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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب

 

ba 

 

B 

 

Be 

 
 ت

 

ta 

 

T 

 

Te 

 
 ث

 

s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج

 

Jim J 

 

Je 

 
 ح

 

h}a 

 

h} 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 
 خ

 

kha 

 

Kh 

 

ka dan ha 

 
 د

 

dal 

 

D 

 

de 

 
 ذ

 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan t itik di atas) 

 
 ر

 

ra 

 

R 

 

er 

 
 ز

 

zai 

 

Z 

 

zet 

 
 س

 

sin 

 

S 

 

es 

 
 ش

 

syin 

 

Sy 

 

es dan ye 

 
 ص

 

s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض

 

d}ad 

 

d} 

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط

 

t}a 

 

t} 

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ

 

z}a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع

 

‗ain 

 

‗ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ

 

gain 

 

G 

 

ge 

 
 ف

 

fa 

 

F 

 

ef 

 
 ق

 

qaf 

 

Q 

 

qi 

 
 ك

 

kaf 

 

K 

 

Ka 

 
 ل

 

lam 

 

L 

 

El 

 
 م

 

mim 

 

M 

 

Em 

 
 ن

 

nun 

 

N 

 

En 

 
 و

 

wau 

 

W 

 

We 

 
 هـ

 

ha 

 

H 

 

Ha 

 
 ء

 

hamzah 

 

‘ 

 

Apostrof 

 
 ى

 

ya 

 

Y 

 

Ye 

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

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

2.Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 



 

ix 

 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفَ  

 haula : هَوْؿَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 ma>ta : مَات

 <rama : رمََى

 qi>la : قِيْلَ  

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 fath}ah 

 
a a َ ا 

 kasrah 

 
i i َ ا 

 d}ammah 

 
u u َ ا 

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fath}ah  dan ya>’ 
 

ai a dan i َْْـي 
 

fath}ah dan wau 
 

au a dan u 
 

 ـوَْْ
 

Nama 

 
Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 

fath}ah dan alif atau ya>’ 

 
ى | ... َ ا ... َ  

 

d}ammah dan wau 

 
وـ ْ  

 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 
kasrah dan ya>’ 

 
i> i dan garis di atas 

 
u dan garis di atas 

 

 ـي
 



 

x 

 

 yamu>tu : يمَُوْتُ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>‘ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>‘ marbu>t}ah yang 

hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan ta>‘ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>‘ marbu>t}ah diikuti oleh kata 

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

ta>‘ marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

لَأطْفَاؿِ رَوْضَةُ ا  : raud}ah al-at}fa>l 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : الَْمَدِيػْنَةُ الَْفَاضِلَة ُ 

 al-h}ikmah : الَْحِكْمَة ُ 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d ( ْْ ــّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana :  ربََّناَ 

 <najjaina :  نَجَّيْناَ 

 al-h}aqq :  الَْحَقّ ُ 

 nu―ima :  نػُعّْمَ 

 aduwwun‗ :  عَدُوّّ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (ّْـــــِي), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 Ali> (bukan ‗Aliyy atau ‗Aly)‗ : عَلِىّّ 
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 Arabi> (bukan ‗Arabiyy atau ‗Araby)‗ :  عَرَبىّّ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufْال 

(alif lam ma‗arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  الَشَّمْسُ 

 al-zalzalah (az-zalzalah) :  الَزَّلْزَلَة ُ 

ُُ  الَْفَلْسَفَة   : al-falsafah 

 al-bila>du :  الَْبلَادُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 

 ta‘muru>na :  تأَْمُرُوْفَ 

 ‗al-nau :  الَنػَّوْعُ 

 syai‘un :  شَيْءٌ 

 umirtu :  أمُِرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 



 

xii 

 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur‘an (dari al-Qur‘a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur‘a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata ―Allah‖ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

   billa>h باِللِْ  di>nulla>h دِيْنُ اللِ 

Adapun ta>‘ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h    هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللِ 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang 

berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 

diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama 

diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 
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Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‗a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur‘a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> w 

a ta‗a>la>  

saw. = s}allalla>hu ‗alaihi wa sallam 

a.s. = ‗alaihi al-sala>m 

Cet. = Cetakan 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

t.d = Tanpa data 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

QS. …/…: 4 = QS. al-Baqarah/2: 4 atau QS. A<li ‗Imra>n/3: 4 

h. = Halaman 

 

 

 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: 
Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 

 

Nama  : Muh Alwansyah Syahrul 

Nim  : 10300118023 

Judul : FENOMENA BENDA PUSAKA DI TANAH MANDAR 

(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) 

 

Mandar adalah merupakan salah satu kesatuan etnis yang terdapat pada 
Sulawesi Barat. Dulunya, sebelum terjadi pemekaran daerah, Mandar 
dengan suku etnis Bugis, Makassar, Dan Toraja mewarnai keberagaman 
pada Sulawesi Selatan. Meskipun secara politis Sulawesi Barat dan 
Sulawesi Selatan diberi sekat, secara historis dan kultural Mandar adalah 
ikatan persatuan antara tujuh kerajaan di pesisir (pitu ba’ba’na binanga) dan 
tujuh Kerajaan Gunung (pitu ulungna salu’). Bagaimana bentuk 
kepercayaan Masyarakat Mandar terhadap Benda Pusaka yang ada di Tanah 
Mandar, Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai Fenomena Benda 
Pusaka di Tanah Mandar, Bagaimana dukungan Pemerintah terhadap 
pelestarian Benda Pusaka pada Masyarakat di Kabupaten Majene. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 
Research) yakni pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan di 
teliti melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta 
menguraikan fakta yang ada di lapangan guna mendapatkan data yang 
akurat dan relevan di Masyarakat setempat ataupun tempat-tempat yang bisa 
ditanyakan mengenai hal penelitian ini. 

Dasar perbuatan atau kegiatan seperti pencucian Benda Pusaka seperti 
keris dan badik itu memilii nilai-nilai Islam yang telah disampaikan oleh 
Para Ulama dan juga cara menyiarkan ajaran Islam dahulu itu dengan 
budaya-budaya yang di lakukan oleh orang-orang terdahulu yang masih 
dipertahankan hingga saat ini di Tanah Mandar tersebut. Pernyataan di atas 
dapat di simpulkan bahwa makna dan arti sebuah Pusaka tersebut bisa juga 
diartikan sebagai penanda ras atau kasta seseorang yang dilihat dari sebuah 
Pusaka itu sendiri, mulai dari gagang dari pada sebuah pusaka tersebut atau 
aksesoris yang digunakan pada sebuah Pusaka tersebut.  

Pemerintah harus berperang penting dalam hal menjaga dan 
melestarikan warisan budaya melaui edukasi kepada Masyarakat. 
Pelaksanaan kegiatan pencucian Benda Pusaka melibatkan lembaga-
lembaga pelestarian budaya untuk memberikan edukasi mendalam terkait 
pentingnya menjaga warisan budaya Sulawesi Barat Khususnya daerah 
Kabupaten Majene. 

Kata kunci: Fenomena Benda Pusaka, Perspektif Hukum Islam, 
Pandangan Hukum Islam, Pandangan Para Ulama, Perspektif Hukum 
Islam Adat Mandar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Indonesia masih banyak sekali macam ras, suku, dan adat istiadat. 

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 

mencatat terdapat ada 1.239 karya budaya yang ditetapkan menjadi warisan 

budaya tak benda Indonesia pada tahun 2020
1
. Budaya tidak benda 

mencakup seni pertunjukan tradisi, tradisi dan aktualisasi diri verbal,  adat 

istiadat, dan ekspresi tradisional lisan, kebiasaan berekspresi lisan, adat 

berekspresi lisan. Pengetahuan tentang alam, kerajinan dan seremoni. 

Secara rinci, dalam tahun 2013-2016 ada sejumlah 444 warisan budaya tak 

benda, tahun 2017 sejumlah 150, tahun 2018 sejumlah 225, tahun 2019 

sejumlah 267, terdapat 153 warisan budaya tak benda di tahun 2020
2
.
 

Kategori warisan budaya tidak benda pada Indonesia yang telah tercatat 

paling banyak hingga pada tahun 2020 adalah kategori seni pertunjukkan 

dengan jumlah 378 warisan budaya. Kemudian, warisan budaya tak benda 

kategori adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan ada sejumlah 354 

warisan budaya
3
.
 

Selanjutnya, warisan budaya tidak benda kategori kemahiran dan 

kerajinan tradisional sejumlah 281, kategori tradisi dan ekspresi lisan 

sejumlah 167. Adapaun kategori pengetahuan dan kebiasaan perilaku  

                                                      
1
 Kementrian pendidikan dan kebudayaan, Dokumen kurikulum (Jakarta : 

Kemendikbud,  2013) h.17 
2
 Kementrian pendidikan dan kebudayaan, Dokumen kurikulum (Jakarta : 

Kemendikbud,  2013) h.23 
3
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/21indonesiamiliki1239warisan-

budaya-takbenda.pdf (diakses pada tanggal 05 mei 2022, pukul 19:30 WITA) 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/21indonesiamiliki1239warisan-budaya-takbenda.pdf
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/21indonesiamiliki1239warisan-budaya-takbenda.pdf
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tentang alam semesta sejumlah 59 warisan budaya tak benda. 

Mandar adalah merupakan salah satu kesatuan etnis yang terdapat pada 

Sulawesi Barat. Dulunya, sebelum terjadi pemekaran daerah, Mandar 

dengan suku etnis Bugis, Makassar, Dan Toraja mewarnai keberagaman 

pada Sulawesi Selatan. Meskipun secara politis Sulawesi Barat dan 

Sulawesi Selatan diberi sekat, secara historis dan kultural Mandar adalah 

ikatan persatuan antara tujuh kerajaan di pesisir ( pitu ba’ba’na binanga) 

dan tujuh kerajaan di gunung (pitu ulungna salu)
4
.
 

Sejak zaman dahulu, masyarakat adat sudah mampu mengekspresikan 

potensi, karsa, dan cita rasa kreatifnya pada benda fisik berupa senjata 

tajam, misalnya badik khas masyarakat Sulawesi Barat
5
. Di setiap daerah 

Sulawesi Barat yang mempunyai banyak sekali suku bangsa, yaitu Toraja, 

Bugis, Makassar dan Mandar itu sendiri, dan lain-lain, dan masih ada 

banyak sekali jenis badik dan masing-masing mempunyai makna tersendiri. 

Pusaka Sulawesi Barat adalah jenis badik dalam masa itu yang mempunyai 

karakteristik spesial tersendiri dan mempunyai makna simbolis bagi 

pemiliknya.
 

Selain itu, jenis pusaka badik yang berasal dari Sulawesi Selatan 

biasanya sangat sangat populer pada luar negeri. Tetapi pusaka jenis badik 

yang telah usang mengalami krisis budaya dan pengerjaannya sedikit 

berkurang
6
. Bahkan pusaka badik 2 jenis lama berdasarkan aspek kesakralan 

dan simbol kerajaan diabaikan. Suku Mandar merupakan bangsa yang 
                                                      

4
 Rosdawia, makna simbolik pusaka tua jenis badik di museum La Galigo-  Benteng 

Rotterdam kota Makassar 2020. h.32 
5
 Gusnanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli benda sakral (Jimat) (Studi 

Kasus di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan) 2020 h.53 
6
 Sitti Rabiah, Kepercayaan Masyarakat Di Kecamatan Wonomulyo Terhada   Ritual 

Cuci Keris (Tinjauan Akidah Islam) 2015. h.69 
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menempati Daerah Sulawesi Barat, Dan sebagian Sulawesi Selatan dan 

Sulawesi Tengah. Populasi Mandar dengan jumlah yang signifikan juga bisa 

ditemukan di luar Sulawesi misalnya Kalimantan Selatan, Kalimantan 

Timur, Jawa dan Sumatera. Pada tahun 2000 ditemukan lebih berdasarkan 

250.000 orang Mandar pada Sulawesi Selatan, namun ini memberitahukan 

jumlah penutur bahasa Mandar dalam tahun itu di kabupaten Majene, 

Polewali Mandar, dan Mamuju.
 

Menurut Taylor, kebudayaan merupakan suatu holistik yang kompleks 

yang mencakup banyak sekali pengetahuan, kepercayaan, hukum, adat 

istiadat, seni, moral, dan kemampuan dan norma lain yang dipelajari insan 

manusia sebagai anggota masyarakat. Masyarakat merupakan sekelompok 

orang yang hidup bersama yang bisa menghasilkan suatu kebudayaan. 

Dengan demikian, tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai budaya dan 

sebaliknya tidak akan ada budaya tanpa masyarakat sebagai wadah dan 

pendukungnya.
 

Suku Mandar terdiri atas 17 kerajaan, 7 kerajaan republik konstitusional 

dimana sentra musyawarah terdapat pada mambi hulu yang disebut ―pitu 

ulunna salu‖, 7 kerajaan muara yang disebut ―pitu ba’bana binanga‖ dan 3 

kerajaan yang bergelar ―kakaruanna tiparittiqna uhai
7
‖.

 

Setiap rakyat pada suatu bangsa tentunya mempunyai keunggulan lokal 

pada wilayahnya masing-masing. Keunggulan lokal masing-masing wilayah 

tidak sama dengan wilayah lain. Santoso berkata keunggulan lokal bisa lahir 

sesuai dengan kondisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, 

                                                      
7
 A. W. Masri, Sosiografi Masjarakat Mandar. (Yogyakarta : Central Celebes, 1959) 

h.45-57 
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sejarah, dan budaya. Pada dasarnya keragaman ini dibutuhkan yang dapat 

dilestarikan dari generasi ke generasi, yang dalam gilirannya bisa berperan 

pada  memperkuat jati diri bangsa
8
.
 

Rohayanti. C, dkk. berkata bahwa budaya nasional bisa dikatakan 

mengacu dalam nilai-nilai luhur budaya lokal yang dalam gilirannya sebagai 

warisan budaya bangsa Indonesia (culter heritage)
9
. 

Wahyu ningsih.S menyatakan bahwa kearifan budaya lokal bisa 

diterjemahkan menjadi karya nalar, perasaan yang mendalam, budi pekerti, 

perangai, dan sugesti untuk kemuliaan manusia. Ruyadi menyatakan bahwa 

aplikasi pendidikan karakter berbasis kearifan budaya lokal pada sekolah 

berdampak positif pada hal menaikkan interaksi sekolah menggunakan 

rakyat, menaikkan kemampuan sekolah pada melaksanakan otonomi 

sekolah, menaikkan makna pendidikan karakter bagi siswa, dan 

memperkuat dan menyebarkan tradisi, lantaran diturunkan melalui proses 

pendidikan menggunakan pendekatan pendidikan. lebih sistematis, terukur, 

dan diubah sesuaikan dengan tuntutan zaman. Majene mempunyai sejumlah 

kekhasan kearifan budaya lokal
10

.  

Adapun dasar aturan penjagaan benda pusaka diatur pada aturan 

nasional tepatnya pada undang-undang no.11 tahun 2010 mengenai cagar 

budaya yaitu dasar aturan pasal 20, pasal 21, pasal 32 ayat (1), dan pasal 33 

ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

dijelaskan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia pada 
                                                      

8
 Adi, Isbandi Rukminto, Intervensi Komunitas pengembangan Mayarakat Sebagai 

pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008. h.59.   
9
 Rochayanti. C, dkk. 2014. Implementasi Kebijakan Desa Budaya Dalam Upaya 

Pelestarian Budaya Lokal. h.67.  
10

 Muhammad Zuhri, Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah. (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada) h.126. 
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tengah peradaban global menggunakan mengklaim kebebasan rakyat pada 

memelihara dan menyebarkan nilai-nilai budayanya 
11

sebagai akibatnya 

kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh semua warga negara.
 

