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ABSTRAK 

 

Nama   : Nurfida 

NIM   : 40200116058 

Judul Skripsi  : Badik pada Suku Makassar di Kabupaten Gowa  

(Studi Budaya Islam) 

 

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana nilai budaya Islam yang 

terkandung dalam badik bagi suku Makassar? Adapun beberapa sub masalah dari 

pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana eksistensi badik 

pada suku Makassar? 2) Bagaimana proses pembuatan dan bahan apa saja yang 

diperlukan untuk membuat badik pada suku Makassr? 3) Bagaimana nilai budaya Islam 

yang terkandung dalam badik pada suku Makassar?. 

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang 

menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai suatau permasalahan. Penulis 

memperoleh data melalui studi lapangan dan wawancara dimaksudkan untuk 

memahami badik melalui objek yang diamati secara langsung. Adapun pendekatan 

yang digunakan penulis adalah pendekatan Antropologi, pendekatan Sosiologi, dan 

pendekatan Agama. 

Dari hasil penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa hal yaitu: 1. Badik 

bukan hanya sebagai senjata tradisional semata namun badik merupakan identitas 

warisan kultural masyarakat Bugis dan Makassar. Sejak dahulu badik sudah sangat 

eksis ditengah-tengah masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan. Selain itu badik juga 

ada yang dipakai hanya sebagai aksesoris dalam berpakaian atau dalam bahasa 
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Makassar disebut appakeang. 2. Adapun proses pembuatan badik dibagi menjadi dua 

tahap, yakni pembuatan bilah atau besi badik dan pembuatan banoang atau warangka 

badik. Dan 3. Nilai Budaya Islam  yang Terkandung dalam Badik pada Suku Makassar 

seperti: niat karena Allah, mengingatkan kepada makhluk ciptaan Allah yang lainnya, 

menjaga kesucian diri, mempererat tali silaturahmi, dan terdapat keindahan karya seni 

kaligrafi (tulisan Al-quran) 

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengemukakan implikasi penelitian 

sebagai rekomendasi untuk dapat dijadikan bahan acuan dan tetap menjaga kelestarian 

dari benda tradisional dari suku Makassar tak terkecuali suku Bugis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia memiliki latar belakang sejarah yang sangat panjang, merdeka pada 

tanggal 17 Agustus 1945. Hal itu dimulai dari masa prasejarah hingga masa kolonial. 

Oleh karena itu Indonesia menghasilkan berbagai peninggalan sejarah dan purbakala 

yang tersebar di penjuru Indonesia. Masyarakat menyebutnya dengan bermacam-

macam sebutan, antara lain benda antik, benda kuno, monumen, benda purbakala, 

peninggalan arkeologi (archaeological remains), atau peninggalan sejarah (historical 

remains). 

Cagar budaya merupakan warisan kekayaan bangsa yang dapat dimaknai 

sebagai simbol dari sifat serta kehidupan manusia yang mempunyai arti penting dari 

sisi sejarah, kebudayaan serta ilmu pengetahuan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Cagar budaya juga dinilai sebagai wujud dari kehidupan manusia yang hidup di 

lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa cagar budaya memerlukan perhatian 

khusus serta pelestarian agar dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, 

pengembangan, dan pemanfaatan yang benar sehingga potensi yang didapatkan bisa 

dimanfaatkan sebanyak-banyaknya demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat, 

kepentingan agama, pariwisata, sosial, pendidikan, kebudayaan, serta ilmu 

pengetahuan yang menjadi bagian terpenting dari cagar budaya.1 

                                                             

1 Muhammad Nanda Pratama, Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pelestarian Cagar 

budaya Di Kecamatan Kotagede (Studi Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Cagar Budaya 

Kotagede Oleh Dinas Kebudayaan DIY), Skripsi (Yogyakarta: Fak. Hukum Universitas Gadjah Mada, 

2016), h. 1-2 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/, (5 Oktober 2019). 

http://etd.repository.ugm.ac.id/
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Terdapat beberapa benda cagar budaya yang keberadaannya perlu dilestarikan 

salah satunya adalah badik, karena badik merupakan benda peninggalan tradisisonal 

yang sangat berharga bagi suku Bugis-Makassar.  

