokasiwia edo pinra-pinrana i tingao 

alabbiraMu.”196 

Maksudnya: 

“Wahai...Lamoa, wahai... waliala, dengarkanlah dan 

menjadi saksilah akan hasrat suci kami untuk saling 

melindungi dan saling meneduhi dalam kemaslahatan dan 

senantiasa berbakti dihadapan kemuliaanMu. Kami hadapkan 

wajah-wajah kami dihadapan kemuliaan-Mu, akan ketulusan 

hasrat kami untuk saling mendukung menyejahterakan negeri, 

bersatu padu berjalan pada jalan yang telah Engkau tetapkan. 

Lindungilah negeri kami, jadikanlah negeri tempat berteduh 

orang-orang bijak yang senantiasa berbakti tiada henti-

hentinya dihadapa keagungan-Mu.” 

                                                             
196M. Amin Anggoe, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 10 September 

2018  
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 “Oo....Lamoa !!!, rossoiya banapati mami i lara tongnga, 

patuju pellaiyya owa aje mami mupodala dalaMu mulollangi 

lino. Oo...Lamoa !!!, usoro aro mami i lara lima Mu, melerru 

menakko ilara taddu ogeMu, pale panni, pale paa ilara 

alabbirramMu.”197 

Maksudnya: 

“Hai... Tuhan !!!, teguhkanlan hati kami dalam kebenaran, 

bimbinglah langkah-langkah kami untuk berjalan pada jalanMu 

dalam mengarungi kehidupan dunia. Hai...Tuhanku, kami 

berpasrah diri di dalam tanganMu, berlindung  dengan 

keteduhan di bawah payung kebesaranMu, berpasrah diri 

dalam keagunganMu.” 

Sumpah Pua Macoa Bawalipu disaksikan oleh seluruh 

makhluk ciptaan Allah swt., nyata dan gaib. Sumpah menjadi 

persaksian seluruh alam tentang tekad seorang pemimpin di 

hadapan Penciptanya.   

C. Mocera Tasi dalam Timbangan Nalar Syariat 

Tujuan utama Allah swt menurunkan syariat adalah untuk 

kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Pembebanan 

hukum Islam bermuara pada tujuan hukum. Kemaslahatan 

dibangun dalam tiga tataran peroritas, yaitu: ḍarūriyyat, ḥājiyyat, 

dan taḥsīniyyat. Manifestasi kemaslahatan berorientasi kepada 

lima aspek universal, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 

Ḍarūriyyat (urgen), ḥājiyyat (kebutuhan), dan taḥsīniyyat 

(komplementer) merupakan tingkatan kebutuhan pada skala 

prioritas. Peringkat urgen lebih didahulukan daripada peringkat 

kebutuhan dan komplementer. Namun demikisn, urutan yang ada 

pada dasarnya saling melengkapi. Peringkat kedua melengkapi 

peringkat pertama, sedangkan  peringkat ketiga sebagai 

komplemen peringkat kedua. Pemeliharaan terhadap urusan urgen 

menjadi hal yang sangat urgen.  Urusan urgen terkait dengan upaya 

                                                             
197M. Amin Anggoe, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 10 September 

2018  
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menjaga kebutuhan yang bersifat esensial dan sangat fundamental 

bagi kelangsungan hidup manusia. 

Kebutuhan mendasar disusun dalam skala perioritas mulai 

dari yang paling mendesak, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta. Menurut al-Syāṭibī, jika kebutuhan mendasar 

tidak terpelihara dengan baik, maka akan berakibat fatal terhadap 

eksistensi kelima pokok tersebut.198 Peringkat kebutuhan 

dibutuhkan untuk dapat menghindarkan manusia dari kesulitan, 

namun tidak berakibat pada terancamnya eksistensi lima aspek 

universal, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi 

mukallaf.199 Kebutuhan yang termasuk dalam kelompok taḥsīniyat 

menjadi penunjang peningkatan martabat seseorang dalam 

masyarakat dan di hadapan Allah swt. sesuai dengan 

kepantasannya. 

Kehadiran maslahat menyangkut dua sisi. Pertama, 

kehadiran aspek positif. Perbuatan atau keadaan yang 

menghasilkan kebaikan bagi kehidupan manusia atau 

memudahkan capaian kebaikan berdasarkan kategori syariat 

disebut maslahat. Kedua, ketidakadaan aspek negatif. Perbuatan 

atau keadaan yang menghalangi, menghindarkan, menghilangkan 

keburukan bagi individu dan kehidupan manusia berdasarkan 

kategori syariat disebut maslahat. Mewujudkan salah satu dari sisi 

positif atau negatif berarti maslahat telah tecipta. Prinsip berpikir 

maqāṣid al-syarī’at mengacu pada persetujuan syariat atas 

pandangan kebaikan menurut akal sehat. Perbuatan atau keadaan 

yang dinilai baik menurut akal sehat karena dapat mendatangkan 

manfaat atau menghilangkan keburukan atas kehidupan manusia 

membutuhkan referensi tujuan syariat. Kesesuaian penilaian 

kebaikan menurut akal dengan kebaikan menurut tujuan syariat 

disebut bermaslahat. Penyesuaian penilaian kebaikan tidak 

semata-mata menyangkut cara pandang manusia, melainkan pula 

                                                             
198al-Syāṭibī, al-Muwāffaqāt, h. 4-5 

199Abū al-Ma’ālī ‘Abd Allah bn Yūsuf Juwainī, al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh, h. 

923-930 
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praktik tradisi dalam suatu masyarakat. Analisis maqāṣid al-syarī’at 

terhadap ritual mocera tasi berupaya menelusuri kategori, bentuk, 

dan jenis maslahat dalam ritual mocera tasi sesuai kategori 

maqāṣid al-syarī’at.  

Mocera tasi adalah ritual masyarakat Wotu berupa 

penetesan darah hewan di laut sebagai momen pengesahan 

kepemimpinan adat Pua Macowa Bawalipu, tolak bala, atau 

ungkapan syukur kepada Allah swt. atas limpahan hasil laut. 

Momen pengesahan Pua Macowa Bawalipu berkaitan dengan gau 

pangngadarra (ritual adat). Momen tolak bala dan ungkapan syukur 

disebut gauna tomatabbae (ritual rakyat).200 Mocera tasi dalam 

konteks ritual adat berkaitan dengan pengesahan posisi 

kepemimpinan spiritual dan duniawi Pua Macowa Bawalipu. 

