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ABSTRAK 

Nama          : AHMAD 

Nim             : 40200115054 

Jurusan        : Sejarah dan Kebudayaan Islam 

Judul            : Nilai-Nilai Budaya Pada Benda Pusaka Di Kerajaan 

Kaluarang Kecamatan Sinjai Barat 

 Penelitian ini membahas tentang Nilai-Nilai Budaya Pada Benda Pusaka di 

Kerajaan Kaluarang. Dengan pokok masalah adalah Bagaimana bentuk dan fungsi 

benda pusaka di kerajaan Kaluaranng Kecamatan Sinjai Barat? Adapun sub 

masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana bentuk dan fungsi pada benda 

pusaka di Kerajaan Kaluarang Kecamatan Sinjai Barat? 2) Apakah makna 

simbolik pada benda pusaka di Kerajaan Kaluarang Kecamatan Sinjai Barat? 3) 

Bagaimana pandangan masyarakat terhadap benda pusaka di kerajaan Kaluarang 

Kecamatan Sinjai Barat? 

 Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (Field Research) yang 

bersifat deskriptif kualitatif. Dengan perolehan data malalui tinjauan lapangan 

dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta 

menggunakan pendekatan sejarah, antropologi, sosiologi,. Selanjutnya metode 

pengumpulan data dengan menggunakan langkah-langkah penelitian sejarah yaitu 

heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Penulis berusaha untuk 

mengemukakan objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terjadi di 

masyarakat.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan data dan 

wawancara nilai-nilai budaya pada benda pusaka di Kerjaan Kaluarang bahwa: 

Benda pusaka memilki khas dan dikembangkan oleh masyarakat kaluarang seperti 

kawali atau badik, tombak, parang dibuat menjadi bersisi  tajam dengan bentuk 

lekukan yang khas lurus dan lekukan ada yang lima dan empat seperti keris 

bentuk asimetrisnya dan bilahnya kerap kali dihiasi dengan motif dan pamor. 

kerajaan Kaluarang terdapat simbol atau tanda yang merupakan suatu bentuk 

komunikasi secara tidak langsung,  selain itu benda pusaka memilki makna pamor 

yaitu simbol dalam bentuk pamor artinya didalam makna simbolik terdapat pesan-

pesan yang tersirat. 

Diharapankan bagi pemerintah dan masyarakat agar peduli dengan warisan 

leluhur kita yaitu benda pusaka khususnya di Kecamatan Sinjai Barat dan 

mengambil langkah tepat untuk mempertahankan kebudayaan lokal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya budaya memiliki nilai-nilai yang senantiasa diwariskan, 

ditafsirkan, dan dilaksanakan seiring dengan proses perubahan sosial 

kemasyarakatan. Pelaksanaan nilai-nilai budaya merupakan manifestasi, dan 

legitimasi masyarakat terhadap budaya. Eksistensi budaya dan keragaman nilai-

nilai luhur kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan sarana 

dalam membangun karakter warga negara, baik yang berhubungan dengan 

karakter privat maupun karakter publik kebudayaan 

Geertz menekankan bahwa kebudayaan merupakan hasil karya manusia 

yang dapat mengembangkan sikap mereka terhadap kehidupan dan diwariskan 

dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses komunikasi dan belajar 

agar generasi yang diwariskan memiliki karakter yang tangguh dalam 

menjalankan kehidupan.
1
 

Konsepsi di atas menunjukan bahwa betapa pentingnya budaya dan nilai-

nilai yang terkandung dalam budaya sebagai pondasi dalam pembangunan

                                                           
1
Rasid yunus, Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Sebagai Penguat Karakter 

Bangsa (Studi Empiris Tentang Huyula), Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan Cv 

Budi Utama), 2014, h. 1-2. 
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karakter bangsa. Artinya,  menggaungkan, dan mendesain pembangunan karakter 

bangsa tanpa memperhatikan keragaman budaya lengkap dengan nilai-nilainya. 

Sebab karakter bangsa dibangun bukan berdasarkan pada formula yang instan dan 

kondisi yang instan pula, melainkan dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat 

dengan memperhatikan aktivitas masyarakat yang terbina secaru turun temurun. 

dan itu bisa diperoleh apabila memperhatikan keragaman budaya dan nilai-nilai 

budaya yang dimiliki oleh bangsa ini.
2
 

Namun seiring perkembangan zaman, eksistensi budaya dan nilai-nilai 

budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sampai saat ini belum optimal dalam 

upaya membangun karakter warga negara, bahkan setiap saat kita saksikan 

berbagai macam tindakan masyarakat yang berakibat pada kehancuran suatu 

bangsa yakni menurunnya perilaku sopan santun, menurunnya perilaku kejujuran, 

menurunnya rasa kebersamaan, dan menurunnya rasa gotong royong diantara 

anggota masyarakat.
3
 

Kebudayaan merupakan hasil pemikiran, cipta dan karya manusia yang 

berkembang di masyarakat. Pikiran dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia 

secara terus menerus pada akhirnya menjadi sebuah tradisi. Tradisi merupakan 

proses situasi kemasyarakatan yang didalamnya terdapat unsur-unsur dari warisan 

kebudayaan dan dipindahkan dari generasi ke generasi. Salah satu bagian dari 

budaya adalah tradisi. Tradisi dilaksanakan dalam sebuah komunitas dalam 

rangka memenuhi kebutuhannya, minimal kebutuhan rasa aman dan akulturasi 

diri. Esensi tertinggi dari melaksanakan upacara tradisi adalah dalam rangka 

                                                           
2
Rasid yunus, Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Sebagai Penguat Karakter 

Bangsa (Studi Empiris Tentang Huyula), 2014, h.1-3. 
3
Rasid yunus, Nilai-Nilai Kearifan Lokal  
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kelepasan, artinya dalam rangka mencari perlindungan dan bantuan untuk 

menemukan ketentraman, kesejahteraan dan keabadian.
4
 

Provinsi Sulawesi Selatan yang beribu kota di Makassar, merupakan 

bagian dari Kepulauan di Indonesia bagian Timur. Secara astronomis provinsi ini 

terletak antara 0°48` - 122°36` Bujur Timur. Luas wilayah provinsi ini adalah 

45.574,48 kilometer persegi. Secara administrative Provinsi Sulawesi Selatan 

terbagi menjadi 21 kabupaten, tiga kota, dan terdiri dari 304 wilayah kecamatan. 

Secara umum di Sulawesi Selatan terdapat tiga etnik bangsa utama, yaitu etnik 

Makassar, etnik Bugis, dan etnik Toraja. Masing-masing etnik bangsa tersebut 

memiliki bahasa, adat istiadat dan budaya tradisional.
5
 

Kerajaan Kaluarang berdiri pada tahun 1559 Masehi nama Kaluarang di 

ambil dari “pangngadakkangngia rieki jari bicara iya” Artinya: di situlah 

terbentuk semua susunan pemerintahan di kerjaan Kaluarang. Dalam peradaban 

tanah Kaluarang, terdapat sejarah yang disebut dengan Ada Tallua Rimanipi.
6
 

Adapun awal mula terbentuknya ade atau adat adalah adanya kelompok orang 

yang dipimpin oleh Ulu Anang yang pada saat itu disebut dengan Matoa yang 

mendiami suatu Wanua (wilayah). 

                                                           
4
Y.Yuliani, Kirab Pusaka Sunan Kumbul di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo 

(Studi Nilai Budaya dan Potensinya Sebagai Sumber Pembelajaran IPS SMP), Gulawentah: Jurnal 

Studi Sosial,Vol 3, no.2 (Dec 2018): h.91. 
5
Zulkarnaim Mappasahi, Proses Pembuatan Kawali Lageong Senjata Tradisional Etnik 

Buis di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, Skripsi  (Makassar, 

Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar, 2017), h. 2. 
6
Delfani Gemely, Seminar Sejarah dan Budaya, (Artikel Online Scribd.com Senin, 22 mei 

2017), h. 2. https://id.scribd.com/document/349066757/Seminar-Sejarah-Dan-Budaya-Manipi (14 

Januari 2022) 

https://id.scribd.com/document/349066757/Seminar-Sejarah-Dan-Budaya-Manipi%20(14
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Matoa pertama mempunyai empat orang anak yang menggagas berdirinya 

Ada Tellue di Manipi,
7
 yang dipimpin oleh Kasabuleang yang bergelar Tali 

Bannang. Beliau adalah Ulu Anang yang kemudian disebut sebagai Puang Matoa. 

Dialah yang menetapkan awal mula pemangku Ade Tellue di Manipi  yang 

bertempat di Hulo, Kaluarang dan Lembanna. Yang pernah menjadi Matoa di 

Manipi adalah:  

1.Matoa pertama, Sawalang dg manyombalang,   

2. Ampa dg Paola (yang bergelar Gallarag Toanya)  

3. Dapi Deppalallo.  

Adapun yang menjadi pemangku adat yang pertama kali di Manipi adalah: 

Di Kaluarang adalah:  

1. Palekori Daeng Pagala,  

2. Di Hulo adalah I Lanru Daeng Mallante,  

3. Di Lembanna adalah Bunga Doajang Daeng Tasuji. 

Dari tiga pemangku adat tersebut di atas yang melahirkan garis keturunan 

berikutnya yang menjadi pemangku adat sampai beberapa periode yang ada di 

kerajaan Kaluarang. Masyarakat Kaluarang masih melestarikan budaya tradisonal 

mereka, dan masyarakat masih sangat percaya dengan hal mistis sehingga 

masyarakt sulit untuk melepaskan kebiasaan tersebut karna menganggap budaya 

adalah suatu hal yang mistis dan dapat memberikan keselamatan, masyarkat 

                                                           
7
Delfani Gemely, Seminar Sejarah dan Budaya, h. 3. 
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Kaluarang percaya bahwa mahluk gaib dan roh nenek moyang jika disembah 

dapat memberikan perlindungan dari masalah yang akan dihadapi.
8
 

Berbicara mengenai agama dan budaya maka agama Islam merupakan 

agama yang berpedoman kepada al-Qur’an. Ajaran-ajaran Islam mencakup 

kehidupan manusia, kebudayaan merupakan satu sisi penting dari kehidupan 

manusia dan Islam pun sudah mengatur segala batas-batasnya. Agama dan budaya 

dalam agama Islam tidak menolak perkembangan kebudayaan dan adat istiadat 

masyarakat, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 

Sebagaiman di jelaskan dalam Q.S Al-Luqman/ 31:13 

رْكَ لظَُلْمٌ  ٖ  وَهُوَ يعَِظُه ٖ  وَاِذْ قاَلَ لقُْمٰهُ لِِبْنهِ ِ اِۗنَّ الشِّ يٰبنُيََّ لَِ تشُْرِكْ باِللّٰه

 عَظِيْمٌ 

Terjemahnya: 

Dan (ingatlah) ketika lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi 

pelajaran kepadanya, “wahai anak ku! Janganlah engkau menyekutukan 

Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar ke 

zaliman yang besar”.
9
 

Masyrakat Kaluarang menyimpan banyak cerita sejarah, salah satunya 

benda pusaka. Benda pusaka merupakan penyebutan suatu benda yang dianggap 

sakti atau keramat. Biasanya benda-benda yang dianggap keramat umumnya 

adalah benda warisan secara turun-temurun yang diwarsikan oleh nenek moyang, 

Seperti kris, badik dan tombak. Benda Pusaka yang dianggap peninggalan tersebut 

                                                           
8
Delfani Gemely, Seminar Sejarah dan Budaya, h. 4.  
9
Syamsiah, Naung Ri Ere: Tradisi Masyarakat Di Kelurahan Tassilillu Kecamatan Sinjai 

Barat, Skripsi (Makassar, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Makassar, 

2019), h. 2. 
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memiliki makna historis dan magis, sehingga memiliki pengaruh di dalam 

masyarakat Kaluarang. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan meneliti tentang 

“Nilai-Nilai Budaya Pada Benda Pusaka di Kerajaan Kaluarang Kecamatan Sinjai 

Barat”. Karna melihat fenomena sekarang ini, benda pusaka sekarang sudah mulai 

ditinggalkan karna era moderenisasi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok permasalah tersebut dapat 

di jabarkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk dan fungsi yang terdapat pada benda pusaka di kerajaan 

Kaluarang Kecamatan Sinjai Barat? 