Salah satu warisan budaya bahari yang ada di Tanah Mandar adalah 

merupakan Badik dan Keris. Badik dan Keris merupakan jenis senjata 

tradisional dengan menggunakan bentuk  yang cantik, pamor yang indah 

pada sebuah pusaka tersebut dan bentuk gagang dan tempatnya yang elegan. 

Badik dan Keris masih di pertahankan masyarakat sebagai alat untuk 

melakukan sebuah upacara adat atau acara-acara lainnya yang berkaitan 

dengan budaya.
 

Tetapi, pelestarian benda pusaka ini misalnya keris dan badik wajib 

diperhatikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak 

memberikan kontribusi untuk mendorong pemanfaatan sumber daya khususnya di 

sumber daya pembuatan badik dan keris untuk memperkenalkan budaya warisan 

nenek moyang pada global luar
12

. 

Dari beberapa kearifan lokal dan adat istiadat yang ada di Sulawesi 

Barat memberitahukan bahwa suku Mandar masih mempertahankan adatnya 

walaupun Islam sudah masuk ke pada suku Mandar tetapi permanen 

mempertahankan adatnya dengan menjalankannya sesuai dengan tuntunan 

Islam yang tidak lepas berdasarkan kebaikan dan kebenaran bimbingan 

Agama Islam.
 

Tetapi peneliti ingin mengangkat salah satu adat kebiasaan disana pada 

masyarakat di tanah Mandar yaitu ―Fenomena Benda Pusaka di Tanah 

                                                      
11

 Muhammad Zuhri, Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah. (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada) h.126. 
12

 Muhammad Arief Saenong, Ragam Budaya Ara, Sejarah, Tradisi dan Profesi (CV. 

Cahaya Patra 2017) h.17. 
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Mandar (Perspektif Hukum Islam)‖. Mengapa peneliti mengambil judul ini 

karena banyak orang Mandar yang tidak mengamalkan adat tersebut, namun 

disisi lain masih banyak yang masih mempercayai hal tersebut dengan 

anggapan dapat mendatangkan rezeki, keberuntungan, atau hal lain yang 

menurut mereka jika melakukan hal tersebut mereka bisa jadi lebih dekat 

dengan pencipta.
 

Agar penelitian ini menjadi fokus dan terarah. Peneliti telah 

memanfaatkan data dari berbagai pendapat para masyarakat Mandar disana 

dan pendapat para tokoh tokoh masyarakat yang mengetahui seluk beluk 

mengenai adat istiadat ataupun kebiasaan masyarakat Mandar disana. Dan 

sebagai bahan penelitian untuk mengungkapkan apa yang menjadi faktor 

sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mengkeramatkan suatu 

benda yang masih dipertahankan masyarakat dan menjadi salah satu 

pemecahan masalah yang akan diteliti. Sehingga peneliti merasa sangat 

tertarik untuk megadakan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul 

“Fenomena Benda Pusaka di Tanah Mandar (Perspektif Hukum 

Islam).”
 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian merupakan suatu bentuk dari pemutusan suatu objek 

fokus yang menjelaskan tentang batasan objek yang akan diteliti 

selanjutnya, sedangkan deskripsi fokus merupakan penjabaran suatu 

variable dari sebuah masalah (judul) yang akan dikaji atau diteliti. Fokus 

penelitian harus di ungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah 
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penelitian sebelum melakukan observasi. Penelitian ini dilakukan di sebuah 

daerah Mandar yang menyimpan benda-benda yang dikeramatkan dengan 

berfokus melalui wawancara langsung terhadap pemangku adat,tokoh 

agama, ataupun masyarakat dan beberapa pihak penting yang diperlukan. 

2. Deskripsi Fokus  

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan tidak terjadi 

kesalah pahaman maka peneliti akan memberikan defenisi tentang 

pemahaman skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan mengenai skripsi 

dengan judul Fenomena Benda Pusaka di Tanah Mandar (Perspektif 

Hukum Islam).  

a. Fenomena Keramat  

Fenomena Keramat atau karamah merupakan suatu keistimewaan 

ataupun kelebihan yang dimiliki oleh seseorang atau pada suatu benda 

yang dipercayai pada masyarakat yang memiliki kekuatan yang bisa 

mendatangkan sebuah keberuntungan ataupun kerezekian dan bisa juga 

dijadikan sebagai sarana untuk melakukan sebuah upacara adat tersebut 

yang dilakukan oleh sebuah benda tersebut yang memiliki kekuatan atau 

keistimewaan.  

b. Benda Pusaka  

Benda Pusaka adalah merupakan sebuah benda kuno yang telah 

diwariskan oleh nenek moyang mereka untuk dijaga dan dilestarikan 

agar kelak generasi selanjutnya bisa melihat benda pusaka peninggalan 

nenek moyang mereka itu.  

c. Perspektif Hukum Islam 
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Perspektif Hukum Islam adalah sebuah pendapat atau sebuah 

argumen yang dikeluarkan oleh para imam mazhab terseut seperti Imam 

Syafi‘i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Dan Imam Hambali. Dari beberapa 

imam mazhab tersebut memiliki pendapat masing-masing akan tetapi 

dengan satu tujuan untuk meyelesaikan sebuah problematika pada 

masyarakat tersebut.  

d. Alasan-Alasan Mengkeramatkan Benda Pusaka  

Berdasarkan pendapat masyarakat ataupun pemangku adat tentang 

masyarakat yang masih mempertahankan adat istiadat tersebut yaitu 

mengkeramatkan benda pusaka, yaitu:  

1) Salah satu masyarakat berpendapat bisa mendatangkan rezeki 

2) Sebuah kepercayaan masyarakat yang tidak bisa di ubah dengan 

sesuai tuntunan ajaran islam tersebut 

3) Untuk menjaga dan melestarikan agar bisa memperlihatkan pada 

generasi selanjutnya 

C. Rumusan Masalah  

Dari tema diatas, penulis memperinci permasalahan-permasalahan 

yang akan menjadi inti pembahasan pada penulisan ini yaitu:  

1. Bagaimana bentuk kepercayaan masyarakat Mandar terhadap 

benda pusaka yang ada di tanah Mandar? 

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai Fenomena benda 

pusaka di tanah Mandar?   

3. Bagaimana dukungan pemerintah terhadap pelestarian benda 

pusaka pada masyarakat di kabupaten Majene?  
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D. Kajian Pustaka  

 Peneliti menemukan beberapa skripsi yang sedikit membahas tentang 

Fenomena benda pusaka di Tanah Mandar (Perspektif Hukum Islam) yaitu: 

Skripsi ini dari Sitti Rabiah dengan judul skripsi Kepercayaan Masyarakat Di 

Kecamatan Wonomulyo Terhadap Ritual Cuci Keris (Tinjauan Akidah Islam). 

Skripsi ini membahas tentang salah satu pihak merupakan pengikut ataupun yang 

menjalankan adat istiadat tersebut yang skemudian dalam skripsi ini ditinjau juga 

dari beberapa pendapat para tokoh di sana. 

Skripsi ini juga membahas bagaimana pandangan para ulama dan Imam 

Mazhab dalam melihat sebuah permasalahan ini. Metode yang digunakan dalam 

skripsi ini yaitu pustaka, membaca mencatat serta mengelolah bahan penelitian. 

Skripsi ini dari Rosdawia dengan judul skripsi Makna Simbolik Pusaka Tua 

Jenis Badik Di Museum La Galigo - Benteng Rotterdam Kota Makassar. Skripsi 

ini membahas faktor tentang kebijakan pemerintah dalam permasalahan 

melestarikan benda pusaka tersebut yang seiring perkembangan zaman masyarakat 

tidak lagi memperhatikan hal tersebut.  

Metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu pendekatan peraturan hukum 

adat dan pendekatan kepada masyarakat. Adapun perbedaan dengan skripsi diatas 

dengan yang akan saya teliti adalah dalam konteks Fenomena benda pusaka yang 

dipicu oleh faktor kebudayaan yang masih kental serta bagaimana tinjauan para 

Imam Mazhab dan ulama yang selanjutnya saya berfokus pada tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap mengkeramatkan benda pusaka di Tanah Mandar. 

Skripsi ini dari Gusnanto dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Jual Beli Benda Sakral (Jimat). Skripsi ini membahas tentang bagaimana 

Ketika sebuah benda pusaka seperti keris dan badik yang ingin di hibahkan atau 

dijual kepada seseorang yang ingin merawat benda pusaka tersebut. Skripsi ini juga 
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membahas tentang bagaimana tata cara jika benda pusaka tersebut dialih rawat 

kepada seseorang yang ingin merawat benda pusaka itu. 

Skripsi ini dari Stefanus Rudyanto dengan judul skripsi Etnografi Daya Magis 

Keris Pusaka. Skripsi ini membahas tentang sebuah energi keris dan badik yang 

diyakini dapat membawa malapetaka atau kebaikan bagi si pemilik tersebut. 

Skripsi ini juga membahas tentang bagaimana cara merawat sebuah benda pusaka 

seperti keris dan badik yang sudah dimakan zaman dengan cara keyakinan mereka 

masing-masing. 

Skripsi ini dari Ulfatun Hasanah dengan judul skripsi Keris Sebagai Jimat 

Dengan Pendekatan Ilmu Kalam. Skripsi ini membahas tentang bagaimana keris 

dan badik ini dijadikan alat sebuah komunikasi atau perantara kepada sang pecipta 

dan dijadikan alat untuk meditasi kepada tuhan mereka. 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor masih mempercayai 

mengkeramatkan sebuah benda pusaka tersebut 

2. Untuk mengetahui tinjauan masyarakat terhadap adat istiadat yang 

masih dilakukan hingga saat ini. 

3. Untuk mengetahui bagaimana kemudian pertimbangan para ulama dan 

imam mazhab dalam memutuskan hukum mengenai mempercayai 

benda-benda pusaka tersebut.  

F. Kegunaan Penelitian  

Dari penulisan ini tentunya penulis berharap agar tulisan agar tulisan ini 

mempunyai manfaat kegunaan di antaranya:  
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1. Manfaat teoretis  

Manfaat teoretis yang dapat diperoleh adalah menyumbangkan 

informasi-informasi tentang permasalahan mengenai tinjauan Perspektif 

Hukum Islam dan ulama Terhadap alasan mengkeramatkan benda pusaka di 

tanah Mandar (Perspektif Hukum Islam).  

2. Manfaat praktis  

Manfaat praktis dapat dijadikan sebagai ilustrasi dan bahan ajar bagi 

beberapa pihak yang membutuhkan, dan juga sebagai bahan referensi atau 

informasi tambahan bagi para pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh 

tentang mengkeramatkan benda pusaka di tanah Mandar (perspektif hukum 

islam). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 
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A. Fenomena Keramat  

Menurut Ibnu Athaillah pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

menyebutkan dua arti kata ―suci‖, yaitu pertama sebagai yang suci dan 

dapat melakukan sesuatu di luar kemampuan manusia biasa karena 

ketakwaannya kepada Tuhan. Sedangkan arti kedua dalam KBBI, kata 

"suci" berarti suci dan beruntung yang dapat memberikan efek magis dan 

psikologis kepada pihak lain
13

. Sakral atau karomah dalam pengertian 

umum masyarakat lebih dekat dengan makna pertama dalam KBBI.
 

 Keramat atau karomah bisa berupa pemotongan jarak dimana 

seorang bisa berpindah berdasarkan satu lokasi ke lokasi lain menggunakan 

jarak yang sangat jauh dalam waktu singkat di luar batas umumnya. akan 

Tetapi kemampuan pada luar nalar itu bukanlah pemangkasan jarak hakiki. 

Kemampuan hal unik itu sejatinya adalah  jarak dunia sehingga seorang 

dapat melihat akhirat sebelum waktu yang telah ada sebagaimana telah di 

jelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah pada pesan tersirat berikut ini: 

نػْيَا عَنْكَ حَتَّى تػَرَى اَلْْخِرَةُ اقَػْرَبُ إِ  ليَْكَ مِنْكَ الَطَيُّ الَْحَقِيْقِيُّ اَفْ تَطْوِيَّ مَساَفَةَ الدُّ  
Artinya : 

―jarak hakiki adalah sebagaimana engkau melipat jarak dunia 
sehingga engkau melihat akhirat jauh ebih dekat ketimbang dirimu 
sendiri.

 14
.‖ 

 

                                                      
13

 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: 

Balai Pustaka, Edisi Ke-3, 2006). h.578 

 
14

 Syeikh Abdullah bin Hijaz bin Ibrahim, Fathu al-mabdy syahru muhkhtashar al-

zabaydy. Ala al-tajrid al-sharih li ahadits al-jami’ al-shahih. h.126 
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Selain jarak, keramat atau karomah juga mampu di artikan menjadi 

pemangkasan waktu pada saat di mana seseorang itu mampu berpuasa 

sepanjang saat atau bertahajjud dalam setiap malam tanpa merasakan 

waktu.hal ini yang dimaksud merupakan pemangkasan waktu . akan Tetapi 

sesungguhnya bukan ini keramat atau mukjizat sejati sebagaimana sudah di 

jelaskan oleh Syekh Syarqawi berikut inii: 

نػْيَا عَنْكَ  (أَيػُّهَا الْمُريِْدُ  )الَطَّيُّ الَْحَقِيْقِيُّ اَفْ تَطْوِيَّ  بأَِفَّ لََ تَشْتَغِلُ بلِّْذَا تهَِا  )مَسافََةَ الدُّ
هَا وَشَهْوَاتهَِا وَلََ  هَا بَلْ تَغِيْبُ عَنػْ تػَركِْنُ إِليَػْ أَيْ تَكُنْ  حَتَّى تػَرَى اَلْْخِرَةُ اقَػْرَبُ إِليَْكَ مِنْكَ  (

هُ بِهِ أَوْ  ليَِاء  وَبهِِ نَصِبُ عَيْنِيْكَ ليَْسَتْ غَائبَِةُ عَنْ قػَلْبِكَ فػَهَذَا هُوَ الَطَّيُّ الَْحَقِيْقِيُّ الََّذِيْ يكُْرُِـ اللّّٰ
عُبػُوْدِيػَتػُهُمْ لِرَبّْهِمْ لََطَيَّ مُسَافَةِ الْأَرْضُ بأَِفَّ تَكُوفُ مِنْ اَهْلِ الْخُطوَُةِ لِأنََّهُ ربَُمَا كَافَ  تػَتَحَقَّقُ 

جُبٌ فػَتَكَ أَوْ عُ  اِسْتِدْراَجًا وَمَكْرًا وَلََ طَيَّ الْلَّيَالِى وَالْأيََّاِـ باِلْقِيَاِـ وَالصّْيَاِـ لِأنََّهُ ربُمََا قَارْنهَُ ريِاَءُ 
 عَاقِبَتُهُ الْخُسْرًاف 

Artinya : 

―(jarak hakiki adalah engkau) wahai murid (melipat jarak duniamu) 
dalam arti engkau tidak sibukkan dengan kenikmatan dan keinginan 
duniawi serta tidak akan bergantung padanya,akan tetapi engkau akan 
tersembunyi darinya (sehingga engkau melihat akhirat jah lebih dekat 
ketimbang dirimu sendiri) dalam arti akhirat itu tampak di hadapan 
kedua matamu.tetapi Akhirat itu tidak tersembunyi . Inilah lipatan jarak 
hakiki di mana Allah yang memuliakan para wali-Nya. Dengan jarak 
hakiki ini, kehambaan mereka kepada Allah akan terwujud, bukan 
berarti dengan melipat jarak dalam arti langkah ‗luar biasa‘. Pasalnya 
langkah luar biasa itu bisa terjadi dalam bentuk istidraj dan tipu daya 
belaka. jarak hakiki juga bukan melipat jarak waktu dalam waktu 
malam dan siang dengan tahajud dan puasa karena boleh jadi riya dan 
ujub terselip di dalam hati keduanya sehingga berakhir dengan 
kerugian.‖ 
 

