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ABSTRAK 

Nama   : Nuraisyah  

NIM     : 30100117059 

Judul   :  Filosofi Nggusu Waru dalam Kriteria Pemimpin Masyarakat Bima 

 

 Penelitian ini bertujuan mengungkapkan makna filosofi yang terkandung 
dalam nggusu waru yang dijadikan sebagai kriteria pemimpin masyarakat Bima, 
dan bagaimana peran nggusu waru tersebut dalam kriteria pemimpin masyarakat 
modern. Untuk itu, rumusan masalah yang ingin diungkap yakni, (1) bagaimana 
sejarah nggusu waru dalam kriteria pemimpin masyarakat Bima; (2) bagaimana 
filosofi nggusu waru dalam krite  ria pemimpin masyarakat Bima; (3) bagaimana 
peran nggusu waru dalam kriteria pemimpin masyarakat modern. 
 Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) yang 
menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan pendekatan historis, heuristika 
dan budaya. Adapun pengumpulan data yang digunakan yaitu, wawancara, 
observasi dan dokumentasi, sedangkan pengolahan dan analisis data dilakukan 
dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, sejarah nggusu waru bermula 
sebagai pegangan dalam menilai kepribadian pemimpin masyarakat Bima pada 
era pra Islam, kemudian mengalami penyesuaian dengan nilai-nilai syari'at Islam 
ketika Islam datang. Terdapat delapan butir nggusu waru yaitu, (1) Macia ima ro 
ma taqwa (Yang kuat imannya dan bertakwa); (2) ma ntau ilmu ro ma bae ade 
(Yang mempunyai ilmu dan memiliki kecerdasan batin/hati); (3) ma disa (Berani 
menegakkan yang haq dan membasmi yang batil); (4) malembo ade ro mapaja 
sara (Yang sabar, lapang dada dan tenggang rasa); (5) ma dinga nggahi labo rawi 
(Segala ucapan dan perbuatan seirama, yang diikrarkan harus dilaksanakan); (6) 
mataho hidi ro tohona (Yang gagah, berwibawa, baik, lahir dan bathin); (7) londo 
ro mai dou ma taho (Berasal dari keturunan yang baik); (8) mataho mori ra 
wokona (Yang kaya lahir dan batinnya). Peran nggusu waru dalam kriteria 
pemimpin masyarakat modern yakni sebagai counter penyalahgunan kekuasaan 
yang berpotensi dilakukan pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Nggusu waru 
memiliki relevansi dengan kebutuhan kehidupan era kekinian yang mengalami 
krisis kepemimpinan, khususnya longgar dalam menetapkan kriteria calon 
pemimpin. Delapan butir ini pun memiliki keutamaan secara spiritualitas, 
personalitas (psikologis) dan sosiologis. Hal ini menjadikan nggusu waru sangat 
berperan penting dalam kehidupan kekinian khususnya sebagai fit and proper test 
bagi calon pemimpin. 
 Implikasi dari penelitian ini yaitu, belum banyak masyarakat Bima yang 
memahami nggusu waru, begitupula dalam hal penerapannya dalam pemilihan 
pemimpin di era modernisasi, sehingga perlu disosialisasikan dengan gencar, dan 
penerapannya tidak hanya dalam skala lokal (daerah Bima) melainkan bisa pula 
menjadi acuan dalam skala nasional. Nggusu waru diharapakan menjadi acuan 
dalam pemilihan pemimpin dengan cara dimasukan dalam aturan baku 
pemerintahan. Nggusu waru sebagai kearifan lokal (local wisdom) tidak hanya 
diterapkan dalam ranah politik (Kriteria pemilihan pemimpin)  namun, dapat 
memasuki ranah pendidikan dan sosiologis. 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan nilai budaya dan kearifan 

lokalnya. Berbagai suku dan etnik memiliki local wisdom (kearifan lokal) dan 

local genius (kecerdasan lokal) tersendiri. Local genius dan local wisdom tersebut 

biasanya tampil dalam bentuk simbol-simbol, tradisi lisan, ataupun kata dan 

bahasa (lokal). Tak jarang nilai-nilai yang terkandung di dalam  kearifan lokal dan 

budaya menjadi pegangan hidup di daerah-daerah yang bersangkutan.  

Seringnya nilai-nilai kearifan lokal maupun kecerdasan lokal dijadikan 

pegangan dalam kehidupan masyarakat, tentu memuat sebuah isyarat akan makna 

yang terkandung dal  am kearifan lokal dan budaya tersebut. Nilai-nilai filosofis 

sangat erat dan bermakna dalam sehingga benar-benar menjadi pegangan kuat 

masyarakat yang paham akan urgensi nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan 

bermasyarakat.  

Salah satu etnis yang memiliki kearifan lokal yang kental yakni etnis Bima. 

Dimana kearifan lokal tersebut menjadi pegangan atau prinsip hidup 

masyarakatanya. Misalnya ungkapan, “Maja Labo Dahu” bermakna masyarakat 

Bima memiliki rasa malu dan takut, malu melakukan perbuatan yang tercela dan 

takut kepada Tuhan jika melanggar syari’at-Nya. Ungkapan lain seperti, 

“Tahompara ndaiku sura dou labo dana”, yang bermakna, tidak peduli untuk 

diriku asal rakyat dan tanah air (negeri).
1
 

                                                     

1
Abdullah Tajib, Sejarah Bima, Dana Mbojo (Jakarta: Harapan Masa PGRI, 1995), h. 79.  
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Tradisi lisan atau ungkapan lainnya yang tak kalah memuat nilai filosofi 

yakni, “Nggusu Waru” dalam kriteria pemimpin masyarakat Bima. Nggusu waru 

secara harfiah berasal dari dua suku kata, yakni nggusu dan waru. Kata nggusu 

berarti “bersusun menjalin menjadi satu”, sedangkan waru berarti delapan. Jadi 

secara etimologi nggusu waru berarti, “Keadaan  bersusun delapan menjalin satu”. 

Secara kulturalnya, istilah nggusu waru diartikan sebagai delapan sifat ideal  

pribadi mulia dan terhormat,
2
 dan delapan sifat yang perlu dimiliki oleh sultan, 

pemimpin dan rakyat.
3
 

Nggusu waru lebih khusus membahas kriteria kepemimpinan. Seperti 

halnya filsafat Jawa Inggarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri 

handayani.  Filsafat Jawa tersebut menggambarkan bagaimana cara memimpin 

atau bagaimana perilaku pemimpin terhadap  orang yang dipimpin.
4
  Filsafat Jawa 

ini telah menjadi filsafat kepemimpinan nasional yang telah dikenal di Indonesia, 

sedang nggusu waru masih  kurang mendapat perhatian ataupun dipublikasikan, 

sehingga jarang masyarakat Bima sendiripun mengetahui nilai filosofis dari 

nggusu waru.
 
 

Ungkapan-ungkapan tersebut diwariskan melalui tradisi lisan, dimana 

tradisi lisan yang merupakan bagian dari warisan budaya telah ditetapkan dalam 

konvensi UNESCO, 17 September 2003 sebagai bagian dari intangible cultural 

                                                     

2
Mukhlis, wawancara dengan Hj. St. Maryam R. Salahuddin, Permata Kearifan dari 

Naskah Kuno Kesultanan Bima: Jawharah al- Ma’arif (Mataram: Alam Tara Institute, 2011), h. 

109. 

3
Anwar Hasnun, Mengenal Orang Bima dan Kebudayaannya (Yogyakarta: Bildung, 2020), 

h. 135.  

4
Ahmad Badrun, “Filsafat Nggusu Waru dalam Tradisi Lisan Bima dan Relevansisnya 

dengan Ciri Kepemimpinan Modern”,  Jurnal Mabasan 2, No. 1, (2018):  h. 3.  
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heritage, dikatakan bahwa, "Oral tarditions is importan to be transmitted value 

things: oral traditions is going to be the source of identity for humanity in this 

millenium". Selain merupakan identitas komunitas dan salah satu sumber penting 

dalam pembentukan karakter bangsa, tradisi lisan juga sebagai pintu masuk 

memahamai permasalahan dalam masyarakat pemilik tradisi yang bersangkutan.
5
  

Di sisi lain, maraknya permasalahan terkait  kepemimpinan di era sekarang 

menjadi persoalan yang serius. Kabar dari media cetak pun media sosial 

menyeruak, mulai dari kasus korupsi, kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, 

tindakan asusila di kalangan anak-anak, masalah pendidikan, pelayanan publik, 

maupun permasalahan sosial lainnya. Merebaknya kasus-kasus ini tak jauh dari 

keterlibatan pemimpin yang belum mampu mengelola dan memfungsikan diri 

sebagai pemberi kesejahteraan rakyat. 

Pemimpin-pemimpin mulai dari perangkat elit hingga perangkat desa 

masih memprihatinkan, cita-cita yang digaungkan sepertinya masih jauh dari kata 

seharusnya yang menjadi kenyataan. Pesta politik yang terdengar lumrah dengan 

money politik seakan dibiarkan, lalu bagaimana ingin mendapatkan pemimpin 

yang layak jika standarnya demikian? Maka, tak salah jika menurut Tanri Abeng 

yang merupakan menteri BUMN pertama di Indonesia, dilansir dari bisnis.com, 

“Krisis utama Indonesia saat ini bukanlah pada ekonomi tetapi kepemimpinan”, ia 

menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kunci untuk menyelesaikan 

permasalahan di Indonesia.
6
 

                                                     

5
Tradisi Lisan, "Ratifikasi Konvensi UNESCO 2005", 

http://tradisilisan.blogspot.com/2011/10/ratifikasi-konvensi-unesco-2005.html?m=1 (5/02/2021) 

6
"Tanri Abeng: Indonesia Krisis Pemimpin, Bukan  Ekonomi", 

https://www.google.co.id/amp/s/m.bisnis.com/amp/topic/33602/krisis-kepemimpinan (03/02/2021) 
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Henri Peyre yang merupakan seorang kritikus Prancis menjelaskan terkait 

definisi kepemimpinan, “Kepemimpinan adalah cita-cita agung yang di 

kemukakan oleh budaya suatu bangsa yang diserap perlahan-lahan oleh generasi 

mudanya lewat keluarga, pendidikan, suasana intelektual, kepustakaan, sejarah 

dan pengajaran akhlak, sehingga menimbulkan kekuatan, kepekaan atas pikiran 

jernih, kemampuan menjaga emosi, menangkap dan mewakili aspirasi 

masyarakatnya digabung dengan pengendalian emosi tanpa kepura-puraan 

menjadi unsur kekuatan pribadi untuk menggerakkan bangsanya.”
7
 

Namun, hal ini hanya menjadi cita-cita dan angan saja jika “kualitas 

kepemimpinan” masih diabaikan. Penempatan seseorang sebagai pemimpin tidak 

boleh atas dasar rasa suka pemimpin semata, karena itu akan mengacaukan 

tatanan, sebaliknya harus pengujian terlebih dahulu, ada kriteria yang harus 

dipenuhi, hal ini tak lepas dari integrasi kepribadian yang dimiliki oleh pemimpin. 

Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam QS. al-Nisa/4: 58, untuk 

menyampaikan amanah pada seseorang yang berhak menerimanya (kepada 

ahlinya). 

ا إِنَّ اللَّوَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّوا الَْْمَاناَتِ إِلََ أَىْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَ يَْْ النَّاسِ أَنْ تََْكُمُوا بِ  الْعَدْلِ إِنَّ اللَّوَ نعِِمَّ
يعًا بَصِيراً  يعَِظُكُمْ بِوِ إِنَّ اللَّوَ كَانَ سََِ

Terjemahnya: 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. 
an-Nisa/4: 58)

8
 

                                                     

7
Bambang Widodo Umar, “Krisis Kepemimpinan”, Jurnal Legalitas 4, no. 1 (2001):  h.16.  

8
Kementrian Agama. al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30. (Surabaya: UD. Mekar 

Surabaya, 2000),  h. 128. 
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Dalam ayat ini, Ibnu Katsir menafsirkan bahwa Allah mengabarkan untuk 

menunaikan amanat kepada ahlinya (kepada yang berhak). Hal itu mencakup 

seluruh amanah yang wajib bagi manusia, berupa hak-hak Allah terhadap hamba-

Nya, seperti shalat, zakat, puasa, kafarat, nazar dan semisalnya. Semuanya 

merupakan amanah yang diberikan tanpa pengawasan hamba yang lainnya. 

Demikian juga hak sebagian hamba atas sebagian yang lainnya, seperti titipan dan 

semisalnya, yang seluruhnya merupakan amanah yang dipercayakan dari sebagian 

mereka kepada sebagian yang lain tanpa disertai bukti atas hal itu. Maka, Allah 

swt. menyuruh untuk menunaikannya di dunia. Barang siapa yang tidak 

menunaikan di dunia maka akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat.
9
 

Dalam hadis yang termaktub dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal pada 

kitab al-Muksiruna Min al- Sahabah bab Anas bin Malik, disebutkan pula terkait 

kriteria pemimpin. 

ثوُُ كُلَّ أَحَدٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ قَالَ لِ أنََسُ بْنُ مَالِكٍ أُ  ثُكَ حَدِيثاً مَا أُحَدِّ حَدِّ
ةُ مِنْ قُ رَيْشٍ  10وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى باَبِ الْبَ يْتِ وَنََْنُ فِيوِ فَ قَالَ الَْْئِمَّ  

Artinya: 

"Anas bin Malik berkata kepadaku, Aku akan ceritakan kepadamu sebuah 
hadits yang tidak aku ceritakan kepada setiap orang, sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah berdiri di depan pintu, sedang 
kami ada di situ, beliau lalu bersabda: "Sesungguhnya pemimpin itu dari 
Quraisy". 

Dalam memahami hadis ini, Syuhudi Ismail menyatakan perlu pemahaman 

secara kontekstual. Beliau menyatakan bahwa hak kepemimpinan bukan pada 

etnis Quraisynya, tetapi bertumpu pada kemampuan dan kewibawaannya. Di masa 

                                                     

9
Ibnu Katsir,  Al-Mishbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiiri Ibni Katsir, Terj. Abu ihsan al-

Atsari, dkk, Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Jilid II (Cet. XII; Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2016), h. 559.  

10 Abu Abdullah Ahmad bin Hambal bin Hilal bin Asad al-Ayaybaniy, Musnad al-Imam 

Ahmad bin Hanbal,  Juz XIX (Cet. I; Bairut: Muassasah al-Risalah, 1995), h. 318. 
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nabi, kelompok masyarakat yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai 

pemimpin dan dipatuhi perkataannya adalah dari kalangan Quraisy. Tidak tertutup 

kemungkinan di suatu masa ada orang yang bukan dari kalangan etnis Quraisy 

yang berwibawa dan mempunyai kapabilitas dalam hal kepemimpinan yang 

melebihi etnis Quraisy, maka ia dapat diangkat dan bisa dijadikan pemimpin. 

Pemahaman kontekstual seperti ini menurut beliau dipelopori pertama kali oleh 

Ibn Khaldun.
11

  

Dari hal tersebut di atas, maka sebelum memilih pemimpin, penting 

memiliki acuan atau kriteria yang sesuai sehingga diperoleh pemimpin yang 

benar-benar mampu melaksanakan amanah mengurus kemaslahatan masyarakat 

dengan sebaik-baiknya.  

Nilai nggusu waru hadir sebagai nilai lama yang membahas terkait kriteria 

dan kepribadian pemimpin, nilai ini perlu mendapat perhatian dan mulai kembali  

diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Tradisi lisan, tulisan, maupun simbol-

simbol perlu mendapat perhatian khusus untuk digali maknanya sehingga benar-

benar bisa dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat secara terus menerus –jika 

nilai dan maknanya memuat pelajaran yang mendalam dan baik bagi kehidupan 

bermasyarakat– tidak hanya pada masyarakat dahulu –yang menciptakan kearifan 

dan kecerdasan lokal– namun, juga pada masyarakat  modern. 

Nggusu waru sebagai tradisi lisan perlu untuk dimunculkan ke permukaan 

dan dikaji lebih dalam. Ketika nggusu waru dimanifestasikan dalam bentuk 

bangunan-bangunan, salah satunya gerbang istana kesultanan Bima (kini menjadi 

                                                     

 
11

Canra Krisna Jaya, "Kritik Terhadap Pemahaman yang Menyatakan Bahwa 

Kepemimpinan Islam Harus Berasal dari Quraisy", Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya 

2. no. 2, (2018): h. 182.   
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museum Asi Mbojo), motif kain tenun khas Bima, namun apalah arti itu semua 

jika tidak diberi penjelasan-penjelasan dan makna yang mendalam dari nilai 

filosofi yang terkandung dalam nggusu waru. Maka, sangat perlu bagi generasi 

sekarang menggali dan memahami kekayaan intelektual dari ungkapan-ungkapan 

sarat makna para pendahulu budaya lokal yang kaya akan nilai-nilai kehidupan.  