2. Apakah makna simbolik pada benda pusaka di kerajaan Kaluarang 

Kecamatan Sinjai Barat? 

3. Bagaimana Pandangan masyarakat terhadap benda pusaka di kerajaan 

Keluarang Kecamatan Sinjai Barat? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah mengkaji dan meneliti serta memusatkan 

penelitiaanya pada nilai-nilai budaya pada benda pusaka di kerajaan Keluarang 

Kecamatan Sinjai Barat. 

2. Deskripsi Fokus Penelitian 

Dalam pembahasan ini penulis akan mendeskripsikan fokus penelitianya 

pada nilai-nilai budaya pada benda pusaka di kerajaan kaluarang Kecamatan 



7 
 

 

Sinjai Barat. Nilai-nilai budaya merupakan nilai- nilai yang disepakati dan 

tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat, 

yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan (believe), simbol-simbol, 

dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan 

perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. 

Benda Pusaka adalah suatau istilah yang digunakan untuk menyebutkan 

suatu benda yang dianggap sakti atau keramat. Biasanya benda-benda yang di 

anggap keramat pada umumnya adalah benda warisan yang secara turun temurun 

diwariskan oleh nenek moyangnya. Adapun bagian-bagian yang akan dikaji dalam 

deskripsi fokus penelitian ini adalah: 

a. Nilai-nilai budaya merupakan nilai- nilai yang disepakati dan tertanam dalam 

suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat, yang mengakar 

pada suatu kebiasaan, kepercayaan (believe), simbol-simbol, dengan 

karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan 

prilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. 

b. Kebudayaan merupakan milik bersama anggota suatu masyarakat atau suatu 

golongan sosial, yang penyebaranya keanggota-anggota dan pewarisnya 

kepada genarasi berikutnya dilakukan melalui proses belajar melalui simbol-

simbol yang terwujud dalam bentuk yang terucapkan maupun yang tidak 

(termasuk juga peralatan yang dibuat oleh manusia). Dengan demikian,  setiap 

anggota masyarakat mempunyai suatu pengetahuan mengenai kebudayaanya 

tersebut yang tidak sama dengan anggota lainya, disebabkan oleh pengalaman 
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dan proses belajar yang berbeda dan karna lingkungan-lingkungannya yang 

meraka hadapi tidak selamanya sama. 

c. Benda pusaka yaitu salah satu istilah yang di gunakan untuk menyebutkan 

suatu benda yang di anggap sakti atau keramat. Biasanya benda-benda yang 

dianggap keramat di sini umumnya adalah benda warisan secara turun-

temurun diwarsikan oleh nenek moyang, Seperti kris, badik dan tombak. 

Pusaka yang dianggap peninggalan tersebut memiliki makna historis dan 

magis, sehingga memiliki pengaruh di dalam masyarakat kaluarang. 

d. Interaksi simbolis merupakan salah satu pendekatan yang bisa dilakukan 

dengan cultural studies. Menurut Norman Denzin dalam bukunya Symbolic 

Interactionism and Cultural Studies menekankan bahwa semestinya kajian 

terhadap interaksi simbolis memainkan peranan penting dalam cultural studies 

yang memusatkan perhatian pada tiga masalah yang terkait satu dengan 

lainnya, yakni produksi makna kultural, analisis tekstual makna-makna ini dan 

studi kebudayaan yang dijalani dan pengalaman yang dijalani. 

D. Tinjauan Pustaka 

Dalam penyusunan penelitian ini penulis membaca berbagai referensi yang 

berkaitan dengan judul akan di teliti. Agar peneliti mendapatkan informasi 

terpercaya. Beberapa skripsi yang menjadi bahan rujukan penelitian ini antara 

lain: 

1. Skrpsi: Adisty Nuraini Rasyida Putri ( 2015 ) “Pelestarian Keris Sebagai Salah 

Satu Warisan Budaya Jawa di Kota Kediri”. Menjelaskan keris sebagai simbol 

budaya khususnya masyarakat Jawa zaman dulu sudah dimaknai dengan 
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perbedaan-perbedaan bentuk dapur dan pamor yang memiliki pesan 

tersendiri.
10

 Perbedaan dalam penelitian  terdahulu yaitu membahas keris 

sebagai simbol budaya khususnya masyarakat Jawa zaman dulu sudah 

dimaknai dengan perbedaan-perbedaan bentuk dapur dan pamor yang 

memiliki pesan tersendiri, Sedangkan penelitian akan membahas makna 

simbolik yang  terdapat pada benda pusaka di kerajaan Kaluarang Kecamatan 

Sinjai Barat. 

2. Skripsi: Heri Sandi “Eksistensi badik dalam kepercayaan masyarakat Bugis di 

Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau”2018. 

Tujuan dari penelitian tersebut yaitu bahwa untuk mengetahui sebuah fungsi 

badik, mengapa di desa Sanglar menyakini badik sebagai benda sakral dan 

tujuan yang lainnya itu untuk mengetahui perkembangan suatu badik, teori 

yang digunakannya yaitu kebudayaan dan perspektif klasik dengan 

menggunakan metode kajian etnografi yang berbentuk deskriptif kualitatif.
11

 

Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada pandangan masyarakat terhadap 

benda pusaka dikerajaan Kaluarang kecamatan Sinjai Barat. 

3. Jurnal, Shely Cathrin, Tinjauan Filsafat Kebudayaan Terhadap Upacara Adat 

Bersih Desa di Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, Jawa 

Timur, Jurnal Filsafat 27, No. 1, tahun 2017, hal 1-64, hasil penelitiannya 

memaparkan bahwa “tradisi upacara adat bersih desa di sana tidak dapat 

                                                           
10

Adisty Nuraini Rasyida Putri, Pelestarian Keris Sebagai Salah Satu Warisan Budaya 

Jawa di Kota Kediri, Skripsi (Kediri, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Uniersitas Islam 

Negeri Raden Fatah Palembang, 2015),  h. 10. 
11

Heri Sandi “Eksistensi badik dalam kepercayaan masyarakat Bugis di Desa Sanglar 

Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau,  Skripsi (Makassar, Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), h. 10. 
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dipisahkan dari aktivitas sosial-budaya masyarakat dan juga upacara tersebut 

mengimplementasikan nilai-nilai serta sikap luhur yang dapat direalisasikan 

dalam kehidupan masyarakat Tawun karena memberikan dampak positif 

terhadap perkembangan kehidupan masyarakatnya”.
12

  

4. Buku dengan judul Agama dan Masyarakat Suatu Pengantar Sosiologi Agama, 

yang disusun oleh Elizabet K. Nottingham, yang menjelaskan bahwa benda-

benda sakral sebenarnya secara lahiriah tidak berbeda dengan benda- benda 

biasa yang dikenal sehari-hari. Sikap para pemeluklah yang membuat 

perbedaan penting dalam hal ini, mengenai makhluk-makhluk atau wujud- 

wujud sakral, karena bersifat ghaib dan tidak bisa dilihat sehingga realitas 

keberadaannya tidak dapat dibuktikan secara eksprimental, karenanya semua 

yang sakral tersebut bagi orang-orang yang belum tahu dianggap tidak ada.
13

 

Perbedaan dalam penelitan dengan buku ini menjelaskan benda-benda sakral 

sebenarnya secara lahiriah tidak berbeda dengan benda- benda lainnya 

Sedangkan peneliti membahas tentang bentuk dan fungsi benda pusaka. 

5. Skripsi: Chairul “Penitipan Barang Pusaka Negeri Jambi Ditinjau Dari Fiqh 

Muamalah” 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi titipan benda pusaka dimuseum negeri jambi dan 

mengetahui prosedur penitipan benda pusaka berdasarkan fiqh muamalah.
14

 

                                                           

12
Setiati,Atu, Makna Tradisi Upacara Seba Dan Implikasi Terhadap Spiritualitas 

Masyarakat di Situs Kabuyutan Ciburuy Desa Pamalayan Kecamatan Bayongbong Kabupaten 

Garut, Digital Library, 2021, h.  9. 
13

Rasdiana,  kepercayaan masyarakat desa karombang kecamatan Bulo. Kabupaten 

polewali mandar terhadap benda-benda sakral (sakti) Skripsi (Makassar Fakultas Ushuluddin 

Filsafat dan Politik, 2016), h. 9. 
14

Chairul, Penitipan Barang Pusaka Negeri Jambi Ditinjau Dari Fiqh Muamalah  Skripsi  

(Jambi, Fakultas Syariah, 2021), h. 7. 
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E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian membahas mengenai apa saja yang akan dicapai dari 

penelitian tersebut dan biasanya menuliskan hal-hal yang inin dicapai dari 

rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pandangan masyarakat 

terhadap benda pusaka di kerajaan Kaluarang Kecamatan Sinjai Barat. 

b. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan nilai-nilai budaya pada 

benda pusaka di kerajaan Kaluarang Kecamataan Sinjai Barat. 

c. Untuk menganalisis mendeskripsikan makna simbolis pada benda 

pusaka di kerajaan Kaluarang Kecamatan Sinjai Barat. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Diharapkan dapat memberikan konstribusi pengetahuan guna 

membahas khasana pengetahuann tentang nilai-nilai budaya pada 

benda pusaka khususnya di bidang sejarah dan kebudayaan Islam. 

Khususnya di fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar. 

b. Diharapkan dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi 

kalangan akademis, terutama menyikapi berbagai budaya dan 

melestarikannya. 

c. Diharapkan dapat memberi manfaat baik bagi peneliti maupun bagi 

kalangan mahasiswa yang bergelut di bidang Sejarah dan Kebudayaan 

Islam. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A.  Kebudayaan 

Kebudayaan adalah sebuah sistem tanda yang memiliki beberapa peranan, 

diantaranya cara pemahaman, perhubungan, dan penciptaan. Kebudayaan juga 

merupakan sistem yang berupa gagasan, kelakuan, dan hasil kelakuan. Dengan 

kata lain, kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Bentuk-bentuk 

simbolis yang berupa kata, benda, laku, mite, sastra, lukisan, nyanyian, music, 

kepercayaan yang  berkaitan erat dengan konsep-konsep dari sistem 

pengetahuannya, juga tidak dapat terpisahkan dari sistem sosial, organisasi 

masyarakatan, dan seluruh prilaku sosial.
15

 

Budaya adalah bentuk jamak dari kata “budi” dan “daya” yang berarti 

cinta, karsa,  dan rasa.  Kata “budaya” sebenarnya berasal dari bahasa Sanskert,  

budhayah, yaitu bentuk jamak kata buddhi yang berarti budi dan akal.  Dalam 

bahasa Inggris, kata budaya berasal dari kata culture. Dalam bahasa  Belanda 

diistilahkan dengan kata cultuur. Dalam bahasa Latin, berasal dari kata colera. 

Colera berarti mengolah,  dan mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan 

tanah (bertani).
16

 

                                                           
15

Indarwati, Nur Fadny Yuliani, & Lina Mariana. Ritual Mattompang Arajang, Prosesi 

Penyucian Benda Pusaka Kerajaan Bone: Tinjauan Semiotik Budaya. Jurnal Onoma: Pendidikan, 

Bahasa, dan Sastra, Vol 6 no 2 (November 2020): h. 656-670. 

16
 Indarwati, Nur Fadny Yuliani, & Lina Mariana. Ritual Mattompang Arajang, Prosesi 

Penyucian Benda Pusaka Kerajaan Bone: Tinjauan Semiotik Budaya. Jurnal Onoma: Pendidikan, 

Bahasa, dan Sastra, Vol 6 no 2 (November 2020): h. 656-670. 
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Kemudian pengertian ini berkembang dalam arti culture, yaitu sebagai 

segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Pengetian 

budaya menurut beberapa para ahli: 

Menurut Edward B. Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang 

kompleks, yang didalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, 

moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat 

seseorang sebagai anggota masyarakat.
17

 Menurut Selo Soemardjan dan 

Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta 

masyarakat.
18

 

Menurut Selo Soemarjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah 

sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Menurut beliau karya merupakan 

kemampuan manusia menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan 

(material culture) yang diperlukan masyarakat untuk menguasai alam 

disekitarnya, agar kekuatanya serta hasilnya dapat di abadikan pada keperluaan 

masyarakat. 