Kebudayaan Bugis-Makassar adalah kebudayaan dari suku bangsa Bugis-

Makassar yang mendiami bagian terbesar dari jazirah Selatan dari pulau Sulawesi. 

Jazirah itu merupakan suatu propinsi Sulawesi Selatan, yang sekarang terdiri atas 23 

kabupaten, di antaranya dua buah kota-madya. Adapun penduduknya berjumlah lebih 

dari 5.600.000 orang pada tahun 1969.2 

Bagi masyarakat Sulawesi Selatan khususnya warga Bugis-Makassar, sejak 

dahulu telah memiliki sekumpulan nilai yang diwarisi yang dikenal dengan budaya 

siri’. Sistem sosial budaya merupakan nilai utama. Nilai siri’ dimaknai sebagai sesuatu 

yang sangat berharga dan dijunjung tinggi oleh masyarakat suku Bugis-Makassar. Nilai 

siri’ memberi warna bagi kehidupan masyarakatnya. Nilai siri’ sebagai nilai utama 

harus dipandang sebagai nilai-nilai yang utuh dan mempunyai dua sisi, ibarat mata 

uang harganya terletak pada dua sisinya. Satu darinya hilang tidak berhargalah ia. Nilai 

yaitu sesuatu yang dianggap berharga. Sama halnya dengan senjata tradisional suku 

Bugis-Makassar yang dikenal dengan nama badik. badik merupakan benda yang 

mempunyai makna tersendiri bagi masyarakat suku Bugis-Makassar yang 

mempercayainya.3 Bahkan ada pepatah Suku Makassar mengatakan “Bukanlah lelaki 

Makassar jika tidak memiliki badik”. Dari pepatah ini jelas bahwa seorang laki-laki 

                                                             
2 Koentjaraningrat. Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia (Cet. Keempat; Jakarta Pusat: 

Djambatan. 1979). h. 259. 

3 Ruwaidah, Makna Badik Bagi Masyarakat Suku Bugis (Studi di Kelurahan Pulau Kijang, 

Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir), JOM FISIP Vol. 5 No. 1 (April 2018), h. 3, 

http://media.neliti.com, (5 Oktober 2019). 

http://media.neliti.com/
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baru dikatakan lelaki yang sesungguhnya jika ia memiliki benda tajam yang bernama 

badik tersebut. 

Dalam Alquran Allah Swt. berfirman pada QS. Al- Hadid/57: 25. 

                                

         
Terjemahnya: 

”Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak 

manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong 

(agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. 

Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa.4 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. menurunkan besi kepada manusia 

untuk dijadikan sebagai perlindungan diri dan digunakan dengan sebaik-baiknya 

karena besi yang diciptakan-Nya mempunyai kekuatan yang begitu hebat, penggunaan 

besi baik berupa baju perang ataupun benda tajam salah satunya adalah badik. Bahan 

dasar dari pembuatan badik adalah besi. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik 

mengangkat permasalahan ini melalui jalur penelitian dengan judul “Badik pada Suku 

Makassar di Kabupaten Gowa (Studi Budaya Islam)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan bahwa 

yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana nilai budaya 

Islam yang terkandung dalam badik bagi suku Makassar?” Agar penelitian ini lebih 

terarah maka peneliti membagi pokok permasalahan tersebut menjadi tiga sub masalah 

yaitu: 

1. Bagaimana eksistensi badik pada suku Makassar? 

                                                             

4 Departemen Agama Republik Indonesia, Mushab Alquran Terjemah (Depok: Al-Huda, 2002), 

h.542 
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2. Bagaimana proses pembuatan dan bahan apa saja yang diperlukan untuk 

membuat badik pada suku Makassar? 

3. Bagaimana nilai budaya Islam yang terkandung dalam badik pada suku 

Makassar? 

C. Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian 

yang sedang di lakukan atau batasan untuk peneliti agar lebih jelas ruang lingkup yang 

akan diteliti. Oleh karenanya fokus penelitian ini yaitu hanya terfokus pada badik pada 

suku Makassar yang ada dibeberapa daerah di Kabupaten Gowa. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian dari judul diatas, maka dapat peneliti deskripsikan 

berlandaskan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

Badik pada suku Makassar 

Badik merupakan senjata tradisional khas suku Bugis-Makassar. Senjata tajam 

ini memiliki beberapa fungsi tergantung pada pengguna atau pemilik dan 

pandangannya terhadap badik tersebut serta dari fungsi ini pun badik dapat 

memberikan pengaruh yang positif bahkan negatif. Adapun beberapa kegunaan badik 

diantaranya sebagai alat untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, sebagai barang 

pusaka atau benda koleksi, sebagai benda kuno yang disakralkan bahkan dianggap 

sebagai benda yang mengandung unsur gaib. 

Ungkapan orang-orang Makassar terdahulu mengenai seorang lelaki dan badik 

yakni “Teyai bura’ne punna tena ammallaki badik” (Bukan seorang lelaki jika tidak 

memiliki badik), begitupun dengan ungkapan orang-orang Bugis “Taniya ugi narekko 
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de’na punnai kawali” (Bukan seorang Bugis jika tidak memiliki badik). Ungkapan ini 

begitu jelas menerangkan bahwa peran badik bagi seorang lelaki sangat menentukan 

kedewasaan, keberanian, kejantanan bahkan kepahlawanan seorang laki-laki pada suku 

Makassar tak terkecuali Bugis. Oleh karena itu, laki-laki menyandang badik sudah 

lama dilakukan bahkan benda pusaka tersebut ada yang diwariskan dari leluhur-

leluhurnya yang terdahulu yang masih bertahan sampai sekarang. 

Adapun badik oleh masyarakat suku Makassar dipercaya mampu 

mempengaruhi kondisi pemilik badik tersebut yakni mempunyai kekuatan yang sakti 

(gaib). Dalam setiap model yang dimiliki oleh badik terdapat makna yang berbeda-

beda. Namun makna simbolik utama dari badik yaitu sebagai alat persenjataan untuk 

mempertahankan harga diri dan melindungi diri dari berbagai macam bahaya yang 

dapat mencelakakan diri sendiri. 

D. Tinjauan Pustaka 

Salah satu aspek terpenting dari sebuah penelitian yaitu tinjauan pustaka yang 

bertujuan memandu peneliti dalam rangka menentukan sikap dari aspek ketersediaan 

sumber, baik berupa hasil-hasil penelitian maupun literatur-literatur yang berkaitan 

dengan pokok masalah yang akan diteliti. Adapun hasil penelitian dari beberapa skripsi 

temuan orang lain yang dijadikan sebagai tinjauan yaitu: 

1. Skripsi Ruwaidah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2018 yang 

berjudul, “Makna Badik Bagi Masyarakat Suku Bugis (Studi di Kelurahan 

Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir)”. Skripsi ini 

menjadi acuan utama bagi penulis karena apa yang dipaparkan dalam skripsi 

ini berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti. Dalam skripsi ini dengan 

jelas membahas mengenai badik bagi masyarakat suku Bugis mulai dari 
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fungsi sosial badik, makna simbolik yang terkandung dalam badik dan apa 

saja bahan baku lokal yang diperlukan dalam pembuatan badik pada 

masyarakat suku Bugis. 

2. Skripsi Dian Cahyadi Fakultas Seni dan Desain pada tahun 2017 yang 

berjudul “Morfologi Pola Bentuk Kawali dalam Mengidentifikasi Senjata 

Khas Suku Bugis Berdasarkan Identitas Wilayah dan Ketertarikannya”. 

Skripsi ini menjadi acuan utama bagi penulis karena apa yang dipaparkan 

dalam skripsi ini dengan jelas membahas mengenai badik atau kawali bagi 

suku Bugis, skripsi ini juga dengan jelas membahas aspek kesejarahan terkait 

kedudukannya sebagai benda dengan fungsi ritual, fungsi simbolik dan fungsi 

bentuk. 