Hal ini menjadi landasan penulis sehingga merasa tertarik mengkaji, 

“Filosofi Nggusu Waru dalam Kriteria Pemimpin Masyarakat Bima”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada beberapa hal, yaitu: 

a. Sejarah nggusu waru dalam kriteria pemimpin masyarakat Bima 

b. Filosofi nggusu waru dalam kriteria pemimpin masyarakat Bima 

c. Peran nggusu waru dalam kriteria pemimpin masyarakat modern  

2. Deskripsi Fokus 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pemaknaan fokus penelitian, 

maka penulis mendeskripsikannya sebagai berikut: 

a. Filosofi 

Filosofi adalah proses berfikir dalam mencari hakekat sesuatu secara 

mendasar, sistematis, menyeluruh dan  metodis, guna untuk memperoleh 

pengetahuan sampai keakarnya.
12

 Jadi, makna filosofi yang dimaksud dalam 

penelitian ini yakni mencari pemaknaan yang mendalam dan mengakar dari 

nggusu waru dalam kriteria pemimpin masyarakat Bima.  

                                                     

12
Sirajudin Zat, Fisafat Islam Filosof dan Filsafatnya (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2010), h. 3.  
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b. Nggusu Waru 

Nggusu waru secara harfiah berasal dari dua suku kata, yakni nggusu dan 

waru. Kata nggusu berarti “bersusun menjalin menjadi satu”, sedangkan waru 

berarti delapan. Jadi, secara etimologi nggusu waru berarti, “Keadaan bersusun 

delapan menjalin satu”. Secara kulturalnya, istilah nggusu waru diartikan sebagai 

delapan sifat ideal  pribadi mulia dan terhormat,
13

 dan delapan sifat yang perlu 

dimiliki oleh sultan, pemimpin dan rakyat.
14

 Jadi, nggusu waru adalah delapan 

nilai yang dipegang oleh masyarakat Bima dalam kriteria pemilihan pemimpinnya 

maupun nilai karakter masyarakat Bima secara umum.  

c. Kriteria 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kriteria berarti ukuran yang menjadi 

dasar penilaian atau penetapan sesuatu.
15

 Maka, dalam hal ini kriteria yang 

dimaksud adalah kriteria pemilihan pemimpin masyarakat Bima. 

d. Pemimpin 

Pemimpin berasal dari kata dalam bahasa asing, yaitu “leader” yang 

berarti pemimpin. Pemimpin dalam pengertian luas adalah seorang yang 

memimpin dengan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, 

mengorganisir, mengarahkan, mengontrol usaha/upaya orang lain melalui prestise, 

kekuasaan atau posisi. Sedangkan pemimpin dalam arti yang terbatas adalah 

seorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan berbagai kualitas 

                                                     

13
Mukhlis, Permata Kearifan dari Naskah Kuno Kesultanan Bima: Jawharah al- Ma’arif 

(wawancara dengan Hj. St. Maryam R. Salahuddin)  (Mataram: Alam Tara Institute, 2011),  h. 109. 

14
Anwar Hasnun, Mengenal Orang Bima dan Kebudayaannya (Yogyakarta: Bildung, 2020), 

h. 135.  

15
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 

2008), h. 761. 
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persuasifnya dan akseptansi/penerimaan secara sukarela oleh pengikutnya.
16

 

Pemimpin dalam hal ini, pemimpin masyarakat Bima, baik tokoh masyarakat 

maupun kepala pemerintahan. 

e. Masyarakat Bima 

Masyarakat Bima adalah masyarakat yang mendiami sebuah tempat di 

sebelah Timur pulau Sumbawa Nusa Tenggara Barat. Masyarakat Bima memiliki 

keyakinan mayoritas Islam, dan memiliki beragam kebudayaan dan kearifan lokal. 

Salah satu kearifan lokal yang berasal dari tradisi lisan Bima adalah nggusu waru.  

f. Masyarakat Modern 

Masyarakat modern adalah suatu struktur sosial atau lingkungan 

kehidupan masyarakat umum tempat adanya interaksi antar manusia diatur atas 

dasar bisnis, produksi, konsumsi, dan komersial. Masyarakat modern lebih 

menitikberatkan perhatian pada sikap dan nilai-nilai individu serta kemampuan 

produktivitas sumber daya manusia. Masyarakat modern merupakan hasil evolusi 

dari masyarakat tradisional yang mengalami perubahan dalam segala bidang, baik 

budaya, ekonomi, politik dan sosial, gaya hidup lebih kompleks dan maju secara 

teknologis serta cepat berubah.
17

 Dalam hal ini, masyarakat modern yang 

dimaksud adalah masyarakat yang hidup di era sekarang ini.  

 

 

 

                                                     

16
Suwatno, Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi Publik dan Bisnis (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2019), h. 4. 

17
Armos Neoloka, Isu-isu Kritis Pendidikan: Utama dan Tetap Penting namun Terabaikan, 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 15.  
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C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka penulis 

merumuskan beberapa  masalah yang akan diteliti, yaitu: 

1. Bagaimana sejarah nggusu waru dalam kriteria pemimpin masyarakat Bima? 

2. Bagaimana filosofi nggusu waru dalam kriteria pemimpin masyarakat Bima? 

3. Bagaimana peran nggusu waru dalam kriteria pemimpin masyarakat modern? 

D. Kajian Pustaka 

Setelah penulis melakukan penelusuran atas sumber-sumber yang ada, 

belum ditemukan yang membahas secara khusus mengenai penelitian ini. Namun, 

ada beberapa tulisan yang relevan dan mendukung dengan pembahasan dalam 

penelitian ini, antara lain: 

Pertama, tulisan Hasan Ali dan Anwar Hasnun dengan judul buku, "Maja 

Labo Dahu dan Nggusu Waru: Prinsip Hidup dan Pola Kepemimpinan 

Masyarakat Bima". Dalam buku ini diuraikan bagaimana makna nggusu waru dan 

secara singkat dijelaskan aktualisasi manusia nggusu waru  dalam masyarakat 

global. 

Kedua, tulisan Henri Chambert-Loir dan Siti Maryam dengan judul buku, 

“Kitab BO’ Sangaji Kai” (Catatan Kerajaan Bima).” Buku ini menggambarkan 

bagaimana struktur kehidupan pada jaman kerajaan dan tradisi sosial kehidupan 

masyarakat Bima.  

Ketiga, tulisan Mukhlis dengan judul buku, “Permata Kearifan dari 

Naskah Kuno Kesultanan Bima: Jawharah al-Ma’arif”. Dalam buku ini dibahas 

mengenai kandungan naskah Jawharah al-Ma’arif, dimana naskah ini berisi 

pemikiran Islam tempo dulu tentang code of conduct dalam memangku kekuasaan 

dan menjalankan pemerintahan, dua hal yang merupakan topik dalam diskursus 

fiqh siyasi. Pembahasan dalam buku ini bertujuan mengungkap nilai-nilai kearifan 
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yang dapat dipetik dan relevansinya dengan konteks kekinian dan kedisinian. 

Salah satu nilai kearifan yang dibahas dalam buku ini yakni nggusu waru sebagai 

suatu sifat atau akhlak ideal bagi seorang pemimpin.  

Keempat, buku yang ditulis oleh Anwar Hasnun yang berjudul, “Mengenal 

Orang Bima dan Kebudayaannya”. Pada Bab 6, Anwar Hasnun membahas 

kepribadian dan kepemimpinan, filsafat hidup orang Bima. Poin-poin yang 

diuraikan mencakup Kepemimpinan nggusu waru, nggusu ini dan nggusu upa.  

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Aminullah yang berjudul, 

“Konsep Nggusu Waru dalam Tradisi Sosial dan Budaya Masyarakat Bima”. 

Dalam skripsi ini fokus membahas bagaimana nggusu waru menjadi konsep 

kehidupan sosial dalam masyarakat Bima, bagaimana nggusu waru menjadi solusi 

tradisi budaya masyarakat Bima dan bagaimana peran nggusu waru dalam tradisi 

masyarakat Bima. Sedang yang diteliti oleh penulis saat ini fokus mencari tahu 

makna filosofi nggusu waru dan bagaimana peran nggusu waru dalam kriteria 

pemimpin masyarakat modern.  

Keenam, dalam jurnal yang ditulis oleh Dr. Ahmad Badrun yang berjudul, 

"Filsafat Nggusu Waru dalam Tradisi Lisan Bima dan Relevansinya dengan Ciri 

Kepemimpinan Modern". Jurnal ini fokus meneliti tentang bagaimana nggusu 

waru memiliki relevansi dengan kepemimpinan modern serta sebab mengapa 

masyarakat Bima melupakan filsafat nggusu waru. Sedangkan penelitian penulis 

berfokus pada makna nggusu waru dan bagaimana perannya dalam kehidupan 

modern.  

Ketujuh, dalam jurnal yang ditulis oleh Mukhlis yang berjudul, "Wacana 

Politik dan Kepemimpinan Islam dalam Naskah Kuno Kesultanan Bima". Dalam 

jurnal ini fokus membahas bagaimana sistem kepemimpinan Islam yang tertuang 

dalam naskah kuno Kesultanan Bima dalam hal ini kitab Jawharat al-Ma’arif. 
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Dimana ditemukan dalam naskah Jawharat al-Ma’arif  bahwa, hukum syara’ 

Allah swt. dan adat adalah dua pilar  untuk tegaknya kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara. Sedang yang akan menjadi fokus penelitian penulis yakni, 

bagaimana nggusu waru yang merupakan bagian dari tradisi lisan Bima, yang 

kemudian dijadikan bagian dari hukum adat dalam konsep kepemimpinan  

memberikan peran dalam kehidupan masyarakat modern dan bagaimana 

sebenarnya filosofi dari nggusu waru tersebut. 

Kedelapan, dalam jurnal yang ditulis oleh H. Aminuddin Salle, A. J. 

Bostan Daeng Mama’dja dan Supriadi Hamdat yang berjudul, "Aktualisasi Nilai-

nilai Tradisional dalam Kepemimpinan Komunitas Lokal: Rekaman Awal 

Kepemimpinan Elit Lokal Karaeng Galesong". Dalam jurnal ini membahas 

bagaimana nilai tradisional budaya lokal atau hukum adat pada masyarakat Bugis-

Makassar dalam hal ini pada komunitas lokal di Galessong menjadi acuan para 

pemimpin dahulu dalam menjalankan kepemimpinan. Nilai-nilai tersebut 

sebagaimana hipotetik penelitinya tetap dapat relevan dan perlu diaktualkan dalam 

sistem kepemimpinan di daerah. Sedang dalam penelitian yang akan dilakukan 

penulis, bagaimana nilai-nilai dalam nggusu waru yang merupakan nilai 

tradisional sebagai konsep pemimpin pada masyarakat Bima berperan dalam 

kehidupan masyarakat modern atau konsep  pemimpin modern.  

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dapat tercermin dari rumusan masalah di atas, yakni: 

a. Untuk mengetahui sejarah nggusu waru dalam kriteria pemimpin masyarakat 

Bima 

b. Untuk mengetahui filosofi nggusu waru dalam kriteria pemimpin masyarakat 

Bima 
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c. Untuk mengetahui peran nggusu waru dalam kriteria pemimpin masyarakat 

modern 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Untuk menambah khazanah intelektual dan sumbangan keilmuan untuk para 

akademisi khususnya pada jurusan Aqidah dan Filsafat Islam. 

2) Menambah koleksi keilmuan pada kepustakaan Bima dan menambah 

wawasan masyarakat Bima. 

b. Manfaat Praktis 

1) Untuk menjadi acuan para tokoh masyarakat atau aparat pemerintahan 

setelah mengetahui bagaimana peran nggusu waru bagi kriteria pemimpin 

modern sehingga diharapkan dapat berguna untuk membuat konsep kriteria 

kepemimpinan di era sekarang. 

2) Mengetahui implikasi pemaknaan yang diperoleh masyarakat terkait nggusu 

waru, sehingga nggusu waru dapat diterapkan dengan penuh penghayatan. 

3) Sebagai masukan dan tambahan wawasan bagi mahasiswa yang akan 

meneliti penelitian yang hampir sama setelah ini.
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Filosofi Nggusu Waru dalam Identitas Kebudayaan 

Filosofi adalah proses berfikir dalam mencari hakekat sesuatu secara 

mendasar, sistematis, menyeluruh dan  metodis, guna untuk memperoleh 

pengetahuan sampai keakarnya.
18

 Jadi, makna filosofi yang dimaksud dalam 

penelitian ini yakni mencari pemaknaan yang mendalam dan mengakar dari 

nggusu waru dalam kriteria pemimpin masyarakat Bima.  

Nggusu waru secara harfiah berasal dari dua suku kata, yakni nggusu dan 

waru. Kata nggusu berarti “bersusun menjalin menjadi satu”, sedangkan waru 

berarti delapan. Jadi, secara etimologi nggusu waru berarti, “Keadaan bersusun 

delapan menjalin satu”. Secara kulturalnya, istilah nggusu waru diartikan sebagai 

delapan sifat ideal  pribadi mulia dan terhormat,
19

 dan delapan sifat yang perlu 

dimiliki oleh sultan, pemimpin dan rakyat.
20

 Jadi, nggusu waru adalah delapan 

nilai yang dipegang oleh masyarakat Bima dalam kriteria pemilihan 

pemimpinnya maupun nilai karakter masyarakat Bima secara umum. 

Nggusu waru merupakan bagian dari tradisi lisan. Kata tradisi berasal dari 

kosa kata Latin traditio, sebuah nomina yang dibentuk dari kata kerja traderere 

atau trader, yang artinya mentransmisi, menyampaikan dan mengamankan. 

                                                     

18
Sirajudin Zat, Fisafat Islam, Filosof dan Filsafatnya (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2010), h. 3.  

19
Mukhlis, Permata Kearifan dari Naskah Kuno Kesultanan Bima: Jawharah al- Ma’arif 

(wawancara dengan Hj. St. Maryam R. Salahuddin)  (Mataram: Alam Tara Institute, 2011),  h. 109. 

20
Anwar Hasnun, Mengenal Orang Bima dan Kebudayaannya (Yogyakarta: Bildung, 2020), 

h. 135.  
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Traditio sebagai nomina dapat dipahami sebagai suatu kebiasaan yang 

disampaikan dari suatu generasi ke generasi setelahnya dalam jangka waktu yang 

cukup lama sehingga kebiasaan itu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat 

lokal tersebut.
21

  

Ada tiga karakteristik tradisi, pertama itu merupakan kebiasaan (lore) dan 

sekaligus proses (process) kegiatan yang dimiliki bersama suatu komunitas. 

Pengertian ini memberi implikasi bahwa tradisi mempunyai makna kontinuitas 

(keberlanjutan), materi, adat dan ungkapan verbal sebagai milik bersama yang 

diteruskan untuk dipraktekkan dalam masyarakat tertentu. Kedua, tradisi 

merupakan sesuatu yang mengukuhkan dan menciptakan suatu identitas. Pada 

saat terjadi proses kepemilikan suatu tradisi, maka disaat itulah tradisi 

menciptakan dan mengukuhkan rasa identitas kelompok. Ketiga, tradisi 

merupakan suatu yang dikenal dan diakui oleh komunitas tersebut sebagai 

tradisinya.  

Sementara itu, pengertian lisan dalam tradisi lisan mengacu pada proses 

penyampaian tradisi dengan media lisan. Tradisi lisan bukan berarti tradisi 

tersebut terdiri atas unsur verbal saja melainkan penyampaiannya yang dilakukan 

secara turun temurun melalui lisan, unsurnya bisa berupa verbal dan sebagian 

nonverbal.
22. 

Dalam hal ini, nggusu waru merupakan tradisi lisan yang berbentuk 

verbal dan maknanya bisa dilihat dari sisi teologis dan budaya di samping dari 

sisi filosofis. 

                                                     

21
Robert Sibarani, Kearifan Lokal: Hakikat, Peran dan Metode Tradisi Lisani, Edisi II 

( Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan (ATL), 2012). 

22
Robert Sibarani, “Pendekatan Antropolinguistik Terhadap Kajian Tradisi Lisan”, Jurnal 

Ilmu Bahasa 1, no. 1, Universitas Sumatera Utara, (2015): h. 4.   
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Nggusu waru merupakan bagian dari identitas masyarakat dalam suatu 

kebudayaan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, identitas diartikan sebagai ciri-ciri 

atau keadaan khusus seseorang atau suatu benda; jati diri.
23

 Stibbe membedakan 

istilah an identity dan a self identity. Stibbe menjelaskan bahwa an identity 

merupakan suatu narasi dalam pikiran manusia mengenai apa artinya menjadi 

pribadi yang khas dari sebagian orang, khususnya mengenai jenis kelamin, 

penampilan, karakter, perilaku dan nilai. Sedangkan a self identity merupakan 

narasi yang berkembang yang diceritakan pada diri sendiri dan orang lain, tentang 

bagaimana gambaran diri seseorang. Dari kedua definisi ini menunjukan bahwa 

identitas memiliki dua karakteristik, yakni karakteristik biologis dan karakteristik 

psikologis dan sosial. Karakteristik biologis menunjuk pada keadaan fisik suatu 

objek (termasuk manusia), sedangkan karakteristik psikologis dan sosial merujuk 

pada ciri kepribadian manusia dan gambaran tentang dirinya, baik sebagai 

individu maupun sebagai kelompok (subjek).
24

  

Senada dengan penjelasan di atas, Tajfel memaparkan bahwa identitas 

merupakan kesadaran psikologis yang mendasari rasa diri seseorang dalam suatu 

kelompok masyarakat berdasarkan ras, kebiasaan, warisan, nilai-nilai, sejarah dan 

bahasa. Tajfel menjelaskan pula bahwa identitas etnik merupakan bagian dari self-

concept individu yang berasal dari pengetahuan atau informasi yang dia miliki, 

terutama pengetahuan tentang kelompoknya, termasuk nilai-nilai dan keterikatan 

emosional. Kemudian, dia menjelaskan bahwa bahasa merupakan subidentitas 

budaya. 