Definisi tersebut menunjukkan bahwa jangkauan kebudayaan sangatlah 

luas. Kehidupan Spritual, bahasa dan kesustraan, kesenian, sejarah, dan ilmu 

pengetahuan. Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai 

kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan 

meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga 

dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan 

perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh  manusia 

                                                           
17

Elly M. Setiadi, Dkk, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar Edisi III  (kencana, Jakarta Pers, 

2006) h. 28-38. 
18

Elly M. Setiadi, Dkk, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar Edisi III  h. 28-38. 
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sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat 

nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, 

religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia 

dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.
19

 

Menurut Koentjaraningrat kebudayaan daerah sama dengan konsep suku 

bangsa. Suatu kebudayaan tidak terlepas dari pola kegiatan masyarakat. 

Keragaman budaya daerah bergantung pada faktor geografis. Semakin besar 

wilayahnya, maka makin komplek perbedaan kebudayaan satu dengan yang 

lainnya. Budaya local merupakann  bagian dari skema dari tingkatan budaya 

hierkis bukan berdasarkan baik dan buruk.
20

 

1. Nilai-nilai Budaya 

Nilai-nilai budaya merupakan nilai- nilai yang disepakati dan tertanam 

dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat, yang 

mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan (believe), simbol-simbol, dengan 

karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan prilaku 

dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. 

Nilai-nilai budaya akan tampak pada simbol-simbol, slogan, moto, visi 

misi, atau sesuatu yang nampak sebagai acuan pokok moto suatu lingkungan atau 

organisasi. Ada tiga hal yang terkait dengan nilai-nilai budaya ini yaitu : 

a. Simbol-simbol, slogan atau yang lainnya yang kelihatan kasat mata (jelas) 

b. Sikap, tindak laku, gerak gerik yang muncul akibat slogan, moto tersebut 

                                                           
19

Astri Wahyuni, Dkk, Peran Etnomatematika Dalam  Membangun  Karakter  Bangsa, 

Core: jurnal komunikasi, Vol 7, no 9, (Nov 2013): h. 114. 
20

Ryan Prayogi, Endang Danial. Pergeseran Nilai-nilai Budaya suku Bonai civic culture 

Di Kecamatan Bonai Darussalam, Jurnal Humanika Vol. 23 No. 1, (2016), h. 62. 
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c. Kepercayaan yang tertanam (believe system) yang mengakar dan menjadi 

kerangka acuan dalam bertindak dan berperilaku (tidak terlihat).
21

 

Koentjaraningrat mengemukakan wujud kebudayaan terbagi menjadi 

dalam tiga wujud kebudayaan yaitu: 

1) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, 

nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan.  

Wujud kebudayaan ini disebut sytem budayaa yang sifatnya 

idieal,abstrak, tidak dapat dilihat tidak bisa diraba, dan lokasinya ada 

didalam alam kepala atau dalam alam fikiran masyarakat dimana 

kebudayaan yang bersangkutan itu hidup. Kebudayaan ideal ini dapat 

direkam dalam bentuk tulisan dalam disk, kaset, arsip, koleksi microfilm, 

dalam harddiks, dan sebagainya. Disebut sistem budaya karna 

gagasan/konsep yang relatif mantap dan kontinyu. 

2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktifitas serta tindakan 

yang memiliki pola dari manusia ke dalam lingkungan masyarakat. 

Wujud kebudayaan ini disebut sytem social, mengenai kelakuan berpola 

dari manusia itu sendiri. Systemsocial berupa aktifitas manusia yang saling 

berinteraksi, bersifat konkret, dan dapat diamati. Sistem sosial ini tidak 

dapat melepaskan diri dari sistem budaya. Apapun bentuknya pola-pola 

aktifitas tersebut ditentukan atau ditata oleh gagasan /konsep yang ada 

dikepala manusia. 

                                                           
21

Fransiska Aprilia, Pengaertian Budaya, Nilai-nilai Budaya, dan Karakteristrik Budaya 

(2014), h. 19. 
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3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda yang berbentuk fisik dan 

merupakan sebuah hasil dari karya manusia  

Aktifitas manusia yang saling berinteraksi tidak lepas dari berbagai 

pengguna peralatan sebagai hasil karya manusia untuk mencapai tujuanya. 

Aktifitas karya manusia tersebut menghasilkan benda untuk berbagai 

keperluaan hidupnya. Kebudayaan dalam bentuk fisik yang konkrit biasa 

juga disebut kebudayaan fisik.
22

 

Koentjaraningrat menyebutkan bahwa wujud kebudayaan dibedakan 

menjadi tiga: gagasan,aktivitas, dan artefak. 

1 Gagasan (wujud ideal) 

Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk 

kumpulan ideide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan 

sebagainya yang sifatnya abstrak; tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud 

kebudayaan ini terletak dalam kepala-kepala atau dialam pemikiran. 

Warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka 

itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada 

dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat 

tersebut. 

2 Aktifitas (tindakan) 

Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola 

dari manusia dalam masyarakat itu.Wujud ini sering pula disebut dengan 

sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang 

                                                           
22

Raina Hapipah, Keterkaitan Wujud Dan Unsur Kebudayaan Pada Pembelajaran Ips 

(Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat 

Banjarmasin) June 01, 2021, h. 3. https://osf.io/preprints/pgbdm/ (14 Januari 2022) 

https://osf.io/preprints/pgbdm/
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saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia 

lainya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. 

Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari –hari dan dapat diamati 

dan didokumentasikan. 

3 Artefak (karya) 

Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari 

aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berbeda-

beda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. 

Sifatnya paling kongkret diantara ketiga wujud kebudayaan. 

Wujud ketiga ini sekaligus menjadi inti dari wujud kebudayaan. Nilai 

budaya adalah puncak dari adat istiadat dan karena merupakan bagian dari adat 

istiadat, nilai budaya ini dianut oleh sebagian besar masyarakat. Semua sistem 

nilai budaya dalam kebudayaan-kebudayaan dunia, mencakup lima hal dalam 

kehidupan manusia. Kelima hal itu adalah mengenai 

1. Hakikat dari hidup manusia itu sendiri 

2. Hakikat dari karya manusia 

3. Hakikat dari kedudukan manusia dalam ruang dan waktu 

4. Hakikat dari hubungan manusia dengan alam sekitar 

5. Hakikat hubungan manusia dengan sesamanya.
23

 

2. Sistem nilai budaya 

Sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan 

manusia. Lapisan kedua, yaitu sistem norma-norma adalah yang lebih konkret 

                                                           
23

Citra Ayu Pratiwi, Harai: Telaah Konsep Religi Koentjaraningrat, (Program Studi 

Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga), Japanology, Vol 5, no.2, (Maret-

Agustus 2017), h. 174. 
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lagi. Sedangkan peraturan-peraturan khusus mengenai berbagai aktivitas sehari-

hari dalam masyarakat/manusia, sepertiaturan sopan santun, merupakan lapisan 

ada-istiadat yang paling konkret tetapi terbatas ruang lingkupnya. 

a. Sistem sosial 

Maanusia tidak hanya berfikir dan mencetuskan ide-ide. Manusia juga tidak 

hanya berharap dan mencita-citakan sesuatu yang baik. Manusia pun berusaha 

untuk mewujudkan apa yang dipikirkan dan dicita-citakanya. Untuk itu dia harus 

melakukan berbagai aktivitas. Dia tidak melakukan aktivitas-aktivitas secara 

individual, melainkan secara sosial melakukan kerja sama dengan orang lain, 

manusia berhasil mewujudkan cita-cita individual dan sosial.  

Masyarakat dengan segala norma yang dimilikinya merupakan dasar 

aktivitas manusia. Dalam suatu tatanan sosial, manusia melakukan berbagai 

aktivitas budaya. Dibandingkan dengan wujud ideal, wujud kebudayaan yang 

disebut sistem sosial itu lebih kongkret. 

b. Kebudayaan fisik 

Kebudayaan fisik meliputi semua benda atau objek fisik hasil karya 

manusia, seperti rumah, gedung-gedung perkantoran, jalan, jembatan, mesin-

mesin, dan sebagainya. Karena itu sifatnya pun paling konkret, muda diobservasi, 

diraba. Kebudayaan fisik merupakan hal dari aktivitas sosial manusia.
24

 

B. Tradisi 

Tradisi yang dilahirkan oleh manusia merupakan adat istiadat, yakni 

kebiasaan namun lebih ditekankan kepada kebiasaan yang bersifat supranatural 

                                                           
24

Syamsiah, Naung Ri Ere: Tradisi Masyarakat Di Kelurahan Tassilillu Kecamatan Sinjai 

Barat, Skripsi (Makassar, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Makassar, 

2019), h. 13. 
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yang meliputi dengan nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang 

berkaitan, dan juga tradisi yang ada dalam suatu komunitas merupakan hasil turun 

temurun dari leluhur atau dari nenek moyang. Manusia dan budaya memang 

saling mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh 

tersebut dimungkinkan karena kebudayaan merupakan produk dari manusia. 

Namun, di sisi lain keanekaragaman budaya merupakan ancaman yang besar dan 

menakutkan bagi pelakunya juga lingkungannya, bahkan tidak hanya individu, 

kelompok juga bagi bangsanya. Untuk itu peran penting dari individu, komunitas 

juga semua lapisan masyarakat perlu untuk melestaraikan budaya. Dalam budaya 

itu sendiri mengandung nilai moral kepercayaan sebagai penghormatan kepada 

yang menciptakan suatu budaya tersebut dan diaplikasikan dalam suatu komunitas 

masyarakat melalui tradisi.
25

 

Pengertian tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “adat 

kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam 

masyarakat.” Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa tradisi merupakan 

adat kebiasaan yang diwarisi secara turun temurun dan masih berlaku di 

masyarakat tertentu. Dengan begitu kata lain dari tradisi adalah kebiasaan yang 

diwariskan.
26

 

Tradisi menurut makna sosialnya adalah sesuatu yang diwariskan dari 

satugenerasi kegenerasi lain melalui proses sosialisasi. Dimaksudkan dengan 

sosialisasi disini adalah proses sosial yang seseorang menyatu kedalam sebuah 
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kelompok melalui proses pembelajaran budaya kelompok dan peran orang dalam 

kelompok. Dengan makna ini sosialisasi itu merupakan sebuah proses yang terus 

menerus. Tradisi meliputi keyakinan, nilai, cara berpikir sebuah kelompok sosial. 

Edward Shils merinci lebih jauh bahwa tradisi itu adalah sesuatu yang 

ditransmisikan secara lisan maupun melalui tulisan; meliputi keyakinan agama 

maupun persoalan yang terkait dengan keduniaan; mencakup keyakinan yang 

dihasilkan dari logika, yang secara teori mengontrol prosedur intelektual maupun 

keyakinan yang diterima tanpa renungan yang dalam. Tradisi mencakup 

pemikiran keyakinan yang diwahyukan oleh Tuhan maupun interpretasi terhadap 

keyakinan tersebut. Tradisi mencakup keyakinan yang dibentuk melalui 

pengalaman maupun keyakinan yang diperoleh dari kesimpulan logika.27 

Berbicara hal mengenai tradisi, hubungan antar masa lalu dan masa kini 

haruslah lebih dekat. Tradisi mencakup  kelangsungan masa lalu dan masa kini 

mencakup dua bentuk material dan gagasan, atau objektif, dan subjektif. Menurut 

arti yang lengkap. Tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang 

berasal dari masa lalu namu benar-benar ada di masa kini, belum hancur, di rusak, 

di buang, atau di lupakan . disini tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-

benar tersisa dari masa lalu. 