3. Jurnal Prosiding Seminar Hasil Penelitian (SNP2M) 2018 (pp.251-254) Faizal 

Ramadhan Syah Pusadan pada tahun 2018 yang berjudul “Makna Badik Pada 

Remaja Di Kabupaten Gowa”. Jurnal ini menjadi acuan utama bagi penulis 

karena apa yang dipaparkan dalam skripsi ini berkaitan dengan apa yang akan 

penulis teliti. Dalam jurnal ini dengan jelas membahas mengenai makna badik 

pada remaja di kabupaten Gowa.  

4. Artikel Shintia Maria Kapojos dan Hengki Wijaya pada tahun 2018 yang 

berjudul “Mengenal Budaya Suku Bugis Pendekatan Misi Terhadap Suku 

Bugis”. Artikel ini menjadi acuan utama bagi penulis karena apa yang 

dipaparkan dalam artikel ini berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti. 

Dalam artikel ini dengan jelas membahas mengenai budaya suku Bugis yang 

mempunyai kaitan dengan suku Makassar. 
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Dari beberapa skripsi dan tulisan yang menjadi bahan acuan dalam penulisan 

ini, penulis belum mendapatkan buku ataupun hasil penelitian yang membahas secara 

khusus mengenai “Badik Pada Suku Makassar di Kabupaten Gowa (Studi Budaya 

Islam)”. 

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis eksistensi badik pada suku 

Makassar. 

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pembuatan dan bahan apa 

saja yang diperlukan untuk membuat badik pada suku Makassar. 

c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis nilai budaya Islam yang 

terkandung dalam badik pada suku Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu: 

a. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita mengenai 

benda tradisional khas suku Makassar. 

b. Diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsi bagi generasi 

mendatang yang akan melakukan penelitian yang mempunyai hubungan 

dengan penelitian ini. 

c. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kajian 

budaya ataupun tradisi. 

d. Sebagai bahan bacaan bagi masyarakat yang mempunyai hobi mengoleksi 

benda-benda pusaka. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pengertian Tradisi dan Budaya 

1. Tradisi 

Tradisi dalam bahasa Arab berasal dari kata A’datun ialah sesuatu yang 

terulang-ulang atau Isti’adah ialah adat istiadat yang berarti sesuatu yang terulang-

ulang dan diharapkan akan terulang lagi. Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun 

yang masih dilaksanakan oleh suatu masyarakat dan memberi manfaat bagi 

kehidupannya.5 Kata tradisi berasal dari bahasa latin “tardere” yang mengandung 

beberapa pengertian yaitu mengantarkan, mewariskan dan menyalurkan.6 Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan turun-temurun 

dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat.7 Secara umum istilah tradisi 

dapat dirumuskan sebagai sekumpulan praktek dan kepercayaan atau kebiasaan dari 

generasi yang satu kepada generasi selanjutnya.8 

Sumber tradisi pada umat Islam bisa disebabkan karena sebuah ‘urf (kebiasaan) 

yang muncul di tengah-tengah umat kemudian tersebar menjadi adat dan budaya atau 

kebiasaan lingkungan atau semacamnya kemudian dijadikan sebagai model kehidupan. 

Kata ‘urf secara etimologi diartikan sebagai sesuatu yang baik dan 

                                                             

5 Zuhairi Misrawi, Menggugat Tradisi Pergaulan Pemikiran Anak Muda NU dalam Nurhalis 

Majid Kata Pengantar. (Cet. 1; Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2004), h. 16. 

6 Mircea Eliade dalam Suriani, “Tradisi Ziarah pada Makam Dato Tiro Kecamatan Bontotiro 

Kabupaten Bulukumba”, Skripsi (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2017), 

h. 12 

7 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 

2008), h. 1543. 