                                                     

23
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Bahasa Indonesia, h. 538. 

24
Antonius Nesi, “Tradisi Lisan Takanab sebagai Wujud Identitas Masyarakat Dawan: 

Kajian Ekolinguistik Metaforis”, Tesis, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2018), h. 62.    
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Sementara itu, Candra memaparkan bahwa untuk mengindentifikasi 

identitas suatu masyarakat dapat dilakukan dengan cara: Pertama, menurut Fearon, 

ia mengusulkan konsep etnis “prototipikal”, yakni adanya beberapa kesamaan 

pada beberapa aspek, yakni: (1) dalam keanggotaan etnik itu dapat diperhitungkan 

sisi silsilah atau keturunan; (2) semua anggota etnik sadar akan keanggotaan 

kelompoknya; (3) setiap anggota kelompok berbagi fitur budaya yang berbeda; (4) 

fitur budaya yang berbeda itu dinilai oleh mayoritas anggota; (5) kelompok 

memiliki atau mengenang tanah air dan (6) kelompok memiliki riwayat terkait 

suatu yang dimiliki sebagai warisan bersama yang tidak semuanya diproduksi saat 

ini, namun mempunyai dasar fakta yang dipahami dan diketahui bersama. Kedua, 

menurut Smith, sebuah kelompok etnik adalah populasi manusia yang memiliki  

nenek moyang bersama, berbagai sejarah yang sama, memiliki elemen budaya 

yang sama serta memiliki tanah air dan rasa solidarias yang sama. Kemudian 

Candra menjelaskan bahwa, beberapa jenis identitas masyarakat pada etnis yang 

memiliki warisan budya yang sama dapat berupa: mitos mengenai nenek moyang 

yang sama, mitos mengenai asal daerah yang sama, sejarah yang sama, budaya 

yang sama, tata cara atau nilai etika yang sama, otonomi konseptual yang sama  

dan karakteristik yang sama.
25

   

Dalam konteks tradisi lisan dan kaitannya dengan identitas masyarakat di 

Bima, akan diungkap bagaimana identitas sosial-kultural masyarakat Bima 

melalui tradisi lisan nggusu waru. 
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Antonius Nesi, “Tradisi Lisan Takanab sebagai Wujud Identitas Masyarakat Dawan: 

Kajian Ekolinguistik Metaforis”, Tesis, h. 63-64. 



18 

 

 

 

B. Kriteria Pemimpin dalam Islam 

1. Pengertian Pemimpin 

Konsep "Pemimpin" berasal dari bahasa Inggris, yakni "leader", sedangkan 

"kepemimpinan" sendiri merupakan bentuk dari kata "leadership". Berdasarkan 

pengertian yang dipaparkan oleh Fairchild dalam Rendy Adiwilaga, pemimpin 

dalam arti yang luas adalah seorang yang memimpin dengan jalan mempelopori 

tingkah laku sosial dengan mengatur, menunjukkan, mengorganisasikan atau 

mengontrol usaha (upaya) orang lain atau melalui prestis, kekuasaan dan 

kedudukan. Pemimpin dipandang sebagai whitsle blower dalam hal mengawali 

konsep dan memotivasi bawahan dalam rangka menjalankan organisasi. 

Pemimpin dalam pemaknaan Fairchild menekankan bahwa pemimpin adalah 

nyawa utama dalam sebuah organisasi.
26

 

Sementara Kartono dalam Randy menyatakan bahwa pemimpin merupakan 

seorang pribadi yang memiliki superior tertentu, sehingga dia memiliki 

kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan 

usaha bersama guna mencapai sasaran tertentu. Dalam pengertian ini, Kartono 

berusaha memaparkan bahwa pemimpin merupakan pendorong  dalam segi moral, 

baik dalam konteks formal maupun informal dalam sebuah organisasi. Pemimpin 

dalam pernyataan Kartono ini mengsyaratkan kemampuan dari seorang pemimpin, 

baik itu kewibawaan ataupun kemampuan menggerakkan dan menguasai orang 

lain.
27
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 Randy Adiwilga, Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia: Teori dan Prakteknya 

(Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 9.   
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  Randy Adiwilga, Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia: Teori dan Prakteknya, h. 
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Kouzes mengemukakan definisi yang menarik terkait pemimpin. 

Menurutnya, pemimpin merupakan pionir atau orang yang bersedia melangkah ke 

dalam situasi yang tidak diketahui. Pemimpin yang mempunyai visi yang jelas 

mampu menjadi penuntun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

sebagai pemimpin.  Tanpa memiliki visi yang jelas, pemimpin akan membawa 

organisasi dalam ketidakpastian, mengingat terdapat situasi yang tidak diketahui 

secara jelas di depan, maka akan sulit bagi pemimpin tanpa "jurus" maupun 

strategi untuk berbuat banyak menghadapi situasi yang abstrak tersebut. 
28

 

Untuk mempertegas dan membedakan dengan teminologi lain yang serupa, 

maka penulis hendak menyampaikan perbedaan antara pemimpin dan pimpinan. 

Berdasarkan penjelasan Rukmana bahwa, penjabat sudah pasti pimpinan tapi 

belum tentu berperan sebagai pemimpin. Dari berbagai literatur tentang 

kepemimpinan, dipahami bahwa pemimpin adalah oarang yang menjalankan 

kepemimpinan dengan prasyarat-prasyarat yang telah ditentukan sebelumnya guna 

mencapai misi organisasi. Sedangkan pimpinan menunjukan kedudukan seseorang 

atau sekelompok orang dalam hirarki tertentu dalam suatu oranisasi atau birokrasi 

formal atau pun informal.  

Sedangkan perihal kepemimpinan, Stoner dalam Randy menjelaskan bahwa, 

kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi dan mengarahkan aktivitas yang 

berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Lanjut, Rost memaparkan 

bahwa kepemimpinan merupakan sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di 
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antara pemimpin dan pengikut (bawahan) dengan tujuan memperoleh perubahan 

yang nyata yang mencerminkan tujuan bersama. 
29

 

Dari uraian tersebut Randy menyimpulkan bahwa, pemimpin merupakan 

sosok atau tokoh utama dari suatu organisasi, lembaga, maupun instansi yang 

dipercaya oleh bawahannya guna menjalankan kepemimpinan untuk mencapai 

tujuan bersama. Pemimpin tersebut harus mempunyai kewibawaan, kemampuan, 

kecerdasan, serta wewenang utuh dalam menjalankan organisasi. Sedangkan 

kepemimpinan adalah seluruh proses dan dinamika yang berkaitan dengan 

pemimpin dalam mengerahkan seluruh potensinya untuk menjalankan roda 

organisasi serta perannya sebagai pemimpin.
30

  

 Sementara dalam perspektif al-Qur’an (Islam) istilah pemimpin 

sebagaimana yang telah diuraikan dapat merujuk pada term khalifah, imamah dan 

ulul al-Amr. 

a.  Khalifah 

Menurut bahasa Arab, kata khalifah merupakan subjek dari kata lampau 

khalafa yang bermakna menggantikan atau menempati tempatnya. Dalam 

pengertian lain, kata ini digunakan untuk menyebutkan orang yang mengantikan 

nabi Muhammad (setelah beliau wafat) dalam kepemimpinan Islam.  Khalifah 

juga sering disebut sebagai Amir al-Mukminin atau pemimpin orang yang beriman.  

Term khalifah juga disebutkan dalam QS. al-Baqarah/2: 30 sebagai 

penegasan Allah tentang penciptaan manusia sebagai pemimpin. Bentuk plural 
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 Randy Adiwilga, Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia: Teori dan Prakteknya, h. 
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dari kata khalifah adalah khalaif sebagaimana dalam QS. Fathir/35: 39. Secara 

etimologis, kata khalifah berakar kata dari huruf ka, lam dan fa yang mempunyai 

tiga makna pokok yaitu, mengganti, belakang dan perubahan. Dengan makna 

demikian, maka kata kerja  khalafa-yakhlufu-khalifah dipergunakan dalam arti 

bahwa khalifah adalah yang menggantikan kedudukan Nabi sebagai pemimpin, 

khalifah adalah yang memimpin di belakang (sesudah) Nabi, khalifah adalah 

orang yang mampu membawa perubahan untuk lebih maju dan menyejahterakan 

orang yang dipimpinnya.
31

 

Para ulama mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda mengenai 

kedudukan khalifah. Berbagai sudut pandang inilah yang menyebabkan 

pemaknaan khalifah yang berbeda-beda. Menurut al-Mawardi, khalifah ditetapkan 

sebagai pengganti kenabian dalam penjagaan agama dan pengaturan urusan dunia. 

Sementara al-Baidhawi memandang bahwa, khalifah adalah pengganti dari 

Rasulullah oleh seseorang dari beberapa orang dalam penegakkan hukum-hukum 

syari’ah, pemelihara hak milik umat, yang wajib diikuti oleh seluruh umat. 

Kemudian, al-Juwayni menyatakan bahwa khalifah adalah kepemimpinan yang 

bersifat menyeluruh (riyasah tammah), yaitu kepemimpinan yang berkaitan 

dengan urusan khusus dan urusan umum dalam kepentingan-kepentingan agama 

dan dunia. Sedangkan menurut Abu al-A’la al-Maududi, khalifah adalah bentuk 

pemerintahan manusia yang benar menurut pandangan al-Qur’an yakni pengakuan 

negara akan kepemimpinan dan kekuasaan Allah dan Rasul-Nya di bidang 

perundang-undangan, menyerahkan segala kedaulatan legislatif dan kedaulatan 

                                                     

31
Surahman Amin dan Ferry Muhammadsyah Siregar, “Pemimpin dan Kepemimpinan 

dalam al-Qur’an”, Jurnal Studi al-Qur’an  (ICRS-Yogya Sekolah Pasca Sarjana UGM Yogyakarta, 
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umum tertinggi kepada keduanya, dan meyakini bahwa khilafahnya itu mewakili 

sang hakim yang sebenarnya yakni Allah.
32

  

b. Imamah dan Imam 

Term Imamah berasal dari kata imam. Dalam Maqays al-Lughah 

dijelaskan bahwa term imam pada mulanya berarti pemimpin shalat. Imam juga 

berarti orang yang diikuti jejaknya dan didahulukan urusannya, demikian juga 

khalifah sebagai imam rakyat dan al-Qur’an menjadi imam kaum muslimin. Imam 

juga berarti benang yang meluruskan bangunan.
33

 

Term imamah dalam konteks kaum sunnah dan syi’i berbeda 

pengertiannya. Dalam dunia Sunni, imamah tidak dapat dibedakan dengan 

khalifah sedangkan dalam pengertian Syi’ah imamah bukan saja dalam konotasi 

lembaga pemerintahan, tetapi mencakup segala aspek. Hal ini dikarenakan 

predikat imam dalam dunia Syi’ah tidak saja terkait dalam aspek politik tetapi 

juga mencakup aspek agama secara keseluruhan: akidah, syari’ah, mistik, dan 

yang disepakati oleh kaum Syi’ah adalah bahwa imam harus berasal dari ahl al-

Bayt dengan garis keturunan Ali. Dengan demikian, konotasi imam menurut 

Syi’ah tidak terbatas pada aspek politik saja melainkan menyeluruh mencakup 

ranah agama. Untuk itu, konotasi imam harus mengacu pada pengertian pemimpin 

spiritual atau kegamaan.
34
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Abu al-A’la al-Maududi al-Luwayni, al-Khilafah wa al-Mulk, terj. Muhammad al-Baqir, 

Khilafah dan Kerajaan (Cet. IV; Bandung: Mizan, 1996), h. 63.   
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Isa al-Halab wa Awladuh, 1972), h. 82.   
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c. Ulul al-Amr 

Ulu al-Amr merupakan ungkapan yang terdiri dari dua kata, ulu dan al-

Amr. Kata ulu bermakna pemilik sedangkan al-Amr bermakna perintah, tuntutan 

melakukan sesuatu dan keadaan atau urusan.
35

 Dari pola kata yang kedua, 

merupakan bentuk masdar dari kata amara-ya’muru (memerintahkan atau 

menuntut agar sesuatu dikerjakan). Dari sini, maka kata ulu al-Amr diterjemahkan 

sebagai pemilik urusan dan pemilik kekuasaan atau hak memberi perintah. Dari 

pemaknaan inilah maka ulul al-Amr sejalan dengan makna pemimpin. 

Fakhruddin Razi dalam tafsirnya mencatat ada empat pendapat tentang 

makna ulu al-Amr, yaitu (1) khulafah ar-Rasyidin; (2) pemimpin perang (sariyah); 

(3) ulama yang memberikan fatwa dan hukum syara dan mengajarkan manusia 

tentang agama (Islam); (4) imam-imam yang maksum
36

 Tafsir Ibn Katsir 

menyimpulkan bahwa ulu al-Amr menurut zahirnya adalah ulama, sedangkan 

secara umum ulu al-Amr adalah umara dan ulama.
37

 Wahbah al-Zuhaili dalam 

kitab tafsirnya al-Tafsir al-Munir, mengungkapkan bahwa sebagian ahli tafsir 

berpendapat bahwa makna ulul al-Amr adalah ahli hikmah atau pemimpin perang. 

Sebagian lagi berpendapat bahwa ulul al-Amr ialah ulama yang menjelaskan 

kepada manusia tentang hukum-hukum syara, sedangkan Syi’ah berpendapat 

bahwa ulu al-Amr adalah imam yang maksum.
38

 

Dari beberapa pemaknaan term ulu al-Amr tersebut dapat menjadi lebih 

luas lagi karena mencakup setiap pribadi yang memegang kendali urusan 
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kehidupan, dalam skala besar ataupun kecil, pemimpin keluarga ataupun 

pemimpin dalam pemerintahan. 

2. Kriteria Pemimpin dalam Islam 

   Sejalan dengan beberapa penjelasan terkait pemimpin di atas, maka dapat 

dirumuskan beberapa kriteria seorang pemimpin yang dipahami dari ayat-ayat al-

Qur’an, berdasarkan pendekatan tafsir maudhu’iy, kriteria-kriteria tersebut 

sebagai berikut:
39

 

a.  Beriman 

Kriteria beriman dipahami dari QS. al-Anbiya/21: 73 yang menggunakan 

term al-Imamah dan QS. Fathir/35: 39 yang menggunakan term khalifah.  

نَا إِ  ةً يَ هْدُونَ بأَِمْرنِاَ وَأَوْحَي ْ رَاتِ وَإِقَامَ الصَّلََةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وكََانوُا وَجَعَلْنَاىُمْ أئَِمَّ لَيْهِمْ فِعْلَ الْْيَ ْ
 لَنَا عَابِدِينَ 

Terjemahnya: 

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang 

memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan 

kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, 

menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah”. 

(QS. al-Anbiya/21: 73)
40

 

مْ إِلََّ ىُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلََئِفَ فِ الَْْرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَ عَلَيْوِ كُفْرهُُ وَلََ يزَيِدُ الْكَافِريِنَ كُفْرىُُمْ عِنْ   دَ رَبِِِّّ
 مَقْتًا وَلََ يزَيِدُ الْكَافِريِنَ كُفْرىُُمْ إِلََّ خَسَارًا

Terjemahnya: 

“Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. 

Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya 

sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan 

menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang 
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yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka 

belaka”. (QS. Fatir/35: 39)
41

 

    Khusus term al-Imamah asal katanya adalah al-Imam. Dalam pandangan 

Thabataba’i, seorang imam haruslah beriman dan dalam posisinya sebagai 

pemimpin telah memperoleh hidayah dan hal tersebut sebagai salah satu bagian 

dari imamah itu sendiri. Hidayah tidak diperoleh oleh sembarang orang dengan 

sembarang cara.  Perolehan hidayah sebagaimana pula perolehan kemaksuman 

yang diperoleh dari kesabaran seorang hamba dalam menerima berbagai ujian 

dalam proses menuju Allah swt. serta melalui keyakinan yang mendalam.
42

 

b. Adil dan Amanah 

Kata adil dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan: (1) tidak berat 

sebelah atau memihak; (2) sepatutnya tidak sewenang-wenang.
43

 

Adil adalah kriteria pemimpin yang terdapat dalam QS. Shad/38: 26. 