Kepemimpinan duniawi dan spiritual menempatkan Pua Macowa 

Bawalipu sebagai simpul lahiriah kekerabatan masyarakat etnis 

Wotu. Simbol simpul lahiriah Pua Macowa Bawalipu mengingatkan 

masyarakat pada asal-usul kekerabatan atau nasab. Pua Macowa 

adalah simpul seluruh kekerabatan etnis Wotu. Ritual mocera tasi 

menjadi monumen peringatan asal-usul dan alam semesta melalui 

pengesahan kepemimpinan Pua Macowa Bawalipu. Mocera tasi 

dalam konteks ritual rakyat berkaitan dengan sumber penghidupan 

manusia. Laut adalah kekayaan yang sangat berharga bagi 

masyarakat bahari. Laut bagi masyarakat bahari memiliki peran 

vital dalam segala aspek kehidupan. Melalui mocera tasi, 

masyarakat Wotu menelusuri kembali jalinan emosional antara 

manusia sebagai pemanfaat dan laut sebagai sumber. Asal-usul 

nasab dan laut sebagai sumber kekayaan menjadi konsep inti 

penentuan poros maslahat mocera tasi. Identifikasi maslahat pada 

ritual mocera tasi dapat dilakukan melalui pengenalan signifikansi 

maslahat mocera tasi dalam hubungannya dengan kehidupan 

sehari-hari, pengamatan langsung untuk memastikan manifestasi 

maslahat dalam realitas, pertimbangan adat mengenai urgensi 

                                                             
200Syakhiruddin, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 17 September 

2018  
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maslahat dari mocera tasi, dan relevansi kandungan maslahat 

mocera tasi dengan perspektif keilmuan sekaitan dengan maslahat 

syariat. 

Ritual mocera tasi memiliki kepentingan dengan upaya 

penelusuran asal-usul nasab dan kekayaan.201 Pengenalan nasab 

akan melahirkan soliditas sistem kekerabatan dalam suatu 

masyarakat. Aspek positif dari soliditas sistem kekerabatan adalah 

menumbuhkan solidaritas202 antar anggota masyarakat. Solidaritas 

mendorong tindakan-tindakan empati terhadap sesama, baik 

sesama kelompok kekerabatan maupun terhadap kelompok 

kekerabatan lainnya. Tindakan-tindakan empati terhadap sesama 

dapat berwujud tolong menolong,203 meringankan beban sesama 

yang tertimpa musibah,204 atau saling memberi peringatan 

                                                             
201Ibrahim Putea, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 20 September 

2018  

202Solidaritas memiliki kedekatan makna dengan ukhuwah dalam ajaran 

Islam. Solidaritas dalam konteks masyarakat Wotu berkaitan dengan ukhuwah 

insa>niyah, ukhuwah wat}aniyah, dan ukhuwah di>niyah. Solidaritas dalam Islam 

didukung oleh teks QS al-Hujurat/49: 10 yang menyatakan bahwa setiap orang 

beriman itu bersaudara...; Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 

516   

203Allah swt. memerintahkan tolong menolong dalam kebaikan, 

sbagaimana disebutkan dalam QS al-Maidah/5: 2: “...Dan tolong-menolonglah 

kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong 

dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan 

Terjemahnya, h. 106   

204QS al-Baqarah/2: 155-156 menyatakan “Dan sungguh akan Kami 

berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan 

harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang 

yang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka 

mengucapkan: Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun.” Kementerian Agama RI, al-

Qur’an dan Terjemahnya, h. 24 
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mengenai kebaikan dan kesabaran.205 Keutamaan nasab tidak 

semata-mata berdampak pada tindakan sosial, melainkan 

mengarahkan penelusuran asal-usul kepada pemahaman jati diri 

manusia. Pemahaman jati diri akan mengenalkan manusia kepada 

asal-usul segala sesuatu, Allah swt. Pengenalan hakikat Sang 

Pencipta memberi beban kepatuhan manusia untuk menaati segala 

perintah Allah dan menjauhi segala laranganNya. Ketaatan kepada 

Allah swt. berarti ketaatan kepada rasulullah saw. sebagai utusan 

Allah swt. Ketaatan kepada Allah swt. dan rasulullah saw. menuntun 

masyarakat pada kepatuhan terhadap pemimpin. Pua Macowa 

Bawalipu sebagai pemimpin adat yang sah melalui ritual mocera 

tasi memikul beban keteladanan spiritual dan duniawi, 

sebagaimana sumpah pengesahannya. Beban keteladanan 

dipundak Pua Macowa Bawalipu menuntut kapasitas pemahaman 

memadai dan praktik syariat di tengah-tengah masyarakat. Sikap 

dan tindakan Pua Macowa Bawalipu tidak semata-mata berada 

pada tataran normatif, melainkan pada tuntunan akhlak batiniah 

dan lahiriah. Pua Macowa Bawalipu dikehendaki untuk memiliki 

kesabaran, kejujuran, kasih sayang, dan akhlak terpuji yang jadi 

teladan bagi masyarakat.206 Melalui ritual mocera tasi, kesadaran 

Pua Macowa Bawalipu dan seluruh masyarakat Wotu disapa untuk 

memahami dan menjalankan ajaran syariat dalam rangka 

memenuhi kemaslahatan duniawi dan ukhrawi berdasarkan tujuan 

syariat.  

Mocera tasi dalam konteks ritual rakyat berkaitan dengan 

harta sebagai penopang hidup manusia untuk berbakti kepada 

Sang Pencipta. Laut adalah sumber harta bagi masyarakat Wotu. 

                                                             
205QS al-‘Ashr/103: 1-3 menyatakan “Demi masa. Sesungguhnya 

manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan 

nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.” Kementerian Agama RI, al-

Qur’an dan Terjemahnya, h. 601  

206Bau Harase Pua Siri, Pua Macowa Bawalipu, Wawancara, Wotu, 28 

September 2018  
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Pencaharian kekayaan di laut dalam pandangan tradisional 

masyarakat Wotu tidak dimaksudkan untuk mengeksploitasi alam 

secara sewenang-wenang, melainkan demi kelangsungan hidup 

manusia.207 Keberkahan harta bagi masyarakat Wotu diharapkan 

bermanfaat terhadap kehidupan duniawi dan ukhrawi. Kenikmatan 

harta yang diperoleh manusia di laut patut disyukuri.208 Menyukuri 

nikmat Allah swt. pada dasarnya juga merupakan permohonan tolak 

bala, sebab ungkapan syukur akan menghindarkan individu atau 

kelompok masyarakat dari azab atau musibah.209 Manfaat mocera 

tasi bagi masyarakat Wotu tampak pada peningkatan penghayatan 

hubungan manusia dengan alam, tumbuhnya budaya  bersyukur 

dalam masyarakat, motivasi belajar agama meningkat dalam 

masyarakat, kesadaran sedekah hidup dalam masyarakat, 

kelegaan masyarakat dalam mencari nafkah, motivasi berbuat baik 

tumbuh, dan ikatan silaturrahim dan kebersamaan semakin erat. 