Keramat atau mukjizat sejati itu timbul lantaran terbitnya nurul yaqin 

(cahaya keyakinan) pada hati. Tanpa terbitnya cahaya keyakinan itu, orang 

tidak akan mampu memandang jauh akhirat seakan yang ada di 

hadapannya
15

. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Syarqawi sebagai berikut:  

                                                      
15

 Stefanus Rudyanto, Etnografi Daya Magis Keris Pusaka. 2015. h.156 
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نػْيَا إِلََّ  إِذَا أَشْرَؽَ نػُوْراُلْيَقِيْنُ فِيْ قػَلْبِهِ اَلْخِرَةُ حَاضِرَةٌ وَلََ يمُْكِنُ أَفْ تَطْوِيْ عَنِ الْعَبْدِ مُسَافَةَ الدُّ
نػْيَا فِيْ نَظْرِِ  وَيرَى كَانَتْ هَذِِ  مُشَاهَدَتهُُ لََيػَتَصَوَّرُ  .لَدَيْهِ مَوْجُوْدَةُ عِنْدَ ُ  ُـ الدُّ عَدّْ نَئِذٍ تػَنػْ وَمِنْ فَحِيػْ

نػْيَا وَاِسْتِ  بْدَلهُُ باِلْبَاقِي وَهُوَ الْخِرَةُ مِنْهُ حُبُّ الْفَانِي وَهُوَ الدُّ أَمَّاإِذَا لَمْ يَشْرِؽْ نوُراُليَقِيْنُ فِيْ قػَلْبِهِ   .
هَاوَغَئِبًاعَنْ مَوْلََُ  لِضَعْفِ يقَِيْنِهِ  نػْيَا مُؤَثػَّرَا لَهَا عَلَى الْْخِرَةُ راُكِنًا إِليَػْ وَتػَقْوَا   كَافَ راَغِبًا فِى الدُّ  

Artinya : 

―Seseorang hamba tidak akan mungkin melipat jarak dunianya 
kecuali setelah munculnya cahaya keyakinan yang ada di dalam 
hatinya. Ketika cahaya itu muncul, maka dunia akan lenyap dari 
pandangannya dan ia akan melihat akhirat itu hadir di hadapannya 
dan muncul di dekatnya. dan Orang yang memiliki pandangannya 
seperti ini takkan terbayang padanya yang mencintai sesuatu yang 
fana yaitu dunia, dan menukarkan sesuatu yang kekal yaitu akhirat 
dengan dunia. Sedangkan seseorang yang tidak muncul cahaya 
keyakinan di dalam hatinya akan mencintai dunia dan lebih 
mengutamakan dunia ketimbang akhiratnya bergantung pada dunia 
dan akan lenyap dari kehadiran Allah swt karena kelemahan 
keyakinan dan ketakwaannya di dalam hatinya.‖ 
 

Dalam penerangan hadits diatas bahwa saat seseorang sudah 

menghadapkan hatiya dengan menggunakan niat yang tulus karna hanya 

ingin menerima Ridha Allah swt maka apapun yang diperbuat selama masih 

menyangkut pautkan dengan nama allah dan tidak keluar berdasarkan 

Ajaran Islam maka perbuatan tadi itu tidak menjadikannya ia syirik ataupun 

yang mampu menyukutukan Allah swt. 

B.  Perspektif Hukum Islam 

Dalam pandangan ilmu Tauhid, potensi daya atau kekuatan yang 

dimiliki sang benda-benda misalnya kemampuan  api untuk 

menghanguskan, pisau untuk memotong, atau sejenis keris yang memiliki 

khasiat tertentu merupakan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Allah 

Maha Segala kekuasaannya dan maha menghendaki. Justru dengan tidak 

percaya bahwa Tuhan mampu memberikan kekuatan tertentu pada suatu 
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benda dapat mengingkari hakikat qudrat dan iradat Allah swt.
16

. 

Oleh lantaran itu, yang perlu diteliti adalah bagaimana seseorang 

mempercayai kekuatan yang dimiliki oleh suatu benda. Syekh Ibrahim al-

Bajuri (meninggal tahun 1860 M) dalam kitab Tuhfatul Siswa Syarh 

Jauharah at-Tawhid halaman 58 menyebutkan empat tipe orang yang 

meyakini kekuatan & kekuatan suatu benda.  

a. Pertama, jika orang tadi meyakini keris mempunyai kekuatan & 

keampuhan tersendiri tanpa peran serta dari Allah. maka orang tadi 

berstatus kafir menurut kesepakatan mayoritas ulama, sebagaimana 

dikatakan oleh Syekh al-Bajuri: 

 فَمَنْ اعْتػَقَدَ أَفَّ الَأسْبَابَ الْعَادِيةََ كَالنَّارِ وَالسّْكّْينِ وَالْأَكْلِ وَالشُّ رْبِ تػُؤَثػّْرُ فِيْ مُسَبَّبَاتهَِا 
 كَالْحَرَؽِ وَالقَطْعِ وَ  وَالشّْبْعِ  وَالرَّيّْ بِطبَْعِهَا وَذَاتهَِا فػَهُوَ كَافِرٌ باِلِإجْمَاعِ 

Artinya : 
―Siapapun yang berpikiran bahwa penyebab biasa seperti api, 
pisau, makan dan minum mempengaruhi penyebab 
mereka.Pengairan itu menurut fitrah dan fitrahnya masing-
masing, maka ia kafir kepada kerukunan dan kekenyangan, 
seperti membakar dan menebang.‖ 
 

b. Kedua, jika beliau meyakini bahwa kekuatan keris tadi adalah titipan 

dari Allah pada keris tadi, maka menurut pendapat 

yang ashah (paling shahih) orang tersebut dihukumi fasik. 

هَا عَلَى اَصَّحِ الْرَّأْيِ ليَْسَ كُفْرًا بَلْ  هُ فِيػْ ةِ الََّتِيْ أَعْطاَهَا اللّّٰ اَوْيػَعْتَقِدُ اَفْ سَبَبَ الْقُوَّ
)الَزَّا ئدَِةِ(افاَصِقًا وَزنَْدِيْقً   

Artinya :  

―Atau berkeyakinan bahwa terjadinya sebab kekuatan (kelebihan) 
yang diberikan Allah didalamnya menurut pendapat yang paling 
shahih tidak sampai kufur tapi fasiq dan ahli bid‘ah‖.  
 

                                                      
16

 Syekh Abdullah bin Hijaz bin Ibrahim Fath al-Qorib al-Majid syarh Jauharat al-
Tauhid. h.367. 
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c. Ketiga, jika beliau meyakini keris tadi mempunyai kekuatan yang 

pasti dan tetap atas izin dan ketetapan dari Allah, maka orang tadi 

dihukumi menjadi orang bodoh saja. 

 عَقْلِيِّا تَلَازمًُا وَمُسَبَّبَاتهَِا الْأَسْبَابَ  بػَيْنَ  جَعَلَ  لَكِنْ  اللُ  هُوَ  الػمُؤَثػّْرَ  أَفَّ  اعْتػَقَدَ  وَمَنْ 
فػَهُوَ   يَصِحُّ  لََ بِحَيْثُ   تَخَلُّفُهَا جَاهِلٌ  

Artinya : 

―Orang yang berkeyakinan bahwa hanya Allah swt yang 
memberikan pengaruh, namun Dia menjadikan hukum sebab-
akibat yang pasti dan rasional antara suatu benda dan 
kemampuannya sehingga tidak mungkin kemampuan benda 
tersebut berubah, maka orang tersebut jahil alias bodoh‖. 

 
d. Keempatْ,jika beliau meyakini bahwa keris dan badik tersebut 

menurut‘ْ adat(ْsecara umumْ sehingga tidak terkait hukum sebab-akibat) 

memiliki kekuatan atas izin dan berdasarkan aturan dari Allah swt, maka 

keyakinan ini hukumnya boleh dan orang tersebut masih tergolong mukmin. 

وَمَنْ اعْتػَقَدَ أَفَّ الػمُؤَثػّْرَ هُوَ اللُ وَجَعَلَ بػَيْنَ الْأَسْبَابِ وَالْمُسَبَّبَاتِ تَلَازمًُا عَادِياً بِحَيْثُ 
 يَصِحُّ تَخَلُّفُهَا فػَهُوَ الْمُؤْمِنُ النَّاجِيْ إِفْ شَاءَ اللُ تػَعَالَى  

Artinya : 

―Orang yang berkeyakinan bahwa hanya Allah yang memberikan 
pengaruh namun Dia menjadikan keterikatan yang berdasarkan 
kebiasaan umum antara suatu benda dan kemampuannya sehingga 
memungkinkan kemampuan tersebut berubah, maka orang tersebut 
tergolong orang mukmin yang selamat, insya Allah.‖

 

 

Dari hadits tadi dijelaskan pada kita bahwa tidak boleh dengan gampang 

menghukum syirik atau kekafiran seseorang yang mempunyai benda pusaka 

yang mereka keramatkan seperti keris, badik dan sebagainya. Justifikasi hal 

buat menilai tersebut kita harus benar-benar mengetahui persis bagaimana 

sebenarnya kepercayaan mereka terhadap keris.
 
Apalagi saat ini banyak 

orang yang memelihara keris bukan untuk praktik perdukunan, melainkan 

hanya menjadi koleksi dalam rangka melestarikan warisan budaya 
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Indonesia, apalagi kepercayaan itu terdapat pada  hati mereka, dan sulit 

diukur.
 

C. Hukum Islam  

Dari segi Hukum Islam, dari Para Ulama bahwa benda-benda keramat 

dengan harapan mendapatkan apa yang diinginkannya
17

, para ulama sepakat 

bahwa orang tersebut kafir karena dia lebih meyakini apa yang dia yakini 

pada aqidahnya,namun apabila ia meyakini atau keramat pusaka itu hanya 

sebatas mendekatkan dirinya kepada Allah swt tidak menjadi masalah 

karena hanya sebatas ingin mendekatkan diri kepada sang pencipta.
 

Adapun dalam pengertian Bahasa Arab, (Karamah(ْatau karomah, 

keramatْ,bahasa Arabْ ْ ْكرامة  ialah kemuliaan, kehormatanْ ْ ) kejadian atau 

yang diluar nalar dan kemampuan manusia biasa yang terjadi pada diri 

seseorang yang berpangkat Wali. Dalam pengertian Bahasa arab diatas 

bahwa bisa kita simpulkan seseorang yang diberikan kelebihan ataupun 

kepada benda dengan ridha Allah swt maka segala sesuatu yang apa kita 

inginkan dengan menyandarkan niat kita pada allah maka tidak ada yang 

tidak mungkin atas perintah Allah swt.   

Adapun di dalam alquran yang menyebutkan mengenai aturan atau 

bagaimana kita wajib menyikapi mengkeramatkan sebuah benda pusaka 

itu
18

. Di dalam alquran Allah berfirman dalam QS Al-kahfi/18:96-97 yang 

berbunyi : 

                                                      
17

 Abdi Wijaya, Daya Serap Lembaga-lembaga Fatwa Terhadap Masalah-masalah 
Hukum kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih 
Muhammadiyah dan Bahtsul masai NU) 

 
18

 R.Saija, Iqbal Taufik, Dinamika Hukum Islam Indonesia. (Yogyakarta: Deepublish, 
2016) h.7 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
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َٓ  اِذَا جَعَلَه  ٓ َحَتّّٰى ى بػَيْنَ الصَّ دَفػَيْنِ قاَؿَ انػْفُخُوْا  َٓ  اِذَا سَاوّٰ ٓ َ حَتّّٰى اّٰتػُوْنِيْ زبُػَرَ الْحَدِيْدِ 
ا اَفْ يَّظْهَرُوُْ  وَمَا اسْتَطاَعُوْا لَه   َٓ ٓ َ - فَمَا اسْطاَعُوْ  َٓ  افُْرغِْ عَلَيْهِ قِطْرًا  ٓ َ قاَؿَ اّٰتػُوْنِيْ  ناَراً

 نػَقْبًا 
Terjemahnya : 

―Berilah aku sebuah potongan lempengan besi ‖ Hingga ketika 
(potongan) besi itu telah (terpasang) sama rata dengan kedua 
(puncak) gunung itu, dia (Zulkarnain) berkata, ―Tiuplah (api itu)!‖ 
Ketika (besi) itu sudah menjadi (merah seperti) api, dia pun berkata, 
―Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar kutuangkan ke atas 
(besi panas itu( maka mereka (Yakjuj dan Makjuj) tidak dapat 
mendakinya dan tidak dapat (pula) melubanginya‖.

 

 
Dalam penerangan ayat diatas bahwa apabila seseorang menggunakan 

dengan baik dan benar besi tersebut yang telah dijelaskan dalam ayat diatas 

tadi bahwa akan sangat bermanfaat baginya dengan cara yag benar dan baik 

19
tetapi jika tidak menggunakan dengan bai kapa yang telah diberikan oleh 

Allah swt makai ia akan mendapatkan sesuai dengan ganjaran ataupun 

niatnya sendiri. 

a. Tafsir ayat alquran surah al-kahfi ayat 96-97 

 Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia 

Ya‘juj danْma‘juj tida dapat mampu mendaki ke atas dinding itu karena 

tinggi dan licin. dan mereka tidak bisa melubanginya berdasarkan dari 

bagian bawah dinding karena ketebalan dan kekokohannya. 

 Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh 

Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram( 

Maka Yakjuj dan Makjuj pun tidak bisa mendakinya lantaran bangunan 

tadi sangat tinggi, dan tidak dapat pula  melubangi dari bawah karena sangat 

keras
20

. 

                                                      
19

 Al-Hanafi, Muhammad Ibrahim, Tafsir Al Qurthubi 6, Pustaka Azam. h.159 
          

20
 Markaz Tafsir Dirasat Al-Qur‘an Al-Karim, Al-Mukhtasar Fii Tafsir Al-

Qur’aniyyah, Jilid 1. h.104 
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 Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir / Syaikh. Muhammad Sulaiman Al 

Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah
21

. 

َآَ فَمَا اسْطّٰعُو أَف يَظْهَرُو ُ  ٓ   (Maka mereka tidak bisa mendakinya) Yakni 

Ya‘juj dan Ma‘juj tidak dapat menaiki dinding pembatas tersebut karena 

begitu tinggi dan licin.  

َوَمَا اسْتَطّٰعُوا نػَقْبًا ۥلَهُ  ٓ   (dan mereka tidak mampu (pula) melubanginya). Dan 

mereka tidak dapat melubangi bagian bawah dinding tersebut karena sangat 

kuat dan keras. 

 Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan 

tafsir negeri Suriah.  

Maka mereka para Ya‘juj dan Ma‘juj tidak mampu merusak sebab 

kekokohannya dan tidak mampu memanjat sebab ketinggiannya. Juga tidak 

bisa melubanginya karena sangat keras
22

.  

Dari beberapa penerangan pada tafsir di atas, memang pada zaman 

dahulu besi dipakai untuk melindungi dari mara bahaya. Dan dari analisis 

para Imam Mazhab yang dipelajari oleh para ulama, mereka berpendapat 

bahwa zaman dahulu sudah menyimpan atau memakai pusaka atau besi 

tersebut dengan alasan apabila digunakan sesuai dengan kadarnya, menurut 

Para Ulama, pusaka tersebut tidak tergolong orang syirik yang menduakan 

Allah swt. 