8 Th. Hidya Tjaya. SJ dan J. Sudarminta, Menggagas Manusia Sebagai Penafsir (Yogyakarta: 

Kansius, 2005), h. 69. 
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diterima oleh akal sehat. Secara terminology, kata ‘urf menurut Abdul Karim Zaidan 

adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi 

kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun 

perkataan.9 

Kalimat ‘urf  tidak pernah dikenal kecuali jika disandingakan dengan kebiasaan 

yang bersumbernya merujuk pada budaya, pewarisan dari satu generasi ke generasi 

lainnya atau dari peralihan satu kelompok ke kelompok lainnya dengan tujuan 

terjalinnya suatu interaksi.10 

Menurut Gadamer, tradisi merupakan suatu situasi yang tidak dapat ditolak oleh 

manusia, karena merupakan bagian dari mereka. Bahkan, pengalaman manusia berasal 

dari tradisi. Gadamer percaya, totalitas pengalaman manusia yang berakar dalam tradisi 

akan mengarah pada kebenaran. Ketersituasian ini membuka pintu gerbang bagi 

manusia untuk memahami kehidupan mereka, dan melalui pemahaman maka 

kebenaran akan dicapai. Dengan kata lain, manusia memahami karena mereka 

memiliki tradisi.11 

Tradisi mencakup kelangsungan masa lalu di masa kini ketimbang sekedar 

menunjukkan fakta bahwa masa kini bersal dari masa lalu. Kelangsungan masa lalu di 

masa kini mempunyai dua bentuk yaitu material dan gagasan, objektif dan subjektif. 

Menurut arti yang lebih lengkap, tradisi adalah keseluruhan benda material dan 

gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada saat ini, belum 

dihancurkan, dirusak, dibuang, atau dilupakan. Disini tradisi berarti warisan, apa yang 

                                                             

9 Muhaimin AG, Tradisi dalam Budaya Islam (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2014), h. 24. 

10 M. Maulana, “Tradisi Sedekah”, Skripsi (Surabaya: Fak. Adab dan Humaniora UIN Ampel 

Surabaya, 2012), h. 13. 

11 Mega Hidayati, Jurang di Antara Kita: Keterbatasan Manusia dan Problema Dialog dalam 

Masyarakat Multikultural  (Yogyakarta: Kansius, 2008), h. 42. 
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benar-benar berasal dari masa lalu. Seperti perkataan Shils bahwa tradisi berarti segala 

sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini.12 

Kriteria tradisi dapat dibatasi dengan mempersempit cakupannya. Dalam 

pengertian yang lebih sempit, tradisi hanya berarti bagian-bagian warisan sosial khusus 

yang memenuhi syarat saja yakni yang tetap bertahan di masa kini, yang masih kuat 

ikatannya dengan kehidupan masa kini. 

Dalam memahami tradisi yang terpenting adalah sikap atau orientasi pikiran 

tentang benda material atau gagasan yang berasal dari masa lalu yang diambil orang 

masa kini. Sikap ini menempati bagian khusus dari keselurhan warisan historis dan 

mengangkatnya menjadi tradisi. Arti penting penghormatan atau penerimaan sesuatu 

yang secara sosial ditetapkan sebagai tradisi menjelaskan betapa menariknya tradisi itu. 

Tradisi lahir melalui dua cara. Pertama, muncul dari bawah melalui mekanisme 

kemunculan serta spontan dan tak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena 

sesuatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik. Perhatian, 

ketakziman, kecintaan, dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai 

cara, mempengaruhi rakyat banyak. Sikap takzim dan kagum itu berubah menjadi 

perilaku dalam bentuk upacara, penelitian, dan pemugaran peninggalan purbakala serta 

musafir ulang keyakinan lama. Semua perbuatan itu memeperkokoh sikap. Kekaguman 

dan tindakan individual menjadi milik bersama dan berunah menjadi fakta sosial 

sesungguhnya. Kedua, muncul dari atas melalui mekanismepaksaan. Sesuatu yang 

                                                             

12 Shils dalam Piotr Sztompaka, The Sosiology of Social Change, terj. Alimandan, Sosiologi 

Perubahan Sosial (Cet VI; Jakarta: Prenada, 2011), h. 67. 
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dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh 

individu yang berpengaruh atau berkuasa. Begitulah tradisi dilahirkan.13 

Adapun hubungan antara tradisi dengan judul penelitian ini yaitu badik sejak 

dahulu sudah ada ditengah-tengah masyarakat suku Makassar dan telah menjadi tradisi 

bagi masyarakat tersebut untuk mejaga dan merawat dengan baik benda pusaka atau 

benda peninggalan tersebut karena badik merupakan peninggalan yang sudah 

diwariskan sejak dahulu atau turun-temurun layaknya tradisi yang diharapkan agar 

terulang kembali. 