1. Makna tradisi 

Tradisi dapat ditunjukkan dari hasil budaya yang masih ditemui, baik yang 

sederhana maupun modern. Hal ini merupakan kemajuan pola pikir nenek 
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moyang kita dalam berkarya baik secara fisik maupun non fisik. Sebagai hasil 

teknologi, kebudayaan fisik cepat mengalami perkembangan. Kebudayaan sendiri 

merupakan kumpulan pengetahuan yang secara sosial diwariskan dari generasi 

berikutnya yang memiliki kelemahan dan keunggulan, oleh karena itu, tidak ada 

kebudayaan yang sempurna. 

Kebendaan atau kebudayaa jesmaniah materil culture yang di perlukan 

oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya 

dapat diabadikan pada keperluan masyarakat. Cipta merupakan kemampuan 

mental, kemampuan berfikir dari orang-orang yang hidup bermasayarakat dan 

antara lain menghasilkan filsafat serta ilmu pengetahuan, baik yang berwujud 

murni, maupun yang telah disusun untuk langsung  diamalkan dalm kehidupan 

sehari-hari. 

Rasa dan karsa dinamakan kebudayaan rohaniah spiritual dan immaterial 

culture. Dalam konteks ini hasil rasa masyarakat mewujudkan norma dan nilai 

kemasyarakatan. Hal ini di maksud untuk melindungi dari kekuatan yang buruk 

yang tersembunyi dalam masyarakat.
28

 

Hakikat cipta norma dan kaidah adalah petunjuk tentang bagaimana 

manusia harus bertindak dan berlaku dalam pergaulan hidup. Oleh karna itu, 

setiap masyarakat terdapat pola perilaku pattern of behavior. Pola perilaku 

tersebut adalah cara bertindak atau berkelakuan yang sama dari pada orang-orang 
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yang hidup dalm masyarkat yan harus di ikuti oleh semua anggota masyarakat 

tersebut. 

Di dalam kebudayaan terdapat unsur kesenian yang mana salah satunya 

yaitu tradisi. Tradisi merupakan pola perilaku yang telah menjadi adat istiadat dan 

kepercayaan secara turun temurun.  pelaksanaan tradisi dapat pula di artikan 

sebgai kegiatan pewarisan kebiasaan dan nilai-nilai, tradisi menjadi hal yang di 

yakini dan di percayai keberadaannya oleh masyarakat.seiring perkembangan  

perdaban dan kebudayaan manusia, sebagai macam bentuk tradisi pun masih tetap 

hidup terpelihara serta dijalani oleh masyarakat sampai saat ini. Oleh karna itu, 

tradisi merupakan salah satu bentuk budaya yang perlu di lestarikan. Melalui 

pelestarian tradisi, maka generasi penerus dapat mengehtahui tujuan, fungi, makna 

dan nilai budaya dalam tradisi tersebut.
29

 

Manusia kemudian menciptakan kebudyaan untuk menjawab tersebut 

Berbagai masalah manusia dapat di atasi sebagai kebudayaan baik yang masalah 

rasional maupun masalah yang tidak terjangkau akal manusia. Adapun jenis-jenis 

kebudayaan yaitu tradisi merupakan pola pikir yang telah menjadi bagian budaya 

sejak lama sehingga menjadi adat istiadat dan kepercayaan secara turun temurun. 

Tradisi merupakan hasil cipta dan karya manusia, objek material, 

kepercayaan, khyalan, kejadian atau lembaga yang diwariskan kegenerasi 

berikutnya. Misalnya  adat istiadat, kesenian, dan porperti yang digunakan. 

Tradisi merupakan  suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari  cara 

aspek  pemberian terhadap laku ujaran. Laku ritual dan berbagai jenis laku lainya 
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dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang 

lainya.  Tradisi berubah ketika orang memberikan perhatian khusus pada fragmen 

yang lain. Tradisi dapat bertahan dalam jangka waktu tertentu dan tradisi ini dapat 

hilang bila benda material dibuang dan gagasan ditolak atau dilupakan.  

Tradisi muncul dari bawah mekanisme kemuculan secara spontan  dan 

tidak diharapkan  serta melibatkan rakyat banyak. Karena suatu alasan, individu 

tertentu menemukan warisan history yang menarik. Perhatian ketakziman 

kecintaan dan kekaguaman yang kemudian di sebarkan melalui berbagai cara, 

memegaruhi rakyat banyak. Sikap takzim dan kagum itu berubah menjadi 

perilaku dalam bentuk upacara, penelitian dan pemugaran peningalan purbakala 

serta menafsir ulang yakinan lama.semua perbuatan itu memperkokoh sikap, 

kekaguman,dan tindakan individu menjadi milik bersama dan berubah menjadi 

fakta sesunguhnya.
30

 

2. Fungsi tradisi 

Kebiasan yang sering di lakukan oleh masyarakat umum maupun  khusus  

disebut tradisi. Tradisi yang sudah membudaya setiap masyarakat mematuhi dan 

menjaga pelaksanaannya serta perkembangannya agar terhindar hal-hal yang yang 

di inginkan. Tradisi adalah aliran atau paham yang mengajarkan bahwa manusia 

bawaha manusia tidak dapat menemukan kebenaran sedangkan pengertian lain 

adalah adat kebiasaan yang turun temurun (dari nenek moyang) yang masih 

dijalankan di dalam masyarakat.  Penelitian atau penganggapan bahwa cara-cara 

yang telah ada, merupakan cara yang paling baik dan benar. 
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Tradisi merupakan sebuah persoalan yang lebih penting lagi adalah 

bagaimana tradisi terbentuk. Menurut funk dan wagnalls seperti yang di kutip oleh 

muhaimin tentang istilah dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan., 

praktek, dan lain-lain yang di pahami sebagai pengetahuan yang telah di wariskan 

secara turun-temurun  termasuk cara menyampaikan doktrin dan praktek tersebut.  

Lebih lanjut lagi muhaimin mengatakan tradisi terkadang di samakan 

dengan kata-kata adat yang pandangan dalam masyakarat amat di pahami sebagai 

struktur yang sama. Dalam hal ini sebenarnya berasal dari bahasa arab untuk 

jamak dari adah yang berarti kebiasaan dan di anggap sebagai bersinonim UF 

suatau yang di kenal  atau di terima secara umum.
31

  

Begitu dinamika tradisi. Pertanyaan lebih mendasar bukan mengapa tradisi 

berubah tetapi mengapa tradisi ada, untuk apa? 

Shills mengatakan: 

“manusia tidak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering merasa 
tak puas terhadap tradisi mereka” 
Jika demikian, lalu kebutuhan universal individu atau masyarakat apa saja 

yang dipenuhi tradisi Dibawah kondisi historis bagaimana kebutuhan itu terasa 

lebih mendesak sehingga penyebaran tradisi itu berkembang Jawaban ini 

mnggiring kita ke fungsi tradisi sebagai berikut: 

1 Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun temurung. 

Tempatnya ada didalam kesadaran, keyakinan,  norma dan nilai-nilai 

yang kita anut kini serta didalam benda yang diciptakan dimasa lalu. 

Tradisi pun menyediakan frgamen warisan historis yang kita pandang 
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bermanfaat. Tradisi sebagai  anggapan/gagasan dan material yang dapat 

digunakan orang dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan 

berdasarkan pengalaman masa lalu. 

2 Memberikan ketikmasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, 

dan aturan yang suda ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar 

dapat mengikat anggotanya.Salasatu sumber legitimasi terdapat dalam 

tradisi. Biasa dikatakan:”selalu seperti itu” atau “ orang selalu 

mempunyai keyakinan demikian”. 

3 Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat 

loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. 

4 Membantu menyediakan tempat pelarian dari kelurahan, ketakpuasan 

dan kekecewaan kehidupan moderen. Tradisi yang mengesankan masa 

lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila 

masyarakat berada dalam krisis.
32

 

Seperti semua ciptaan manusia, tradisi tak selalu menguntungkan bagi 

masyarakat atau anggotanya. Tradisi berfungsi ambi ambivalen, selain fungsional, 

tradisipun berakibat disfungsional. 

a. Setiap tradisi, terlepas dari kandangnya, dapat menghambat kreativitas 

atau semangat pembaruang dengan menyediakan solusi siap pakai untuk 

masalah kontenporer. 

b. Ada kecenderungan untuk mempercayai pandangan hidup, metode 

memerintah, dari strategi ekonomi tradisional, meski sudah terjadi 
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perubahan tradisi dalam kondisi historis. Terikat pada tradisi kuno 

ditengah keadaan yang sudah berubah adalah cerminan kelambanan. 

Akhirnya kebijakan menjadi tak efektif atau gagal, ekonomi atau politik 

mengalami krisis dan rakyat kecewa. Tradisi tertentu mungkin 

disfungsional atau membahayakan karena kadar khususnya. Tak semua 

yang berasal dari itu bernilai baik, ke arah manusia yang penuh tragedi 

dan penderitaan, kehancuran, pencekokan, penindasan, diskrimisasi, 

ideologi, jahat, keyakinan yang tak rasional hukum yang tak adil, tirani, 

dan kediktatoran. Sebagian mungkin diantaranya dijadikan tradisi, 

dilestarikan dan dihargai oleh individu atau kelompok tertentu. Ada 

tradisi yang dipelihara bukan karena pilihan melainkan kebiasaan 

semata. Dipertahankan bukan karna dihargai atau dipuja tetapi dinilai 

sebagai cara hidup yang tak menyusahkan. 

c. Masyarakat pedesaan, masyarakat adalah selompok manusia yang hidup 

rukun dan terikat dengan berbagai aturan yang telah ditetapkan. Desa 

adalah suatu tempat yang berukuran kecil yang didalamnya terdapat 

masyarat yang hidup rukun. Masyarakat pedesan merupakan 

sekolompok manusia yang hidup berdampingan, tolong–menolong, 

hidup bergotong royong, dan hidup rukun. Masyarakat pedesaan hidup 

dengan bercocok tanah dalam bercocok tana masyarakat pedesan tidak 

terlepas dari ritual-ritual karena mereka percaya dalam pelaksanaan 

ritual tersebut hasil bercok tananya akan membuakan hasil yang 

melimpa dan selamat dari berbagai kesulitan.  
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Menurut Soekanto mengemukakan bahwa masyarakat adalah sekolompok 

manusia yang telah memilikiy tatanan kehidupan, norma-norma, adat-istiadat, 

yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya Masyarakat tidak terlepas dari 

kepercayaan kehidupan perekonomian, strata sosial, dan memilikiy ikatan yang 

kuat kepada sesama. 

a. Kepercayaan masyarakat 

Sebelum datangnya Islam masyarakatt Indonsia khususnya masyarakat 

Sulawesi Selatan masih menganut kepercayaan yang diwariskan dari nenek 

moyang. Kepercayaan adalah sesuatu yang disemba baik itu dalam bentuk 

benda yang dapat terlihat oleh kasat mata tanpa menggunakan alat bantu 

maupun yang tidak terlihat secara kasat mata yang disemba karena dianggap 

mengandung hal-hal mistis. Kepercayan terbagi atas dua yaitu kepercayaan 

animisme dan kepercayaan dinamisme. 

1) Kepercayaan animisme 

Kepercayaan animisme adalah kepercayaan terhadap pemujaan 

roh-roh nenek moyang seperti penyembahan disuatu tempat seperti di 

sungai, di batu, di pohon, gunung ataupun tempat-tempat lainya yang 

dianggap sakral dengan membawa berbagai sesajen. 