D. Pandangan Para Ulama 

Sebagian ulama berpendapat bahwa pertama, apabila seseorang 

mengimani suatu benda mati atau benda keramat dengan maksud ingin 

menerima sesuatu misalnya rezeki
23

, memperlancar bisnis, dan 

mendatangkan jodoh dengan maksud agar didasarkan pada shalawat yang 

didoakan. kepada Allah swt melalui benda ini, semoga Allah 

                                                      
21

 Syaikh Shalih Alu Syaikh, Tafsir Al-Muyassar. Jilid 1. h.256. 
22

 Ritonga Mahyudin, puisi Arab dan Penafsiran Alquran: Studi Tafsir Al-Kasysyaf 
dan Al-Muharrir Al-Wajiz. (2017) h.1-14 

23
 Muhammad Abu Zahra, Tarikh al-Mazhab al-Islamiyyah. (Kairo: Maktabah al-

Madai, 2009) h.57 
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memberikannya. dengan keridhaan Allah swt, dengan niat itu boleh dengan 

niat itu. Karena dalam hadits Nabi saw bersabda: 

إِ نَّمَا اْلَأعْمَاؿُ باِلنػّْيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلّْ امْرِئٍ مَا نػَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إِلَى الِل وَرَسُوْلِهِ  
فَهِجْرَتهُُ إِلَى الِل وَرَسُوْلِهِ،وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ لِدُنػْيَا يُصِيْبػُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يػَنْكِحُهَا فَهِجْرَتهُُ  إِلَى مَ ا 

 هَاجَرَ إِليَْهِ 
Artinya :  

―Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan 
sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan yang 
ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena semata Allah swt dan 
Rasul-Nya maka ia akan mendapat pahala hijrah menuju Allah swt 
dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin 
diperolehnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka ia 
mendapatkan hal sesuai dengan apa yang ia niatkan.‖  

 

Dalam pengertian hadits di atas bahwa menurut para ulama pengertian 

hadits ini ialah jika kita berniat dalam hati dengan niat hanya karena Allah 

dan Rasul-Nya melalui perantara pusaka atau dengan benda lain maka 

hukumnya boleh dengan catatan dengan maksud tersebut. 

Pendapat kedua, dari para ulama yang melarang atau mengharamkan 

perbuatan tadi menggunakan asumsi bisa mendatangkan mudharat misalnya 

menyekutukan Allah, meminta sesuatu selain Allah, dan hal-hal lain yang 

ingin diperoleh tanpa menjelaskan substansinya. Allah swt, maka 

melakukan hal yang demikian menurut para ulama
.
 Diharamkan dalam 

Islam dan sudah jelas bahwa orang yang melakukan hal ini tergolong 

musyrik yang menyekutukan Allah swt. Lantaran Rasulullah saw bersabda 

dalam hadits qudsi:  

عَمَلًا أَشْرَؾَ فِيهِ مَعِى غَيْرِى قاَؿَ اللَّهُ تػَبَارَؾَ وَتػَعَالَى أَناَ أَغْنَى الشُّركََاءِ عَنِ الشّْرْؾِ مَنْ عَمِلَ 
 تػَركَْتُهُ وَشِركَْهُ 

Artinya :  

https://kumparan.com/topic/hijrah
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―Allah swt berfirman,‘Aku tidaklah butuh adanya tandingan-

tandingan. Barangsiapa yang mengerjakan suatu amal dalam keadaan 

menyekutukan Aku dengan selain Aku, maka Aku akan 

meninggalkan dia dan perbuatan syiriknya itu.‖ 

 

Allah berfirman dalam QS Al-Bayyinah/98:5 yang berbunyi : 

ينَ حُنػَفَاءَ   وَمَا أمُِرُوا إِلََّ ليِػَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّْ
Terjemahnya :  

―Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah 
swt dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) 
agama yang lurus

24
.‖ 

 
Dari kedua pemikiran ulama tadi bahwa pertama kita boleh mengimani 

suatu pusaka dengan semata-mata ingin menerima berkah berdasarkan dari 

Allah swt, boleh saja namun menurut pendapat ulama kedua bahwa manusia 

hanya mampu meminta pada Allah swt tidak bisa meminta apa-apa selain 

Allah. Menurut para ulama, apabila seseorang meminta sesuatu selain Allah 

swt, maka orang tersebut menurut para ulama tergolong musyrik yang 

hanya meminta sesuatu selain Allah swt. 

Semua benda atau pusaka yang berupa tongkat, keris, tombak, dan lain-

lain pada dasarnya tidak mempunyai kekuatan apapun, lantaran sumber 

segala kekuatan hanya dari Allah semata. Jadi tidak benar asumsi bahwa 

benda pusaka memiliki kekuatan atau efek terhadap sesuatu. 

Adapun tongkat Nabi Musa yang bisa membelah lautan, mengeluarkan 

mata air di batu, pada dasarnya semua itu untuk memberitahukan kekuasaan 

Allah dan menjadi mukjizat dari Allah untuk meneguhkan kenabian Nabi 

Musa, misalnya pada hadits qudsi diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair. Allah 

swt menceritakan tentang Nabi Musa dengan tongkatnya dalam QS Al 

                                                      
24

 Kementrian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, surabaya: Mahkota, 2002. 

h.50 
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Baqarah/2:60 yang berbunyi : 

نًا قَدْ  وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ  فػَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاؾَ الْحَجَرَ فاَنػْفَجَرَتْ مِنْهُ اثػْنَتَا عَشْرَةَ عَيػْ
 عَلِمَ كُلُّ أنُاَسٍ مَشْرَبػَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبوُا مِنْ رِزْؽِ اللَّهِ وَلََ تػَعْثػَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ 

Terjemahnya: 

―Dan (ingatlah) ketika Musa meminta air kepada Tuhannya untuk 
kaumnya, maka Kami berfirman, ―Pukullah batu itu dengan 
tongkatmu‖ lalu pancarkanlah darinya dua belas mata air, 
sesungguhnya masing-masing suku telah mengetahui tempat 
minum (masing-masing), makan dan minumlah rizki. (yang 
diberikan) Allah. Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi 
dengan berbuat kerusakan‖. 

 

Adapun di dalam QS Al-hadid/57:25, Allah swt berfirman yang 

berbunyi:  

ٓ َ وَانَػْزَلْنَا  زَافَ ليِػَقُوْ َـ النَّاسُ باِلْقِسْطِ  لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبػَيػّْنّٰتِ وَانَػْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتّٰبَ وَالْمِيػْ
هَ  ٓ َ اِفَّ اللّّٰ َ باِلْغيَْبِ   ٓ َ وَرُسُلَه  ٓ هُ مَنْ يػَّنْصُرُ  الْحَدِيْدَ فِيْهِ بأَْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَليِػَعْلَمَ اللّّٰ

 قَوِيّّ عَزيِػْزٌ 
Terjemahnya: 

 ―Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-rasul kami dengan 
membawa bukti-bukti yang nyata kepadanya dan kami telah 
menurunkan Bersama mereka kitab dan keseimbangan (keadilah) 
agar manusia dapat berperilaku adil. Dan kami ciptakan sebongkah 
besi yang padanya terdapat kekuatan yang besar dan banyak 
manfaat bagi manusia, (supaya mereka menggunakan besi itu ) dan 
agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-nya dan 
Rasul-Rasul-Nya sedangkan Allah tidak melihat. Sesungguhnya 
Allah maha kuat dan perkasa.  

Adapun penafsiran ayat diatas dalam tafsir ibnu katsir disebutkan 

bahwa: 

Tafsir Ibnu katsir 

  لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبػَيػّْنَاتِ 
Artinya :  

―Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan 
membawa bukti-bukti yang nyata kepadanya. Yakni mukjizat-
mukjizat, alasan-alasan yang memukau, dan dalil-dalil yang pasti.‖  

 

Artinya :  
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 وَأَنزلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ 

―Dan telah kami turunkan Bersama mereka sebuah al-kitab. Yaitu 
penukilan yang benar‖ 

 وَالْمِيزَافَ 

Artinya :  

―Keadilan. Maksudnya, keadilan mujahid dan Qatadah serta selain 
keduanya mengatakan bahwa keadilan itu ialah perkara hak yang 
diakui oleh pemikiran yang sehat lagi lurus dan bertentangan dengan 
pendapat-pendapat yang sakit lagi tidak benar.‖ 

 
 Seperti pengertian yang disebutkan juga di dalam QS. Hud/11:17 yang 

berbunyi :  

لُوُ  شَاهِدٌ مِنْهُ  نَةٍ مِنْ ربَّْهِ وَيػَتػْ  أَفَمَنْ كَافَ عَلَى بػَيػّْ
Terjemahnya :  

―Apakah (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orang yang ada 
mempunyai bukti yang nyata (Al-Qur‘an) dari Tuhannya‖, dan 
diikuti pula oleh seorang saksi (Muhammad) dari Allah swt

25
.‖ 

 وَأَنزلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بأَْسٌ شَدِيدٌ 
Artinya :  

― Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang 
hebat

26
.‖  

Maksudnya, kami jadikan besi itu sebagai sarana untuk menekan orang 

membangkang terhadap kasus yang hak dan mengingkarinya padahal hujah-

hujah telah ditegakkan di hadapannya. lantaran itu maka Rasulullah saw 

bermukim di mekkah setelah kenabian selama 13 tahun, yang selama itu 

diwahyukan kepada beliau semua surat makkiyah, yang isinya mengandung 

bantahan terhadap orang-orang musyrik, dan penerangan,serta keterangan 

mengenai ketauhidan dan dalil-dalil lainnya. Dan manakala hu‘jah (alasan) 

sudah ditegakkan terhadap orang-orang yang menentang syariat allah, maka 

Allah swt memerintahkan kepada nabinya dan kaum muslim untuk 

                                                      
  

25
 Syaikh Ahmad bin Muhammad Syakir, Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir. h.86. 

26
 Novita Sari, Tabarruj Dalam Alquran (Studi Analisis Surat Hud: Ayat 17 Dalam 

Tafsir Ibnu Katsir) h.66 
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berhijrah.‖  

 

ُـ أَحْمَدُ وَأَبوُ دَاوُدَ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثاَبِتِ بْنِ ثػَوْباَفَ، عَنْ حَسَّافَ  مَا وَقَدْ رَوَى الْإِ
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَؿَ  قاَؿَ رَسُوؿُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  :بْنِ  عَطِيَّةَ، عَنْ أَبيِالْمُنِيبِ الْجُرَشِيّْ الشَّامِيّْ
بعُِثتُ باِلسَّيْفِ بػَيْنَ يدََي السَّاعَةِ حَتَّى يعُبَد اللَّهُ وَحْدَُ  لََ شَريِكَ لَهُ، وجُعِل " :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

لَّةُ والصّْغار عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشبَّه بقَِوٍْـ فػَهُوَ  رِزْقِي تَحْتَ  ظِلّ رمُْحي، وَجَعَلَ الذّْ
هُمْ   مِنػْ

Artinya : 

―Imam Ahmad meriwayatkan—juga Abu Daud—melalui hadits 
Abdur Rahman bin Sabit bin Sauban, dari Hasan bin Atiyyah, dari 
Abul Munib Al-Jarashi Ash-Syami, dari Ibnu Umar yang mengatakan 
bahwa Rasulullah. pernah berkata: Aku diutus dengan pedang 
sebelum hari pembalasan, hingga hanya Allah yang disembah tanpa 
sekutu bagi-Nya. Dan Allah menjadikan rizkiku di bawah naungan 
tombakku, dan menjadikan kehinaan dan kehinaan bagi orang-orang 
yang menentang perintahku; Dan barang siapa yang meniru suatu 
kaum, maka dia termasuk di antara mereka.‖ 

 

Tafsir Al-Misbah ( Qurais Shihab) 

Kami benar-benar sudah mengirim Rasul pilihan kami dengan beberapa 

mukjizat yang kuat beserta mereka Kami turunkan pula kitab-kitab suci 

yang berisi hukum-hukum, hukum-hukum agama, dan timbangan yang 

mewujudkan keadilan dalam hubungan antar manusia
27

. 

Kemudian Kami juga membangun besi yang bisa digunakan sebagai alat 

untuk menyiksa orang lain dalam perang selain memiliki banyak manfaat 

lain di masa damai. Ini semua agar manusia dapat menggunakan besi dalam 

berbagai kebutuhan hidup dan agar Allah dari alam gaib mengetahui siapa 

yang membela agama dan rasul-Nya. 
 

Ayat ini menyebutkan bahwa besi mempunyai kekuatan yang bisa 

merugikan dan juga dapat berguna bagi manusia. Bukti terkuat berdasarkan 

                                                      
27

 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: Lentera hati 2, 2002) h.37. 
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hal ini merupakan bahwa besi lembaran, dengan berbagai jenisnya, semakin 

unggul dalam ketahanan terhadap panas, daya tarik, karat, dan kerusakan, 

serta cukup fleksibel untuk menampung magnet. 

Terdapat juga dalam kisah Nabi Musa dengan tongkatnya, Allah tidak 

langsung mengeluarkan pegas dari batu meskipun Allah mampu 

melakukannya, tetapi Allah terlebih dahulu memerintahkan Nabi Musa 

untuk memukulkan tongkatnya ke batu. Hal ini mengandung hikmah, yaitu 

usaha-usaha yang biasa dilakukan oleh manusia meskipun mereka adalah 

para nabi. Perintah Allah kepada Musa menjadi pelajaran bagi Musa untuk 

berusaha walaupun dengan usaha yang mudah. 

Adapun aturan penggunaan atau penyimpanan benda pusaka adalah 

sebagai haram dan berakibat kekufuran, dan apabila meyakini bahwa pusaka 

itu memiliki kekuatan tersendiri yang mempengaruhi sesuatu selain Allah. 

Haram tapi tidak kufur, pelakunya dihukum Fasiq, jika yakin pusaka itu 

memiliki kekuatan dan berpengaruh pada benda lain tapi tetap percaya 

semuanya dari Allah. 

E. Perspektif Hukum Islam mengenai Adat di Tanah Mandar 

Di era terkini ini, masyarakat di Sulawesi Barat masih menyimpan hal-

hal unik terkait yang mungkin kita anggap sebagai sesuatu yang tidak biasa, 

namun masyarakat di Sulawesi Barat khususnya di Tanah Mandar masih 

banyak yang melakukan kegiatan tersebut meski di tengah hiruk pikuk era 

modern. ini. Kebiasaan atau adat istiadat yang masih dipertahankan yaitu 

kesakralan suatu pusaka yang diyakini oleh Masyarakat Mandar membawa 

rezeki atau sebagainya. 
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Hal ini dikarenakan adanya warisan dari nenek moyang karena 

Masyarakat Mandar masih mempercayai adanya bala, yang mereka yakini 

jika hal tersebut tidak dilakukan dan juga bisa mendapatkan sanksi dari 

hukum adat yang berlaku di daerah tersebut atau peringatan kepada 

masyarakat Mandar. jika mereka tidak melakukan ini. yaitu untuk 

mengkeramatkan benda pusaka. 

Pada dasarnya hukum Islam dan hukum adat bagi mereka sangat jauh 

berbeda, karena menurut hukum Islam
28

, menurut masyarakat Mandar, 

ketika ada peringatan hari besar Islam, bagi mereka yang tidak terbiasa 

melakukan kegiatan adat seperti membersihkan pusaka.sebuah ritual 

sebelum melaksanakan acara utama dalam menyelenggarakan hari besar 

Islam.  Berbeda lagi dengan syariat Islam biasanya hanya melakukan 

kebiasaan yang sangat berbeda dengan adat masyarakat Mandar yang biasa 

mereka lakukan, misalnya pada saat memperingati hari besar Islam biasanya 

hanya dilakukan dengan mendengarkan tauziah dari ustadz atau khatib di 

waktu acara besar Islam. 