كَ ياَ دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِ الَْْرْضِ فَاحْكُمْ بَ يَْْ النَّاسِ باِلَْْقِّ وَلََ تَ تَّبِعِ الْْوََى فَ يُضِلَّ  
  الِْْسَابِ  عَنْ سَبِيلِ اللَّوِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّوِ لَْمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِاَ نَسُوا يَ وْمَ 

Terjemahnya: 

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di 

muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan 

adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan 

menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat 

darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka 

melupakan hari perhitungan”. (QS. Shad/38: 26)
44

 

Menurut tafsir Ibn Katsir, ini adalah wasiat dari Allah swt. kepada para 

pemegang kekuasaan, hendaknya mereka berhukum di kalangan manusia dengan 
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kebenaran yang diturunkan dari Allah swt., jangan berpaling dari kebenaran 

sehingga tersesat dari jalan Allah. Padahal Allah telah mengancam bagi siapa 

yang sesat dari jalan-Nya dan melupakan keberadaan hari perhitungan dengan 

ancaman yang tegas dan siksa yang pedih.
45

 

Redaksi QS. Shad/38: 26 ini sejalan dengan QS. al-Nisa/4: 58 

ا الْعَدْلِ إِنَّ اللَّوَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّوا الَْْمَاناَتِ إِلََ أَىْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَ يَْْ النَّاسِ أَنْ تََْكُمُوا بِ  إِنَّ اللَّوَ نعِِمَّ
يعًا بَصِيراً  يعَِظُكُمْ بِوِ إِنَّ اللَّوَ كَانَ سََِ

 
Terjemahnya: 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. 
an-Nisa/4: 58)

46
 

Ibnu Katsir menafsirkan dalam ayat ini bahwa, Allah mengabarkan untuk 

menunaikan amanat kepada ahlinya (kepada yang berhak). Hal itu mencakup 

seluruh amanah yang wajib bagi manusia, berupa hak-hak Allah terhadap hamba-

Nya, seperti shalat, zakat, puasa, kafarat, nazar dan semisalnya. Semuanya 

merupakan amanah yang diberikan tanpa pengawasan hamba yang lainnya. 

Demikian juga hak sebagian hamba atas sebagian yang lainnya, seperti titipan dan 

semisalnya, yang seluruhnya merupakan amanah yang dipercayakan dari sebagian 

mereka kepada sebagian yang lain tanpa disertai bukti atas hal itu. Maka, Allah 

                                                     

45
Ibnu Katsir,  Al-Mishbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiiri Ibni Katsir, Terj. Abu ihsan al-

Atsari, dkk, Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Jilid VII (Cet. XII; Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2016), h. 

673. 
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Kementrian Agama, al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30, h.  128. 
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swt. menyuruh untuk menunaikannya di dunia. Barang siapa yang tidak 

menunaikan di dunia maka akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat.
47

 

Kemudian, amanah dalam pandangan al-Maraghi adalah sebuah tanggung 

jawab yang terbagi atas tiga, yaitu (1) tanggung jawab kepada Tuhan; (2) 

tanggung jawab manusia kepada sesamanya dan; (3) tanggung jawab manusia 

terhadap dirinya sendiri.
48

 

Dengan demikian tanggung jawab manusia sebagai pemimpin yang 

dikonsepkan di sini ialah tidak khianat terhadap tanggung jawab yang diberikan 

Allah dan jabatan apapun yang diberikan manusia kepadanya, dan tidak khianat 

terhadap diri sendiri. Utamanya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang baik 

hubungannya kepada Allah dan hubungannya dengan sesama manusia. 

c.  Rasulliy 

Rasulliy artinya berkepribadian seperti Rasulullah, yaitu kriteria pemimpin 

yang memenuhi syarat seperti yang dimiliki oleh Rasulullah dalam menjalankan 

kepemimpinan.  

Dalam QS. al-Baqarah/2: 124 Sejarah dan jejak nggusu waru bermula 

sebagai pegangan dalam menilai kepribadian pemimpin pada era pra Islam yang 

dipengaruhi oleh kepercayaan (Makamba-makimbi) dan keadaan masyarakat 

agraris yang dekat dengan alam saat itu. Namun, mengalami penyesuaian dengan 

nilai-nilai syari'at Islam ketika Islam datang dan menjadi landasan utama dalam 

                                                     

47
Ibnu Katsir,  Al-Mishbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiiri Ibni Katsir, Terj. Abu ihsan al-

Atsari, dkk, Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Jilid II, h. 559.  
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Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, juz V (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halab 

wa Awladuh, 1973), h. 70.   
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pemerintahan kesultanan Bima. 
49

 menerangkan tentang penunjukan langsung 

Ibrahim dalam posisinya sebagai imamah (pemimpin), setelah beliau mendapat 

sederet ujian dari Allah swt. sebagaimana ditegaskan sendiri oleh al-Qur’an (QS. 

al-Baqarah/2: 124-131, 258-260; QS. al-Imran/3: 67; QS. al-An’am/65: 74; 

Hud/11: 70) bahwa Ibrahim adalah Nabi dengan berbagai pengalamannya 

menemukan Tuhannya, lalu ia beriman kepada-Nya, dengan terang-terangan ia 

juga menyatakan kebenciannya kepada kemusyrikan. Dia berjuang melawan 

kemusyrikan dan mengajak manusia kepada tauhid. Berbagai ujian berat 

dilaluinya, sehingga ia diberi kemuliaan menjadi bapak agama fitrah dan imam 

bagi nabi-nabi setelahnya, sebagaimana dalam QS. an-Nahl/16: 120. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka kriteria pemimpin yang 

dikehendaki adalah yang telah memenuhi berbagai tahap ujian atau seleksi yang 

ketat (fit and proper test), memiliki banyak pengalaman dan keberanian 

menumpas kebatilan, dapat dijadikan panutan dan diteladani oleh rakyat yang 

dipimpinnya. 

Kemudian, dalam sirah nabi Muhammad saw., beliau adalah pemimpin 

negara yang mampu mempersatukan semua kelompok etnis, suku, dan penganut 

agama-agama ketika membangun negara Madinah. Ini memberi pengertian bahwa 

sebagai seorang pemimpin harus memiliki sikap tasamuh (toleran). Kemudian, 

dalam QS. al-Nisa/4: 59 dan 83, disebutkan bahwa segala persoalan harus 

                                                     

49
“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan 

larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan 

menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari 

keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim". Kementrian 

Agama, al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30, h. 32. 
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dikembalikan kepada Allah swt., Rasul-Nya dan ulu al-Amr. Dari sini dilihat 

bahwa, semua persoalan harus merujuk pada al-Qur’an dan Sunnah. 

Di antara kriteria lain yang disebutkan dalam al-Qur’an adalah shiddiq 

(jujur) sebagaimana yang disebutkan dalam QS. al-Baqarah/2: 91,
50

 sabar, yang 

disebutkan dalam QS. al-Sajadah/32: 24,
51

 fathanah (cerdas) dalam QS. al-

Nahl/16: 125
52

 dan tabligh (menyampaikan) disebutkan dalam QS. Ali-Imran/3: 

104.
53

 

Di sisi lain, al-Mawardi mengemukakan beberapa kriteria pemimpin 

(imamah/khalifah), yaitu: 

a.   Adil dengan syarat-syaratnya yang universal 

b. Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-

hukum 

c.  Sehat indrawi (telinga, mata dan mulut) yang dengannya ia mampu menangani 

langsung permasalahan yang telah diketahuinya 

                                                     

50
“Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kepada Al Quran yang diturunkan 

Allah," mereka berkata: "Kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami". Dan 

mereka kafir kepada Al Quran yang diturunkan sesudahnya, sedang Al Quran itu adalah (Kitab) 

yang hak; yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah: "Mengapa kamu dahulu 

membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman?". Kementrian Agama, al-

Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30, h. 25. 

51
“Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk 

dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami”. 

Kementrian Agama, al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30, h. 672.  

52
“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan 

bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui 

tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 

mendapat petunjuk”. Kementrian Agama, al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30, h. 421. 

53
“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, 

menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang 

beruntung”. Kementrian Agama, al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30, h. 93.   
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d.  Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna 

dan cepat 

e.   Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua 

kepentingan 

f.   Berani dan ksatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negara dan 

melawan musuh 

g. Nasab, yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma 

para ulama.
54

 

Mengenai syarat terakhir ini harus dipahami secara kontekstual dan 

bersifat temporal, bahwa hak kepemimpinan bukan pada etnisnya melainkan pada 

kemampuan dan kewibawaannya.
55

 

 Jika dikaitkan dengan delapan kriteria yang ada dalam butir-butir nggusu 

waru, syarat yang diajukan oleh al-Mawardi ini memiliki beberapa kemiripan 

diantaranya yakni pada aspek, pemimpin harus seorang yang berilmu dan 

berwawasan luas, dilihat nasab (keturunan), seorang yang berani, dan juga 

memiliki kesehatan fisik yang mumpuni atau juga terlihat gagah. Untuk itu, antara 

syarat seorang pemimpin yang diajukan oleh al-Mawardi dan nggusu waru 

memiliki kaitan yang erat dan saling menyempurnakan.  
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Imam al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaaniyyah fii al-Wilayaah ad-Diniyyah, terj. Fadli 

Bahri, al Ahkam as-Sulthaniyyah (Cet. VIII; Jakarta: Darul Falah, 2017), h. 3-4. 
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 Syafruddin Syam, “Pemikiran Islam Imam al-Mawardi dan Relevansi di Indonesia”, 

Jurnal al-Hadi II, no. 02, (Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017): h. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif 

dalam bentuk lapangan (field research). Menurut Sugiono, penelitian kualitatif 

yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti objek alamiah (apa adanya tidak 

dipalsukan oleh peneliti) dan peneliti adalah instrumen kunci dalam meneliti, 

sehingga mampu menghasilkan pemahaman makna, keunikan serta 

mengkonstruksi fenomena dan menemukan hipotesis.
56

 

Selain field research, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan 

(library research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode 

pengumpulan data pustaka.
57

 Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian 

kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk 

mendapatakn informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, 

baik itu buku, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.
58

 Kemudian menurut Danial 

Endang AR, studi pustaka ialah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan 

sejumlah buku-buku, majalah, liflet yang berkenaan dengan masalah dan tujuan 
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Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif: untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, 

Enterpratif, Interkatif dan Konstruktif (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 9-10.  

57
Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustakan Setia, 2011),  h. 31.  
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Abdul Rahman Sholeh, Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 63. 
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penelitian. Buku tersebut digunakan sebagai sumber yang diolah para ahli sejarah, 

sastra dan bahasa.
59

 

2. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu di Kota Bima, tepatnya di 

Museum Asi Mbojo dan Museum Samparaja Bima. Adapun yang menjadi 

narasumber adalah tokoh-tokoh sejarah dan kebudayaan Bima.     

B. Pendekatan Penelitian 

Ada tiga macam pendekatan penelitian yang peneliti gunakan, yaitu:  

1. Kesinambungan Historis 

Metode ini dilakukan dengan memperhatikan garis historis dari objek yang 

diteliti yang mungkin dapat ditemukan dalam jalan kebudayaan seluruhnya, 

fenomena-fenomena khusus dan pandangan hidup yang mendasarinya. Ditetapkan 

fase-fase dan tingkatan-tingkatan di dalamnya serta diselidiki pengaruh-pengaruh 

ideologis yang diterima dari kebudayaan lain dan cara pengolahan dari 

pertemuan-pertemuan itu. Pandangan-pandangan yang diperoleh dihubungkan 

dengan aktual peneliti, diterjemahkan dengan terminologi dan pemahaman yang 

sesuai sehingga berbagai macam konsepsi dapat saling memberi pemahaman.
60

 

2. Pendekatan Heuristika  

Pendekatan ini berusaha menemukan pemahaman baru, mencoba 

memahami sintesis-sintesis yang telah disajikan; mempertanyakan relasi-relasi 
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Danial Endang AR, Metode Penulisan Karya Ilmiah (t.p.: Bandung, 2009), h. 80.  
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Yogyakarta: PT Kanisius, 2019),  h. 95.  
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antara unsur-unsur,
61

 dimana peneliti berusaha memahami hakikat dari 

pengalaman, pengetahuan, sehingga diperoleh arti yang mendalam. 

3. Pendekatan Budaya 

Selain dua pendekatan sebelumnya, peneliti juga menggunakan pendekatan 

kultural atau disebut juga pendekatan kebudayaan. Dimana menurut Cliffoord 

Gertz, kebudayaan adalah pola makna yang diwariskan secara historis dan 

tersimpan dalam simbol-simbol yang kemudian digunakan manusia untuk 

berkomunikasi, berperilaku dan memandang kehidupan. Sedangkan menurut 

Marvin Harris, kebudayaan merupakan hasil interaksi manusia dengan keberadaan 

materi.
62

 Untuk itu, pendekatan ini menjadi pendukung dalam penelitian yang 

dilakukan peneliti.  

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber aslinya. Data primer penelitian ini diperoleh dari hasil pengumpulan 

data melalui wawancara mendalam pada responden.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media 

perantara seperti buku, jurnal, catatan dan literatur yang mendukung lainnya. 

D. Tekhnik Pengumpulan Data 

Teknik data yang termasuk bagian dari penelitian kualitatif yang digunakan 

antara lain; observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.  
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1. Wawancara Mendalam 

Pengambilan data yang diambil dari tekhnik wawancara mendalam ini 

secara lebih bebas, tanpa mengabaikan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang 

telah disiapkan peneliti. Metode ini didasarkan  pada dua alasan; pertama, dengan 

wawancara mendalam, peneliti dapat menggali tidak saja pada apa yang diketahui 

dan dialami oleh subjek yang diteliti, tetapi ada yang tersembunyi jauh dalam diri 

subjek. Kedua; apa yang ditanyakan oleh informan bisa mencakup hal apa saja 

yang mencakup lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang 

dan masa yang akan datang.  

Wawancara ini dilakukan baik kepada tokoh budaya, sejarah maupun 

tokoh masyarakat yang mendukung penelitian penulis.  

2. Observasi 

Metode observasi menurut Sutrisno Hadi merupakan metode pencatatan 

sistematik dan pengamatan atas fenomena yang diteliti. Dalam arti luas, observasi 

bisa dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode ini untuk 

melengkapi data wawancara.  

3. Dokumentasi 

Dokumen adalah kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan.
63

 Metode 

ini dilakukan untuk mengumpulkan data berupa buku-buku, karya ilmiah maupun 

data kepustkaan lainnya yang mendukung penelitian penulis.  
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 Koentjraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Edisi ke-3 (Jakarta: PT. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati. Instrumen kunci dalam penelitian ini adalah peneliti 

sendiri, adapun instrumen pendukung berupa pedoman wawancara dan studi 

kepustakaan yang digunakan untuk mengumpulkan beberapa informasi yang 

berkaitan dengan penelitian. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini  

yaitu: 

1. Pedoman wawancara, yakni alat yang digunakan dalam melakukan 

wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan. 

2. Buku catatan dan alat tulis serta alat elektronik berupa HP yang berfungsi 

untuk mencatat dan merekam semua percakapan dan sumber data. Kamera 

HP berfungsi memotret informan ketika sedang melakukan wawancara 

sebagai bukti empirik. 

F. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data 

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode yang diperkenalkan oleh Miles dan Hubberman, yaitu:
64

 

1. Reduksi Data  

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, 

abstraksi dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi. 

2. Model Data 

 Model data adalah pendefinisian model sebagai suatu kumpulan 

informasi yang tersusun yang memperbolehkan pendeskripsian kesimpulan dan 
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 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), h. 
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pengambilan tindakan. Model dari data dalam penelitian ini adalah teks deskriptif 

naratif. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

 Penarikan kesimpulan adalah proses dimana setelah data terkumpul 

langkah selanjutnya adalah mencatat pola-pola, penjelasan, konfigurasi dan 

proposisi-proposisi. Kemudian peneliti menyimpulkan data-data yang diperoleh di 

lapangan. Kesimpulan awal yang masih samar, kemudian meningkat menjadi 

eksplisit dan mendasar. Sedangkan verifikasi dalam penelitian menurut Beck, 

Bryman dan Liao sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Yaumi, adalah 

penggunaan data empiris, observasi, tes atau eksperimen untuk pembenaran 

rasional tehadap hipotesis.
65

 Sehingga, untuk melakukan penarikan kesimpulan 

diperlukan verifikasi agar data yang diperoleh teruji kebenarannya. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

1. Melakukan Konfirmasi Data 

Cara ini dilakukan dengan menanyakan kembali data yang diperoleh oleh 

peneliti kepada informannya apakah telah benar demikian informasi yang dicatat 

oleh peneliti. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kekeliruan data yang  diperoleh 

peneliti. 