2) Kepercayaan dinamisme 

Kepercayaan dinamisme adalah kepercayaan terhadapp suatu 

benda yang memilikiy kekuatan yang dapat memberi keselamatan dan 

kegagalan dalam hidup manusia.  
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Kepercayaan–kepercayaan tersebut dalam Islam dianggap sebagai 

kemusrikan tetapi dalam masyarakat pedesaan menganggap kepercayaan 

tersebut sebagai suatu yang memilikiy fungsi yang bersifat humaris dan 

ikatan kuat terhadap roh nenek moyang .
33

 

C. Pusaka 

Pusaka adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebutkan suatu 

benda yang dianggap sakti atau keramat. Biasanya benda-benda yang dianggap 

keramat di sini umumnya adalah benda warisan yang secara turun-temurun 

diwariskan oleh nenek moyangnya atau leluhur, seperti misalnya dalam 

lingkungan keraton. Jamasan pusaka merupakan salah satu cara merawat benda-

benda pusaka seperti keris yang di angggap memiliki tuah. Dalam tradisi 

masyarakat jawa, jamasan pusaka menjadi sesuatu kegiatan spiritual yang cukup 

sakral dan dilakukan hanya dalam waktu tertentu saja. Sedangkan Pusaka yaitu 

harta benda peninggalan orang yang telah meninggal. Jamasan pusaka mempunyai 

makna dan tujuan yang luhur, kegiatan ini termasuk dalam kegiatan ritual budaya 

yang dinilai sakral.
34

 

Arti kata pusaka menurut KBBI adalah, aset harta peninggalan orang yang 

telah wafat, warisan harta yang diturunkan dari pendahulu. Berdasarkan Adhisakti 

dalam (Mandaka & dkk, Pendekatan Pendidikan Dalam Pelestarian Pusaka Kota, 

2021) menyebutkan bahwa pusaka adalah warisan masa lampau yang mempunyai 
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kualitas sejarah, baik berisi pemikiran, keunikan konsep dan penyusunannya, 

kedudukannya sangat krusial untuk keberlanjutan hidup manusia. Sehingga 

pusaka dapat dimaknakan sebagai warisan atau warisan masa lampau yang 

memiliki nilai sejarah, baik berisi pemikiran, keunikan konsep dan 

penyusunannya, kedudukannya sangat krusial untuk keberlanjutan hidup 

manusia.
35

 

1. Badik. 

Badik merupakan senjata tradisional Suku Bugis, masyarakat Bugis 

percaya membawa badik dapat mendatangkan kewibawaan dan penolong dalam 

situasi yang sangat mendesak. Saat ingin melakukan perjalanan jauh, para lelaki 

Suku Bugis yang mempercayai kekuatan badik enggan meninggalkan badiknya, 

sebisa mungkin badik itu akan dibawa bersamanya. 

Badik merupakan salah satu senjata tradisional yang menjadi identitas 

budaya suku-suku bangsa di bumi Melayu, termasuk sebagai senjata khas orang-

orang Bugis, Makassar, Mandar, dan sejumlah suku bangsa lainnya di Sulawesi 

serta etnis-etnis lainnya yang tersebar di berbagai tempat lainnya. 

Badik sebagai benda budaya dan hasil kebudayaan masyarakat Sulawesi 

Selatan telah lama menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan 

masyarakat, khususnya kaum laki-laki. Hal ini dilihat pada konsep budaya dan 
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pandangan masyarakat bahwa laki-laki dianggap ideal bila telah memiliki tiga hal 

yaitu: wanita (istri), rumah dan besi (badik).36 

2. Kris 

Kris berasal dari bahasa Sansekerta yaitu kres yang berarti menghunus, 

kemudian di dalam bahasa Jawa kuno menjadi kris, dan akhirnya masyarakat 

Jawa saat ini mengenalnya dengan sebutan keris. Ejaan kris banyak ditemukan 

dalam literatur Barat, di antaranya: karis, calis, crist, cries, crest, kriss dan krees. 

Salah satu peneliti yang menciptakan keris adalah Wanapalawijaya (230 M). 

Keris juga didapati di berbagai negara tetangga, terutama di bekas wilayah 

kekuasaan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya.
37

 

Kris merupakan warisan budaya Nusantara dan Melayu sehingga kris 

bukan hanya identik dengan budaya Jawa. Kris lazim pula dipakai oleh orang di 

Riau, Bugis dan Bali sebagai pelengkap busana mereka, lebih jauh keris juga 

ditemukan dalam kebudayaan di negara-negara Asia Tenggara lain seperti di 

Malaysia, Brunai, Philipina Selatan, Singapura dan Thailand.
38

 Di sisi lain keris di 

sebut sebagai kerya seni yang bernilai tinggi. Nilainya terletak pada keindahan 

bentuk bahan yang di pakai serta proses pembuatanya yang memerlukan waktu 

yang lama, ketekutanan dan keterampilan. 
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Sebagai artefak budaya, kris adalah warisan khas kebudayaan Nusantara 

dan juga Melayu. Oleh karna itu keris lazim di pakai di Riau, Bugis, Jawa dan 

Bali sebagai pelengkap busana mereka bahkan dalam kehidupan modern saat ini 

kris banyak diburu untuk dijadikan sebagai benda koleksi hingga sebagai 

pemenuhan kebutuhan tertentu dari sang pemilik. 

Seiring berjalanya waktu, budaya keris kemudian menyebar ke kawasan 

Asia Tenggara, terutama yang mempunyai asas kebudayaan melayu, seperti  

Malaysia, Brunai, Filipina Selatan, singapura dan Thailand Selatan. Kris termasuk 

jenis senjata tikam, namun bukan semua senjata tikam dapat di sebut sebagai kris. 

3. Tombak 

Tombak adalah senjata untuk berburu dan berperang, bagiannya terdiri 

dari tongkat sebagai pegangan dan mata atau kepala tombak yang tajam dan 

kadang diperkeras dengan bahan lain. Tombak mempunyai nilai sejarah yang 

panjang, diawali dengan tombak yang berbentuk sederhana, bilahnya terbuat dari 

tulang binatang, digunakan untuk berburu hewan, ikan dan menghalau binatang 

buas. Kemudian pada jaman kerajaan-kerajaan tombak digunakan sebagai senjata 

utama dalam berperang selain kris dan pedang.
39

 

Tombak atau lembing yaitu senjata yang banyak ditemukan di seluruh 

peradaban dunia, terutama karena kemudahan pembuatannya dan biaya 

pembuatannya yang murah. Tombak adalah senjata untuk berburu dan berperang, 

bagiannya terdiri dari tongkat sebagai pegangan dan mata atau kepala tombak 
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yang tajam dan kadang diperkeras dengan bahan lain. Bersamaan dengan kapak 

tombak adalah perkakas pertama yang dibuat manusia dan sejalan dengan 

perkembangan peradaban mata tombak dan kapak yang semula berupa tulang 

atau batu yang dihaluskan diganti menjadi logam yang lebih kuat dan tahan lama. 

Tombak merupakan perpaduan seni dengan teknologi metalurgi 

(pengecoran, pencampuran dan penempaan) logam yang sangat kompleks. Seni 

yang ditampilkan dalam tombak dapat dilihat pada seluruh bagian tombak, 

terutama bilahnya yang memiliki pamor. 

Tombak merupakan hasil perupaan dan berperan dalam kehidupan 

manusia, yaitu sebagai senjata yang dapat digunakan untuk melindungi diri dari 

musuh, dan wujud perupaan dari tombak sangat beragam. Pada jaman dahulu para 

Empu membuat tombak dengan peralatan yang sederhana, namun peralatan 

sederhana tersebut dapat mengolah logam dengan titik lebur yang tinggi. 

Tombak merupakan salah satu jenis senjata yang begitu akrab dengan 

peradaban manusia di seluruh dunia. Di Indonesia, tombak dikenal disemua suku 

yang ada. Tombak pada mulanya digunakan sebagai alat untuk berburu, 

digunakan sebagai senjata, benda upacara serta menjadi pusaka turun temurun.
40

 

D. Makna Simbolik 

Memahami kajian seputar simbol dan maknanya, bisa dilihat dari berbagai 

perspektif ilmu, khususnya sosial, linguistik dan sastra. Misalnya saja dalam 

perspektif Antropologi, istilah simbol sudah sejak lama dinyatakan baik secara 

eksplisit maupun implisit. Edward Tylor sebagai seorang antropolog abad ke-19 
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menuliskan bahwa kekuatan penggunaan kata-kata sebagai tanda untuk 

mengekspresikan pemikiran, yang dengan ekspresi itu bunyi tidak secara langsung 

menghubungkannya, sebenarnya sebagai simbol-simbol arbiter adalah tingkat 

kemampuan khusus manusia yang tertinggi dalam bahasa, yang kehadirannya 

mengikat bersama semua ras manusia dalam kesatuan mental yang substansial.
41

 

Leslie White dalam suatu tulisan tentang manusia sebagai spesies yang 

mampu menggunakan simbol menunjuk pentingnya konteks dalam makna simbol. 

Manusia memiliki kemampuan untuk mengisolasi hubungan-hubungan dan 

mengembangkannya dalam makna abstrak.
42

 

Teori interaksi simbolik bermula dari interaksionisme simbolik yang 

digagas oleh George Herbert Mead yakni sebuah perspektif sosiologi yang 

dikembangkan pada kisaran pertengahan abad 20 sebelum masehi dan berlanjut 

menjadi beberapa pendekatan teoritis yaitu aliran Chicago yang diprakarsai oleh 

Herbert Blumer, aliran Iowa yang diprakarsai oleh Manford Kuhn, dan aliran 

Indiana yang diprakarsai oleh Sheldon Stryker. Ketiga pendekatan teoritis tersebut 

mempengaruhi berbagai bidang disiplin ilmu salah satunya ilmu komunikasi. 

Teori interaksi simbolik dapat diterima dalam bidang ilmu komunikasi karena 

menempatkan komunikasi pada baris terdepan dalapm studi eksistensi 

Interaksi simbolis merupakan salah satu pendekatan yang bisa dilakukan 

dengan cultural studies. Menurut Norman Denzipn dalam bukunya Symbolic 

Interactionism and Cultural Studies menekankan bahwa semestinya kajian 
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terhadap interaksi simbolis memainkan peranan penting dalam cultural studies 

yang memusatkan perhatian pada tiga masalah yang terkait satu dengan lainnya, 

yakni produksi makna kultural, analisis tekstual makna-makna ini dan studi 

kebudayaan yang dijalani dan pengalaman yang dijalani.  

Namun, dalam tataran praktis Denzin melihat adanya kecenderungan dari 

interaksionisme simbolik untuk mengabaikan gagasan yang menghubungkan 

“simbol” dan “interaksi” di bangun oleh masyarakat atau individu-individu dalam 

arti yang sangat tertentu yang kurang lebih dari suatu standar yang telah di 

sepakati atau yang telah di pakai suatu anggoata masyarakat tertentu. Di dalam 

kehidupan manusia sehari-hari sangat sering berbicara tentang suatu simbolik, 

begitup dengan kehidupan  manusia tidak akan mungkin tidak berurusan dengan 

suatu hasil kebudayaan.
43

 

Secara defenisi interaksi simbolik sebagai sesuatu segala hal yang saling 

berhubungan dengan pembentukan suatu makna dari suatu benda  atau lambang 

ataupun simbol, baik itu benda mati, maupun suatu benda hidup, yang melalui 

proses pada komunikasi  baik  sebagai suatu pesan verbal maupun non verbal, dan 

tujuan pada akhirnya adalah untuk memaknai lambang atau simbol tersebut 

berdasarkan suatu kesepakatan yang bersama dan yang berlaku  di suatu wilayah 

atau kalangan kelompok  komunitas masyarakat tertentu. 

Makna simbol itu juga dapat diartikan sebagai suatu simbolik  sering 

terbatas pada tanda konvensionalnya, mengapa demikian  karna suatu yang sudah 

dibangun oleh masyarakat atau individu-individu dalam arti yang sangat  tertentu 
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yang kurang lebih dari suatu standar yang telah di sepakati atau telah dipakai 

suatu anggota masyarakat tertentu. Didalamk kehidupan manusia sehari-hari 

sangat  sering berbicarakan tentang suatu simbolik, begitu pun dengan kehidupan 

manusia tidak akan mungkin tidak berurusan dengan suatu hal kebudayaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELETIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis ini adalah field 

research penelitian sejarah dengan menggunakan data diskriptif kualitatif yaitu 

pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan 

fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, 

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, 

teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan dari pada 

generalisasi.
44

 

2. Lokasi penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat.  

peneliti memilih lokasi penelitian ini karna merupakan tradisi budaya yang 

diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang. dan selain itu peneliti 

berharap agar masyarakat tidak melupakan  benda-benda pusaka yang ada di 

kerjaan Kaluarang. 