Dan mengapa masih banyak orang Mandar yang masih mempertahankan 

adat atau kebiasaan membersihkan pusaka yang disakralkan bagi mereka, 

yaitu:  

1. Masih menghormati apa yang diperjuangkan para pendahulu atau nenek 

moyang mereka 

2.  Untuk melestarikan budaya suku Mandar agar nantinya penerus 

setelahnya tetap dapat melihat situs peninggalan nenek moyangnya 

                                                      
28

 Darwah Hamzah, Abdulrahiem Kamaruddin Pelopor Pengantar Agama Islam di 

Daerah Mandar, Panji Masyarakat 1, (1976) h.26-28. 
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3. Untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta, baik bagi yang beragama 

Islam maupun bukan, untuk selalu mengingat ciptaan Tuhan. 

Dari sini mereka beranggapan bahwa apa yang sudah menjadi kebiasaan 

yang diturunkan oleh para pendahulu mereka sesuai dengan ajaran Islam 

selama tidak ada unsur kemusyrikan atau hal lain dapat dipertahankan atau 

diteruskan untuk kepentingan masyarakat Mandar atau kaum muda. 

generasi yang belum pernah melihat jejak perjuangan para pendahulunya.  

Jika kita perhatikan dari pendapat masyarakat di Tanah Mandar bahwa 

masyarakat tersebut yang masih mempertahankan hal itu karena didasarkan 

dengan sebuah pandangan mereka yang dilihat dari sisi keris, badik, dan 

lain sebagainya. Adapun pandangan mereka terhadap sisi keris, badik, atau 

sebagainya dilihat dari yaitu : 

1. Jenis pamor pada sebuah pusaka tersebut  

2. Jenis kayu yang dipakai pada sebuah pusaka tersebut  

3. Dari aksesoris yang digunakan pada sebuah pusaka  

Dari 3 poin diatas bahwa masyarakat Mandar tidak semerta-merta 

melakukan hal tersebut tanpa didasari dari penglihatan atau pengamatan dari 

seorang ahli ataupun sipembuat pusaka tersebut. Dan  secara penjelasan 3 

poin tersebut bisa dijelaskan apa maksud dari ke 3 poin tersebut, yatitu : 

 Jenis pamor pada pusaka 

Bagi pandangan mereka masyarakat Mandar, melihat pamor ataupun 

sebuah tekstur pada pusaka tersebut diyakini mereka bahwa setiap tekstur 

pada pusaka tersebut memiliki makna yang berbeda-beda yang menjadi 

keberuntungan bagi mereka yang sesuai dengan ajaran agama islam yang 
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dipandang dari sisi pandangan mereka sendri.  

 Jenis kayu pada pusaka  

Masyarakat Mandar juga meyakini bahwa penggunaan kayu pada 

sebuah pusaka yang dikeramatkan tidak sembarangan karena jika sebuah 

benda pusaka keramat tersebut menggunakan kayu yang sembarangan bisa 

saja si pemilik benda keramat tersebut akan mengalami hal yang tidak baik 

bagi menurut kepercayaan orang disana tersebut. 

 Aksesoris pada pusaka yang dikeramatkan 

Benda pusaka yang dikeramatkan biasanya memiliki sebuah tanda 

kebesaran bagi si pemilik benda pusaka yang dikeramatkan tersebut. Karena 

bagi menurut masyarakat disana jika seseorang memiliki benda pusaka yang 

dikeramatkan yang memiliki sebuah ciri khas tersendiri bagi mereka adalah 

sebuah symbol entah itu simbol kerezekian, simbol kewibawaan, dan 

simbol-simbol lainnya yang bagi mereka bisa mendatangkan sesuatu hal 

atas dasar hukum Allah swt.  

F. Menurut Hukum Undang-undang 

Di negara kita Indonesia masih memegang teguh yang Namanya aturan 

dan undang-undang dasar negara, pada undang-undang tersebut juga banyak 

mengatur tentang banyak peraturan mulai dari undang-undang tentang 

HAM, ketertiban masyarakat, dan undang-undang tentang menjaga cagar 

budaya ataupun situs bersejarah tersebut. 

Namun pada masyarakat biasanya masug banyak yang bingun tentang   

tujuan aturan itu dibuat, lantaran didalam undang-undang no 11 tahun 2010 

tentang cagar budaya disebutkan bahwa :  
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1. bahwa warisan budaya adalah kekayaan budaya bangsa sebagai wujud 

pemikiran dan perilaku dalam kehidupan manusia yang penting untuk 

memahami dan mengembangkan sejarah, ilmu pengetahuan, dan budaya 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga 

perlu dilestarikan dan dilestarikan. dikelola secara tepat melalui upaya 

perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka 

memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

2. bahwa untuk melestarikan warisan budaya, negara bertanggung jawab 

untuk mengatur perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan 

budaya. 

3. bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan 

kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan 

meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melindungi, 

mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. 

4. bahwa dengan perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, 

diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademik, ekologi, dan 

ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

5. bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar 

Budaya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan 

kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu diganti. 

Dari penjelasan diatas bahwa memang bagi masyarakat biasa dalam hal 

memandangi undang-undang diatas itu tidak relefan bagi mereka, karena 

disatu sisi mereka menjaga warisan budaya yang ada di Sulawesi Barat 
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dengan berpegang undang-undang diatas dan hukum adat mereka tetapi 

disatu sisi mereka masih takut ketika mereka ingin membawanya keluar ke 

tempat sebuah acara adat tetapi mereka di dapati oleh oknum apparat negara 

dengan berdalih alasan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat no. 12 Tahun 

1951 tentang Perubahan (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang 

Republik Indonesia Bekas Nomor 8 Tahun 1948 (―UU Drt. No. 12/1951‖) 

yang berbunyi:  

1. Setiap orang yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, 

menerima, berusaha memperolehnya, menyerahkan atau berusaha 

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau 

memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan 

atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, tikam, atau tikam, 

diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. 

2. Dalam arti senjata pukul, senjata tikam atau senjata tikam dalam pasal 

ini tidak termasuk barang-barang yang jelas-jelas dimaksudkan untuk 

digunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau 

untuk tujuan melakukan pekerjaan yang sah atau yang mempunyai 

tujuan nyata. . sebagai benda pusaka atau benda purbakala atau benda 

gaib. 

Dalam penjelasan diatas bahwa terkait 2 peraturan hukum tersebut 

menjadi kontroversi karena disatu sisi ingin menjaga warisan budaya tetapi 

disatu sisinya lagi dalam peraturan tersebut melarang seseorang untuk 

membawa benda tajam dalam bentuk apapun seperti keris, badik, dan lain 
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sebagainya
29

. Tetapi justru menurut masyarakat Mandar bahwa ketika benda 

pusaka tersebut bisa saja menjadi benda tajam yang di larang oleh negara 

dikarenakan :  

1. Di salahgunakan oleh pihak tertentu dalam hal ingin mengancam 

nyawa seseorang 

2. Menjadi alat kejahatan dalam hal ingin merebut harta seseorang itu 

Jadi bagi mereka masyarakat Mandar bisa membawa benda pusaka 

tersebut dalam hal tertentu saja seperti upacara adat setempat, penggelaran 

festival budaya, dan hal-hal lainnya yang bersifat positif dalam menjaga 

warisan budaya Mandar dalam hal merawat benda pusaka. 

Adapun dasar hukum Undang-undang no 11 tahun 2010 tentang cagar 

budaya yang telah dijelaskan diatas memiliki dasar hukum pasal 20, pasal 

21, pasal 32 ayat (1), dan pasal 33 ayat (3) undang-undang dasar negara 

republic indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa negara memajukan 

kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin 

kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai 

budayanya sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh 

warga negara.  

 Dengan kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai budi luhur 

yang harus dilestarikan guna memperkuat pengalaman Pancasila, 

meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan 

kebanggaan nasional. Berdasarkan amanat undang-undang dasar negara 

republik Indonesia tahun 1945 itu, pemerintah mempunyai kewajiban 

                                                      
29

 Undang-undang Republik Indonesia, Cagar Budaya, Nomor 11 (2010).  
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melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan sehubungan itu, seluruh hasil 

karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan 

datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan, sebagai karya 

warisan budaya masa lalu, cagar budaya menjadi penting perannya untuk 

dipertahankan keberadaannya. 

Dalam undang-undang yang dimaksud diatas ialah: 

1. Cagar Budaya adalah warisan budaya yang berupa Benda Cagar 

Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs 

Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air 

yang perlu dilestarikan karena mempunyai fungsi penting. nilai 

sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau budaya 

melalui proses penetapan. 

2. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan 

manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa suatu 

kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya 

yang mempunyai hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah 

perkembangan manusia. 

3. Bangunan Cagar Budaya adalah bangunan binaan yang terbuat dari 

benda alam atau benda buatan untuk memenuhi kebutuhan ruang 

berdinding dan/atau tidak berdinding, serta atap. 

4. Bangunan Cagar Budaya adalah bangunan binaan yang terbuat dari 

benda alam dan/atau benda buatan untuk memenuhi kebutuhan 
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ruang bagi kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana dan 

prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. 

5. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di 

perairan yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar 

Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan 

manusia atau bukti peristiwa masa lalu. 

6. Kawasan Cagar Budaya adalah kesatuan ruang geografis yang 

memiliki dua atau lebih Situs Cagar Budaya yang letaknya 

berdekatan dan/atau menunjukkan ciri keruangan yang khas. 

7. Kepemilikan merupakan hak yang paling kuat dan paling penuh atas 

Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan 

kewajiban untuk melestarikannya. 

8. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemiliknya kepada 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola 

Cagar Budaya dengan memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban 

melestarikannya. 

9. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki 

oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum 

berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya. 

10. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau 

penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada orang lain atau 

kepada negara. 

Pelestarian benda pusaka untuk menjaga warisan budaya didasarkan : 

a. Pancasila 
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b. Bhinneka Tunggal Ika 

c. kenusantaraan 

d. keadilan 

e. ketertiban dan kepastian hukum 

f. kemanfaatan 

g. keberlanjutan 

h. partisipasi 

i. transparansi dan akuntabilitas.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Lapangan (file 

Research) yakni pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan  di 

teliti melalui metode wawancara, Observasi, dan Dokumentasi serta 

menguraikan Fakta yang ada di Lapangan guna mendapatkan data yang 

Akurat dan Relevan  di masyarakat setempat ataupun tempat-tempat yang 

bisa ditanyakan mengenai hal penelitian ini30.
 

2. Lokasi Penelitian  

 Penelitian Lapangan akan menulusuri bagi peneliti untuk lebih banyak 

mengambil Informasi secara langsung ke daerah Mandar tepatnya di 

Kabupaten Majene Kecamatan Pamboang hal tersebut dilakukan agar 

menentukan segala sesuatu yang diperlukan untuk keperluan peneliti. 

B. Pendekatan Penelitian 

   

Pendekatan penelitian tergolong dengan penelitian Normatif. 

Pendekatan Normatif merupakan pendekatan yang memandang agama dari 

segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum 

terdapat pemikiran manusia. Dari penelitian Hukum Mazhab jenis ini masuk 

ke dalam kategori penelitian yang yuridis normatif atau penelitian hukum 

mazhab perpustakaan, oleh karena itulah dalam penelitian tersebut bahan 

pustaka merupakan data yang sangat dasar yang didalam ilmu penelitian 

                                                      
30

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2002) h.23. 
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yang digolongkan sebagai data sekunder. 

 Pendekatan yang kami pakai sebagai peneliti ialah : 

1.  Pendekatan Hukum Islam  

 Pendekatan Hukum Islam adalah suatu pendekatan yang memandang 

agama dari segi ajarannya yang pokok dan asliu dari Allah swt yang 

didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.  

2. Pendekatan Budaya  

 Pendekatan Budaya ialah suatu pendekatan yang dimana kita mendekati 

masyarakat dengan cara mengikuti budaya atau kebiasaan suatu masyarakat 

yang ada disana.  

 Selain dari pada pendekatan normatif dengan mengkaji hukum yang 

dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. 

Pengumpulan data yang digunakan menggunakan pedoman wawancara dan 

pengamatan.  

C. Sumber Data  

 Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data tentang objek yang 

akan diteliti yang dapat diperoleh dan dikumpulkan. Sehingga sumber data 

merupakan sesuatu yang fundamental dalam suatu penelitian. Adapun 

sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan data 

yang diperoleh dari study kepustakaan dan mempunyai kekuatan yang 

mengikat. Sumber bahan hukum ini terbagi menjadi 2, yaitu:  

1. Data Primer   

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang bersifat autoratif artinya yang 

mempunyai otoritas yang merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang 
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dilakukan oleh lembaga yang berwenang tersebut. Bahan hukum primer 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat para ulama, Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan Undang-

undang no 11 tahun 2010. 

2. Data Sekunder 

Bahan Hukum sekunder yang digunakan adalah data yang diambil dari 

studi keputusan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah skripsi, 

buku-buku, artikel dan jurnal, serta dokumen yang berkenaan dengan 

permasalahan yang akan dibahas. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data 

melalui Wawancara, Observasi, Dokumentasi serta studi kepustakaan 

(Library Research) :  

1. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan 

jalan berkomunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh kedua 

belah pihak yaitu antara peneliti atau pewawancara (Interviewer)  dengan 

seseorang yang akan diwawancarai  yang kemudian akan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan dan terwawancara interviewee yang akan 

memberikan jawaban atas pertanyaan diberikan. 

2. Observasi  

  Observasi merupakan pengamatan secara langsung objek yang akan 

diteliti dilokasi penelitian guna mendapatkan data yang lebih jelas31. 
Peneliti 

                                                      
31

 Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, Metode Penelitian Survey (Jakarta: LP3S, 

1981) h.54. 
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akan menggunakan alat bantu guna memperlancar observasi dengan 

menggunakan  buku catatan sehingga sebagian data-data yang diperoleh 

dari lapangan melalui observasi dapat secara langsung dicatat. 

3. Dokumentasi  

 Dokumentasi adalah pengumpulan data keterangan seperti foto, kutipan 

materi dan berbagai bahan referensi lain yang berada di lokasi penelitian 

dan dibutuhkan untuk keperluan data yang valid. Peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitian dimudahkan dengan penggunaan pedoman 

wawancara.  

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang akan digunakan dalam 

pengumpulan data penelitian. Adapun instrumen penelitian yang akan 

digunakan oleh penulis selain diri peneliti itu sendiri alat yang digunakan 

juga adalah HP yang digunakan untuk merekam percakapan pada saat 

melakukan Interview atau merekam segala bentuk kegiatan pada saat 

melakukan penelitian. Selain digunakan untuk merekam, handphone juga 

dilakukan untuk dokumentasi kegiatan. 

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data    

Dalam penelitian ini teknik pengelolaan yang peneliti gunakan yaitu 

dengan mengumpulkan data (Koleksi Data) melalui sumber referensi (buku, 

jurnal dokumentasi serta melalui wawancara) selanjutnya mereduksi data, 

merangkum, memilih hal-hal pokok serta memfokuskan terhadap hal-hal 

yang penting supaya tidak terjadi yang namanya  pemborosan kata atau 

kalimat sebelum memverfikasi atau menyimpulkan penelitian yang telah 
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didapatkan32. 

Selain data dari yang diperoleh maka penelus akan menganalisa data 

secara kuantitatif yaitu dengan cara menguraikan atau menjabarkan hasil 

penelitian secara lebih jelas dan sistematis yang kemudian akan di tarik 

suatu kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
32

 Himawati, Fenti, Metodologi Penelitian, (Bandung: PT Rajagrafindo Persada, 2017) 

h.68. 



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Majene merupakan salah satu dari 6 kabupaten dalam 

Wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang terletak di pesisir pantai barat 

Provinsi Sulawesi Barat memanjang dari selatan ke utara. Letak geografis 

Kabupaten Majene ini berada antara 20 38‘ 45‖ bujur timur, dengan jarak ke 

Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat (Kota Mamuju) kurang lebih 146 km. 