Manfaat yang ada tampak berhubungan dengan kemaslahatan 

duniawi dan spirital. Ritual mocera tasi dapat pula menjadi wujud 

pendidikan informal bagi seluruh masyarakat, terutama generasi 

muda. Daya tahan ritual mocera tasi melewati perubahan zaman 

telah terbukti melalui praktik berkala masyarakat Wotu menurut 

batas interval waktu yang disepakati.  

Praktik mocera tasi, baik sebagai ritual adat maupun 

sebagai ritual rakyat menjadi bagian dari praktik kelembagaan adat 

di Wotu. Ritual adat pengesahan Pua Macowa Bawalipu harus 

dilakukan dalam ritual mocera tasi. Limpahan kewenangan spiritual 

dan duniawi terhadap Pua Macowa Bawalipu hanya dapat diberikan 

oleh Sang Pencipta. Menurut perspektif adat Wotu, manusia tidak 

                                                             
207Asroel Djati, Tokoh Pemuda, Wawancara, Wotu, 15 September 2018  

208QS Ibrahim/14: 7 mengemukakan “Dan (ingatlah juga), tatkala 

Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan 

menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka 

sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan 

Terjemahnya, h. 256   

209Tuse, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Wotu, 30 September 2018  
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dapat memberi keabsahan kepemimpinan spiritual terhadap 

seseorang. Kepemimpinan spiritual dan duniawi Pua Macowa 

Bawalipu hanya dapat diperoleh melalui sumpah langsung di 

hadapan Sang Pencipta, dengan disaksikan oleh seluruh elemen 

masyarakat. Momen mocera tasi dipilih menjadi ajang pengesahan 

kepemimpinan adat didasarkan pada alasan. Pertama, laut 

memiliki peran vital bagi kesinambungan hidup masyarakat Wotu 

sebagai masyarakat bahari. Kedua, laut merupakan sarana bagi 

kehadiran manusia pertama menghuni bumi Wotu, yang 

membentuk peradaban Luwu. Jejak kehadiran manusia pertama di 

Wotu mengingatkan komunitas akan asal-usul atau jati diri yang 

membawa pada pengenalan Sang Pencipta. Ketiga, laut adalah air. 

Selain sebagai kebutuhan penting bagi kehidupan manusia, air 

merupakan asal manusia. Keempat, bentangan luas lautan 

menyentuh kesadaran tentang kekerdilan manusia di hadapan 

Sang Pencipta. Kesadaran akan kekerdilan manusia di hadapan 

Sang Pencipta melahirkan kesungguhan dan kekhusyukan pelaku 

ritual mocera tasi, terutama Pua Macowa Bawalipu yang 

menyatakan sumpah kepemimpinan di hadapan Sang Pencipta. 

Pihak-pihak yang dianggap memiliki kompetensi, 

kepentingan, dan keterkaitan dengan eksistensi ritual mocera tasi 

di Wotu adalah pemerintah, lembaga adat, pakar budaya, ulama, 

generasi muda, dan masyarakat. Bau Harase Pua Siri 

merepresentasi kemacowaan Bawalipu Wotu menyatakan 

pentingnya ritual mocera tasi dipertahankan dalam konteks ritual 

adat dan ritual rakyat.210 Pengembangan ritual mocera tasi 

menitipkan pesan tentang eksistensi etnis Wotu sebagai cikal bakal 

kelahiran peradaban Luwu. Wotu pada awal kemunculan 

peradaban Luwu disebut Ale Luwu atau Onto Luwu (pusat Luwu). 

Masyarakat Wotu juga meyakini keislaman leluhur Wotu jauh lebih 

dahulu daripada pengislaman kedatuan Luwu di Malangke oleh 

Datok Sulaiman. Pua Simpurussia sebagai To Manurru di Wotu 

                                                             
210Bau Harase Pua Siri, Pua Macowa Bawalipu, wawancara, Wotu, 28 

September 2018  
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pasca Batara Guru dipercaya telah memeluk Islam.211 Persentuhan 

ajaran Islam dengan ritual mocera tasi telah berlangsung berabad-

abad. Jika ritual mocera tasi tidak dapat diterima oleh standar 

syariat Islam, maka mocera tasi tidak dapat bertahan dalam praktik 

adat kemacowaan Bawalipu yang telah mengadopsi ajaran Islam. 

Apabila mocera tasi tidak memiliki manfaat penting bagi 

masyarakat, maka praktik mocera tasi telah lama hilang dalam 

tradisi masyarakat Wotu. Menjalankan ritual mocera tasi membuka 

lembaran historis mengenai kehadiran Islam sebagai ajaran yang 

mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Wotu.    

Muhammad Nur merepresentasi aktivis dan ilmuwan dari 

masyarakat adat Wotu menilai menilai ritual mocera tasi sebagai 

tradisi berbasis adat yang memiliki ikatan struktural dan kultural 

dalam masyarakat adat Wotu.212 Dapat dinyatakan bahwa mocera 

tasi secara langsung berpengaruh pada jantung kehidupan 

masyarakat Wotu, karena bersentuhan dengan struktur dan praktik 

masyarakat adat sebagai penduduk lokal Wotu. Kearifan lokal 

bermuatan teologis, kosmologis, dan ideologis masyarakat 

menurun dalam tindakan kultural melalui instrumen ritual mocera 

tasi. Ajaran Islam terserap dalam pandangan teologis masyarakat 

Wotu dalam waktu yang sudah sangat panjang. Pandangan teologis 

memengaruhi kosmologi dan ideologi sehingga secara keseluruhan 

                                                             
211Terdapat dua versi mengenai penerimaan Islam di Wotu. Dua versi 

penerimaan Islam di Wotu tetap lebih dahulu daripada di Pattimang. Keislaman 

versi pertama merujuk pada keislaman Puata Simpurusia. Keislaman versi 

pertama belum mengadopsi syariat dalam sistem adat Luwu (Wotu). Keislaman 

versi kedua telah mengadopsi syariat dalam sistem adat kemacowaan Bawalipu. 