B. Pendekatan Penelitian  

Dalam pendekatan penelitian ini peneliti menggunakan tiga metode 

penelitian yaitu : 

1. Pendekatan Historis 
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Pendekatan historis merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang 

berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, maka 

dapat dikatakan bahwa pendekatan historis untuk menjelaskan asal usul benda 

pusaka yang ada di Kerajaan Kaluarang Kecamatan Sinjai Barat. 

2. Pendekatan sosiologi 

Dengan pendekatan sosiologi peneliti akan meneliti  apa yang sedang 

terjadi saat ini, khususnya pola-pola hubungan dalam masyarakat pada nilai-nilai 

budaya. 

3. Pendekatan Antropologi 

Pendekatan antropologi adalah suatu pendekatan yang memahami 

kehidupan manusia. Dimana antropologi merupakan pemahaman kehidupan dari 

segala sisi. Sesuai latar belakang kebudayaannya dalam penelitian antropologi 

dapat di gunakan memahami kebiasan yang di lakukan masyarakat.
45

 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua data yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang di dapatkan dari informasi dengan 

melakukan wawancara, dalam hal ini dukun (sanro) dan tokoh masyarakat. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui dokumen atau 

hasil penelitian yang berkaiatn dengan judul peneliti yaitu buku, majalah, skripsi, 

artikel dan jurnal. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulam data adalah prosedur sistematik yang digunakan 

dalam melakukan penelitian. 

1. Observasi  

Oberservasi yaitu teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun 

kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, 

kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.
46

 

2. Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan yang langsung direncanakan antara 

pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan informasi tertentu. 

Wawancara atau interview untuk penelitian berbeda dengan percakapan sehari-

hari. Wawancara biasanya bermaksud untuk memperoleh keterangan, pendirian, 

pendapat secara lisan dari seseorang yang biasanya disebut responden dengan 

berbicara langsung dengan orang tersebut.
47

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pengambilan data dengan menggunakan bukti 

yang akurat dari pencatatan informasi seperti foto dan video, jurnal, artikel dan 

rekaman yang digunakan dalam penelitian. 
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E. Instrumen Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto instrument pengumpulan data adalah alat 

bantu yang dipilih dan di gunakan oleh penelitian dalam kegiatannya tersebut  

menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Agar data yang dikumpulkan dalam 

penelitian menjadi valid, maka kita harus mengetahui bagaiamana cara-cara 

pengumpulan data dalam penelitian, sehinga data yang diperoleh menjadi 

pendukung terhadap suatu konsep tertentu.
48

 Perlengkapan wawancara terdiri atas 

buku, pulpen, handphone untuk merekam dan mengambil gambar. 

F. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Analisi data merupakan suatu proses atau cara yang digunakan peneliti 

dalam hal ini peneliti akan menganalis data dan informasi yang telah di 

kumpulkan melalui beberapa metode seperti wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, catatan lapangan dan foto dan kemudian di olah untuk 

meningkatkan pemahaman tentang data yang di kumpulkan ada beberapa metode 

yang di gunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu: 

1. Metode Induktif yaitu bertitik tolak dari unsur-unsur yang berfungsi 

khusus kemudian mengambil keputusan yang bersifat umum. 

2. Metode deduktif yaitu menganalisis data dari suatu masalah yang bersifat 

umum kemudian kesimpulan bersifat khusus. 

3. Metode komparatif yaitu membandingkan variable data atau pendapat para 

ahli yang satu dengan yang lainya kemudian menarik suatu kesimpulan.
49
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN 

Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Letak Geografis atau keadaan wilayah suatu daerah adalah salah satu 

faktor yang sangat penting karena dapat mempengaruhi hidup dan kehidupan 

suatu masyarakat secara keseluruhan dan khususnya bagi masyarakat di 

Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat yang memiliki beragam potensi 

berupata tempat wisata yang cukup terkenal dan memiliki cagar alam yang berada 

di lokasi penelitian karna kurangnya perhatian dari masyrakat sekitar tentang 

benda pusaka di kerajaan Kaluarang sehinga sampai sekarang tidak terlalu 

terdengar karna termakan oleh zaman.  

Kelurahan Tassililu memiliki jumlah penduduk 4.513 Jiwa yang terdiri 

dari laki-laki 2.218 jiwa dan perempuan 2.295 dan mayoritas penduduknya 

berprofesi sebagai petani.Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat. Memiliki 6 

Dusun yakni: Dusun Kayutanang, Dusun Hulo, Dusun Possongia, Dusun 

Kindang-Kindang, Dusun Kaluarang dan Dusun Kaluarang Daulu. Dusun 

Kaluarang Daulu adalah lokasi dimana penulis melakukan penelitian. 

Kelurahan Tassilillu merupakan salah satu Kelurahan di wilayah 

kecamatan Sinjai Barat. luas wilayahnya 950,94 Ha.Terletak di JL. 

PENDIDIKAN NO.B 29 Manipi KP 92653. Kelurahan Tassililu Kecamatan 

Sinjai Barat secara umum beralokasikan sawah dan perkebunan yang memiliki 

ketinggian 120 mil di atas gunung yang memiliki temperatur suhu rata-rata 30 

derajat - 45 derajat Celsius. 
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Bata-batas wilayah kelurahan Tassililu: 

a. Sebelah Utara berbatan dengan Desa Erelembang Kecamatan Tombolo pao. 

b. Sebelah Timur berbatsan dengan Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat. 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Balakia Kecamatan Sinjai 

Barat. 

Kelurahan Tassiliu memiliki temperature  suhu rata-rata 30 derajat – 45 

derajat celcius, dan memiliki dua musim yaitu: musim kemarau dan musim hujan. 

Pada musim hujan terjadi pada bulan desember sampai februari angina bertiup 

kencang, sehingga selalu mengakibat  kerusakan tanaman dan kadang-kadang 

merobah rumah penduduk dan bangun fisik lainya. Sedangnkan pada bulan juni 

sampai agustus angin tidak bertiup kencang dari timur ke barat.  

Musim kemarau terjadi pada bulan maret sampai mei, angin bertiup dari  

ke Barat ke Timur dan kadang-kadang dari Timur ke Barat dengan hembusan 

tidak kencang. Pada bulan tesebut cuaca berselang-seling antara hujan dan panas 

pada musim kemarau yang terjadi pada bulan September sampai November, angin 

bertiup dari Barat ke Timur dan keadaan cuaca panas. Bulan ini biasanya mata air 

dan sumber air minum berkurang. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat dua musim di Kelurahan Tassililu 

yaitu: musim hujan dan musim kemarau, dan musim hujan terjadi pada bulan 

Desember sampai Februari sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Maret 

sampai November. 
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A. Bentuk dan Fungsi Benda Pusaka di Kerajaan Kaluarang Kecamatan 

Sinjai Barat 

Bentuk dan fungsi benda pusaka kerajaan Kaluarang Kelurahan Tassiliu 

Kecamatan Sinjai Barat dengan menggunakan tiga informan di wawancarai yaitu: 

(1) puang Karim (2) puang tima’ (3) puang  surung wawancara informan satu di 

lakukan pada tanggal 29 Oktober 2021 untuk memperoleh data tentang jenis, 

bentuk  dan fungsi benda pusaka di Kerajaan Kaluarang, wawancara informan dua 

dilakukan pada tanggal 30 Januari 2021 untuk memperoleh data tentang jenis, 

bentuk dan fungsi benda pusaka pusaka di kerajaan Kaluarang, wawancara 

informan tiga dilakukan pada tanggal 31 Januari 2022 untuk memperoleh data 

tentang jenis, bentuk dan fungsi benda pusaka di kerajaan Kaluarang. 

Menurut puang Karim (wawancara, 29 Januari 2021) jenis bentuk benda 

pusaka kerajaan Kaluarang yaitu: 

1. Benda pusaka di kerajaan Kaluarang 

Berikut ini bentuk beberapa benda pusaka di kerajaan Kaluarang untuk 

melengkapi data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara. Adapun bentuk 

benda pusaka di kerajaan Kaluarang adalah: 

NO NAMA BENDA PUSAKA KONDISI 

BAIK RUSAK 

1. Rihata pattungngia  
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2. Tappi’ atau keris madeceng   

3. Tappi’ atau keris ulara’   

4. Tappi’ atau keris ular naga   

5. Tappi’ atau keris na tujuah   

6. Kawalli lagoceng   

7. Berang madeceng atau parang   

8. Poke atau tombak Karaeng   

9. Poke ammurang   

10. Hasaang   

11. Guci Madeceng   

12. Kappara Gallang   
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13. Piring Gallang   

14. Mangko’ Gallang   

15. Pa’dupaang   

16. Gumbang Berasa’   

17. Gumbang Ere   

18. Gandreng Ade’ atau Gendang Adat   

 

2. Bentuk benda pusaka di kerajaan Kauarang 

a. Tappi’ atau keris memililki bentuk berdasarkan jenisnya, sampai saat ini 

keris di kenal denan empat macam bentuknya yang didefiniskan 

berdasarkan namanya, khas dari bentuk keris ini motif atau pamornya. 

1) Bentuk dari keris madeceng keris ini bilahnya hanya lurus dan 

bilahnya kasar dan tidak memiliki motif. 

2) Bentuk keris ulara’ memiliki lekukan bilahnya sejumlah 4 

lekukan,  

3) Bentuk keris ular naga memiliki lekukan bilahnya berjumlah 5 

lekukan dan tidak memiliki motif pada bilahnya.  
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4) Bentuk keris na tujuah memiliki motif yang unik dan memiliki 

warna corak emas. dan memliki lekukan bilahnya berjumlah 3 

lekukan dan memiliki tempat yaitu “sele” atau sarung berlapas 

arab,  

b.  Kawali atau badik lagoceng memiliki bagian bilahnya tidak 

mempunyai motif tapi halus dan di dekat pemegang badik bilahnya 

kecil. 

c. Berang  atau parang madeceng memiliki bentuk  yang pendek dan 

tidak tajam. 

d. poke atau tombak yang terbuat dari besi. Gagangnya terbuat dari kayu 

dan rotan yang memiliki panjang sekitar 1 meter lebih. Tombak 

termasuk salah satu jenis senjata yang digunakan, baik didalam 

peperangan maupun berburuh binatang adapun bentuk tombak sebagai 

berikut: 

1) Tombak karaeng  atau tombak raja memiliki motif dan mata 

tombak melebar kesamping dan dua sisi yang tajam. 

2) Poke ammurang atau tombak berburu bagian terdiri dari tomgkat 

sebagai pengangan dan mata atau kepala tombak yang tajam yanng 

semula  beruapa tulang atau batu dan diganti menjadi logam yang 

lebih kuat dan tahan lama. 

 

3. Fungsi benda pusaka di kerajaan Kaluarang adalah: 

a. Rihata pattungia, kalompoang na Kaluarang (kebesarannya Kaluarang)  
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Disini awal mula adanya kerajaan kaluarng dan benda pusaka di kerajaan 

kaluarang. yang memiliki fungsi di antaranya yaitu salah satu tiang 

pembuatan walasuji karaeng dan tiang  rumah adat Bugis Konjo. 

b. Tappi’ atau keris  

1) Tappi’ atau keris madeceng dipake oleh Karaeng Mallarangeng yang 

berfungsi sebagai alat untuk bertempur melawan musuh dan penjajah, 

pusaka ini juga merupakan salah satu perlengkapan upacara pelantikan 

semua pemerintahan di kerajaan Kaluarang. 

2) Tappi’ atau keris ular 

menurut puang Karim:  

“narammei naumg ri erea nampa napababasa’ riparea (bulere 
parea) supaya haji ki hassele tanangia”  

Artinya: 

“keris ular zaman dulu memiliki fungsi keris direndam dalam air 
baru di percikan ketanaman padi supaya hasil panen semakin 
melimpah dan tidak di makan hama”. 

3) Tappi’ atau keris ular naga memiliki fungsi sebagai alat perantara 

untuk memintah kesembuhan kepada yang maha kuasa. 