Luas daerah Kabupaten Majene adalah 947,84 km2 atau 5,6% dari luas 

Provinsi Sulawesi Barat yang secara administratif berbatasan dengan 

Wilayah-Wilayah Kabupaten Mamuju di sebelah Utara, Kabupaten Polewali 

Mandar dan Kabupaten Mamasa di sebelah Timur, teluk Mandar di sebelah 

Selatan dan selat Makassar di sebelah Barat.  

 

 
Gambar 4.1 Kecamatan Banggae 

Sebenarnya, bersama dengan Kabupaten Banggae Timur, Kabupaten 

Banggae adalah bagian dari Kota Majene. Tetapi, kota Majene belum 

otonom. Untuk pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Majene, 

setidaknya dua Kecamatan harus dibagi menjadi empat Kecamatan. Sebagai 

syarat terbentuknya kota otonom minimal harus mencakup empat 

Kecamatan. Banggae adalah salah satu dari delapan Kecamatan di
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Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Kota Banggae terdiri dari dua 

desa dan enam Kecamatan.
33

 

Luas wilayah Kota Banggae adalah 25,15 km2 dan jumlah penduduk 

pada tahun 2016 adalah 41.370 jiwa, sehingga kepadatan penduduknya 

adalah 1.645 jiwa per km2. Sekitar 25 persen penduduk Kabupaten Majene 

tinggal di Kota Banggae. Kota Banggae meliputi dua desa dan enam 

kelurahan dengan luas berkisar antara 2,14 km2 (Galung) hingga 4,49 km2 

(Pangali-Ali). Sedangkan jumlah penduduk berkisar antara 1.998 jiwa 

(Palipi Soreang) hingga 10.662 jiwa (Pangali-Ali). 
34

Dengan demikian, 

lebih dari 25 persen penduduk Kota Banggae tinggal di Desa Pangali-Ali. 

B. Bentuk Prosesi Ritual Pencucian Benda Pusaka yang Dikeramatkan di 

Kecamatan Banggae Kabupaten  Majene.  

Pada masyarakat majene khususnya di Kecamatan Banggae itu 

melakukan sebuah ritual ataupun sebuah adat kebiasaan yang biasa 

dilakukan pada hari-hari tertentu. Misalnya adat pa’panaung lopi 

(menurunkan perahu/kapal) dan sayyang pa’tudu (kuda menari) dan acara-

acara adat lainnya yang di lakukan hari besar kota tersebut
35

. Sebelum 

melakukan sebuah adat tradisi tersebut itu masyarakat menunjuk pemangku 

adat atau sesepuh untuk melakukan sebuah pembersihan benda keramat 

yang di simpan oleh keturunan-keturunan raja itu sendiri.  

Pemangku adat tersebut biasanya sebelum melakukan prosesi 

pembersihan atau pencucian Benda Pusaka tersebut seperti keris dan badik 

itu melakukan sebuah doa kepada Allah swt 
36

dengan niat pemangku adat 

                                                      
33

 Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh 

Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Majene h.69 
34

 Asdy, H. Ahmad. 2003. Mandar dalam Kenangan. Makassar: Yayasan Putra Mandar. 

h.67 
35

 Alimuddin, M. Ridwan. 2005. Orang Mandar Orang Laut: Kebudayaan Bahari 

Mandar Mengarungi Gelombang Perubahan Zaman- ]akarta: Kepustakaan Populer 

Gramedia. h.48 
36

 Abbas, Ibrahim. 200a. Pendekatan Budaya Mandar. Makassar: UD Hijrah Grafika. 

h.55 
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tersebut semoga di lakukannya prosesi pencucian atau pembersihan Benda 

Pusaka ini dengan sesuai tuntunan ajaran Islam agar mendapatkan ridha dari 

Allah swt dan keberkahan rezeki dalam melakukan sebuah proses ritual adat 

tersebut ini.  

Pada dasarnya menurut pemangku adat yang melakukan prosesi 

pencucian Benda Pusaka tersebut menyatakan bahwa ada 3 aspek yang 

melatar belakangi adat ini masih dilestarikan hingga saat ini
37

. Yaitu : 

1. Menjaga warisan yang telah diberikan oleh nenek moyang 

mereka agar generasi selanjutnya dapat melihat jejak nilai-nilai 

perjuangan para pahlwan yang tertuai dalam Benda Pusaka keris 

dan badik.  

2. Menjaga harkat dan martabat sebagai suku Mandar untuk tetap 

mempertahankan jati diri mereka agar tidak di ambil oleh pihak 

manapun untuk megklaim bahwa budaya ini adalah milik 

mereka. 

3. Untuk menjaga nilai-nilai agama yang terdapat dalam sebuah 

karya yang dijadikan sebuah pusaka oleh nenek moyang dahulu. 

Pada dasarnya semua perbuatan atau kegiatan seperti pencucian Benda 

Pusaka seperti keris dan badik itu memiliki nilai-nilai Islam yang telah 

disampaikan oleh para ulama dan juga cara menyiarkan ajaran islam dahulu 

itu dengan budaya-budaya yang di lakukan oleh orang-orang terdahulu yang 

masih dipertahankan hingga saat ini di Tanah Mandar tersebut
38

. Dan juga 

menurut para pelestari adat dan budaya yang ada di Tanah Mandar itu 

bahwa arti dari pada sebuah pusaka itu ialah melambangkan jati diri 

seseorang dan melambangkan juga arti dari pada sebuah ketegasan 

                                                      
37

 Ayatullah Khumaeny, (26 Tahun), Wiraswasta/penggiat budaya, Wawancara, 

Majene, 28 Agustus 2022 
38

 Rusnining, (24 tahun), Wiraswasta/penggiat seni rupa, Wawancara, Majene, 28 

Agustus 2022 
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seseorang untuk menunjukkan jati diri seseorang itu guna orang yang 

melihat seseorang tersebut menjadi lebih segan dan menjadi penanda bahwa 

orang tersebut bukan dari kalangan bawa atau kalangan rendah.  

Dari pernyataan di atas bahwa makna dan arti sebuah pusaka tersebut 

bisa juga diartikan sebagai penanda ras atau kasta seseorang yang dilihat 

dari sebuah pusaka itu sendiri, mulai dari gagang dari pada sebuah pusaka 

tersebut atau aksesoris yang di gunakan pada sebuah pusaka tersebut. Dan 

juga pada sebuah pusaka tersebut kita juga bisa melihat dari arti atau makna 

dari sebuah pusaka tersebut dari jenis besinya dan bahan apa yang di 

gunakan pada sebuah pusaka tersebut. 
39

Dari beberapa aspek di atas bahwa 

pusaka juga tidak sembarang orang yang memiliki pusaka tersebut 

dikarenakan pada saat itu pusaka hanya orang tertentu yang dibuatkan 

pusaka tersebut seperti keris dan badik, beda hanya di zaman Sekarang 

semua orang bisa memiliki badik dan keris tetapi tidak di kategorikan 

sebagai pusaka karena yang masuk kategori pusaka ialah yang memiliki 

nilai sejarah atau nilai perjuangan yang pada saat itu memiliki peran 

sehingga bernilai sejarah dan dapat di kategorikan sebagai pusaka tersebut.  

Adapun makna yang terdapat pada sebuah pusaka tersebut seperti keris 

dan badik itu, sebagai berikut :  

a. Gagang pada sebuah pusaka keris dan badik  

Pada dasarnya disebuah pusaka tersebut seperti badik dan keris itu tidak 

sembarang untuk memilihkan pada pusakanya untuk diberikan kepada 

pusakanya, apalagi pada seorang Bangsawan atau Raja itu tidak sembarang 

diberikan gagang kepada pusaka bangsawan tersebut
40

. Adapun jenis 

gagang yang diberikan kepada pusaka tersebut seperti keris dan badik yang 

                                                      
39

 Muhammad Ansar, (41 tahun), PNS( staf SMK 1 Majene) / penggiat Budaya, 

Wawancara, Majene, 28 Agustus 2022 
40

 S. Hadi Bafaqhi, (28 tahun), Pelayaran dan Penggiat Budaya, Wawancara, Majene, 

28 Agustus 2022 
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biasa digunakan pada seorang bangsawan atau raja yaitu : 

 Gading gajah 

Menurut Sebagian orang dan menurut pandangan ketua Adat yang ada 

di Tanah Mandar jika seseorang yang memiliki jenis gagang seperti gading 

tersebut memiliki makna sebuah anugrah dari tuhan karena gajah memiliki 

rasa atau kasta yang tinggi di banding hewan-hewan yang ada disekitarnya. 

Akan tetapi gading juga bisa bermakna kutukan bagi pemilik pusaka yang 

Ketika pusaka tersebut disalah gunakan untuk hal-hal tertentu seperti 

menyantet seseorang Dan lain sebagainya
41

. Dan bisa juga bermakna 

menambah wibawa seseorang Ketika keris dan badik tersebut yang 

memiliki gagang berbahan gading itu dapat menambah aura wibawa 

seseorang juga sebagai simbol  ketegasan seseorang dalam menjalankan 

kepemerintahan bagi Raja-Raja pada saat itu. 

 
  Gambar 4.2 Gagang dari Gading Gajah 

 Tanduk Kerbau 

Jenis gagang ini yang memakai tanduk kerbau memiliki makna 

perlawanan karena jenis gagang ini hanya diperuntukkan pada pejuang yang 

arti maknanya ialah Ketika para pejuang tersebut itu tidak hanya memiliki 

nyali yang kuat akan tetapi pada sebuah pusaka juga harus memiliki nyali 

yang besar untuk melawan ketidak adilan pada masa pemerintahan pada saat 
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 Maming Gondong, (20 tahun), pelajar mahasiswa penggiat budaya dan ketua 

lembaga pusaka Mandar Saloghang, Wawancara, Majene, 28 Agustus 2022 
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itu. Makanya biasa kita melihat seekor kerbau Ketika ingin melawan dia 

tidak akan berhenti melawan sebelum lawannya mati ataupun terluka. 

Dari penjelasan di atas bahwa dari ke 2 jenis bahan gagang ini pada 

sebuah pusaka itu bukan hanya pusaka tersebut di gunakan untuk upacara-

upacara adat yang biasa di lakukan Ketika hari besar daerah Sulawesi Barat 

akan tetapi pusaka juga di gunakan pada saat itu untuk melawan para 

penjajah yang Ketika itu menjajah Tanah Mandar di Sulawesi Barat pada 

saat itu
42

. 

 

 

            Gambar 4.3 Gagang dari Tanduk Kerbau 

b. Jenis kayu pada sebuah pusaka keris dan badik 

Melihat dari aspek pusaka tersebut memang bukan orang sembarang 

yang memiliki pusaka tersebut seperti keris dan badik yang memiliki 

gagang gading pada pusakanya di karenakan gading  gajah memiliki makna 

yang terhormat atau ras dan kasta yang tinggi dan juga sebelum masuknya 

Islam di Sulawesi Barat dulu gajah juga pernah dijadikan sebagai Tuhan 

bagi yang beragama Hindu dan Budha pada saat itu. 

Makna dari simbol pusaka juga bukan hanya diliat dari gagang dari 

pusaka tersebut akan tetapi diliat juga dari jenis kayu yang dipakainya 
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 Ridhai Ahmad, (31 tahun), PNS/Dosen STAIN dan penggiat budaya, Wawancara, 

Majene, 28 Agustus 2022 
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karena menurut pandangan tokoh adat disana menyatakan bahwa pada 

sebuah pusaka keris dan badik tidak boleh sembarang memilih kayu pada 

pusaka dan dilihat juga dari si pemilik pusaka tersebut siapa yang 

memilikinya nantinya. Jenis kayu tersebut yang biasanya digunakan pada 

sebuah pusaka keris dan badik tersebut yakni kayu cenrana, kayu santigi, 

dan kayu kemuning.  

Dari ke 3 jenis kayu tersebut memiliki makna yang mungkin Sebagian 

orang beranggapan bahwa kayu tersebut itu hanyalah kayu biasa akan tetapi 

menurut para tokoh-tokoh adat ke 3 jenis kayu tersebut yang terdapat pada 

sebuah pusaka tidak sembarang orang pada saat itu memakai jenis kayu 

tersebut karna hanya orang-orang pilihan yang memakai ke 3 jenis kayu 

tersebut
43

. Di antaranya yaitu para ulama, pemangku adat, dan para 

bangsawan yang memang diperuntukkan untuk memakai jenis kayu 

tersebut.  

Adapun makna dari ke 3 jenis kayu tersebut yaitu : 

 Kayu cenrana  

Jenis kayu ini biasanya digunakan untuk bahan kecantikan pada masa 

dahulu karena kayu tersebut ini memiliki wangi yang khas tersendiri di 

banding dengan kayu yang lain, makanya para bangsawan ataupun para 

tokoh adat dan agama banyak menggunakan kayu tersebut ini yang 

dijadikan sebagai sarung atau tempat bagi pusaka tersebut dengan sebagai 

makna bahwa sekiranya wangi dari aroma kayu ini dapat menjaga keawetan 

pusaka tersebut dan wangi pada kayu ini yang tersimpan pusaka tersebut 

semoga Ketika berhadapan musuh atau Ketika ingin bertemu seseorang 

dapat menjadi segan dan dapat menghormati kita dengan baik dan sopan.  

 Kayu Santigi  
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Jenis kayu ini dengan ciri yang mempunyai khas tersendiri di banding 

dengan kayu yang lain karena kayu ini memiliki julukan ―Raja Kayu 

Bertua”. Mengapa kayu tersebut ini memiliki julukan di atas karena 

sebagian Masyarakat yang ada di Tanah Mandar tersebut meyakini bahwa 

kayu ini daapat menghindari dari segala marabahaya dari gangguan-

gangguan mahkluk halus ataupun gangguan santet yang biasanya pada 

Masyarakat masih terjadi hingga saat ini. Oleh karena itu, banyak dari 

masyarakat yang menyimpan kayu tersebut di sampin pintu rumah atau 

dibawah tempat tidur mereka.  

Kayu ini juga biasanya dijadikan aksesoris atau hiasan dinding atau 

rumah untuk mempercantik tampilan suasana rumah. Dan juga bagi 

pemangku adat atau tokoh agama disana memilih kayu ini untuk dijadikan 

sebagai dari pada aksesoris pada sebuah pusaka keris dan badik itu sendiri.  

Kayu santigi ini juga memiliki berbagai jenis, Santigi Darat, warna dari 

santigi Darat ini lebih gelap dan akan semakin gelap jika dihimpit oleh 

benda – benda keras. Santigi Darat mempunyai tekstur yang lebih kasar 

dengan pola warna yang tidak merata. Biasanya santigi Darat hidup di 

Daratan yang tandus dan berbatu, karena habitatnya yang keras dan terus 

diburu maka santigi Darat lebih langka dari pada santigi laut. 

  Kayu kemuning  

Berdasarkan pendapat masyarakat yang di Daerah Banggae tepatnya di 

Kabupaten Majene  jenis kayu yang satu ini banyak di cari oleh semua 

orang karena kayu tersebut ini banyak memiliki manfaat bagi Kesehatan. 

Salah satu manfaat yang terkandung dalam kayu tersebut ini adalah bisa 

menurunkan berat, menghaluskan kulit, dan meredakan sakit gigi. Selain 

dari sisi Kesehatan kayu kemuning ini juga banyak dijadikan kerajinan 

tangan seperti perabot rumah tangga, kotak tissue, ukiran pada hiasan 

dinding, dan untuk pembuatan warangka pada sebuah keris ataupun keris.  