Masa Puata Simpurusia dan Anakaji masih menempati Wotu sebagai pusat 

pemerintahan. Pemerintahan Bau Cina memindahkan pusat pemerintahan ke 

Lelewawo. Pemerintahan di Wotu dipegang oleh Bau Kuna sebagai kakak sulung 

Bau Cina. Sistem kemacowaan Bawalipu kembali dijalankan mulai dari zaman Bau 

Kuna. Adopsi Islam dalam sistem adat terjadi di zaman Macowa Amulla Pua Lemba 

Badidi. Darwis Laedda, Pemangku Adat, wawancara, Wotu, 27 September 2018  

212Muhammad Nur, Budayawan Wotu, wawancara, Wotu, 30 September 

2018   
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mengisi kearifan lokal Wotu. Ritual mocera tasi menjadi salah satu 

instrumen kebudayaan yang dapat langsung menyentuh kesadaran 

lokal mengenai relasi agama dengan praktik kebudayaan. Relasi 

agama dengan kebudayaan memotivasi kebangkitan kesadaran 

religius, sehingga nuansa religius mewarnai tindakan individu atau 

masyarakat. Perspektif tauhid Islam telah memengaruhi kedalaman 

makna ritual mocera tasi. Penyerapan ajaran Islam dapat pula 

dilihat pada penyembelihan hewan saat mocera tasi yang dilakukan 

menurut tuntunan ajaran Islam. 

Pembacaan ayat suci al-Qur’an saat pembukaan seremoni 

dan pembacaan doa menurut tradisi Islam sebagai penutup 

seremoni sebelum ritual mangapacolo raa dilaksanakan memberi 

warna Islami pada ritual mocera tasi.         

Ridwan Arsyad selaku perwakilan seksi kebudayaan 

pemerintah Kabupaten Luwu Timur memberi apresiasi tinggi 

terhadap ritual mocera tasi. Kekhasan ritual mocera tasi dalam 

praktik masyarakat Wotu juga merupakan ciri khas Luwu Timur. 

Mocera tasi bagi pemerintah kabupaten Luwu Timur adalah aset 

daerah yang harus dipelihara. Apresiasi praktis pemerintah 

kabupaten Luwu Timur diwujudkan melalui kontribusi moril, materil, 

dan rekaman proses ritual mocera tasi.213 Sisi edukasi ritual 

mocera tasi memotivasi masyarakat dan pemerintah kabupaten 

untuk menggali kembali kearifan lokal masyarakat Luwu Timur. 

Pelajaran yang diperoleh dari mocera tasi diharapkan memberi 

manfaat timbal balik antara masyarakat Wotu dan pemerintah 

kabupaten. Pemerintah desa melalui Kepala Desa Lampenai 

mengapresiasi positif ritual mocera tasi. Masyarakat perlu 

melestarikan kebudayaan positif dalam praktik hidup. Mocera tasi 

adalah salah satu budaya yang dilakukan oleh orang Wotu. 

Melestarikan mocera tasi berarti mengokohkan kehadiran etnis 

                                                             
213Ridwan Arsyad, Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Luwu Timur, Wawancara, Wotu, 01 Oktober 2018   
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Wotu sebagai bahagian dari bangsa Indonesia.214 Kekayaan 

kultural, aspek edukasi, dan pengukuhan jati diri kebangsaan 

menempatkan ritual mocera tasi sebagai tradisi strategis bagi 

pembangunan berbasis kebudayaan. Pembangunan dengan 

landasan kebudayaan lokal akan memberi jalinan kesinambungan 

antara tradisi masyarakat dengan pembangunan. Kesinambungan 

pembangunan dengan tradisi lokal melahirkan rasa memiliki 

masyarakat terhadap hasil pembangunan. Mocera tasi sebagai 

kebdayaan menjadi bahagian yang tidak dapat dihilangkan dari 

masyarakat pelakunya.       

Kritik atas pelaksanaan ritual mocera tasi gencar dilakukan 

oleh kalangan pegiat agama yang berafiliasi kepada gerakan salaf. 

Intensitas kajian kelompok salaf telah menempatkan agen-agen 

sosialnya di tengah-tengah masyarakat Wotu. Salah seorang 

pendakwah dari gerakan salaf menganggap seluruh ritual adat 

cenderung pada perbuatan syirik.  

“Banyak tradisi dalam masyarakat yang mengarah pada 

perbuatan syirik. Mocera tasi adaah perbuatan syirik dan tidak 

dapat diterima oleh ajaran Islam. Mocera tasi warisan 

animisme dan dinamisme. Percaya pada tahayul, bid’ah, dan 

khurafat. Kalau bukan syirik, kenapa ada air suci yang diambil 

di beberapa tempat? Kenapa ada sesaji disimpan di beberapa 

tempat? Kenapa juga ada makanan dan kepala kerbau 

ditenggelamkan di laut? Untuk siapa itu semua? Tidak mungkin 

untuk Allah swt.”215 

Pernyataan senada dikemukakan oleh Seorang Pegiat 

Agama yang memberi klaim syirik terhadap tradisi mocera tasi. 

“Budaya mocera tasi itu tidak ada dalam Islam. Kita tidak 

perlu memepertahankan suatu kebudayaan apalagi dikatakan 

ritual yang tidak ada dasarnya dalam al-Qur’an dan hadis. Jelas-

jelas mocera tasi mengandung syirik. Itu misalnya dilihat 

                                                             
214Zaenal Bachrie, Kepala Desa Lampenai, wawancara, Wotu, 05 Oktober 

2018  

215Pendakwah Aliran Salaf, Wawancara, Wotu, 15 September 2018  
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dengan adanya sesajen dan kepala kerbau yang 

ditenggelamkan di laut.... Kalau dikatakan ungkapan rasa 

syukur atau pengesahan pemimpin adat, kan bisa dilakukan di 

rumah dengan makan bersama, mengundang orang miskin, 

anak yatim, atau pengesahan di darat tanpa ada sesaji...selain 

mengandung syirik, perbuatan itu kan juga mubadzdzir”216  

Stereotype syirik atas ritual mocera tasi dibangun 

berdasarkan alasan-alasan status kepercayaan lama sebagai 

animis atau dinamis, tempat, instrumen, efisiensi, dan motif ritual. 