2. Menggunakan Bahan Referensi  

Bahan referensi yang dimaksud berupa bukti dokumentasi seperti 

pengambilan gambar dan audio yang dipegang oleh peneliti sebagai tambahan 

bukti empirik bahwa data tersebut benar demikian adanya.  
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BAB IV 

NGGUSU WARU DALAM KRITERIA PEMIMPIN MASYARAKAT BIMA 

A. Gambaran Umum tentang Bima 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Bima dalam kepulauan Sumbawa (NTB) 
Sumber: https://peta-kota.blogspot.com/2017/03/peta-kota-bima.html?m=1, 

diakses 19 Mei 2021 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Peta Kota Bima 

Sumber: hurulharahere.wordpress.com/2015, diakses 19 Mei 2021 

1. Asal Nama Daerah Bima 

Daerah Bima dahulu bernama Mbojo dan hingga sekarang tetap populer di 

kalangan masyarakat dengan istilah Dana Mbojo yang artinya “Tanah Mbojo”, 

nggahi Mbojo yang artinya “bahasa Mbojo” dan dou Mbojo yang artinya “orang 

Mbojo” dan lain-lain. Kata Mbojo berasal dari kata Babuju yaitu tanah yang 

menjulang sebagai busut jantan yang agak besar (bahasa Bima: dana ma babuju) 



 

 

 

tempat bersemayam raja-raja ketika dilantik dan disumpah yang terletak di Dara. 

Sedangkan kata Bima berasal dari nama dari seorang pahlawan dari Jawa yang 

bergelar sang Bima yang mempunyai jasa berusaha mempersatukan kerajaan-

kerajaan kecil yang ada di daerah ini, maka keseluruhan daerah ini menjadi 

kerajaan Bima.
66

 

Dalam kitab silsilah raja Bima menyatakan bahwa sang Bima adalah adik 

dari Darmawangsa dan berasal dari Jawa. Ia berlayar ke Timur dan singgah di 

Wadu Pa’a (nama salah satu tempat di Bima), yang pada waktu itu daerah 

tersebut masih bernama Mbojo.
67

 

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa nama Bima bukanlah 

nama asli melainkan nama sang Bima yang berjasa dalam menyatukan kerajaan-

kerajaan kecil pada masa kerajaan Bima, sedang nama aslinya ialah Mbojo. Kalau 

dalam bahasa Indonesia disebut dengan daerah Bima, bukan daerah Mbojo.
68

 

Sebutan Bima dipakai ketika berdialog menggunakan bahasa Indonesia sehingga 

lazim didengar istilah orang Bima sedang dalam bahasa Bima disebut dou Mbojo, 

dana Mbojo dalam bahasa Indonesia diartikan daerah (tanah) Bima.  

2. Letak Geografis 

Bima terletak di sebelah Timur Pulau Sumbawa, dengan batas-batas 

sebagai berikut: 
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2014),  h. 9.  



 

 

 

Sebelah Utara    : Flores 

Sebelah Selatan : Lautan Indonesia 

Sebelah Timur   : Selat Sape 

Sebelah Barat    : Kabupaten Dompu 

  Pada umumnya, keadaan tanah daerah Bima berbukit-bukit dan terdapat 

beberapa gunung yang tinggi, sedangkan dataran rendah hanya terdapat di 

beberapa tempat. Beberapa gunung diantaranya, gunung berapi seperti gunung 

Tambora (±2851 M), pernah meletus pada tahun 1815 dan memakan korban lebih 

kurang 50.000 jiwa. Selain itu, ada gunung Lambitu (±1345 M), gunung Muria 

(±1479 M), gunung Soromandi (±1181 M). Adanya bukit-bukit dan gunung-

gunung menyebabkan wilayah Bima tidak luas, yaitu lebih kurang 4870 km 

persegi. Daerah Bima beriklim tropis, musim hujan relatif pendek, yaitu pada 

bulan Desember-Maret, setelah melalui musim pancaroba, mulailah musim panas 

yang  berlangsung akhir November.
69

 

  Mata pencaharian penduduk mayoritas petani, di samping itu buruh tani, 

pedagang, pelaut dan pegawai negeri. Karena daerah Bima banyak dikelilingi laut 

dan pantai, hal ini memberi kemudahan bagi masyarakat Bima untuk berhubungan 

dengan daerah-daerah lain melalui transportasi laut. Dari jalur alur Utara 

berhubungan dengan Ujung Pandang dan Banjarmasin, sedang di jalur Timur 

dengan Sumba, Flores, Ende, dan lain-lain. Di bagian Barat berhubungan dengan 

Pulau Lombok, Pulau Bali dan Pulau Jawa. Dari sarana perhubungan udara, Bima 
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memiliki bandar udara Muhammad Salahuddin Bima yang dirintis sejak pra Orde 

Baru, dan masuk dalam penerbangan wilayah IV.
70

 

3. Keadaan Sosiologis 

Keadaan seosiologis dalam bahasan ini akan diuraikan tentang keadaan 

suku-suku di daerah Bima. Adapun beberapa suku yang terdapat di daerah Bima, 

yaitu:
71

 

a. Suku Donggo 

  Suku Donggo berjumlah kira-kira 18. 500 Orang mendiami lereng gunung 

Soromandi. Mereka dikenal dengan sebutan dou Donggo Ipa, adapula yang 

mendiami lereng gunung Wawo dan Lambitu, mereka dikenal dengan sebutan dou 

Donggo Ele. Menurut sejarahnya, mereka adalah penduduk asli pertama sebelum 

datang suku-suku lain. Matapencaharian mereka adalah bertani dan berburu. 

  Suku Donggo atau orang-orang Donggo mempunyai bahasa dan adat 

istiadat yang berbeda dengan suku Bima yang lain. Bahasa Bima yang digunakan 

itu adalah bahasa Bima asli walau sekarang telah terkikis digantikan oleh bahasa 

Bima yang umum dipakai sekarang.  

  Dalam hal keagamaan, masyarakat Donggo termasuk yang patuh, tetapi 

karena bertempat tinggal di daerah pegunungan menyebabkan mereka masih 

mencampuradukan ajaran Islam dengan kepercaryaan lama (animisme). Oleh 

karena itu, pada masa kesultanan Bima, suku Donggo mendapat perhatian khusus 

dalam hal pengajaran agama, terutama pada masa kesultanan Muhammad 

Salahuddin (1917-1951), sultan mengirimkan para mubalig untuk memberi 
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pengajaran terkait agama. Mubalig yang pernah dikirim ke Donggo ialah ustadz H. 

A. Rahman Bandung, alumni Darul Ulum Mekkah dan ustadz H. Abdul Kasim, 

alumni Darul Tarbiyah Bima. Karena rutin mendapatkan kiriman mualig, suku 

Donggo banyak mengalami perubahan terutama dalam hal pemahaman dan 

pengamalan agama.  

b. Suku Mbojo 

Suku Mbojo adalah yang paling banyak diantara suku-suku lain di Bima. 

Mereka berjumlah kira-kira 350. 000 orang. Taraf kehidupan suku Mbojo  

tergolong lebih maju dari suku Donggo. Taraf dalam pendidikan agama maupun 

umum mereka lebih maju pula, banyak para mubalig, guru dan pegawai negeri 

sipil dari suku Mbojo. Mereka sangat fanatik dengan agama Islam, watak mereka 

umunya keras dan berani. Mereka terbiasa merantau ke daerah-daerah lain seperti 

Sulawesi, Sumatera, Jawa. Suku Mbojo tersebut berasal dari Makassar dan Bugis. 

Dalam hal ini, L. Masir Q. Abdullah,  dalam M. Fachri Rahman, Sejarah 

Kesultanan Bima, menjelaskan sebagai berikut: 

“Adanya percampuran dengan suku-suku pendatang membawa pengaruh 

yang besar sekali terhadap penduduk asli. Dalam hal ini, bukan dalam segi 

lahiriah saja, tetapi juga dari segi watak dan budayanya. Percampuran dari 

suku-suku dari Sulawesi Selatan, Tenggara adalah yang terbesar 

pengaruhnya, karena selain yang terbesar arus pendatang dari wilayah 

tersebut, juga merupakan percampuran yang tertua dalam sejarahnya”.
72

  

 Pernyataan di atas dapat dibuktikan dengan adanya perkampungan Bugis 

dan Guru Goa di kecamatan Sape sebagai daerah yang pertama kali menerima 

kedatangan Islam. Mereka datang ke Bima diperkirakan pada abad XIII M. Akibat 

dari percampuran suku-suku pendatang inilah lahirnya suku Mbojo. Pada 
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umumnya suku Mbojo bertempat tinggal di daerah pesisir pantai dan dataran-

dataran rendah.  

c. Suku Melayu dan Arab 

Suku Melayu berasal dari Minang, mereka masuk ke Bima diperkirakan 

pada abad XVII M, pada saat masuknya pengaruh Islam di Bima. Jumlah mereka 

kira-kira 8.000 orang, mereka tinggal di pantai pelabuhan Bima, kira-kira 2 km 

sebelah Utara dari Asi Mbojo (Istana Bima). Adat kebiasaan mereka masih sama 

dengan adat kebiasaan leluhurnya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya tarian 

Lenggo yang sering dipertunjukan pada masa kesultanan, jenis tarian ini sangat 

populer di Masyarakat. 

Suku Melayu banyak yang berprofesi sebagai pedagang, guru agama, dan 

mubalig. Sementara suku Arab jumlahnya hampir sama dengan suku Melayu, 

mereka telah banyak melakukan perkawinan dengan suku Mbojo sehingga adat 

dan bahasanya sudah mengikuti suku Mbojo.  

d. Suku Pendatang 

 Suku pendatang ini terdiri dari pegawai negeri sipil maupun militer, ada 

juga bekerja sebagai pedagang. Mereka berasal dari  berbaagi daerah dan pulau, 

Flores, Makassar, Jawa, Madura, Lombok, Banjar dan lain-lain, jumlah mereka 

hanya sedikit.  

4. Adat- Istiadat 

 Pada masa kesultanan Bima (Abad XVII M) ajaran Islam memberikan 

inspirasi dan sumbangsih sebagai sumber undang-undang dan peraturan dalam 

kerajaan yang diatur menurut tata cara Islam, sehingga kehidupan masyarakat 

diwarnai ajaran Islam. Karena itu, dewasa ini masyarakat Bima mempunyai adat-

istiadat yang bercorak Islam yang diwariskan secara turun-temurun sejak masa 

kesultanan Bima yakni sekitar abad XVII M. 



 

 

 

5. Stratifikasi Sosial 

Di waktu masa pemerintahan kesultanan dahulu, masyarakat Bima terbagi 

dalam empat bagian atau tingkat masyarakat. Pembagian strata sosial tersebut 

sebagai berikut:
73

 

a. Tingkat Ruma, merupakan lapisan paling tinggi dalam masyarakat Bima, yaitu 

orang-orang dari keturunan sultan. Kelompok kesultana itu bergelar “Ruma 

Sangaji”, sedangkan permaisurinya bergelar “Ruma Paduka”. Orang dari 

keturunan sultan dari kalangan laki-laki bergelar “Ama Ka’u” dan dari 

perempuan bergelar ”Ina Ka’u”. Jika calon permaisuri tidak ada yang berdarah 

bangsawan, maka dalam hal ini sultan mencari dari golongan Ina Ama. 

b. Tingkat Rato, yaitu lapisan masyarakat yang berasal dari keturunan Ruma 

Bicara samapai kepada Jeneli atau Camat. Ruma Bicara adalah sebagai 

pelaksana pemerintah yang mengemban perintah-perintah sultan. Setiap sultan 

tidak langsung kepada rakyat tetapi melalui Ruma Bicara. Kemudian Ruma 

Bicara menyampaikan kepada Jeneli, kemudian Jeneli lah yang menyampaikan 

kepada rakyat. Adapun panggilan atau gelar dari turunan Ruma Bicara dari 

jalur laki-laku disebut Ko’o bila masih kecil disebut Ko’o To’i, to”i artinya 

kecil. 

c. Tingkatan Uba. Lapisan ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari turunan 

Gelarang (Kepala Desa), pamong dan lain-lain dari staffnya. Mereka ini dari 

jalur laki-laki disebut Uba sedang dari jalur perempuan disebut Ina.  

d. Tingkatan Ama, yakni lapisan yang paling rendah atau rakyat biasa. Tetapi, 

lapisan ini merupakan induk dari tingaktan masyarakat dan mencakup semua 
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yang ada. Disebabkan darah bangsawan mengambil permaisuri dari kalangan 

ini jika tidak ada dari kalangannya sendiri. Tingkatan ini dari jalur laki-laki 

disebut Ama dan dari dari jalur perempuan disebut Ina.  

Walaupun ada pelapisan masyarakat ini, namun semua angota masyarakat 

termasuk sultan bergelar Ama (Ama Ka’u) dari jalur laki-laki dan dari jalur 

perempuan bergelar Ina (Ina Ka’u) dan Sri Sultan adalah lambang dari seluruh 

masyarakat.  

Dari uraian ini, terlihat pelapisan hanya dikarenakan adanya tugas-tugas 

yang berbeda dari tiap lapisan dan era sekarang pelapisan ini sudah tidak 

menonjol lagi tersebab telah banyak pernikahan campuran yang terjadi  dari tiap 

lapisan. Adapun beberapa alasan kuat memudarnya pelapisan masyarakat Bima, 

yaitu sebagai berikut:
74

 

a. Pencabutan hak milik tanah yang dahulu banyak dipegang oleh para bangsawan. 

Pencabutan itu dilakukan oleh penjajah diganti dengan uang Onderstand. 

b. Kemajuan pendidikan yang mengakibatkan kedudukan bagi anggota 

masyarakat lain terbuka menjadi sama rata.  

c. Pernikahan campuran antara golongan bangsawan dengan masyarakat biasa. 

d. Karena proses demokrasi yang meluas di Indonesia. 

5. Agama dan Kepercayaan Masyarakat 

Sejak Ruma ta ma Bata Wadu dilantik menjadi raja Islam yang pertama di 

Bima (1050 H) yakni dengan gelar Sultan Abdul Kahir, agama Islam menjadi 

panutan hampir seluruh masyarakat Bima, hanya sebagian kecil saja yang enggan 

memeluk agama Islam. Mereka ini menghindarkan diri di daerah pegunungan, 
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mereka dikenal dengan nama dou Donggo (Orang Donggo), mereka memilih 

menghindar karena tidak ingin menerima Islam.
75

 

Sejak kesultanan Bima hingga sekarang hampir seluruh masyarakat Bima 

memeluk agama Islam hanya sebagian kecil tidak sampai 0, 5% yang non Muslim. 

Kebanyakan yang Non Muslim itu yakni pendatang seperti Cina, penjabar, ABRI 

dan sipil yang kebetulan bertugas di Bima. Masyarakat Donggo dahulu yang 

menghindarkan diripun sekarang telah beragama Islam, hanya sebagian kecil saja 

yang non Muslim.
76

 

B. Sejarah dan Jejak Nggusu Waru  

Dalam tradisi lisan masyarakat Bima dahulu, hidup suatu pandangan 

tentang nilai kriteria pribadi utama khususnya bagi seorang pemimpin, yaitu 

nggusu waru. Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan kajian yang begitu 

mendalam terkait nggusu waru, seperti pengungkapan asal-usulnya dalam naskah-

naskah kuno kerajaan Bima.  

Namun, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, nggusu waru yang 

ada saat ini bermula sebagai bentuk penyesuaian suatu syarat atau kriteria 

pemimpin yang dipegang oleh Masyarakat Bima sebelum Islam, yakni delapan 

nilai simbolik yang tercermin dalam delapan sifat alam, yaitu sifat air, angin, api, 

tanah, bulan, matahari, langit dan laut. Delapan nilai simbolik ini terpengaruh dari 

Hasta Brata Hindu, mengingat kepercayaan Masyarakat Bima sebelumnya yakni 

terpengaruh dengan Hindu
77

 dan menganut kepercayaan tradisional Makamba-
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makimbi,
 78 

serta dipengaruhi juga oleh latar seting sosial masyarakat agraris yang 

dekat dan menyatu dengan alam.
79

 Delapan nilai ini akhirnya disesuaikan dengan 

nilai-nilai Islam semenjak Islam masuk awal abad XVII M dan pemerintahan 

kerajaan berganti dengan kesultanan pada abad XVII M, sehingga nilai-nilai Islam 

diterapkan dalam pemerintahan kesultanan dan agama Islam menjadi agama 

mayoritas bagi masyarakat Bima. Jika demikian, maka nggusu waru adalah 

bagian dari akulturasi budaya dan agama, dimana agama Islam menjadi dominan 

atas budaya.
80

 

Butir-butir delapan nilai yang tercermin dalam delapan sifat alam tersebut 

dapat dilihat sebagai berikut:
81

 

a. Bunesintika dana; mataho mena 

b. Bunesintika oi; na busi kasiana 

c. Bunesintika afi: na pana pala na kamoriku dou 

d. Bunesintika angi; na lao sampe di pado-pado wati wara ma tapana 

e. Bunesintika wura; na sanaku iu dou 
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Secara garis besar kepercayaan Makamba-makimbi sama dengan animisme dan 

dinamisme. Berdasarkan kepercayaan tersebut, masyarakat Bima pra-Islam melakukan pemujaan 

dan penyembahan sesajen dan korban hewan untuk para leluhur yang dipimpin oleh Ncuhi. 

Tempat-tempat pemujaan tersebut dinamakan dengan Parafu ro Parombo. Kepercayaan ini 

mengakui adanya Marafu, yaitu suatu kekuatan supranatural dalam keyakinan masyarakat Bima 

dahulu yang mengatur alam semesta dan memiliki kekuatan di luar batas kemampuan manusia. 