48 

 

 

 

Dari penjelasan di atas bahwa manfaat kayu ini banyak sekali 

kegunaannya salah satunya ialah untuk pembuatan warangka pada sebuah 

keris dan badik pada sebuah pusaka tersebut. Dan memang Ketika 

pembuatan sebuah warangka keris atau badik biasanya hanya daerah-

daerah tertentu memakai kayu tersebut ini di karenakan kayu ini sulit untuk 

didapatkan dan hanya para raja dan bangsawan yang boleh menggunakan 

kayu tersebut di karenakan kayu ini sulit di dapatkan dan Langkah, tetapi 

pada saat ini semua masyarakat telah bisa menggunakan kayu tersebut 

untuk di jadikan warangka keris atau badik tersebut. 

Adapun pepatah Mandar mengatakan bahwa : 

 ―dotai sisaraq salakka annaq uluttaq dadi tia sisaraq loa 

tongatta” 

Artinya :  
― Lebih baik berpisah badan dari kepala dari pada menginkari 
sebuah perkataan‖ 

Makna dari pepatah tersebut bahwa pada saat seseorang membuat suatu 

perjanjian pada teman ataupun kerabat lainnya maka pantang seseorang 

untuk menginkari janji tersebut dan Ketika janji itu di ingkari atau tidak di 

tepati maka pada saat itu untuk menebus atau menepati janji kepada 

seseorang biasanya pada zaman dulu Ketika sebuah musyawarah atau 

pembicaraan yang baik maka badik dan keris lah yang menjadi alat 

perantara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Entahkah itu terkait 

masalah siri’ (harga diri) atau masalah janji yang tidak dapat di tepati yang 

telah melalui permusyawaratan atau pembicaraan yang baik
44

. 

Badik dan keris juga menjadi sebuah acuan pada masyarakat pada saat 

itu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan karena sebelum masuk 

undang-undang untuk mengatur hukum yang ada pada zaman itu maka 

hukum adat yang menjadi acuan pada masyarakat dahulu. Badik dan keris 
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juga menjadi sebuah alat untuk dijadikan sebuah sarana pengobatan yang 

digunakan tabib (orang yang mengobati zaman dahulu) karena mereka 

meyakini bahwa kandungan pada sebuah material besi tersebut bisa 

menyembuhkan segala macam penyakit dengan niat kepada Tuhan bahwa 

semoga penyakit yang di derita seseorang itu dapat bisa di sembuhkan atas 

izin Tuhan.  

Dari beberapa penjelasan diatas bahwa pusaka tidak hanya menjadi alat 

untuk berperang melainkan di jadikan juga sebagai alat perantara untuk 

menyembuhkan penyakit tersebut. Dan juga jika kita perhatikan dengan 

seksama pada sebuah pusaka keris dan badik biasanya memiliki hiasan atau 

aksesoris yang menyelimuti pada sebuah pusaka badik dan keris itu. 

Diantara aksesoris yang digunakan pada sebuah pusaka yaitu emas, perak, 

dan perunggu sesuai kasta atau derajat seseorang yang menggunakan 

aksesoris itu. 

Adapun penjelasan mengenai makna di balik aksesoris pada sebuah 

pusaka badik dan keris, Yaitu : 

 Emas  

Emas pada dahulu adalah alat tukar menukar untuk dijadikan sebagai 

alat jual beli, seiring berkembangannya zaman emas pun dijadikan sebagai 

perhiasan hingga saat ini baik dijadikan kalung, anting-anting, gelang, dan 

perhiasan-perhiasan lainnya yang menjadikan bagi pemiliknya untuk 

menambah aura penampilan dan untuk mempercantik bagi yang memiliki 

emas tersebut. Akan tetapi emas pada saat itu tidak boleh dimiliki oleh 

orang bawah atau bagi masyarakat bawah karena emas pada saat itu hanya 

diperuntukkan bagi kalangan atas atau kaum bangsawan yang boleh 

memiliki emas. 

Emaspun biasa dijadikan sebagai aksesoris pada sebuah pusaka seperti 

badik dan keris, mengapa Badik dan Keris diberikan aksesoris pada pusaka 



50 

 

 

 

karena sebagai penanda bagi orang-orang kaum bangsawan karena emas 

juga di yakini sebagai penanda kejayaan agar bagi yang melihatnya menjadi 

kagum dan segan. 

 

 
Gambar 4.4 Keris dan Badik Berlapis Emas 

 Perak  

Perak merupakan salah satu logam mulia yang lebih melimpah di 

bandingkan emas, karena perak sangat mudah didapatkan dan juga perak 

biasanya dijadikan sebagai mata uang, perhiasan, dan lain sebagainya.  

Perak juga dijadikan sebagai pelengkap pada sebuah pusaka badik dan 

keris, biasanya yang menggunakan aksesoris perak tersebut pengawal raja, 

dan orang-orang yang berada di bawah raja pada masa pemerintahan saat 

itu. 

 

 
Gambar 4.5 Keris dan Badik Berlapis Perak 
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 Perunggu  

Logam yang satu ini yaitu perunggu tak banyak menggunakannya 

karena nilai dari perunggu tersebut di bandingkan emas dan perak sangatlah 

rendah. Jadi biasanya perunggu ini yang menggunakannya hanya para 

pedagang atau orang-orang yang tak mampu pada saat itu memiliki logam 

mulia seperti emas dan perak.  

Perunggu ini juga biasa di jadikan sebagai aksesoris juga untuk sebuah 

pusaka Badik dan Keris. Biasanya perunggu juga di jadikan mata uang 

untuk tukar menukar pada saat itu akan tetapi perunggu pada saat itu tidak 

terlalu digunakan oleh kaum bangsawan karena nilai dari perunggu tersebut 

sangat berbeda dengan emas dan perak. 

 

Gambar 4.6 Keris dan Badik berlapis Perunggu 

Dari beberapa penjelasan di atas bahwa makna di balik aksesoris yang 

digunakan pada sebuah pusaka keris dan badik menunjukkan bahwa hanya 

kalangan bangsawan yang boleh menggunakan emas dan perak karena 

hanya kalangan bangsawan yang di prioritaskan untuk kalangan atas dan 

para bangsawan.  
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Adapun tata cara melakukan sebuah prosesi pencucian benda pusaka 

yaitu hanya orang pilihan yang dapat melakukan sebuah prosesi pencucian 

pusaka itu, mulai dari pemuka Agama, tokoh adat, atau orang-orang yang 

sesepuh yang dituakan yang boleh melakukan prosesi pencucian benda 

pusaka keris dan badik.  

Biasanya dalam melakukan prosesi pencucian benda pusaka terlebih 

dahulu mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk membersihkan 

pusaka itu. Mulai dari mengambil 7 mata air, mengambil kembang (bunga) 

7 macam, jeruk nipis, dan masih banyak lagi yang harus dipersiapkan untuk 

melakukan kegiatan adat istiadat ini. 

 
           Gambar 4.7 prosesi pencucian Benda pusaka Keris dan Badik 

 

C. Makna Filosofi Dalam Islam Tentang Fenomena Mengkeramatkan 

Benda Pusaka  

Keris dan Badik mempunyai banyak bagian, setiap bagian memiliki 

filosofi yang sangat mendalam. Filosofi tersebut mempunyai makna nasehat 

yang mendalam mulai dari ketuhanan, kemanusian dan hingga sesama 

makhluk hidup
45

. 

Yang paling sederhana adalah antara sebuah bilah keris  dan badik 
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dengan sarungnya. Melambangkan menyatunya Tuhan kepada hambanya.. 

Filosofi tersebut sering disalah artikan, karena menyatunya Tuhan bukan 

berarti Tuhan yang menyatu dengan makhluknya, akan tetapi di sini 

dimaknai dengan Tuhan yang selalu bersama dengan makhluknya
46

. 

sebagaimana firman Allah swt dalam QS. At Taubah/9: 40. 

هُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثاَنِيَ اثػْنػَيْنِ اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ اِ ذْ يػَقُوْؿُ  اِلََّ تػَنْصُرُوُْ  فػَقَدْ نَصَرَُ  اللّّٰ
نَتَه عَلَيْهِ وَ ايََّدَ  بِجُنػُوْدٍ لَّمْ تػَرَوْهَا وَجَعَلَ   هُ سَكِيػْ ٓ َ فاَنَػْزَؿَ اللّّٰ هَ مَعَنَا لِصَاحِبِه لََ تَحْزَفْ اِفَّ اللّّٰ

هُ عَزيِػْزٌ حَكِيْمٌ  ٓ َ وَاللّّٰ هِ هِيَ الْعُلْيَا ٓ َ وكََلِمَةُ اللّّٰ   كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلّٰى
Terjemahnya:  

―Jika kamu tidak akan menolongnya (Muhammad), sesungguhnya 
Allah swt telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir itu 
mengusirnya (dari Mekah) sedangkan dia salah seorang dari dua 
orang ketika keduanya berada dalam sebuah gua, lalu ketika itu dia 
berkata kepada sahabatnya, ―Janganlah engkau bersedih, 
sesungguhnya Allah swt bersama orang-orang yang sabar.‖ Maka 
Allah swt menurunkan ketenangan kepadanya (Muhammad) dan 
membantu dengan bala tentara mereka (malaikat-malaikat) yang 
tidak nampak olehmu, dan Dia menjadikan ajakan orang-orang 
kafir itu rendah. Dan firman Allah swt itulah yang tinggi. Allah 
Maha perkasa lagi Maha bijaksana.‖ 

  

Konsep yang seperti itu di dalam Islam juga ada, yang tertuang di dalam 

kitab Kiminya' As-Sa'adah karya Imam Al-Ghazali bahwasanya Nabi saw 

bersabda:  

 مَنْ يػَعْرِؼُ نػَفْسَهُ يػَعْرِؼُ ربََّهُ 
Artinya:  

―barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal tuhannya.‖ 

Syekh Arsalan Ad-Dimasya, beliau juga mempunyai pemikiran 

ketuhanan yang sama dengan orang-orang lainnya,  Beliau berpendapat 

"kalau kamu datang (kepada-Nya) tanpa diri kamu, maka dia akan 

menerimamu. Jika kamu datang (kepada-Nya) dengan dirimu (merasa ada 
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dengan dirimu), maka dia akan menghijabmu (daripada-Mu)
47

.  

Di dalam sebuah bilah Keris dan Badik paling banyak membahas 

tentang " kesatuan Tuhan".  Dengan demikian Secara tidak langsung orang 

terdahulu memberikan pesan tersirat bahwa manusia itu makhluk yang 

lemah dan Tuhan hanya yang maha kuasa. Pesan yang telah disampaikan 

tersebut sesuai dengan Ajaran Islam
48

. 

 Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. An-Nisa/3: 2 yang berbunyi:  

 وَإِفْ خِفْتُمْ أَلََّ تػُ قْسِطوُا فِي الْيَتَامَى فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النّْسَاءِ مَثػْنَى وَثُلَاثَ وَربُاَعَ 
  فإَِفْ خِفْتُمْ أَلََّ تػَعْدِلُوا فػَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلََّ تػَعُوؿُ 

Terjemahnya : 

―Bila kalian khawatir akan tidak dapat berlaku adil terhadap anak-
anak yatim perempuan, maka nikahilah dari perempuan-perempuan 
yang kalian sukai, dua, tiga atau empat. Lalu bila kalian khawatir 
tidak adil (dalam memberi nafkah dan membagi hari di antara 
mereka), maka nikahilah satu orang perempuan saja atau nikahilah 
budak perempuan yang kalian akan memiliki. dengan demikian itu 
jauh lebih dekat pada tidak berbuat aniaya.‖ 

Bilah keris dan badik merupakan salah satu bagian keris dan badik yang 

mempunyai filosofi "kesatuan tuhan" dikarenakan pada sebuah bilah keris 

ada proses percampuran antara batu meteor dengan biji besi. Bilah keris 

dibuat dengan dihiasi corak dan berbagi ornamen yang indah fungsinya 

untuk menutupi ketajamannya
49

. 

Secara tersirat memberikan pelajaran bagi manusia agar tidak sombong 

dan angkuh
50

. Ajaran ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. 

Luqman/31:18 yang berbunyi : 

نَا نْسَافَ  وَوَصَّيػْ ٓ َ الَِْ  اشْكُرْ  اَفِ  عَامَيْنِ  فِيْ  وَّفِصَالهُ وَهْنٍ  عَلّٰى وَهْنًا امُُّه حَمَلَتْهُ  بِوَالِدَيْهِ 
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ٓ َ لِيْ  رُ  اِلَيَّ  وَلِوَالِدَيْكَ   الْمَصِيػْ
Terjemahnya : 

―Dan Kami memerintahkan kepada manusia agar berperilaku baik 
kepada kedua ibu dan ayah. Ibunya yang telah mengandungnya 
dalam keadaan lemah tak berdaya yang bertambah-tambah, dan 
menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada Ku dan 
kepada ibu dan ayahmu. Hanya kepada Aku kembalimu.‖ 

Membawa sebilah keris dan kemana saja harus ditutup dengan 

warangka, mengisyarat manusia harus menutup jadi dirinya. Maksud makna 

yang terkandung jika di pandangan manusia harus terlihat hina di hadapanya 

akan tetapi jika di hadapan Allah swt harus terlihat mulia
51

. 

 Bentuk dari keris ada lurus dan luk, kalau luk pasti ganji dan badik  

pada bilahnya tegak lurus. Ada dua makna tafsiran terkait hal itu, 

pertama  kesempurnaan hanya milik Allah dan manusia banyak kekurangan 

ajaran tersebut sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. Al-Kahfi/18:10 

yang berbunyi:  

يَةُ  اَوَى اِذْ  َٓ  فػَقَالُوْا الْكَهْفِ  اِلَى الْفِتػْ  امَْرنِاَ مِنْ  لنََا وَّهَيّْئْ  رحَْمَةً  لَّدُنْكَ  مِنْ  اّٰتنَِا ربَػَّنَا
 رَشَدًا

Terjemahnya:  
"Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, 
meninggalkan negerinya karena hanya ingin menjaga Keimanannya 
dan tauhidnya dari penindasan penguasanya yang ada negerinya, lalu 
mereka berdoa, ―Ya Tuhan kami. Berikanlah kepada kami rahmat  
dari sisi-Mu, lindungilah kami dari gangguan orang-orang yang 
memfitnah kami, dan sempurnakanlah kami dari petunjuk yang lurus 
yang dapat mengantarkan kepada keselamatan dan kebahagiaan bagi 
kami dalam urusan kami, baik urusan dunia maupun akhirat

52
." 