Perhatian kritik terfokus pada tataran fragmentatif tanpa berupaya 

menggali kedalaman makna dari setiap simbol dalam ritual mocera 

tasi. Kecenderungan fragmentatif melahirkan cara pandang 

simplifikatif terhadap ritual mocera tasi. Simplifikasi cara pandang 

semakin memudahkan klaim syirik atas ritual mocera tasi. 

Pandangan berbeda dikemukakan oleh Aswaluddin, seorang dai 

muda di wilayah Kecamatan Wotu. Menurut Aswaluddin, klaim syirik 

tidak dapat diberikan atas sebuah tradisi sebelum diketahui seluk 

beluk pelaksanaan tradisi. 

“...kehati-hatian diperlukan dalam melihat suatu tradisi, 

apalagi kalau dihubungkan dengan ajaran Islam. Kita tidak 

ingin memudah-mudahkan atau mungkin menyusah-

nyusahkan sesuatu... dalam artian, kita menerima tradisi itu 

dengan pengetahuan utuh, bukan sedikit-sedikit, supaya kita 

bisa melihat sisi yang bias diterima ajaran agama dan yang 

tidak…. yang tidak bisa diterima, ya disesuaikan dengan ajaran 

agama, jangan semuanya dibuang, ada kaidah mengatakan 

ma> la> yudrak kulluh, la> yutrak kulluh, yang tidak dapat 

dicapai secara keseluruhan, jangan dibuang semuanya… 

begitu juga mocera tasi, jika ada yang kurang berkenan dengan 

ajaran Islam, ya disesuaikanlah, jangan langsung dicap 

syirik.”217     

                                                             
216Pendakwah Aliran Salaf, Wawancara, Wotu, 17 September 2018   

217Aswaluddin, Dai Kecamatan Wotu, Wawancara, Wotu, 18 September 

2018    
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Relasi mocera tasi dengan ajaran Islam pada dasarnya 

dapat dilihat dalam hubungan saling mengisi. Islam mengisi 

landasan teologis mocera tasi. Landasan teologis memengaruhi 

pandangan dunia masyarakat Wotu dalam relasinya dengan alam 

dan sesama makhluk. Konteks relasi manusia dengan manusia, 

manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan sesama 

makhluk memberi pengaruh terhadap beberapa praktik dalam 

ritual mocera tasi. Kesesuaian dengan syariat melegitimasi 

penerimaan kelangsungan ritual mocera tasi. Seorang Ulama 

Pimpinan Pondok Pesantren Uswatun Hasanah, Kiyai Lalu 

Jalaluddin menyatakan kebolehan ritual mocera tasi sepanjang 

tidak bertentangan dengan syariat Islam.218 Penilaian utuh 

terhadap tradisi mocera tasi dapat dilakukan dengan 

memperhatikan niat, tujuan, dan makna-makna simbolis dalam 

prosesi mocera tasi. Pengakuan Pemangku Adat yang menangani 

urusan laut, M. Amin Anggoe menjelaskan bahwa tidak ada niat lain 

dari pelaksanaan mocera tasi selain niat mengharap berkah dan 

rahmat Allah swt., baik ritual adat atau pun ritual rakyat.219 Simbol-

simbol dan alat-alat ritual tidak sama sekali didedikasikan sebagai 

penyembahan kepada selain Allah swt. Praktik, tindakan, bacaan, 

dan alat-alat ritual hadir sebagai ungkapan kedekatan manusia 

dengan alam dan makhluk Allah swt. Prasyarat dan tata cara syariat 

mengenai pemotongan hewan dijalankan dalam tradisi mocera 

tasi.220 Penerimaan unsur-unsur syariat Islam dalam rangkaian 

prosesi mocera tasi menandai legitimasi syariat terhadap ritual 

mocera tasi sebagai tradisi baik (‘urf ṣaḥīḥ).  

Kemaslahatan yang terkandung dalam ritual mocera tasi 

berada pada tataran ḥājiyat (kebutuhan). Mocera tasi adalah salah 

satu praktik kearifan lokal dalam rangka pengesahan pemimpin, 

                                                             
218Lalu Jalaluddin, Pimpinan Pondok Pesantren Uswatun Hasanah, 

Wawancara, 08 Oktober 2018  

219M. Amin Anggoe, Tokoh Adat, Wawancara, Wotu, 10 September 2018   

220Rustam Laluka, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 25 September 

2018   
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pernyataan syukur atau tolak bala. Ketidakhadiran mocera tasi 

tidak sampai mengancam atau menghilangkan kepemimpinan 

lokal, tetapi dapat mengganggu legitimasi Pua Macowa Bawalipu 

sebagai pemimpin adat. Kepemimpinan adat dapat berjalan tanpa 

pengesahan melalui proses mocera tasi, tetapi ganjalan kultural 

selalu ada mengiringi perjalanan kepemimpinan selama Pua 

Macowa Bawalipu belum ianca.221 Kategori ḥājiyat juga ditetapkan 

pada mocra tasi dalam konteks tolak bala dan syukur, sebab 

kegiatan tolak bala atau ungkapan syukur dapat dilakukan pada 

kesempatan lain. Ketiadaan mocera tasi sebagai ungkapan syukur 

atau tolak bala tidak mengancam atau menghilangkan harta dan 

sumber pencaharian, tetapi totalitas pencaharian masyarakat akan 

terganggu tanpa pernah melakukan ritual mocera tasi. 

Kelangsungan kehidupan etnis Wotu di tengah-tengah kehidupan 

berbangsa berada dalam kategori penting dan mendesak 

(ḍarūriyat). Institusi utama penegak kelangsungan hidup 

masyarakat etnis Wotu adalah perkawinan. Institusi perkawinan 

melahirkan generasi sebagai penerus kelangsungan masyarakat 

etnis Wotu. Relasi perkawinan melahirkan sistem kekerabatan 

dalam masyarakat etnis Wotu. Sistem kekerabatan semakin meluas 

akibat perkawinan yang berlangsung terus-menerus. Keluasan 

sistem kekerabatan membutuhkan simpul sosial-kultural yang 

mengikat kebersamaan seluruh individu dan kelompok 

kekerabatan. Simpul sosial-kultural adalah sosok panutan yang 

dapat menuntun arah kehidupan masyarakat, lahir dan batin. 