4) Tappi’ atau keris na tujuah 

c. Kawalli lagoceng  fungsi awal kawali lagoceng yaitu sebagai senjata yang 

dapat digunakan sebagai senjata tikam dalam pertarungan jarak dekat 

selain itu kawali lagoceng juga digunakan atau di percaya dapat 

menangkal hal-hal gaib dan penawar yang terkena penyakit “doti (guna-

guna)”. 

d. Berang madeceng atau parang  
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“anne berang madecengia rieng kekuatang gaibna, punna ri 
passulukangi ri lalangna tau lagaia, anjo tau lagaia manyang 
kale-kalei nasaba tena na jari pattumpayyang rarayya”. 

Artinya: 

Parang madeceng ini memliki kekuatan magis yang jika di 
keluarkan dalam perseteruan, sehingga orang yang melakukan 
perseteruan akan berhenti denga sendiri sehinnga tidak terjadi 
pertumpahan darah. 

e. Poke atau tombak  

1) Tombak karaeng berfungsi untuk melindungi diri dari serangan musuh 

dan digunakan oleh karaeng pada saat berperang. 

2) Poke ammurang senjata berburu  

Menurut puang Ahmad Kaharu:   

“na pake tau roloa anngngondan bahi”  

Artinya:  

“digunakan orang terdahulu untuk berburu babi hutan”. 

f. Hasaang digunakan untuk mempertajam benda pusaka seperti badik, keris 

dll. 

g. Guci madeceng fungsinya tempat minum raja dan digunakan pada ssat 

acara adat di Kerajaan Kaluarang. 

h. Kappara gallang  

menurut puang Tima:  

“papa dongkokang na kanre na ada’ kia”  

Artinya:  

“tempan simpan makanan para ketua adat, dan digunakan oleh 
raja-raja pada saat pertemuan adat”.  

i. Piring gallang tempat makan raja di kerajaan kaluarang. 

j. Mangko gallang  
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menurut puang Karim:  

“pabisayyang na karaengngia”  

Artinya:  

“tempat cuci tangan karaeng dan raja-raja di kaluarang”. 

k. Pa’dupaang digunakan oleh raja-raja untuk meminta doa kelancaran rezeki 

dan  keselamatan dunia dan akhirat.  

l. Gumbang berasa’ di zaman kerajaan digunankan untuk menyimpan beras. 

m. Gumbang ere di zaman kerajaan digunakan untuk menyimpan air dan 

menurut puang Karim:  

“gumbang pammantangannng tau tena ricnikia”  

Artinya: 

“menurut kepercayaan oranng terdahulu guci ini tempat tinggal 
yang tidak kasat mata dan memiliki daya magis”. 

n. Gandreng Ade’ atau Gendang Adat  alat musik yang di pakai untuk 

mengiringi tari-tarian tradisional dan digunakan untuk acara adat dan 

penyambutan Bupati. 

4. Fungsi benda pusaka di Kerajaan Kaluarang 

Fungsi benda pusaka di Kerajaan Kaluarang memiliki berapa fungsi atau 

kegunaan sebagai berikut: 

a. Fungsi sebagai senjata 

Sebagai senjata untuk membela diri dan juga sebagai alat pertahan 

ketika akan menghadapai suatu masalah atau situasi yang sangat mendesak. 

b. Fungsi sebagai benda pusaka 
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Benda pusaka senjata yang di wariskan turun temurun oleh nenek 

moyang yang berusia lama dan memiliki makna historis, benda pusaka umum 

dikeramat dan disucikan menurut kepercayaan masyarakat kaluarang. 

c. Fungsi sebagai peralatan dalam upacara adat 

Benda pusaka pada zaman dulu merupakan salah satu peralatan yang 

digunakan dalam ritual pencucian benda pusaka oleh karna itu pencucian 

benda pusaka sebagai benda suci dan harus di bersihkan pada waktu tertentu. 

B. Makna Simbolik Pada Benda Pusaka di Kerajaan Kaluarang 

Kecamatan Sinjai Barat 

Di dalam wilayah kerajaan kaluarang terdapat simbol atau tanda yang 

merupakan suatu bentuk komunikasi secara tidak langsung, artinya didalam 

makna simbolik terdapat pesan-pesan yang tersirat di antaranya: 

1. Makna simbolik dalam benda pusaka jenis keris di Kerajaan Kaluarang 

a. Makna umum 

Keris ini merupakan salah satu dari jenis benda hasil dari proses 

kegiatan yang merupakan suatu perwujudanan kebudayaan masyarakat 

sulawesi selatan yang mengandung nilai dan makna tertentu. 

Selain itu keris juga bermakna sebagai suatu senjata tradisional yang 

menjadi identitas budaya di kerajaan Kaluarang, selain itukeris juga sangat 

terkenal dan banyak di pergunakan oleh orang bugis sejak ratusan tahun yang 

lalu. Keris ini terbuat dari besi dan kedua sisi bilahnya tajang dan memiliki 

beberapa lekukan diantaranya ada yang lekukan 5 dan 4 dan memililki ujung 

runcing seperti pada gambar 3 dan 4. Makna utama keris yaitu sebagai alat 
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yang di pakai oleh sebagai alat persenjatan bagi kerajaan kaluaranng dalam 

mempertahan kerjaan dan wilayahnya. 

b. Makna motif 

Dalam sebuah benda pusaka yang berjenis keris bukan hanya memiliki 

makna simbolik tetapi juga memiliki simbol dalam bentuk pamornya. Motif 

pamor pada bilah keris dan lekukanya selain sebagai senjata tradisional yang 

digunakan dalam peperangan juga memiliki makna historis yang 

melambangkan semua kehidupan yang mengarah satu tujuan akhir yaitu takdir 

dan akhirat.  

Motif ular dengan bentuk motif berupa lapisan dua garis yang 

memanjang bersusun dari pangkal sampai ke ujung bilah, yang memiliki arti 

kesuburan menurut masyarakat kaluarang merupakan simbol kehidupan.  

Motif keris lurus memiliki bentuk bilah yang halus dan tidak bergaris 

yang melambangkan keadaan status sosial yang tinggi seperti karaeng dan 

raja. 

Motif naga memilki bentuk keris yang kecil dan memiliki hiasan emas 

yang bermotif sisik yang berada di tengah yang melambangkan kesucian hati.  

c. Makna khusus benda pusaka 

Benda pusaka di kerajaan Kaluarang termasuk peninggalan nenek 

moyang yang secara turun temurun yang masih di jaga hingga sekarang ini 

yaitu rihata pattungngia yang memiliki banyak arti salah satunya tiang yang 

memiliki bentuk yang panjang dan halus dan digunakan untuk berperang di 

zaman penjajahan, dan sangat di percaya bahwa pusaka di kerajaan kalauarang 
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yang mempengaruhi suatu kondisi keadaan saat ini yang masih melestarikan 

pusaka tersebut salah satunya yaitu rihata pattungngia. 

Menurut puang Surung:  

“Punna lambere umuru’nu, nuciniki sallang puuna tena, tena antu. 

Mingka rieng nu pa’kuta’nangngang kamma anjo insya Allah 

punna nakamaseang ko karaeng ngataala riengi antu ri atingnu, 

punna tau naka maseang karaeng ngataala erang memang mi 

berang nu sipatti nasaba tena antu kulle nu patebba nasaba antu 

raja, jari tappa lalo ko angkua rieng anunna nenekia raja rihata 

pattaunngngia” 

Artinya: 

Kalau kamu memiliki umur yang panjang, kamu nanti akan 

melihatnya jikalau tidak, tidak akan. Tetapi ada yang kamu 

tanyakan seperti itu insya Allah kalau kamu di kasihi oleh Allah 

akan ada di hatimu, jika orang yang di kasihi oleh Allah bawalah 

parang mu satu petih sebab tidak akan bisa memotong di sebabkan 

sesuatu yang ada di kerajaan itu, jadi kamu harus mempercayai 

bahwa ada peninggalan nenek moyang di kerajaan Kaluarang. 

Sebagaimana dipaparkan di atas tentang makna benda pusaka rihata 

pattungngia yang memiliki makna lebih besar kedudukannya dari pada besi di 

dalam kerajaan Kaluarang. 

C. Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Benda Pusaka di Kerajaan 

Kaluarang Kecamatan Sinjai Barat. 

Benda pusaka yaitu salah satu istilah yang di gunakan untuk menyebutkan 

suatu benda yang di anggap sakti atau keramat. Biasanya benda-benda yang 

dianggap keramat di sini umumnya adalah benda warisan secara turun-temurun 

diwarsikan oleh nenek moyang, berikut pantangan benda pusaka di Kerajaan 

Kaluarang yaitu: 
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1. Benda pusaka ini tidak boleh di bawah keluar daerah tanpa persetujuan dari 

adat Kerajaan Kaluarang. 

2. Larangan wanita haid menyentuh atau memegang benda pusaka. 

3. Menjaga lisan dan perkataan kotor. 

4. Menjaga sikap 

 ada pun pandangan mayarakat terhadap benda pusaka di kerajaan 

kaluarang: 

Pertama puang Karim mengatakan bahwa: 

“tappa ka ri kuang boli-boli na tau roloa nasaba pusaka iya na pake tau 

roloa perang rieng poke, badik, berang, rung keris iya mi anjo 

pakakassa’na tau roloa punna tena ri jagai lanya ki budaya ia ri 

kaluarang iya mi anjo na harus rikatuti pusaka iya”   

Artinya: 

“Percaya dengan simpanan-simpanannya leluhur kita karena dulu pusaka 

digunakan orang terdahulu untuk berperang ada tombak, badik keris dan 

parang itulah pengkakas orang dulu untuk berperang jadi kalau tidak 

dijaga hilanglah kebudayaan di Kaluarang itulah sebabnya harus dijaga 

benda pusaka” 

  

“Sebagai keturunan keluarga kerajaan akan melestarikan apa yang 

di pesankan kepada kami orang terdahulu yaitu mejaga dan merawat benda 

pusaka yang di titipkan terhadap kita, sebab hari kehari benda pusaka 

mulai di tinggalkan karna seiring perubahan zaman modern” 

  

Kedua puang Tima’ mengatakan bahwa: 

“Tena kulle ripilarii bolaya nasaba lohe tau battu appa sulapa lohe tau 

nganre-nganre  syukurang punna naiki hassele galung nana bantu sseng 

cini-cini ki pusaka ri kaluarang”. 

Artinya: 
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Tidak boleh di tinggalkan rumah sebab banyak orang mau datang  empat 

persegi untuk acara makan-makan syukuran kalau hasil panen padi 

meningkat. Dan sekalian melihat peninggalan pusaka di kerajaan 

kaluarang. 

 “Maksud dari pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa jika 

hasil panen melimpah akan di adakan acara syukur kepada seluruh 

masyarakat sebagai tanda syukur kepada Tuhan dari hasil kerja dari 

pertanian masyarakat.” 

Ketiga puang Surung mengatakan bahwa: 

“Punna lambere umuru’nu, nuciniki sallang puuna tena, tena antu. 

Mingka rieng nu pa’kuta’nangngang kamma anjo insya Allah punna 

nakamaseang ko karaeng ngataala riengi antu ri atingnu, punna tau naka 

maseang karaeng ngataala erang memang mi berang nu sipatti nasaba 

tena antu kulle nu patebba nasaba antu raja, jari tappa lalo ko angkua 

rieng anunna nenekia raja rihata pattaunngngia” 

Artinya: 

“Kalau kamu memiliki umur yang panjang, kamu nanti akan melihatnya 

jikalau tidak, tidak akan. Tetapi ada yang kamu tanyakan seperti itu insya 

Allah kalau kamu di kasihi oleh Allah akan ada di hatimu, jika orang yang 

di kasihi oleh Allah bawalah parang mu satu petih sebab tidak akan bisa 

memotong di sebabkan sesuatu yang ada di kerajaan itu, jadi kamu harus 

mempercayai bahwa ada peninggalan nenek moyang di kerajaan 

Kaluarang”. 

 Pesan di atas memliki makna terdalam sebab apa yang di katakan 

berkaitan dengan keyakinan, kekuatan dan pesan yang disampaikan 

tentang pusaka di kerajaan kaluarang. 