Dari penjelasan di atas merujuk kepada falsafah yang maknanya 

―kalo ganjil segera digenapkan maksudnya semua harus di dilanjutkan atau 

juga bisa melambangkan dinamika dan dapat di artikan sebagai berubah-

ubah
53

‖. Hal tersebut berkaitan dengan bumi atau dunia yang sangat 
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dinamika yang  sesuai dengan Firman Allah swt dalam QS. Az-Zukhruf 32 

yang berbunyi : 

ٓ َ وَرَفػَعْنَا  نػْيَا نػَهُمْ مَّعِيْشَتػَهُمْ فِى الْحَيّٰوةِ الدُّ ٓ َ نَحْنُ قَسَمْنَا بػَيػْ اَهُمْ يػَقْسِمُوْفَ رَحْمَتَ ربَّْكَ 
ا يَجْمَعُوْفَ  رٌ مّْمَّ تٍ لّْيَتَّخِذَ بػَعْضُهُمْ بػَعْضًا سُخْريِِّا وَرَحْمَتُ ربَّْكَ خَيػْ  بػَعْضَهُمْ فػَوْؽَ بػَعْضٍ دَرجَّٰ
Terjemahnya: 

―Apakah mereka bersumpah dengan rahmat Tuhanmu? Kamilah 
yang menentukan rezeki mereka dalam kehidupan dunia ini, dan 
Kami telah meninggikan sebagian mereka di atas sebagian lainnya 
beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mengambil manfaat 
dari sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhan mu lebih baik dari pada 
apa yang mereka berikan.‖ 

Adapun pendapat yang bisa dikaitkan dengan hati seseorang yang dapat 

berubah- ubah yang sesuai dengan firman Allah dalam QS.  Thaha/20:1-6 

yang berbunyi 
54

: 

ى .طّٰهّٰ   َٓ ى .مَآ أَنػْزَلْنَ ا عَلَيْكَ الْقُرْاّٰفَ لتَِشْقّٰ  تػَنْزيِْلًا مّْمَّنْ خَلَقَ الََْرْضَ  .إِلََّ تَذْكِرَةً لّْمَنْ يَّخْشّٰ
تِ الْعُلّٰى وّٰ ى وَالسَّمّٰ نُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتػَوّٰ تِ وَمَا فِى الْأَرْضِ وَمَا  .الَرَّحْمّٰ وّٰ لَه مَا فِى السَّمّٰ

نػَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثػَّرّٰى  بػَيػْ
Terjemahnya: 

―Taa Haa. Kami tidak menurunkan Al Quran ini kepadamu 
(Muhammad) agar engkau menjadi susah; melainkan sebagai 
peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah),  diturunkan (dari) 
Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, (yaitu) yang 
Maha Pengasih, yang bersemayam di atas 'Arsy. Milik-Nyalah apa 
yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara 
keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.‖ 

Masyarakat Mandar selalu membawa keris dan badik selalu dalam 

keadaan terbaik, hal tersebut memiliki makna yang tersirat
55

. Hal tersebut 

manusia lahir dalam keadaan suci seiring bertambahnya umur manusia yang 

sering melakukan kesalahan yang menyebabkan manusia memiliki banyak 

dosa agar kembali menjadi suci manusia perlu melakukan meminta 

                                                                                                                                       
Pembelian Barang Koleksi Di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten 

Gowa (Studi Perbandingan Imam Abu Hanifa Dan Imam Syafi‘i). 
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 Rusni Rusni, Saleh Ridwan, Kahi‘ Pura Sebagai Pernikahan Passampo Siri‘ Studi 

Kasus di Sinjai; Analisis Perbandingan Imam Mazhab Dan Hukum Adat. 
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 Nadya Oktaviani Bahar, St. Nurjannah, Eksistensi A'tunu Panroli Dalam Pembuktian 

Hukum Adat di Tana Toa Kajang Kabupaten Bulukumba.  
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ampunan kepada Allah swt, menjalankan Ibadah yang di perintahkannya, 

dan berbuat baik kepada sesama manusia. 

D. Tinjauan Dasar Hukum Dalam Undang-Undang Tentang Menjaga 

Atau Merawat Benda Pusaka. 

Dalam hal pelestarian warisan budaya nusantara khususnya Keris dan 

Badik pemerintah wajib turut membantu dalam pelestarian warisan budaya 

khususnya Keris dan Badik. Karena dalam Undang-undang No 10 Tahun 

2010 dijelaskan bahwa
56

 : 

a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai 

wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya 

bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan 

kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya 

pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka 

memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

b. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda 

Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs 

Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air 

yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting 

bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau 

kebudayaan melalui proses penetapan. 

c. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, 

dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesarbesarnya 

kesejahteraan rakyat. 
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 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan 

Pelestarian Cagar Budaya h.55 
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d. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan 

Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, 

dan memanfaatkannya. 

Munculnya undang-undang baru yang mengatur tinggalan arkeologi pada 

November 2010 telah menjadi topik hangat. Perubahan pola pikir antara UU 

RI no. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (UU-BCB) dengan UU 

RI no. 11/2010 tentang Pelestarian Budaya (UU-CB) yang berbeda 

menimbulkan beberapa pertanyaan di kalangan praktisi dan akademisi. 

Diantaranya adalah masalah pengaruhnya terhadap ilmu arkeologi dan 

upaya pelestarian peninggalan purbakala yang telah diatur dengan undang-

undang. Pada bagian ini, kajian teoritis disajikan dalam konteks beberapa 

tugas baru Pemerintah Daerah dalam mengelola Cagar Budaya sebagai 

warisan budaya daerah. 

Tanggal 24 November 2010 merupakan hari bersejarah bagi kebudayaan 

Indonesia. Tanggal ini bersejarah karena menjadi tolak ukur lahirnya 

undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang 

Cagar Budaya (UU-BCB). 

Selama tahun 2010, DPR-RI bersama Pemerintah berupaya menata 

kembali berbagai peraturan terkait cagar budaya yang pada tahun 

sebelumnya dinilai masih memiliki banyak kelemahan. Diantara pengaduan 

yang disampaikan ke DPR misalnya : 

a. peraturan yang terlalu ketat membatasi upaya perlindungan benda 

cagar budaya oleh masyarakat, padahal benda yang dilindungi itu 

milik mereka sendiri  

b. penjualan benda cagar budaya dianggap melanggar hukum 

c. tidak ada manfaat langsung bagi pemilik benda cagar budaya jika 

mereka secara aktif melestarikannya  
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d. munculnya hukum antara undang-undang yang melarang 

pemanfaatan cagar budaya bawah air dengan undang-undang yang 

lebih rendah tetapi diperbolehkan. 

Landasan hukum pengaturan cagar budaya dapat ditarik dari Pasal 32 

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang mengamanatkan bahwa: ―Negara memajukan kebudayaan nasional 

Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kemerdekaan 

bangsa. dan negara untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai 

budaya‖. 

Kutipan ini memiliki beberapa unsur penting sebagai pedoman hidup 

bernegara. Pertama, pengertian kebudayaan nasional, yaitu kebudayaan 

yang hidup dan dianut oleh bangsa Indonesia; Kedua, menempatkan 

kebudayaan dalam konstelasi peradaban manusia di dunia; dan Ketiga, 

negara menjamin kebebasan penduduknya untuk memelihara dan 

mengembangkan budayanya sendiri 

Pemberian kewenangan yang cukup besar kepada Pemerintah Daerah 

dapat dilihat dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 

tentang Benda Cagar Budaya. Ini menyatakan 16 kekuatan berikut: 

1. menentukan etika Pelestarian Cagar Budaya; 

2. mengkoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya lintas sektor dan 

wilayah; 

3. pendataan Cagar Budaya; 

4. menentukan peringkat Cagar Budaya; 

5. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya; 

6. membuat peraturan tentang Pengelolaan Cagar Budaya; 

7. menyelenggarakan kerjasama dalam Pelestarian Cagar Budaya; 

8. melakukan penyidikan dalam kasus pelanggaran hukum; 

9. mengelola Kawasan Cagar Budaya; 
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10. pembentukan dan pembubaran unit pelaksana teknis di bidang 

pelestarian, penelitian, dan permuseuman; 

11. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang 

arkeologi; 

12. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan 

Pelestarian Cagar Budaya; 

13. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk tujuan 

keamanan; 

14. pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi 

rangking nasional, rangking provinsi, dan rangking kabupaten/kota; 

15. menetapkan batas-batas situs dan wilayah; dan 

16. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan 

yang dapat menyebabkan kerusakan, kehilangan, atau perusakan Cagar 

Budaya, baik seluruhnya maupun sebagian. 

Kewenangan yang sama juga diberikan kepada Pemerintah Pusat, 

kecuali 5 kewenangan regulator di tingkat nasional, yaitu: 

1. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya. 

2. melestarikan Cagar Budaya di kawasan perbatasan dengan negara 

tetangga atau yang berada di luar negeri : 

3. menetapkan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur 

Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya 

sebagai Cagar Budaya Nasional. 

4. mengusulkan Cagar Budaya Nasional sebagai warisan dunia atau 

Cagar Budaya internasional. 

5. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pelestarian Cagar 

Budaya. 

 Selain itu, Unit Pelaksana Teknis yang merupakan kepanjangan 

tangan Pemerintah Pusat seperti Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala 
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(BP3), Balai Pelestarian Nilai Sejarah dan Tradisional, atau Balai Arkeologi 

tidak termasuk yang kewenangannya dilimpahkan kepada Pemerintah 

Daerah. . Pemerintah. Namun, UU Cagar Budaya memberikan kesempatan 

kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk 

membentuk atau membubarkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 

sesuai kebutuhan. Daerah bahkan diberi tugas untuk menetapkan, 

menghapus, atau mengurutkan pentingnya cagar budaya di wilayah 

administrasinya masing-masing.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai 

FENOMENA BENDA PUSAKA DI TANAH MANDAR 

(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM), maka dari itu penulis akan 

mengemukakan kesimpulan yang telah didapatkan dari bab-bab 

sebelumnya. 

1. Tradisi yang di lakukan oleh sebagia Masyarakat Mandar yaitu 

pencucian benda pusaka Keris dan Badik diketahui bahwa tradisi 

ini dilakukan secara turun-temurun yang diwariskan dari nenek 

moyang yang masih di pertahankan hingga saat ini. Seseorang 

pada Masyarakat dahulu melakukan hal ini melihat dari perbuatan 

nenek moyang terdahulu dan kemudian Masyarakat lambat laung 

mengikuti dan melestarikan warisan budaya tersebut. 

2. Tradisi pencucian benda pusaka Keris dan Badik pada umumnya 

hanya dilakukan di kalangan kerajaan dan hanya orang-orang 

tertentu yang dapat melakukan hal ini, akan tetapi untuk menjaga 

dan melestarikan warisan budaya Keris dan Badik yang ada di 

Tanah Mandar boleh di lakukan semua orang dengan kepentingan 

menjaga dan melestarikan budaya tersebut dengan 

memperkenalkan budaya yang ada di Tanah Mandar kepada 

banyak orang. 

 Adat istiadat ini juga di lakukan oleh Para Ulama yang berada di 

tanah Mandar untuk menyiarkan ajaran islam melalui budaya 

pencucian benda pusaka yang ada di tanah Mandar. Menurut 

Syekh Arsalan Ad-Dimasya bahwa seseorang menyimpan atau 
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membawa pusaka Keris dan Badik filosofinya ialah lebih menyatu  

dengan Allah swt karena Keris dan Badik tercipta dari bahan alami 

yang 

bahan dasarnya meteorit yang di ciptakan Allah swt agar Manusia 

dapat mensyukuri apa yang telah di berikan kepadanya. 

3. Adanya tradisi pencucian benda pusaka Keris dan Badik  dapat 

menjadi tolak ukur kepada sesama agar mereka saling menghargai 

dan tidak menjadikan budaya ini sebagai sarana untuk meminta 

selain kepada Allah swt karena Keris dan Badik hanyalah sebuah 

perantara untuk meinta kepada Allah swt. 

4. Adanya tradisi pencucian benda pusaka Keris dan Badik  dapat 

menjadi tolak ukur kepada sesama agar mereka saling menghargai 

dan tidak menjadikan budaya ini sebagai sarana untuk meminta 

selain kepada Allah swt karena Keris dan Badik hanyalah sebuah 

perantara untuk meinta kepada Allah swt. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. untuk semua Masyarakat yang masih melaksanakan kegiatan 

budaya pencucian Benda Pusaka Keris dan Badik agat dapat 

melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan dasar-dasar Hukum 

Islam yang telah diatur dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, beserta 

ketetapan-ketetapan Para Ulama 

2. dalam pelaksanaan kegiatan pencucian Benda Pusaka sebaiknya 

lebih menyebarkan luaskan kegiatan tersebut untuk menjadi edukasi 

kepada Masyarakat bahwa budaya kita khususnya di Tanah Mandar 

dapat dilestarikan agar budaya yang mencerminkan daerah tersebut 
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dapat di lihat oleh orang banyak dan menjadikan nilai plus untuk 

daerah tersebut. 
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DATA INFORMAN 

1. Nama : Ayatullah Khumaeny 

Usia : 26 Tahun 

Pekerjaan : Wiraswasta/penggiat budaya 

Alamat : Balombong, kec. Pamboang, kab. Majene 

Wawancara : 28 Agustus 2022 

2. Nama : Sapri Sabin 

Usia : 55 Tahun 

Pekerjaan : wiraswasta (penasehat lembaga Pusaka Mandar 

Saloghang) 

Alamat : Battayang, kel. Banggae, kec. Banggae, kab. Majene 

Wawancara : 28 Agustus 2022 

3. Nama : Rusnining 

Usia : 24 Tahun 

Pekerjaan : Wiraswasta/penggiat seni rupa 

Alamat : Lembang-lembang, kel. Limboro, kec. Balanipa, kab. 

Polewali Mandar 

Wawancara : 28 Agustus 2022 

4. Nama : S. Hadi Bafaqhi 

Usia : 28 Tahun 

Pekerjaan : Pelayaran dan Penggiat Budaya 

Alamat : Pambusuang, kec. Balanipa, kab. Polewali Mandar 

Wawancara : 28 Agustus 2022 
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5. Nama : Maming Gondong 

Usia : 20 Tahun 

Pekerjaan : pelajar mahasiswa( penggiat budaya dan ketua lembaga 

pusaka Mandar Saloghang) 

Alamat : Ling. Barane, kec Banggae timur, kab. Majene 

Wawancara : 28 Agustus 2022 

6. Nama : Ridhai Ahmad  

Usia : 31 Tahun 

Pekerjaan : PNS/Dosen STAIN (penggiat budaya) 

Alamat : Limboro, kec. Balanipa, kab. Polewali manda 

Wawancara : 28 Agustus 2022 

7. Nama : Muhammad Ansar 

Usia : 41 Tahun 

Pekerjaan : PNS( staf SMK 1 Majene) / penggiat Budaya 

Alamat : lingk. Lipu, kec. Banggae timur, kab. Majene 

Wawancara : 28 Agustus 2022 

8. Nama : Qhaizi ibnu lalanan 

Usia : 30 Tahun  

Pekerjaan : wartawan 

Alamat : lingk. Segeri, kec. Banggae, kab. Majene 

Wawancara : 28 Agustus 2022 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Apakah Masyarakat di Desa Banggae masih ada yang 

menyimpan Benda Pusaka yang di keramatkan ? 

2. Apakah masyarakat disini masih mempercayai atau meyakini 

kekuatan dari benda pusaka tersebut ? 

3. Apakah semua Masyarakat Majene khususnya di Desa Banggae 

bisa memiliki benda pusaka tersebut ? 

4. Siapa saja yang biasa di panggil dalam hal perawatan atau 

pencucian benda pusaka ? 

5. Bagaimana langkah yang di tempu sebagai pemerhati budaya 

jika ada seseorang yang melakukan sebuah pelecehan terhadap 

benda pusaka ? 

6. Apakah ada makna filosofi islam di dalam sebuah benda pusaka 

tersebut ? 

7. Apa saja persiapan dalam proses pencucian sebuah pusaka ? 
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LAMPIRAN  

     
Foto 1: Wawancara dengan penasehat LEMBAGA PUSAKA MANDAR 

SALOGHANG Bapak Sapri Sabin. 

 
Foto 2: Dokumentasi Penyerahan Surat Izin Penelitian Di LEMBAGA 

PUSAKA MANDAR SALOGHANG 
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Foto 3: pusaka yang di simpan oleh LEMBAGA PUSAKA MANDAR 

SALOGHANG 
 

 
Foto 4: Prosesi Pencucian Benda Pusaka Di LEMBAGA PUSAKA 

MANDAR SALOGHANG  

  
Foto 5: Alat Yang Digunakan Dalam Prosesi Pencucian Benda Pusaka Atau 

Upacara Adat Lainnya 

 
Foto 6: prosesi lainnya dalam menggunakan benda pusaka di sebuah acara 

Mallattigi 
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