Ketidakhadiran simpul sosial-kultural akan berdampak buruk bagi 

keutuhan kekerabatan. Institusi kepemimpinan adat menjadi 

manifestasi dari kehadiran simpul sosial-kultural. Institusi 

kepemimpinan adat masyarakat etnis Wotu dicandra dengan 

Kemacowaan Bawalipu yang dipimpin oleh Macowa Bawalipu atau 

Pua Macowa. Berdasarkan keterdesakan kehadiran institusi 

kepemimpinan adat, maka kehadiran Pua Macowa ditempatkan 

                                                             
221Ianca adalah istilah yang digunakan orang Wotu untuk mencandra 

prosesi pengucapan sumpah Pua Macowa Bawalipu di atas anca pada saat mocera 

tasi.  
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pada level maslahat ḍarūriyyat dalam stratifikasi maqāṣid al-

syarī’at. Elemen utama lain yang memberi ketahanan bagi 

kelangsungan hidup masyarakat berkaitan dengan pangan. 

Pemenuhan pangan berada pada tataran maslahat ḍarūriyyat 

menurut tingkatan maqāṣid al-syarī’at, sebab ketiadaan bahan 

pangan akan menghilangkan kehidupan manusia. Sumber vital 

pangan bagi masyarakat etnis Wotu berhubungan dengan laut. 

Relasi dengan laut melahirkan kecenderungan kebudayaan Wotu 

kepada budaya bahari. Instrumen-instrumen kebudayaan 

dijalankan sebagai penopang eksistensi masyarakat etnis Wotu. 

Ritual mocera tasi menjadi salah satu instrumen kebudayaan 

bahari masyarakat etnis Wotu. Kehilangan ritual mocera tasi tidak 

akan menghilangkan entitas etnis Wotu, tetapi mendatangkan 

kesulitan dalam proses bermasyarakat dan pemenuhan kebutuhan 

hidup. Kesulitan akibat ketidakhadiran ritual mocera tasi menjadi 

alasan untuk menempatkan ritual mocera tasi pada tingkatan 

maslahat ḥājiyyat dalam stratifikasi tujuan syariat. Mocera tasi 

merupakan instrumen kebudayaan Wotu yang berfungsi sebagai 

penopang legitimasi kepemimpinan Macowa Bawalipu dan jaminan 

ketenangan pencaharian hidup masyarakat etnis Wotu.  

Mocera tasi bukan bagian dari ajaran Islam. Mocera tasi 

adalah kebudayaan bangsa yang terletak jauh dari negeri awal 

kehadiran Islam. Masyarakat etnis Wotu sebagai pelaku 

mempertahankan ritual mocera tasi meskipun telah memeluk 

ajaran Islam. Syariat Islam secara umum mencakup aspek ibadah 

dan muamalah. Aspek ibadah berada dalam domain Allah swt. 

sehingga akal hanya mendapat ruang untuk memahami titah Allah 

swt. Wilayah ibadah dapat dikatakan ghair ma’qūl al-ma’nā (makna-

makna tidak dapat ditelusuri oleh akal). Muamalah memberi ruang 

luas kepada akal (ma’qūl al-ma’nā), meskipun beberapa ayat 

menyatakan titah yang tidak dapat dinalar oleh akal. Muamalah 

memberlakukan kaidah al-aṣl fī al-mu’āmalat li al-ibāḥat mā lam 

yadur al-naṣ ‘alā ḍiddih, hukum asal dari persoalan muamalah 

adalah boleh sepanjang belum ada teks yang melarang. Muamalah 

mencakup kebudayaan manusia. Kebudayaan meliputi 
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kebudayaan baik (‘urf ṣaḥīḥ) dan kebudayaan buruk (‘urf fāsid). 

Parameter kebaikan dan keburukan menurut akal 

direkomendasikan mengambil referensi syariat. Kebaikan akliah 

yang memperoleh legitimasi syariat akan mendatangkan maslahat, 

sedangkan keburukan akliah yang mendapat referensi syariat akan 

mengakibatkan kemudaratan. Mocera tasi merupakan kebudayaan 

baik dalam pandangan akal. Kebaikan mocera tasi memerlukan 

legitimasi teks syariat. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit 

dalam teks syariat, mocera tasi sebagai instrumen pengesahan 

pemimpin adat Kemacowaan Bawalipu memiliki relevansi maslahat 

dalam ayat tentang baiat.222 Ritual mocera tasi dalam konteks tolak 

bala atau ungkapan rasa syukur mengandung maslahat yang dapat 

dihubungkan dengan ajaran Islam tentang bersyukur atas nikmat 

Allah swt.223 Berdasarkan kaitan maslahat dengan teks syariat, 

kandungan maslahat dalam ritual mocera tasi dapat diklasifikasi 

dalam kategori maslahat muktabar. 

Kandungan maslahat dalam ritual mocera tasi menjangkau 

kemaslahatan manusia, alam, dan biota laut. Mocera tasi 

bermaslahat langsung terhadap semua elemen masyarakat adat 

Wotu, tetapi bermanfaat tidak langsung kepada masyarakat di luar 

adat Wotu. Alam sekitar dan biota laut mendapat manfaar dari 

kesadaran masyarakat untuk tidak berlaku sewenang-wenang 

dalam mengelola alam sebagai sumber penghidupan. Keterbatasan 

jangkauan langsung maslahat mocera tasi kepada kelompok 

                                                             
222QS al-Fath/48: 10 menyatakan “Bahwasanya orang-orang yang 

berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. 

Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa yang melanggar janjinya 

niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa 

menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar.” 

Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 512  

223QS Ibrahim/14: 7 menyebutkan “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu 

memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah 

(nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya 

azab-Ku sangat pedih.” Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 256 
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masyarakat adat Wotu, alam sekitar Wotu, dan biota laut sekitar 

Wotu menempatkan maslahat mocera tasi berada dalam kategori 

maṣlahat syakhṣiyat.224  Lingkungan masyarakat dan lingkungan 

yang lebih luas akan sulit terjangkau oleh kandungan maslahat dari 

ritual mocera tasi, sebab ritual mocera tasi bukan tradisi kolosal 

yang melibatkan partisipasi aktif multietnis. Jangkauan langsung 

ritual mocera tasi bersifat lokal sehingga manfaat langsung hanya 

terasa di level lokal.  

Ritual mocera tasi merupakan tradisi etnis Wotu yang 

dilaksanakan sejak generasi kedua menggantikan kepemimpinan 

etnis generasi pertama di bumi Wotu. Tradisi mocera tasi telah 

memberi maslahat berkelanjutan dari generasi ke generasi. 