Marafu diyakini bersemayam di matahari, gunung, pohon yang rindang, batu besar, mata air yang 

jernih, dan tempat-tempat atau benda aneh lainnya.  Dalam kepercayaan ini, arwah leluhur masih 

menguasai manusia yang masih hidup  dan bersemayam bersama Marafu di tempat-tempat tertentu. 

Lihat Mukhlis, Permata Kearifan dari Naskah Kuno Kesultanan Bima, h. 114, dalam Abdullah 

Ahmad, Kerajaan Bima, h. 22.  
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pembahasan skripsi ini.  
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f. Bunesintika liro; na mbeiku mori di dou marepa 

g. Bunesintika langi; di mabonto dou marepa 

h. Bunesintika moti; na tarima mena samenana ma lu'u pala na tarima menapa 

pala ntuma pa ndangana 

Artinya: 

a. Ibarat tanah; tabah menghadapi segala keadaan 

b. Ibarat air; dingin menyejukkan 

c. Ibarat api; panas menghidupkan gairah 

d. Ibarat angin; dapat menyentuh semua sudut tanpa bisa dihalangi 

e. Ibarat bulan; menyenangkan hati orang yang memandangnya 

f. Ibarat matahari; memberikan kehidupan bagi semua orang 

g. Ibarat langit; memberikan naungan bagi semua orang 

h. Ibarat laut; dapat menerima masukan dari manapun tapi tetap terjaga asinnya.   

Namun, dari sumber lain berdasarkan hasil wawancara dengan Munawar 

Sulaiman, beliau mengungkapkan bahwa bisa jadi nggusu waru ini adalah 

rangkuman daripada persyaratan-persyaratan yang dimiliki oleh seorang Sultan 

yang terdapat dalam naskah Jawharah al-Ma'arif (Selanjutnya disebut JM)
82

. Di 

dalam naskah tersebut terdapat banyak persyaratan maupun tuntutan kewajiban 

yang harus dilaksanakan oleh seorang sultan, maka nggusu waru menjadi 

rangkuman dari banyak poin tersebut menjadi delapan poin inti.
83
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 Menanggapi berbagai macam perspektif ini, penulis mencoba menarik 

benang merah, berdasarkan jejak nggusu waru dari bangunan-bangunan yang 

berbentuk nggusu waru, mengingat nggusu waru tidak terlacak dalam naskah 

tulisan atau catatan kuno kerajaan Bima. Pertama ialah, gerbang istana Kesultanan 

Bima (Lare-lare) yang berbentuk nggusu waru yakni dibangun pada tanggal 12 

Februari 1781 M pada masa sultan Bima ke-9 Abdul Hamid Muhammad Syah 

Zi’lullah Fil Alam. Keberadaan lare-lare ini bisa menjadi bukti simbolik dalam 

melacak sejarah nggusu waru, karena nggusu waru menjadi nilai utama yang 

dipegang oleh pemimpin dalam hal ini Sultan yang tinggal dan menjalankan roda 

kepemimpinan dalam istana kesultanan Bima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Gerbang Istana Kesultanan Bima (Lare-lare) 

(Dokumentasi Nuraisyah, 9 Mei 2021) 

 Di sisi lain, nggusu waru pun termanifestasi dalam bentuk menara masjid 

Sultan Muhammad Salahuddin. Masjid ini dibangun ketika masa sultan Abdul 

Kadim sekitar tahun  1779 M. Jika berdasarkan hal ini, maka pendapat kedua 

kurang tepat karena nggusu waru  telah berada jauh sebelum penulisan naskah JM 

yang ditulis baru pada tahun 1882 M. 



 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Bangunan menara masjid, tempat wudhu dan tempat beduk Masjid 

Sultan Muhammad Salahuddin 

(Dokumentasi Nuraisyah, 19 Mei 2021) 

Hal ini memberikan penjelasan pula bahwa, nilai nggusu waru telah 

dipegang oleh masyarakat Bima dan dituangkan menjadi nilai-nilai Islami ketika 

Islam datang ke Bima, sehingga masjid yang menjadi tempat ibadah bagi orang 

Islam dibentuk menyerupai nggusu waru. Hal ini sebagai penegasan akan 

urgennya nilai ini diterapkan dan menjadi pondasi dalam kepribadian masyarakat 

Bima yang nilai-nilainya bernafaskan Islam.  

 Lare-lare (Gerbang Istana kesultanan Bima) yang dibentuk menyerupai 

nggusu waru pun memberikan makna penegasan akan nggusu waru yang menjadi 

pintu utama bagi seorang pemimpin sebelum memasuki wilayah istana atau 

memangku jabatan sebagai sultan, hendaknya melewati (memenuhi) delapan nilai 

yang tercantum dalam nggusu waru. Dalam dirinya harus termanifestasi dan 

dihiasi dengan nilai-nilai nggusu waru. 



 

 

 

 Meskipun nggusu waru sulit terlacak dalam naskah dan dalam 

pelestariaanya hanya berdasarkan tradisi lisan, namun nilai-nilainya sebenarnya 

telah lama dipegang oleh masyarakat Bima. Seperti penuturan dari Aminullah
84

 

bahwa, dahulu masyarakat Bima masih kurang mengenal tulis menulis sehingga 

nilai-nilai yang diajarkan langsung dipraktekan dan dihidupkan dalam kepribadian 

masyarakat Bima. Nilai tersebut tumbuh dan mendarah daging dalam pribadi-

pribadi masyarakat Bima. 

Keberadaan dan asal muasal nggusu waru tidak terlepas dari keberadaan 

Islam di Bima. Ketika Islam masuk, Sultan pertama Abdul Kahir (5 Juli-22 

Desember 1640) bersumpah di atas batu
85

 yang dikenal dengan sumpah Parapi. 

Peristiwa ini terjadi pada tanggal 15 Rabi'ul Awal 1050 H atau 7 Februari 1621 

M.
86

 Sumpah ini berisi pernyataan untuk menjunjung tinggi agama Islam serta 

siap mengorbankan jiwa dan raga demi agama, rakyat dan negeri. Ia bertekad 

untuk membentuk pemerintahan yang berdasarkan syari’at Islam dan adat yang 

bersendi sara, sara bersendi kitabullah. Maka, ketika ia resmi dinobatkan menjadi 

sultan, sultan Abdul Kahir berhasil membentuk pemerintahan baru yang bernama 

kesultanan Bima (yang sebelumnya berdasarkan kerajaan dan masih menganut 

kepercayaan makamba-makimbi), yaitu pemerintahan yang berdasarkan agama 

Islam dan adat yang bersendi sara, sara bersendi kitabullah. 
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Setelah berhasil memproklamirkan pemerintahan baru, Sultan Abdul Kahir 

mulai melakukan pembangunan dengan modal iman dan takwa. Sebab itu, seluruh 

rakyat terutama pemimpin harus menghormati ulama sebaliknya ulama wajib 

memberikan saran serta petunjuk kepada sultan. Gagasan ini disampaikan melalui 

sumpah oi ule yang diucapkan di hadapan Datuk Ri Bandang dan Datuk Ri Tiro di 

Ule tempat tinggal ulama dan keluarganya. Melalui sumpah diperingatkan agar 

semua pemimpin bersama rakyat menjalankan perintah agama dan adat, dan 

mereka pula harus menghormati ulama.  

Maka, pada masa kesultaan Abdul Kahir, ia berhasil meletakkan dasar 

yang kokoh bagi perkembangan Bima selanjutnya. Ia berhasil mendirikan 

pemerintahan yang berdasarkan Islam dan hukum adat yang baik menurut agama, 

walau pemerintahannya begitu singkat. Usaha ini pun dilanjutkan oleh sultan-

sultan berikutnya, hingga pada masa sultan Abdul Khair Sirajuddin (Sultan Bima 

II, 1640-1682), ia melakukan penyempurnaan struktur pemerintahan dengan 

mendirikan lembaga baru yang disebut dengan Sara Hukum yang beranggotakan 

para ulama dan tokoh agama. Pada masanya pula Kesultaan Bima tampil sebagai 

pusat penyiaran Islam di wilayah Nusantara bagian Timur bersama Makassar dan 

Ternate. Berdasarkan catatan Dr. Pete Cary, 1986, pada abad XVII M, kesultanan 

Bima merupakan kesultanan di Indonesia Timur yang tersohor karena ketaatannya 

pada agama Islam.
87
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 Ini menunjukkan Islam menjadi dasar dan telah mengkristal dalam 

kehidupan orang Bima, menjadi penuntun jalan hidup serta menjadi dasar nggusu 

waru. 

C. Makna dan Nilai Filosofi Nggusu Waru serta Kaitannya dengan 

Kepemimpinan Masa Kesultanan 

1. Pengertian Nggusu Waru 

 Nggusu waru secara harfiah berasal dari dua suku kata, yakni nggusu dan 

waru. Kata nggusu berarti “bersusun menjalin menjadi satu”, sedangkan waru 

berarti delapan. Jadi, secara etimologi nggusu waru berarti, “Keadaan bersusun 

delapan menjalin menjadi satu”. Secara kulturalnya, istilah nggusu waru diartikan 

sebagai delapan sifat ideal  pribadi mulia dan terhormat,
88

 dan delapan sifat yang 

perlu dimiliki oleh sultan, pemimpin dan rakyat.
89

 Jadi, nggusu waru adalah 

delapan nilai yang dipegang oleh masyarakat Bima dalam kriteria pemilihan 

pemimpinnya, baik pemimpin dalam skala kecil (keluarga) maupun dalam skala 

besar (tatanan pemerintahan) dan nilai karakter pribadi masyarakat Bima secara 

umum.
90

   

Nggusu waru sebagaimana dituturkan oleh Aminullah, merupakan nilai-

nilai yang baik yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis. Nilai-nilai luhur tersebut 

termanifestasi langsung dalam kehidupan dan disampaikan secara lisan walau 
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tidak tertuliskan, tersebab umunya masyarakat Bima dahulu tidak terlalu 

mengenal baca tulis.
 91

   

2. Versi-versi Nggusu Waru 

Ada beberapa versi nggusu waru, namun berbagai versi tersebut tidak 

memiliki perbedaan yang cukup signifikan melainkan hanya berada pada tataran 

istilah atau redaksional yang bermakna tidak jauh berbeda. Adapun beberapa versi 

tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Versi Lalu Massir Abdullah
92

  

1) Takwa (takwa) 

2) Londo Dou (keturunan) 

3) Loa ro bade (Pintar dan berwawasan luas) 

4) Ruku ro rawi (tingkah laku) 

5) Mori ro woko (kehidupan) 

6) Nggahi ro eli (Kata dan ucaapan) 

7) Mbani ro disa (Keberanian) 

8) To'a (Taat) 

b. Versi I.M. Saleh dan Munawar Sulaiman
93

 

1) Mato'a di Ruma labo' Rasul (Yang taat kepada Allah dan rasul) 

2) Maloa ro bae ade (Yang pandai dan cerdas) 
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3) Ma ntiri nggahi kalampa (Yang jujur dalam melaksanakan tugas) 

4) Ma poda nggahi paresa (Yang mampu menegakkan kebenaran) 

5) Ma bani ro disa (Yang bertanggung jawab dan pemberani) 

6) Matenggo ro wale (Yang sehat jasmani dan rohani) 

7) Mabisa ro guna (Berwibawa dan sakti/berpengaruh) 

8) Londo dou mataho (Keturunan orang baik-baik) 

c. Versi Aminullah
94

 

1) Mato'a di Ruma labo' Rasul (Yang taat kepada Allah dan rasul) 

2) Maloa ro ma bae ade (Yang pandai dan berwawasan luas) 

3) Ma saba (Yang sabar) 

4) Ma mbeca wombo/ma ntau ra wara (Yang basah kolong rumah, yang berada) 

5) Ma bani ro disa (Yang bertanggung jawab dan pemberani) 

6) Ma wara di woha dou (Yang berada di tengah masyarakat) 

7) Madinga nggahi labo rawi (Perkataan dan perbuatan yang bermanfaat) 

8) Londo dou mataho (Keturunan orang baik-baik) 

d. Versi Dr. Hj. St. Maryam, R Salahuddin
95

 

1) Dou ma dei ro ma paja ilmu (Orang yang dalam dan luas ilmunya) 

2) Dou ma dahu di ndai Ruma (Orang yang bertakwa kepada Allah swt.) 

3) Dou ma taho ruku ro rawi (Orang yang baik akhlak dan perilakunya)  

4)Dou mataho ntanda ba dou londo ro maina (Orang yang berasal dari 

keturunan yang baik-baik) 
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5) Dou ma dodo tando tambari kontu, dou ma deni angi labo douma to'i (Orang 

yang memperhatikan kepentingan rakyat, dekat dan perhatian dengan orang 

fakir miskin) 

6) Ma mbeca wombo/ma ntau ra wara (Yang basah kolong rumah, yang berada) 

7) Dou ma sabua nggahi labo rawi (Orang yang satu kata dan perbuatan) 

8) Dou ma disa kai ma poda ma dahu kai ma dapoda (Orang berani atas dasar 

membela kebenaran) 

  



 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

Gambar 5. Butir-butir nggusu waru koleksi Museum Samparaja Bima 
(Dokumentasi Nuraisyah, 19 Mei 2021) 

e. Versi Tradisi Lisan yang berkembang di  wilayah kesultanan (Asi Mbojo)
96

 

1) Macia ima ro ma taqwa (Yang kuat imannya dan bertakwa) 

2) Ma ntau ilmu ro ma bae ade (Yang memiliki ilmu dan memiliki kecerdasan 

batin/hati) 

3) Ma mbani ro disa (Berani menegakkan yang haq dan membasmi yang batil) 

4) Malembo ade ro mapaja sara (Yang sabar, lapang dada dan tenggang rasa) 

5) Ma dinga nggahi labo rawi (Segala ucapan dan perbuatan seirama, yang 

diikrarkan harus dilaksanakan)  

6) Mataho hidi ro tohona (Yang gagah, berwibawa, baik, lahir dan bathin) 

7) Londo ro mai dou ma taho (Berasal dari keturunan yang baik) 

8) Mataho mori ra wokona (Yang kaya lahir dan batinnya)  
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Gambar 6. Butir-butir nggusu waru, koleksi museum Asi Mbojo 
(Dokumentasi Nuraisyah, 31 Desember 2020) 

Berdasarkan beberapa versi tersebut pada intinya memuat nilai-nilai atau 

makna yang sama, yaitu pada aspek (1) Ketakwaan (2) Akhlak yang baik (Sabar, 

jujur, adil) (3) Keturunan yang baik (4) Orang yang berada dalam artian memiliki 

kekayaan lahir dan batin (5) Yang berilmu dan cerdas (6) Yang gagah/berwibawa 

(7) Yang peduli pada masyarakat (8) Yang berani menegakkan kebenaran. 

3. Makna dan Nilai Filosofi Nggusu Waru serta Kaitannya dengan 

Kepemimpinan Masa Kesultanan 

Nggusu waru adalah pusaka Bima, dimana ia menjadi warisan leluhur yang 

kaya akan nilai filosofi yang mendalam dan sangat kental dengan nilai-nilai 

agama, sosial, dan budaya. Falsafah nggusu waru tidak hanya diperuntukan untuk 

kriteria pemimpin saja, namun menjadi nilai yang dipegang oleh setiap invidu
97

 

karena pada dasarnya setiap individu pun adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. 

                                                     

97
Aminullah (55 tahun), Sejarawan dan Budayan Bima, wawancara 29 April 2021, 

Kelurahan Penaraga, Kota Bima.  



 

 

 

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada beberapa narasumber, 

setiap butir nggusu waru memiliki nilai atau makna yang dalam dan sarat akan 

nilai filosofis. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan makna dari setiap butir  nggusu 

waru yang dipaparkan oleh beberapa narasumber yang penulis wawancarai, 

sebagai berikut: 

 Pertama, ma cia (yang kuat) ima (iman) ro (dan)  ma takwa (yang takwa) 

/Ma to'a ( yang taat) aka (pada) Allah labo (dan) Rasul. Macia ima mempunyai 

makna dimana iman yang dimiliki sangat kuat, kukuh dan tidak mudah goyah, 

seperti akar yang menancap kuat. Takwa/To'a, bermakna segala gerak-gerik 

perbuatan atas dasar bentuk kepatuhan kepada Allah swt., sebagai bentuk 

ketakwaan yang hanya mengharapkan ridha Allah swt.. Takwa adalah landasan 

dan poros utama, intisari dari semua perbuatan, menghasilkan perbuatan-

perbuatan yang benar-benar tulus ikhlas hanya karena Allah semata. Segala 

perbuatannya berlandaskan akan prinsip kita hamba Allah, maka wajib taat dan 

menjalin hubungan dengan manusia dengan pandangan kita sama-sama hamba, 

makhluk Allah, sehingga membuahkan sikap rahmatan lil alamin.
98

 

 Tentang takwa ini, telah ditegaskan dalam QS. al-Baqarah/2: 197 

قْوَى رَ الزَّادِ الت َّ  وَتَ زَوَّدُوا فَإِنَّ خَي ْ
 Terjemahnya: 

 "Bawalah bekal karena sesungguhnya bekal yang paling baik adalah 

takwa"
99
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  To'a/Taat kepada rasul bermakna menjadikan rasul tauladan dalam setiap 

sikap dan perbuatan. Karena manusia sudah tidak memiliki kepintaran, kecerdasan, 

kebaikan serta kelebihan yang lebih di atas rasul (Wa'ura cumpu loana). Rasul 

menjadi figur manusia sempurna yang benar-benar menjadi suri tauladan 

sepanjang masa. Rasul diutus untuk memperbaiki akhlak manusia, maka hal ini 

yang menjadi pusat perhatian bagaimana manusia mengikuti akhlak mulia 

rasulullah saw..
100

 Hal ini senada dengan perintah Allah swt. dalam QS. al-

Ahzab/33: 21 dan hadis rasulullah saw. dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. 

كَثِيراًلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ اللَّوِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَ رْجُو اللَّوَ وَالْيَ وْمَ الْْخِرَ وَذكََرَ اللَّوَ    

 Terjemahnya: 

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) rasulullah itu suri tauladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan (kedatangan) 

hari kiamat dan dia banyak mengingat Allah"
101

 

اَ بعُِثْتُ لِْتََُِّمَ  رواه (صَالِحَ الَْْخْلََقِ عَنْ أَبِ ىُرَيْ رَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: " إِنََّّ
 102 أحمد(

Artinya: 

Dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: Hanyasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq yang baik 
(HR. Ahmad) 

 Kedua, mantau ilmu (yang punya ilmu) ro ma bae ade (Kecerdasan batin, 

terbuka pemahaman dari hati). Kalimat ini memiliki makna seseorang yang 
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mempunyai ilmu dan pemahaman yang dalam tersebab ia tidak hanya memiliki 

kecerdasan intelegensi saja namun dibarengi kecerdasan spritual atau kecerdasan 

batin. Hal ini menyebabkan ia mampu memilah dan memilih apa yang baik dan 

buruk, apa yang bermanfaat dan tidak sehingga laku perbuatannya begitu hati-hati 

dan jauh dari sikap yang sia-sia. Ia mempunyai pandangan dan orientasi jauh ke 

depan. Ia mampu memanfaatkan hal remeh atau sesuatu yang mustahil dan kecil 

bagi orang lain namun baginya memiliki arti dan diubah menjadi sesuatu yang 

bernilai.  

 "Loa ro bae ade wati turu karawina ma ncara lao, ro madawara ao ra  

onena. Ba loa ro bae adena sehingga sia loana pata au-au ra edana, wati 

eda mpoana, kai pata kai ba bae adena. Bunesi edana o'o satako, naloaku 

ndawi kai bermacam-macam hal, diru'u kebermanfaatan mori ra woko 

manusia, kai bae adena na, naloa kandadi kai benda ma wara co'ina ra 

onena"
103

  

Ungkapan ini memiliki arti, Karena kecerdasan (Intelektual dan batin) yang 

ia miliki, membuat ia tidak sembarangan bertindak apalagi yang buruk atau yang 

tiada manfaatnya. Apa yang ia lihat tidak sekedar dilihat namun ia mengenal 

dengan kemampuan pandangan mata batinnya, ia pandai meramu sesuatu hal. 

Seperti ketika ia melihat sebatang bambu, bambu itu akan ia manfaatkan dan 

dijadikan benda yang berharga dan bernilai bagi kebutuhan hidup manusia. 

 Seseorang yang mempunyai ilmu dan kecerdasan ini sangat patut dijadikan 

kriteria bagi seorang pemimpin. Dengan bekal ini, pemimpin akan mampu 

bertindak tepat dan benar sesuai laku syari'at dan dituntun oleh bekal takwa yang 

ia miliki. Ilmu dan kecerdasan yang ia punya menjadi penuntun ia dalam 

mengarungi lautan kehidupan yang begitu kompleks dan permasalahan yang rumit 
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yang ia hadapai selama menjadi pemimpin. Sosok yang mempunyai ilmu 

pengetahuan dan cerdas akan mampu memberikan solusi-solusi dari permasalahan 

yang terjadi di tengah masyarakat.  

 Ketiga, ma disa (berani),  bermakna seorang yang berani menumpas yang 

bathil dan menegakkan yang haq serta tegas dalam bersikap. Sosok pemimpin 

yang siap sedia menerima konsekuensi dalam menegakkan kebenaran, dan berani 

mengambil resiko apapun jika berkenaan dengan kemaslahatan rakyatnya. "Laina 

disa kai ncao ra ncaka eda angi labo musu mpoa, pala disa rau mori susa, disa 

hido, disa mori dawara." artinya, "Bukan hanya berani menghadapi musuh saja, 

namun berani hidup susah, dan seadanya”. Dia berani sebab dia yakin ada Allah 

swt. yang membagi rezeki, dia tidak matematis dan perhitungan dalam berbagi.
 104

 

Sifat ini maknanya sama pula dengan ungkapan, “Tohompara nahu sura 

dou labo dana”, yang berarti, “Tidak penting untuk saya, asalkan untuk orang 

banyak dan tanah air”. Ungkapan ini menggambarkan pemimpin yang siap dan 

rela berkorban, bahwa pemimpin harus siap menderita, jika itu untuk kepentingan 

masyarakat. Ia harus menjadi hawo ro ninu, yaitu menjadi pelindung dan 

pengayom bagi masyarakatnya. Hawo ro ninu menjadi julukan bagi semua 

pemimpin yang diangkat, yang menunjukan ia benar-benar harus menjadi sosok 

yang memberikan naungan bagi masyarakat.
105

 

Keempat, ma lembo (yang lapang) ade (hati) ro paja sara (tenggang rasa). 

Ini memiliki makna orang yang sabar, lapang hatinya, tindakan ini tersebab ada 

paja  sara, yang berarti ada pemahaman dari tindakan sabar yang ia lakukan. 
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Sabarnya bukan sabar pasif yang pasrah saja terhadap keadaan melainkan sabar 

yang tetap berusaha mencari jalan keluar serta berprasangka baik kepada Allah. 

Apa yang ia lakukan dan ia hadapi tidak ada yang sia-sia, ia paham selalu ada 

hikmah dan pembelajaran yang Allah berikan. Ia sabar menjalani cobaan sebab ia 

paham kalau cobaan tersebut akan menaikkan levelnya, ia sabar berpanas-panas, 

menahan penderitaan, sebab ia paham kalau tindakannya tersebut akan 

membuahkan hasil.
 106

 

 Seorang pemimpin harus sabar menghadapi beragam ujian dan persoalan, 

sabar menghadapi kekacauan dan sabar menghadapi pengkhianatan yang bisa saja 

datang dari orang dekat. Perintah berbuat sabar ini begitu banyak diperintahkan 

oleh Allah swt. dalam al-Qur'an, seperti dalam dalam QS. al-Imran/3: 200 dan QS. 

al-Ma'arij/70: 5, 

 ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِوُا وَصَابِرُوا وَراَبِطوُا وَات َّقُوا اللَّوَ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ 
 Terjemahnya: 

 "Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah 

kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan 

bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung". (QS. al-Imran/3: 200)
107

   

 

يلًَ   رًا جََِ  فَاصْبِْ صَب ْ
 Terjemahnya: 

"Maka bersabarlah engkau (Muhammad) dengan kesabaran yang baik" (QS. 

al-Ma'arij/70: 5)
108

 

 Kelima, ma ndinga (berbobot) nggahi (ucapan) labo rawi (perbuatan). Sikap 

ini lahir dari batin yang kaya, luas ilmu dan pemahamannya, sehingga ia 

dibebaskan dari kebodohan dan tercermin dari akhlaknya yang luhur. Segala 

                                                     

 
106

Aminullah (55 tahun), wawancara, 5 Mei 2021. 

 
107

 Kementrian Agama, al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30, h. 104. 

 
108

 Kementrian Agama, al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30, h. 973. 



 

 

 

perkataan dan perbuatan tidak bertentangan atau hanya berkata untuk 

mempercantik bibir, melainkan yang bermanfaat dan bermakna, ada hikmah dari 

apa-apa yang ia sampaikan dan dalam laku perbuatnnya.
109

 Memiliki integritas, 

tidak berdusta atau lain perkataan dan perbuatan, nggahi rawi pahu
110

 bukan 

nggahi wari pahu.
111

 Sifat ini sangatlah layak ada pada seorang pemimpin yaitu 

sikap jujur pada diri sendiri, perkataan dan perbuatan tidak saling bertentangan. 

 Keenam, mataho (yang baik) hidi ro tohona (menempatkan diri). Kalimat 

ini bermakna seorang yang berwibawa, pandai menempatkan diri, tidak gegabah 

dan terlihat gagah secara lahiriah serta perilaku.
112

 Sifat ini tepat ada dalam diri 

seorang pemimpin, seorang yang berwibawa dibutuhkan sehingga ia mampu 

memberi pengaruh dan arahannya dapat diikuti oleh masyarakat. Sifat ini tak 

terlepas kaitannya dengan sifat-sifat sebelumnya, sifat ini akan otomatis muncul 

ketika sifat yang lain terpenuhi, sebagaimana rasulullah saw. sangat berwibawa 

tersebab sifatnya yang penyayang dan tegas dengan kelemah lembutan, tentu sifat 

tersebut membuat masyarakat menyayangi dan mengikuti arahannya.  

 Ketujuh, londo (keturunan) ro mai (asal-usul) dou (orang) mataho (yang 

baik). Kriteria ketujuh ini menekankan pada keturunan dan asal-usul pemimpin. 

Keturunan menjadi sorotan tersebab diharapkan dari keturunan yang baik akan 

lahir pula generasi yang baik. Keturunan di sini lebih menekankan pada aspek 

akhlak, seorang dari lingkungan keluarga yang baik, bermoral baik, maka besar 
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kemunkinan akan baik pula.
113

 Sebagaimana rasulullah saw. menekankan aspek 

keturunan dalam memilih pasangan hidup, maka apatah lagi dalam memilih 

pemimpin yang mengurusi kemaslahatan banyak orang.  

 Pepatah buah tak jatuh jauh dari pohonnya menjadi hal yang tak bisa 

diabaikan, maka penting bagi orang Bima sendiri melihat aspek hereditas dalam 

hal ini kaitannya dengan akhlak baik seorang pemimpin. Pemimpin yang memiliki 

akhlak baik maka ia tidak akan menyia-nyiakan urusan masyarakatnya, ia akan 

bertanggung jawab penuh dalam mengembang tampuk kepemimpinan, dan tidak 

menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat. Ia akan 

cenderung mengajak dan mengarahkan masyarakatnya ke arah yang baik pula. 

 Terkait keturunan ini, karena pada masa kesultanan diberlakukan sistem 

hirarki maka turunan sultan akan menjadi pengganti sultan setelahnya. Namun, 

dalam pemilihan pelanjut, akan diberlakukan sesuai hukum adat, semisal sultan 

mempunyai dua orang putra maka anggota majelis hadat akan memilih 

berdasarkan kemuliaan akhlak, kemampuan dalam ilmu agama dan 

pemerintahan.
114

 Maka, hal ini juga menjadi penekanan akan aspek kemampuan, 

kemapanan pribadi (keilmuan), dan kemuliaan akhlak tetap menjadi hal yang 

utama dalam memilih pemimpin.  

 Kedelapan, mataho (yang baik) mori ra wokona (kehidupan lahir dan 

batin). Kriteria terakhir ini memuat makna bahwa pemimpin diutamakan yang 

memiliki kekayaan dalam hal ini kekayaan lahir dan batin. Kaya yang dimaksud 

di sini sebagai bentuk supaya ia dapat mandiri, dia tidak membutuhkan lagi uluran 
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tangan orang lain melainkan ialah yang memberi kepada orang. Ma taho mori ra 

wokona sama dengan ungkapan ma mbeca wombona, atau ma ntau ra wara, 

ungkapan-ungkapan ini bermakna pemimpin selain berpunya ia juga harus 

dermawan.
 115

  

 Kaya ini juga tak lantas hanya dimaknai sebagai orang yang punya banyak 

kekayaan melimpah seperti barang-barang mewah, dan kehidupan yang diliputi 

kesenagan namun, lebih ditekankan pada ada yang dia punya untuk dia beri 

kepada orang lain walau hanya tumbuhan yang ia tanam di pekarangan rumahnya, 

ia bisa berbagi kepada tetangga dengan apa yang ia miliki. Maka, kriteria terakhir 

ini lebih menekankan pada sesuatu yang dimiliki oleh pemimpin yang dapat ia 

bagikan kepada orang lain, ia dapat membantu dan meringankan kesusahan orang 

lain dengan uluran tangannya, maka syarat berada ini menjadi hal yang penting, 

apa yang akan ia bagi jika ia tak punya apa-apa.
116

 

 Kedelapan kriteria ini saling berkaitan, tidak dapat dilihat secara parsial 

namun saling menyempurnakan. Nggusu waru menjadi satu ikatan yang saling 

menguatkan, tidak dapat dinilai taat ketika ia tak berakhlak baik, dan tidak dapat 

dikatakan berakhlak baik ketika ia tidak peduli pada masyarakatnya, tidak amanah 

ataupun jujur. Maka, akan jadi cacat dan pincang ketika satu sama lain dari 

kedelapan kriteria ini tidak dipenuhi.
117

 Segi delapan jika digelindingkan akan 

terlihat seperti lingkaran, maka begitu pula nggusu waru ketika dijalankan secara 
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kaffah. Kedelapan kriteria ini dibutuhkan bagi seorang pemimpin dalam 

menjalankan roda kepemimpinanya. 

 Nggusu waru bisa dikatakan sebagaimana sifat-sifat yang dimiliki oleh 

rasulullah saw. yaitu siddiq, amanah tabliq dan fathanah. Keempat sifat ini wajib 

ada dalam pribadi-pribadi nabi dan rasul yang diutus oleh Allah dalam 

mengemban amanah menyampaikan ajaran-ajaran Tuhan-Nya. Ini sebagai 

penekanan bahwa itu dibutuhkan demi kelancaran penyampaian risalah Tuhan 

kepada manusia. Demikian pula nggusu waru diperlukan guna sebagai kelancaran 

mengatur pemerintahan dalam mengemban amanah sebagai pemimpin. 

Nggusu waru sangat berkaitan erat dengan kepemimpinan sultan saat itu. 

Ada di periode sultan yakni mulai dari sultan ketiga hingga kesepuluh memiliki 

gelar yang identik dengan nggusu waru, yaitu gelar Syah dan Zi’lullah fil Alam. 

Gelar Syah terpengaruh dari Malaka, Melayu, Persia, ini menunjukan aspek 

pengaruh Islam yang kental, karena orang-orang dari Malaka, Melayu juga Persia 

adalah yang termasuk membawa ajaran Islam di Bima. Kemudian, gelar Zi’lullah 

fil Alam (Bayangan Tuhan di bumi), dimiliki oleh dua Sultan. Gelar ini menjadi 

harapan akan sifat-sifat Tuhan yang dititiskan kepada raja, minimal sifat Maha 

Rahman dan Rahimnya Allah, kejujuran, keadilan, singkatnya pemimpin 

membawa sifat-sifat Tuhan dalam kepemimpinannya. Zi’lullah fil Alam menjadi 

pengejewantahan dari nggusu waru, delapan sifat manusia yang juga ada sifat 

Allah padanya. Sifat manusia yang taat kepada Allah sehingga ia menjadi 

bayangan Tuhan di alam.
118
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 Sultan Abdul Hamid Muhammad Syah (Sultan Bima IX, 1773-1819 M), 

termasuk yang memiliki gelar Zi’lullah fil Alam. Ini diberikan sebab pada 

masanya ia banyak memberikan kontribusi. Pada masanya pula banyak karya-

karya yang ia hasilkan termasuk lambang kesultanan Bima yaitu Garuda 

berkepala dua yang bermakna kesultanan Bima menjadikan syari’at dan hukum 

adat sebagai dasar kepemerintahannya.
119

 Ia juga banyak menorehkan karya yang 

bernilai sejarah lainnya, seperti kitab BO Sangaji Kai yang berhubungan dengan 

hukum adat ditulis ulang pada masanya dan ditetapkan sebagai hukum yang harus 

dipegang teguh oleh pemerintah bersama rakyatnya. Huruf aksara Bima kuno 

berhasil ditemukan kembali dan dilestarikan oleh Reffles dalam bukunya  History 

of Java.
120

 

Nggusu waru juga terlihat begitu eksis pada masa kesultanan Muhammad 

Salahuddin (Sultan Bima XIV, 1915-1951 M). Sultan ini bergelar ma ka kidi 

agama yang berarti yang menegakkan agama. Ia dikenal dengan sultan yang 

begitu taat dan mempunyai wawasan ilmu pengetahuan yang luas. Pada masa 

pemerintahannya, kesultanan Bima sedang ditempa badai politik dan ekonomi 

yang dahsyat. Pemerintahan kolonial belanda sedang mencabik-cabik harga diri 

dan jati diri masyarakat Bima. Namun, semua ia hadapi dengan tabah dan 

keyakinan yang kuat dapat ia selesaikan dengan berbekal iman dan takwa dan 

keilmuan yang mapan.  