Keempat puang Ancong mengatakan bahwa: 

“tena kulle ri pilarii nasaba pammolikanna tau toaya na parallu ri katutui 

ritau-tau bungasakiab  nasa na issengi matu rieng antu raja benda-benda 

pusaka” 

 

Artinya: 
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“Tidak boleh ditinggalkan karna merupakan peninggalan leluhur yang 

harus dijaga untuk generasi selanjutnya agar mereka mengetahui bahwa di 

kerajaan kaluarang ada sebuah benda pusaka”. 

 “Menjaga benda pusaka sama halnya melestarikan sebuah warisan 

sehingga tidak termakan oleh zaman yang mulai meninggalkan benda-

benda pusaka yang dititipkan kepada kita terhadap orang terdahulu” 

Kelima puang Ahmad Qaharu mengatakan bahwa” 

“Inakke anggaukangi acara salama nasabba nakke kantiangi ande 

ampelaki pappasanna tau roloa nasaba punna tea tau roloa  tena to anne 

mae iya iya mi anjo na harus ri gukang pusaka iya sebagai tanda 

sukkuru’natoa battu ri karaeng ngataala”. 

Artinya:  

“Saya sebagai pelaksana acara keselamatan yang saya pegang dan tidak 

akan lepas pesan nenek moyang karna kalau bukan nenek moyang kita kita 

tidak ada di dunia ini dan itulah harus kita kerjakan untuk menjaga pusaka 

dan melestarikannya supaya tidak hilang di makan zaman sebagai tanda  

rasa syukur kita kepada allah”. 

 Sebagai masyarakat adat apa yang orang terdahulu lakukan sampai 

sekarang tidak pernah lepas dari benda pusaka kita harus lakukan sebagai 

tanda terima kasih kita terhadap Tuhan.. 

Keenam Nurul Pratiwi mengatakan bahwa: 

“tappa ka rikukang benda-benda tau roloa ri kaluarang tp tena angkua 

tappa ka ri kuang tahayyul rung rikuaang iya tena tau ricinikia anjo 

riengia ri lalang pusaka iya, punna ri jaga harus ki memanng karna 

budaya na tau roloa.” 

Artinya: 

“Percaya bahwa ada benda-benda peninggalan orang terdahulu tetapi tidak 

mempercaya hal gaib atau mistis yang ada di benda-benda pusaka tersebut 

dan harus di jaga karna kebudayaan orang terdahulu”.  

 “Perkataan di atas dapat di simpulkan bahwa benda pusaka dan hal 

gaib bertentangan  dengan kerpercayan ajaran Islam mempercayai apa itu 
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benda pusaka tapi tidak dengan hal gaib dan mistis dalam benda pusaka 

tersebut ” 

Ketujuh puang Daming mengemukakan bahwa: 

“anjo rolo pusaka ia anu battu ri pattungngia na teba ki ngura na rara 

assulu ia mi anjo awal mulana ri kuangn pusaka ia ri kaluarang iya mi 

anjo ri kuang rihata patrtunng ia na kua tau roloa” 

Artinya: 

“Dulu pusaka di kaluarang dari bambu orang dulu menebas itu bambu 

kenapa keluar darah dari bambu dan setelah itu keluarlah benda-benda 

pusaka orang menyebutnya rihata paatungngia kata leluhur kita”. 

 “Perkataan di atas di simpulkan awal mula benda pusaka ada di 

kerajaan kaluarang karna memiliki makna historis yang pajang sebab 

orang terdahulu tidak menceritakan lebih detail bagaimana benda pusaka 

dan kerajaan berdiri sampai sekarang” 

Kedelapan karaeng hajji Ida mengemukakan bahwa: 

“ anjo pusaka iya ri kaluarang anu lolo paca na kua tau rolo nasaba anjo 

raha ri kerajaangngia ri sinjai sangi na inrangi punna rieng pabissayyang 

pusaka, anne pusaka iya tena kulle sembarang angnerangni assulu 

kampong nasaba rieng pa’jagana tau tena ricinkia battua ri bawakaraeng. 

Puuna rienng elo nginrangi pusaka harus pa bupati tena kulle sambarang 

harus pa morong adat supaya hajiki bicara iya battu ri adakia”. 

Artinya: 

“Itu benda benda pusaka dulu baik untuk kehidupan masyarakat, karna 

dulu kerjaan di sinjai biasa meminjamkan benda pusaka yang ada di 

kerjaan kaluarang untuk acara pencucian benda-benda pusaka dan benda 

pusaka ini tidak sembarang orang membawah keluar benda pusaka yang 

ada di kaluarang karna memiliki penjaga yang ada di bawakaraeng dan 

hanya bupati yang bisa meminjam pusaka untuk di bawa ke sinjai dan 

harus bicara dengat adat”. 

 Benda pusaka di kerajaan kaluarang memilki ikatan terhadap 

gunung bawakaraeng yang sampai sekarang sangat di jaga oleh 
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masyarakat adat karna pencucian benda pusaka harus melalui rituwal 

sehingga pencucian benda pusaka dapat di laksanakan”  

Kesembilan puang Mamu’ mengatakan bahwa: 

“anjo rikuang benda-benda pusaka iya rolo anu pangerang dalle anu haji 

pammariang n aka anu mari bola raja tena antu pada rung benda 

maraengngia, ia mi anjo ku pawwang ko punna lanu kembangkan ja haji 

antu insyaAllah rieng dalle battu ri karaeng ngatala punna lanu palanyaki 

anjo salah na saba anjo pusakaia raja anu lolo haji”. 

Artinya: 

“itu yang di maksud benda-benda pusaka pembawa rezeki baik tempat 

tinggalnya karna benda pusaka tinggal di rumah raja berbeda dengan 

benda-benda lainya, itu yang saya tanyakan kalau mau di kembangkan 

insyaallah ada rezeki dari Allah kalau mau di hilangkan itu salah karna 

benda pusaka di Kalauarang baik posisinya dimata masyarakat”. 

 “Masyarakat kaluarang meyakini benda pusaka memiliki 

kedudukan yang mulia karna setiap benda pusaka memiliki kedudukan 

masing-masing salah satunya pembawa rejeki sehingga hasil panen 

semakin melimpah dan di adakan syukuran sebagi tanda di kemudian hari 

hari hasil panen semakin meningkat” 

Kesepuluh puang  Saleng mengatakan bahwa: 

“pukasa na kua tau rolo anu nerang haji anu tena ngerang kakodiang anjo 

pusaka iya rolo na pake tau pattahang battu ri kampong na tau jari anjo 

pusaka iya na kua tau rolo patahang atau jima’-jima’jari anjo pusaka iya 

lohe kagunaanna tea ja bahang rikuang pattahang jima’-jima’mingka 

patting darajatna tau roloa”. 

Artunya: 

“pusaka menurut para leluhur terdahulu pembawa kebaikan dan tidak 

membawah keburukan karna kepercaya leluhur pusaka digunakan untuk 

penangkal jimat dari luar kampung yang masuk di daerah kaluarang  jadi 

berbicara mengenai benda pusaka banyak manfaat dan kegunaanya bukan 

hanya penangkal jimat tapi para leluhur mempercayai bahwa pusaka bisa 

mengangkat derajat seseorang”. 
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 “Kepercaya leluhur terhadap benda pusaka sangat dalam karna 

benda pusaka bukan hanya benda tapi  memiliki simbol bahwa setiap 

kerajaan memiliki benda pusaka yang memiliki banyak fungis sebagai 

pertahan diri, membawa  kebaikan, penangkal jimat dari luar kerajaan dan 

juga sebagai pengangkat derajat seseorang” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

Sebagai penutup dari skripsi ini  yang berjudul Nilai-Nilai Budaya Pada 

Benda Pusaka Di Kerajaan Kaluarang Kecamatan Sinjai Barat penulis kan 

menyimpulakan beberapa kesimpulan dari pokok permasalah yang. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka hasil dari pokok permasalah 

maupun sub-sub masalah yang dibahas dalam skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa: 

5. Bentuk dan fungsi benda pusaka di kerajaan Kaluarang Kecamatan Sinjai 

Barat bermacam dan memilki yang khas dan dikembangkan oleh masyarakat 

kaluarang seperti kawali atau badik, tombak, parang dibuat menjadi bersisik  

tajam dengan bentuk lekukan yang khas lurus dan lekukan ada yang lima dan 

empat seperti keris bentuk asimetrisnya dan bilahnya kerap kali dihiasi dengan 

motif dan pamor. Dan fungsi benda pusaka di kerjaaan kaluarang yaitu: a. 

fungsi sebagai senjata b. fungsi sebagai benda pusaka c. fungsi sebagai 

peralatan upacara adat. 

6. Apakah makna simbolik pada benda pusaka di kerajaan Kaluarang. kerajaan 

kaluarang terdapat simbol atau tanda yang merupakan suatu bentuk 

komunikasi secara tidak langsung,  selain itu benda pusaka memilki makna 

pamor yaitu simbol dalam bentuk pamor artinya didalam makna simbolik 

terdapat pesan-pesan yang tersirat di antara yaitu: makna umum, makna motif 

dan makna khusus di dalam benda pusaka. 
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7. Pandangan masyarakat terhadap Nilai-Nilai Budaya Pada Benda Pusaka Di 

Kerjaan Kaluarang Kecamatan Sinjai Barat, Benda pusaka yaitu salah satu 

istilah yang di gunakan untuk menyebutkan suatu benda yang di anggap sakti 

atau keramat. Biasanya benda-benda yang dianggap keramat di sini umumnya 

adalah benda warisan secara turun-temurun diwarsikan oleh nenek moyang, 

Seperti kris, badik dan tombak. Pusaka yang dianggap peninggalan tersebut 

memiliki makna historis dan magis, sehingga memiliki pengaruh di dalam 

masyarakat kaluarang. 

puang Karim mengatakan bahwa: 

“tappa ka ri kuang boli-boli na tau roloa nasaba pusaka iya na 

pake tau roloa perang rieng poke, badik, berang, rung keris iya mi 

anjo pakakassa’na tau roloa punna tena ri jagai lanya ki budaya 

ia ri kaluarang iya mi anjo na harus rikatuti pusaka iya”   

Artinya: 

“Percaya dengan simpanan-simpanan leluhur kita karena dulu 

pusaka digunakan orang dulu untuk berperang melawan penjajah 

ada tombak, badik keris dan parang itulah pengkakas orang dulu 

untuk berperang jadi kalau tidak dijaga hilanglah kebudayaan di 

Kaluarang itulah sebabnya harus dijaga benda pusaka”. 

 

Sebagai masyarakat yang datang dan menetap di Kecamatan Sinjai 

Barat mengatakan bahwa benda pusaka merupakan benda peninggalan nenek 

moyang yang diturunkan secara turun temurun yang harus dijaga dan di 

lestarikan keberadaannya dan ada pula yang berpendapat bahwa benda yang 

mengarah kepada kemusyrikan. 
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B. Implikasi Penellitian  

1. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana bentuk dan fungsi yang terdapat 

pada benda pusaka di kerjaan Kaluarang Kecamatan Sinjai Barat, apakah 

makna simbolik pada benda pusaka di kerjaan Kaluarang Kecamatan Sinjai 

Barat, dan  bagaimana pandangan masyarakat terhadap benda pusaka di 

kerajaan Kaluarang Kecamatan Sinjai Barat. 

2. Benda pusaka yaitu salah satu istilah yang di gunakan untuk menyebutkan 

suatu benda yang dianggap sakti atau keramat. Biasanya benda-benda yang 

dianggap keramat di sini umumnya adalah benda warisan secara turun-

temurun diwarsikan oleh nenek moyang, Seperti kris, badik dan tombak. 

Pusaka yang dianggap peninggalan tersebut memiliki makna historis dan 

magis, sehingga memiliki pengaruh di dalam masyarakat kaluarang. 

3. Diharapankan  bagi pemerintah dan masyarakat agar peduli dengan warisan 

leluhur kita yaitu benda pusaka khususnya di Kecamatan Sinjai Barat dan 

mengambil langkah tepat untuk mempertahankan kebudayaan lokal. 
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