Kehadiran generasi pertama etnis Wotu diperkirakan terjadi pada 

akhir abad III masehi. Merujuk pada masa pergantian 

kepemimpinan dalam suatu generasi, maka mocera tasi 

diperkirakan mulai dilaksanakan pada abad IV masehi. Perjalanan 

mocera tasi dari zaman ke zaman telah melampaui lebih dari lima 

belas abad. Daya tahan ritual mocera tasi melampaui zaman dan 

situasi yang selalu berubah telah terbukti, meskipun interval waktu 

paling cepat bagi  pelaksanaan tga tahun sekali ditetapkan oleh 

masyarakat etnis Wotu. Daya tahan mocera tasi melampaui zaman 

menunjukkan kemaslahatan ritual bagi masyarakat Wotu. Dapat 

dikatakan bahwa tidak mungkin ritual mocera tasi dapat bertahan 

dalam praktik masyarakat Wotu jika tidak memiliki kemaslahatan. 

Kesinambungan dan stabilitas maslahat menempatkan mocera tasi 

dalam kategori maslahat ṡābitat.  

Kandungan maslahat ritual mocera tasi terkait erat dengan 

kategori pemeliharaan turunan (ḥifẓ al-nasl) dan harta (ḥifẓ al-māl) 

dalam urutan al-kulliyat al-kams (lima aspek universal). Al-kulliyat 

al-kams sebagai tujuan penetapan syariat (maqāṣid al-syarī’at) 

merekomendasikan urutan pemelihaeraan lima aspek universal 

atas dasar skala prioritas. Agama (ḥifẓ al-dīn) berada pada prioritas 

                                                             
224Maṣlahat syakhṣiyat adalah maslahat yang berdampak kepada 

individu atau kelompok masyarakat tertentu dan lingkungan tertentu.  
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pertama. Prioritas kedua di bawah agama ditempati oleh 

pemeliharaan jiwa (ḥifẓ al-nafs). Pemeliharaan akal (ḥifẓ al-‘aql) 

berada pada posisi ketiga. Pemeliharaan harta (ḥifẓ al-māl) 

menduduki prioritas keempat. Pemeliharaan turunan (ḥifẓ al-nasl) 

menempati urutan kelima. Klasifikasi maslahat mocera tasi pada 

kategori pemeliharaan turunan dan harta disebabkan karena 

mocera tasi sebagai instrumen manifestasi kebudayaan meliputi 

momen pengesahan pemimpin, tolak bala, ungkapan syukur. 

Pengesahan kepemimpinan berhubungan langsung dengan fungsi 

pemeliharaan kesinambungan generasi etnis Wotu. Pemeliharaan 

kesinambungan generasi berada dalam kategori pemeliharaan 

keturunan. Mocera tasi sebagai momen tolak bala dan ungkapan 

syukur berkaitan dengan nikmat kekayaan yang telah 

dianugerahkan oleh Allah swt. kepada masyarakat etnis Wotu. 

Kekayaan alam berupa lautan merupakan harta yang nilainya tidak 

terhitung oleh manusia. Peran vital lautan sebagai penopang 

kehidupan etnis Wotu melahirkan kesadaran mengenai urgensi 

pemeliharaan laut beserta isinya. Pemeliharaan laut dan segenap 

isinya dapat dikaitkan dengan pemeliharaan harta. Ritual mocera 

tasi dalam konteks pengesahan pemimpin adat sejalan dengan 

prosesi baiat sebagaimana dikemukakan dalam QS al-Fath/48: 10. 

Relevansi mocera tasi dengan ajaran Islam dapat ditemukan pada 

ayat tentang syukur dalam QS Ibrahim/14: 7. Ritual mocera tasi 

tidak dapat dipertentangkan dengan larangan berlaku syirik dalam 

syariat, sebab mocera tasi hanya menggantungkan permohonan 

kepada Zat Maha Tunggal, Allah swt. Analogi syirik atas perilaku 

penyembahan berhala tidak menjangkau ritual mocera tasi, sebab 

mocera tasi tidak dimaksudkan sebagai laku penyembahan khusus, 

meskipun mocera tasi didedikasikan kepada Allah swt. Stratifikasi 

mocera tasi pada tingkatan ḥājiyat dalam urutan pemeliharaan 

turunan dan harta tidak mengabaikan maslahat pada tingkatan 

lebih tinggi. Perwujudan maslahat mocera tasi dalam kategori 

pemeliharaan turunan dan harta akan memacu manifestasi 

maslahat di tingkat yang lebih tinggi. Banyak pembelajaran yang 

diraih dengan penghayatan atas ritual mocera tasi. Kesadaran 

nasab dan sumber harta mendorong individu atau kelompok 
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masyarakat untuk menelusuri asal usul nasab dan alam sebagai 

sumber kekayaan. Penelusuran asal-usul merupakan salah satu 

dari proses belajar. Pemeliharaan akal dapat dilakukan melalui 

proses belajar. Pembelajaran informal mengenai asal usul nasab 

dan sumber kekayaan melahirkan kesadaran tentang jati diri dan 

pemilik segala yang ada. Kesadaran akan jati diri dan pemilik segala 

yang ada menuntun pemahaman mengenai persamaan derajat 

semua manusia di muka bumi dan harta berwujud alam semesta 

menjadi instrumen untuk bertahan hidup. Kesadaran asal-usul 

manusia dan alam semesta menopang pemeliharaan atas jiwa 

manusia. Kesadaran asal-usul manusia dan alam semesta 

menuntun pengenalan pada Sang Pencipta, Allah swt. Pengenalan 

kepada kehadiran Allah swt. sebagai asal-usul dari segala sesuatu 

membangkitkan hasrat penyembahan kepada Allah swt. Syariat 

diciptakan untuk memberi tuntunan tata cara penyembahan dan 

pengabdian kepada Allah swt. Memelihara kemaslahatan agama 

menempati urutan pertama sebab agama menyangkut tatanan 

hubungan manusia dengan Allah swt. dan hubungan manusia 

dengan sesama. Ritual Mocera tasi bagi masyarakat Wotu menjadi 

anak tangga pertama menuju pemahaman dan praktik syariat. 

Kesadaran tentang pemahaman dan praktik syariat mengacu pada 

upaya memelihara kemaslahatan Agama. Macowa Bawalipu 

sebagai pemimpin adat dituntut untuk memenuhi keteladanan 

mengenai pemahaman dan praktik syariat.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Konklusi 

Konfigurasi pemahaman orang Wotu tentang mocera tasi 

terbangun dari keyakinan mengenai keesaan Tuhan, Sang Pencipta, 

Sang Pemberi Rezeki. Ketersambungan tauhid menyebabkan 

mocera tasi sebagai ritual kebudayaan masih tetap dijalankan 

setelah orang Wotu memeluk Islam. Penyesuaian-penyesuaian 

pemahaman mocera tasi dengan ajaran Islam telah dilakukan oleh 

generasi awal penerima Islam di Wotu. Penyerapan ajaran Islam 

dalam sprit ritual mocera tasi dapat mengatasi problem perbedaan 

antara kultur lokal dan ajaran Islam.  