Sultan Muhammad Salahudin mulai melakukan perjuangan dengan 

memajukan pendidikan agama maupun umum, sebagai bekal untuk meningkatkan 
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iman dan takwa serta wawasan keilmuan. Maka ia mendirikan sekolah modern 

yaitu HIS serta mendirikan Sekolah Kejuruan Wanita. Guna pemerataan 

pendidikan, maka pada tahun 1992 sultan Muhammad Salahuddin mendirikan 

sekolah agama dan umum di seluruh kejenelian (kecamatan). Mulai saat itu di 

desa-desa tertentu didirikan sekolah agama setingkat ibtidiyah yang bernama 

“Sakola kita” Sekolah Kitab) dan sekolah umum yang bernama “Sakola desa” 

yang kemudian berkembang menjadi sekolah rakyat sebagaimana pada era 

sekarang setingkat SD.  

Kemudian pada tahun 1934, Sultan bersama Syekh Husain Saychab 

mendirikan Madrasah Darul Ulum, dan ada juga Madrasah Darul Tarbiyah yang 

didirikan oleh Perdana Menteri Abdul Hamid dan Abdul Wahid Karim, tokoh 

Muhammadiyah kelahiran Sumatera Barat. Maka, dengan dua lembaga Islam ini 

berhasil mencetak kader Islam yang banyak memberikan kotribusi pada masa 

pergerakan dan revolusi kemerdekaan.
121

 Banyak hal yang terjadi pada masa 

kesultanan Muhammad Salahuddin, kemajuan-kemajuan banyak dirasakan di 

berbagai lini kehidupan, untuk itu nggusu waru sangat dirasakan pada masa 

kesultanan Muhammad Salahuddin.
122

  

Pemimpin yang menjalankan nggusu waru, menjadi Zi’lullah fil alam atau 

dalam ungkapan Bima sebagai hawo ro ninu, menjadi pemimpin yang dipanuti 

dan dipatuhi. Sehingga pada masa kesultanan ada ungkapan kesetiaan masyarakat, 

“Ita rumaku ma ndadi angi, mada doho ma ndadi ro’o”, artinya, “Engkau tuanku 

menjadi angin kami menjadi daun”. Ini bermakna akan patuhnya rakyat kepada 
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pemimpinnya, sebagaimana kemanapun angin berhembus maka ke arah itu pula 

daun mengikuti. “Ita rumaku ma ndadi nawa mada doho ma ndadi sarumbu”, 

artinya, “Engkau tuanku menjadi roh kami menjadi jasad”,
123

 hal ini memberikan 

makna akan butuhnya masyarakat kepada pemimpin, jasad akan mati tanpa roh. 

Dari hal tersebut, bisa dilihat nggusu waru menjadi konsep, nilai-nilai 

yang diharapkan ada pada kepribadian seorang pemimpin, pemimpin dalam ranah 

terkecil (pemimpin bagi diri sendiri, keluarga) pun pemimpin dalam ranah luas 

(masyarakat). 

D. Peran Nggusu Waru dalam Kriteria Pemimpin Modern 

Jika dilihat nggusu waru di era kekinian, ia teramat menempati posisi yang 

penting. Di tengah keadaan jaman yang diliputi dengan kemajuan tekhnologi dan 

lainnya namun, di sisi lain menyebabkan tergerusnya nilai-nilai agama pun nilai-

nilai luhur yang dipegang sebagai landasan kehidupan. Pemilihan pemimpin yang 

berdasarkan pemilu dengan berasaskan sistem demokrasi tak jarang menjadi ajang 

yang tidak sesuai harapan, money politik seakan lumrah terlihat dimana-mana. Hal 

tersebut akan memberikan konsekuensi setelah menampuk jabatan sebagai 

pemimpin, tidak sedikit yang KKN, karena telah mengalami kerugian sebelum 

naik jabatan. Maka, di sini peran nggusu waru sangat dibutuhkan sebagai counter 

penyalahgunan kekuasaan yang berpotensi dilakukan pemimpin yang tidak 

bertanggung jawab.  

Nggusu waru ibarat sebagai gerbang sebelum memasuki istana, maka 

sebelum naik menjadi pemimpin, ia benar-benar harus dipilih dan diseleksi 

dengan ketat. Mengingat posisi dan fungsi vital yang dipegang oleh seorang 
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pemimpin, maka sangat wajar orang yang akan menjadi pemimpin terdiri dari 

pribadi yang berkualitas paripurna dan memiliki integritas kepribadian. Mereka 

haruslah dipilih dengan selektif dan melalui berbagai ujian yang sekarang populer 

dengan istilah fit and proper test. 

Nggusu waru tidak hanya untuk pemimpin dalam skala besar, melainkan 

dalam ranah kepemimpinan berbagai lini kehidupan, mulai dari ranah terbawah 

dalam kehidupan masyarakat (keluarga) hingga tingkat tertinggi dalam ranah 

pemerintahan (Presiden, Walikota, Bupati, Gubernur dan lain-lain). 

Nilai-nilai nggusu waru tidak terbatas untuk masyarakat Bima, namun bisa 

digunakan oleh kalangan umum, mengingat nilai-nilainya adalah nilai umum yang 

disepakati baik oleh banyak kalangan. Maka, untuk menghidupkan kembali 

nggusu waru, dibutuhkan usaha bersama dan kesadaran majemuk (dari berbagai 

pihak) sehingga nggusu waru benar-benar mampu diterapkan kembali. 

Nggusu waru jika ingin diterapkan strateginya bisa melalui berbagai ranah, 

semisal masuk dalam kebijakan-kebijakan pemerintahan dan dicantumkan dalam 

aturan baku pemerintahan dalam memilih pemimpin. Nggusu waru sebagai 

sebuah nilai luhur yang relevan dengan kepemimpinan modern menjadi penting 

untuk diterapkan kembali guna menjadi solusi dari permasalahan yang kian 

dialami terkait pemilihan pemimpin. Kriteria yang ketat perlu menjadi acuan dan 

pegangan sebagai landasan sehingga dapat meminimalisir pemilihan pemimpin 

yang keliru. 

 Nggusu waru dalam hal ini mengusung tiga kriteria keutamaan pribadi, 

khususnya para pemimpin, yaitu: 

1. Keutamaan secara spiritualitas 

2. Keutamaan secara personalitas (psikologis) 

3. Keutamaan secara sosiologis 



 

 

 

Tiga keutamaan tersebut sejalan dengan kualitas kemanusiaan yang 

pengembangannya secara terpadu dan sangat gencar diupayakan akhir-akhir ini. 

Ketiga keutaaan tersebut biasa disebut sebagai kecerdasan intelegensi (IQ), 

kecerdasan emosional EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ).
124

 

Maka, nggusu waru sudah semestinya dijadikan pedoman oleh masyarakat 

Bima dewasa ini, baik sebagai ekspresi pengamalan ajaran agama Islam maupun 

sebagai pengejewantahan nilai-nilai budaya sendiri. Nggusu waru tidak hanya 

dapat digunakan dalam konteks penilaian pribadi pemimpin dan calon pemimpin 

(konteks politik) tetapi bisa juga menjadi orientasi pendidikan dan penanaman 

nilai (konteks sosial dan pendidikan) kepada generasi penerus. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Sejarah dan jejak nggusu waru bermula sebagai pegangan dalam menilai 

kepribadian pemimpin pada era pra Islam yang dipengaruhi oleh kepercayaan 

(Makamba-makimbi) dan keadaan masyarakat agraris yang dekat dengan alam 

saat itu. Namun, mengalami penyesuaian dengan nilai-nilai syari'at Islam ketika 

Islam datang dan menjadi landasan utama dalam pemerintahan kesultanan Bima.  

 Terdapat beberapa versi nggusu waru hanya saja tidak memiliki perbedaan 

makna yang mendasar. Adapun delapan butir  nggusu waru yaitu, (1) macia ima 

ro ma taqwa (Yang kuat imannya dan bertakwa); (2) ma ntau ilmu ro ma bae ade 

(Yang memiliki ilmu dan memiliki kecerdasan batin/hati); (3) ma disa (Berani 

menegakkan yang haq dan membasmi yang batil); (4) malembo ade ro mapaja 

sara (Yang sabar, lapang dada dan tenggang rasa); (5) ma dinga nggahi labo rawi 

(Segala ucapan dan perbuatan seirama, yang diikrarkan harus dilaksanakan); (6) 

mataho hidi ro tohona (Yang gagah, berwibawa, baik, lahir dan bathin); (7) londo 

ro mai dou ma taho (Berasal dari keturunan yang baik); (8) mataho mori ra 

wokona (Yang kaya lahir dan batinnya).  

 Nggusu waru sangat berkaitan erat dengan kepemimpinan sultan saat itu. 

Ada di periode sultan yakni mulai dari sultan ketiga hingga kesepuluh memiliki 

gelar yang identik dengan nggusu waru, yaitu gelar Syah dan Zi’lullah fil Alam. 

Gelar Syah terpengaruh dari Malaka, Melayu, Persia, ini menunjukan aspek 

pengaruh Islam yang kental, karena orang-orang dari Malaka, Melayu juga Persia 

adalah yang termasuk membawa ajaran Islam di Bima. Kemudian, gelar Zi’lullah 

fil Alam (Bayangan Tuhan di Bumi), dimiliki oleh dua Sultan. Gelar ini menjadi 

harapan akan sifat-sifat Tuhan yang dititiskan kepada raja, minimal sifat Maha 



 

 

 

Rahman dan Rahimnya Allah, kejujuran, keadilan, singkatnya pemimpin 

membawa sifat-sifat Tuhan dalam kepemimpinannya. Zi’lullah fil Alam menjadi 

pengejewantahan dari nggusu waru, delapan sifat manusia yang juga ada sifat 

Allah padanya. 

 Peran nggusu waru dalam kriteria pemimpin masyarakat modern yakni 

sebagai counter penyalahgunan kekuasaan yang berpotensi dilakukan pemimpin 

yang tidak bertanggung jawab. Nggusu waru memiliki relevansi dengan 

kebutuhan kehidupan era kekinian yang mengalami krisis kepemimpinan, 

khususnya longgar dalam menetapkan kriteria calon pemimpin. Delapan butir ini 

pun memiliki keutamaan secara spiritualitas, personalitas (psikologis) dan 

sosiologis. Ketiga keutamaan tersebut biasa disebut sebagai kecerdasan 

intelegensi (IQ), kecerdasan emosional EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ). Hal ini 

menjadikan nggusu waru sangat berperan penting dalam kehidupan kekinian 

khususnya sebagai fit and proper test bagi calon pemimpin. 

B. Implikasi 

 Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Belum banyak masyarakat Bima yang memahami nggusu waru, begitupula 

dalam hal penerapannya dalam pemilihan pemimpin di era modernisasi, 

sehingga perlu disosialisasikan dengan gencar, dan penerapannya tidak 

hanya dalam skala lokal (daerah Bima) melainkan bisa pula menjadi acuan 

dalam skala nasional. 

2. Nggusu waru diharapakan menjadi acuan dalam pemilihan pemimpin baik 

dalam ranah paling bawah maupun sruktur pemerintahan teratas dengan cara 

dimasukan dalam aturan baku pemerintahan.  



 

 

 

3. Nggusu waru sebagai kearifan lokal (local wisdom) tidak hanya diterapkan 

dalam ranah politik (Kriteria pemilihan pemimpin)  namun, dapat memasuki 

ranah pendidikan dan sosiologis, mengingat nilai-nilai yang termuat dalam 

nggusu waru merupakan nilai-nilai yang disepakati baik secara umum dan 

sangat memuat nilai religiusitas sehingga pengaplikasiannya pula sebagai 

bentuk pengamalan ajaran agama (Islam).  
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DAFTAR INFORMAN 

 
No. Nama Umur Jabatan 

1. Aminullah 55 Tahun Budayawan dan Sejarawan Bima 

2. Ruslan Muhammad 47 Tahun Budayawan dan Sejarawan Bima 

(Kepala Museum Asi Mbojo) 

3. Munawar Sulaiman 55 Tahun Budayawan dan Sejarawan Bima 

(Kepala Dikpora Kota Bima) 

4. Dewi Ratna Muchlisa - Budayawan dan Sejarawan Bima 

(Kepala Museum Samparaja Bima) 

5. Nur Linda ±65 Tahun Budayawan Bima 

6. Anwar Hasnun 70 Tahun Sejarawan dan Budayawan Bima 

  



 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
Gambar 7. Istana Kesultanan Bima (sekarang menjadi museum Asi Mbojo) 

 

 

Gambar 8. Masjid Terapung Bima berbentuk nggusu waru 



 

 

 

 
Gambar 9. Filsafat Kepemimpinan Kesultanan Bima (Koleksi Museum Samparaja) 

 

 

Gambar 10. Lambang (stempel) Museum Samparaja Bima berbentuk 
nggusu waru  

 



 

 

 

 

Gambar 11. Motif Tenun Bima berbentuk nggusu waru  
 

 

Gambar 12. Museum Budaya Samparaja Bima 
 

 

 

  



 

 

 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 Nuraisyah, lahir pada tanggal 1 Januari 1999. Berasal 

dari Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penulis 

merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan 

Ismail dan Halimah. Mengenyam pendidikan mulai dari 

bangku SD sebab tidak ada TK di kampungnya pada masa 

itu. Selama di bangku SD (SDN 30 Kota Bima) dihadiahi 

prestasi pertama hingga tamat, lalu melanjutkan pendidikan di bangku SMP 15 

Kota Bima, masih dihadiahi prestasi yang serupa sebagaimana ketika SD, 

kemudian berlanjut ditingkat SMA (SMAN 02 Kota Bima) masih diberikan 

kepercayaan yang sama hingga tamat, kecuali di semester 2 kelas XI. Tak jarang 

menjadi delegasi sekolah ketika SD hingga SMA mengikuti olimpiade 

Matematika, Fisika dan Kimia. 

 Untuk jenjang pendidikan selanjutnya (S1), ia memilih melanglang buana ke 

pulau sebelah dan menjatuhkan pilihan pada Universitas Islam Negeri Alauddin  

Makassar sebagai rumah ilmiah, pengembang keilmuannya. Sebagai pendukung 

pengembangan diri dan wadah menumbuhkan kualitas pribadi, ia memasuki 

beberapa kegiatan ek stra, seperti anggota OSIS ketika SMA periode 2015/2016, 

anggota Pelajar Islam Indonesia (PII) PK SMAN 02 Kota Bima periode 

2015/2016, dan aktif dalam kegiatan Lembaga Dakwah Fakultas (LDF) Ar-

Rahmah di Fakultas Ushuludin Filsafat dan Politik dengan diamanahi sebagai 

Sekretaris Divisi Kemuslimahan periode 2018/2019, Koordinator Kaderisasi 

Akhwat periode 2019/2020 dan menjadi Dewan Majelis Musyawarah (DMM) 

LDF Ar-Rahmah periode 2021/2022. Aktif pula di Lembaga Dakwah Kampus 

(LDK) al-Jami' sebagai staff di departemen Kemuslimahan periode 2020/2021. 



 

 

 

Selama kuliah sejak 2018, ia juga menjadi Awarde (penerima) Beasiswa 

Unggulan (BU) dari Kemendikbud hingga selesai kuliah (delapan semester), dan 

tergabung dalam Forum Beasiswa Unggulan Chapter UIN Alauddin dan Forum 

Beasiswa Unggulan Indonesia Timur (BU Indotim) .  

 Penulis tertarik dengan dunia kepenulisan sejak semester 4, ketertarikan ini 

bermula karena kekagumannya pada para ulama yang begitu semangat 

menuliskan ilmu dan mengabadikan karyanya dalam sejarah peradaban manusia. 

Sebenarnya benih ketertarikan itu telah ada sejak SMP, dengan mencoba menulis 

cerpen sederhana sebagai tugas dari guru bahasa Indonesia saat itu dan rupa-

rupanya cerpen ia terpilih menjadi cerpen terbaik dan ditempelkan di depan 

ruangan setiap kelas. Namun, penulis sendiri masih ragu dan sedikit malu-malu 

menampakkan tulisannya ke permukaan hingga bertemu dengan orang-orang yang 

sevisi dan akhirnya mencoba menulis bersama dalam karya buku antologi, 

"Meniti Jalan Berliku; Sebuah Perjalanan Dakwah", yang diterbitkan awal tahun 

2020. Buku ini hasil karya perdana bersama rekan-rekan di LDF Ar-Rahmah. 

Kemudian disusul buku antologi kedua, "Pesan Cinta dari LDK; Refleksi Dakwah 

Rahmatan Lil'alamin" yang masih dalam tahap proses penerbitan, in syaa Allah 

akan hadir di tahun 2021 ini. Kedepannya ada niatan untuk karya buku solo 

namun masih dalam proses perancangan, semoga dimudahkan.  

 Penulis memiliki motto: Kerja saja! Biarlah Allah dan Rasul yang 

melihatnya. Ia bisa dihubungi melalui email: nuraisyahaisyah2502@gmail.com. 