Ritual mocera tasi dilaksanakan atas hajat pengesahan 

pemimpin adat, tolak bala, dan ungkapan syukur. Pengesahan 

pemimpin adat dinyatakan sebagai ritual adat, sementara tolak 

bala dan ungkapan syukur disebut ritual rakyat. Praktik penandaan 

tersusun dalam satu narasi utama mocera tasi. Ritual adat 

berhubungan dengan asal-usul etnis Wotu, sedangkan ritual rakyat 

berkaitan dengan alam sebagai kekayaan pemberian Sang 

Pencipta. Mocera tasi tidak semata-mata menjadi ritual formal, 

melainkan pula menjadi suatu bentuk formasi diskursif orang Wotu. 

Melalui ritual mocera tasi, orang Wotu menyatakan identitas, 

menegosiasikan pengetahuan, dan mendiplomasikan kebudayaan 

di wilayah lebih luas.   

Jika dikaitkan dengan syariat Islam, ritual mocera tasi tidak 

dapat dinyatakan bertentangan dengan syariat Islam. Identifikasi 

kemasahatan menunjukkan menemukan praktik ritual mocera tasi 

yang telah disesuaikan dengan syariat Islam. Kandungan maslahat 

ritual mocera tasi terkait erat dengan kategori pemeliharaan 

turunan (ḥifẓ al-nasl) dan harta (ḥifẓ al-māl) dalam urutan al-kulliyat 

al-kams (lima aspek universal). Pemeliharaan harta (ḥifẓ al-māl) 

menduduki prioritas keempat, sementara pemeliharaan turunan 

(ḥifẓ al-nasl) menempati urutan kelima. Pengesahan kepemimpinan 

berhubungan dengan fungsi pemeliharaan kesinambungan 

generasi etnis Wotu. Pemeliharaan kesinambungan generasi 
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berada dalam kategori pemeliharaan keturunan. Mocera tasi 

sebagai momen tolak bala dan ungkapan syukur berkaitan dengan 

nikmat kekayaan yang telah dianugerahkan oleh Allah swt. Tolak 

bala dan ungkapan syukur bermaksud menyapa kesadaran 

masyarakat untuk menjaga wilayah laut. Pelestarian laut termasuk 

dalam kategori pemeliharaan harta. 

B. Implikasi  

Ritual mocera tasi adalah salah satu cerminan relasi antara 

Islam dan tradisi lokal. Keislaman orang Wotu tidak secara ekstrim 

melakukan resistensi terhadap ritual mocera tasi. Islam juga tidak 

secara apriori menerima tradisi mocera tasi sebagai praktik 

masyarakat. Dialektika Islam dan ritual mocera tasi dalam 

masyarakat Wotu memperkaya perspektif kearifan lokal. 

Masyarakat Islam pelaku tradisi tidak mengalami ganjalan teologis 

karena mendapat sandaran dari perspektif keislaman. Pemahaman 

dan praktik syariat masyarakat juga mendapat manfaat melalui 

sapaan ritual mocera tasi terhadap kesadaran mengenai jati diri 

manusia dan asal-usul alam semesta. Kesadaran tentang jati diri 

dan asal-usul menguatkan kesadaran manusia sebagai hamba 

Allah swt. Mocera tasi mengambil manfaat syariat Islam melalui 

penyerapan ajaran ke seluruh ranah ritual mulai dari bangunan 

konseptual sampai ke ranah praktik simbolis mocera tasi. 

Masyarakat Wotu pada sisi lain memperoleh pengayaan spiritual 

keislaman sebagai modal sosial kultural. Ekspektasi lebih jauh dari 

dialektika antara tradisi mocera tasi dengan ajaran Islam adalah 

pengalaman kebermaknaan hidup bagi masyarakat Islam Wotu dari 

relasi kebudayaan dan syariat Islam. Wallahul muwaffiq ilaa 

aqwamith tharieq   
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Arsyad, Ridwan. Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu 

Timur, Wawancara, Wotu, 01 Oktober 2018   

Aswaluddin, Dai Kecamatan Wotu, Wawancara, Wotu, 18 September 2018    

Bachrie, Zaenal. Kepala Desa Lampenai, wawancara, Wotu, 05 Oktober 

2018  

Basri, Nurmalasari. Staf Desa Bawalipu. Wawancara. Wotu: 25 September 

2020 

Djati, Asroel. Tokoh Pemuda, Wawancara, Wotu, 15 September 2018   

Jawahir, Tokoh Agama, wawancara, Wotu 19 Oktober 2018 

Kemacowaan Bawalipu, Selayang Pandang Pemangku Adat 17 Wotu Ale 

Luwu. Dokumen. Wotu: Disimpan oleh Sumardi Noppo. t, th.  

Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya. Semarang: Toha 

Putera. 2016  

La Hemma, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 11 September 2018 

Laedda, Darwis. Pemangku Adat, wawancara, Wotu, 27 September 2018  

Lalu Jalaluddin, Pimpinan Pondok Pesantren Uswatun Hasanah, 

Wawancara, 08 Oktober 2018  

Laluka, Rustam. Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 25 September 2018 

Masriah, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 12 September 2018  

Noppo, Sumardi. Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 21 September 2018  

Nur, Muhammad. Budayawan Wotu, wawancara, Wotu, 30 September 

2018   

Pendakwah Aliran Salaf, Wawancara, Wotu, 15 September 2018  

Pendakwah Aliran Salaf, Wawancara, Wotu, 17 September 2018   

Pua Siri, Bau Harase. Pua Macowa Bawalipu, wawancara, Wotu, 28 

September 2018  

Putea, brahim. Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 20 September 2018 

Rizki, Muhamad.Tokoh Pemuda, Wawancara, Wotu, 09 Oktober 2018 
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Sihua, Muhamad Yunus. Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 28 

September 2018  

Syakhiruddin, Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 17 September 2018  

To Raside, Kasim Rais. Pemangku Adat, Wawancara, Wotu, 14 September 

2018    

Tuse, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Wotu, 30 September 2018  

Umar, Sartian. Tokoh Masyarakat, wawancara, Wotu, 24 September 2018 
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