2. Budaya 

Koentjaraningrat, umpamanya menulis sebagai berikut: kata “kebudayaan” 

berasal dari bahasa Sansekerta “buddhayah”, yaitu bentuk jamak “buddhi” yang 

berarti “budi” atau “akal”. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang 

bersangkutan dengan akal. Kata “culture” yang merupakan kata asing yang sama 

artinya dengan “kebudayaan” berasal dari kata latin, “colere” yang berarti “mengolah, 

mengerjakan”, terutama mengolah tanah atau bertani. Arti ini berkembang, culture 

sebagai segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan merubah 

alam. Penelusuran secara etimologis akan memperjelas pengertian kebudayaan, namun 

perlu adanya kehati-hatian terhadap asal-usul kata yang tidak jelas, sebab hal ini dapat 

mengaburkan pengertian kebudayaan itu sendiri.14 

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan 

masyarakat. Bermacam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-

anggotanya seperti kekuatan alam,maupun kekuatan-kekuatan lainnya didalam 

                                                             
13 Piotr Sztompaka, The Sosiology of Social Change, terj. Alimandan, Sosiologi Perubahan 

Sosial (Cet VI; Jakarta: Prenada, 2011), h. 72. 

14 Basrowi, Pengantar Sosiologi (Cet. Pertama; Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 70-71. 
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masyarakat itu sendiri tidak selalu baik baginya. Selain itu, manusia dan masyarakat 

memerlukan pula kepuasan, baik di bidang spiritual maupun materil. Kebutuhan-

kebutuhan masyarakat tersebut di atas untuk sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan 

yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Dikatakan sebagian besar karena 

kemampuan manusia terbatas sehingga kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil 

ciptaannya juga terbatas di dalam memenuhi segala kebutuhan.15 

Pada umumnya, orang awam mengartikan kebudayaan secara sempit, seperti 

kebudayaan adalah hasil seni, keindahan, tari-tarian. Sebaliknya, banyak pula 

antropolog memberikan arti dan cakupan yang sangat luas terhadap makna 

kebudayaan, diantaranya: 

1. Taylor mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan yang kompleks yang 

di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, 

hukum, adat istiadat, dan kemampuan serta kebiasaan yang didapat oleh 

manusia sebagai anggota masyarakat. 

2. Sukidin, Basrowi, dan Agus Wiyaka mendefinisikan kebudayaan sebagai 

keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia untuk 

memenuhi kehidupannya dengan cara belajar, yang semuanya tersusun 

dalam kehidupan masyarakat. 

3. Syani (2002) mengemukakan, kebudayaan adalah hal yang kompleks yang 

mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat 

istiadat, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang 

didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan lain 

                                                             

15 Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi  (Cet; ke-

45, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013) h. 153. 
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perkataan, kebudayaan mencakup kesemuanya yang didapatkan atau 

dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri 

dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. 

Artinya, mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan dan 

bertindak. Seorang yang meneliti kebudayaan tertentu akan sangat tertarik 

oleh objek-objek kebudayaan, seperti rumah, sandang, jembatan, alat-alat 

komunikasi, dan sebagainya.16 

Menurut ilmu antropologi, “kebudayaan” adalah keseluruhan sistem gagasan, 

tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik 

diri manusia dengan belajar.17 Seorang antropolog lain, yaitu E.B. Tylor (1871), pernah 

mencoba memberikan definisi mengenai kebudayaan sebagai berikut (terjemahannya): 

Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, 

moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaa-kebiasaan 

yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. 

Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan paling tidak mempunyai tiga wujud, (1) 

wujud ideal, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide, gagasan, nilai-nilai, 

norma-norma, peraturan dan sebagainya, (2)  wujud kelakuan, yaitu wujud kebudayaan 

sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat, 

dan (3) wujud benda, yaitu wujud kebudayaan sebagai sebagai benda-benda hasil 

karya.18 

                                                             

16 Basrowi, Pengantar Sosiologi, h. 71&73. 

17 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Edisi Revisi; Jakarta: PT Rineka Cipta. 2009. 

h. 144 

18 Dedi Supriyadi pengantar oleh Nurul Aen, Sejarah Peradaban Islam, (Bandung: Pustaka 

Setia, 2008), h. 18 
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Kebudayaan yang oleh Tylor dinyatakan sebagai keseluruhan yang kompleks, 

meliputi sekian banyak aspek hasil cipta, rasa dan karsa manusia yang berkembang 

secara akumulatif, yang menurut dimensi wujudnya ada tiga, yaitu: 

a. Wujud kebudayaan sebagai kompleks  dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-

norma, peraturan dan sebagainya. 

Wujud kebudayaan ini disebut sistem budaya yang sifatnya ideal, abstrak, tidak 

dapat dilihat, tidak bisa diraba, dan lokasinya ada didalam kepala atau dalam alam 

fikiran masyarakat di mana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup. Kebudayaan 

ideal ini dapat direkam dalam bentuk tulisan, dalam disk, kaset, arsip, koleksi 

mikrofilm, dalam harddisk. Dan sebagainya. Disebut sistem budaya karena 

gagasan/konsep tersebut tidak terlepas satu sama lain, akan tetapi saling berkait-kaitan 

berdasarkan asas-asas yang erat hubungannya, sehingga menjadi sistem 

gagasan/konsep yang relatif mantap dan kontinyu. 

b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari 

manusia dalam masyarakat 

Wujud kedua ini sering disebut sistem sosial, mengenai kelakuan berpola dari 

manusia itu sendiri. Sistem sosial ini berupa aktivitas manusia yang saling berinteraksi, 

bersifat konkret, dan dapat diamati. Sistem sosial ini tidak dapat melepaskan diri dari 

sistem budaya. Apapun bentuknya pola-pola aktivitas tersebut ditentukan atau di tata 

oleh gagasan/konsep yang ada di kepala manusia. 

c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia 

Aktivitas manusia yang saling berinteraksi tidak lepas dari berbagai 

penggunaan peralatan sebagai hasil karya manusia untuk mencapai tujuannya. 

Aktivitas karya manusia tersebut menghasilkan benda untuk berbagai keperluan 
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hidupnya. Kebudayaan dalam bentuk fsik yang konkrit biasa juga disebut kebudayaan 

fisik.19 

Sedangkan menurut Koentjaraningrat kebudayaan paling tidak mempunyai tiga 

wujud yakni wujud ideal, sistem sosial, dan kebudayaan fisik: 

a. Wujud ideal 

Wujud ideal adalah wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, 

gagasan, nilai-nilai,  norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Wujud ini disebut ideal 

karena sifatnya yang abstrak, tak dapat diraba atau difoto. Ia terdapat dalam fikiran 

warga masyarakat dimana kebudayaan yang bersangkutan hidup. 

Menurut Koentjaraningrat, wujud ideal kebudayaan disebut juga adat tata-

kelakuan atau disingkat saja dengan adat, atau dalam bentuk jamaknya adat-istiadat. 

Disebut tata-kelakuan karena fungsinya sebagai pengatur, pengendali, dan pemberi 

arah bagi kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat. 

b. Sistem sosial 

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

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

mewujudkan apa yang dipikirkan dan dicita-citakannya. Untuk itu dia harus melakukan 

berbagai aktivitas. Dia tidak melakukan aktivitas-aktivitas secara individual, 

melainkan secara sosial. Hanya melalui kerja sama dengan orang lain, manusia berhasil 

mewujudkan cita-cita individual dan sosial. 

Masyarakat dengan segala norma yang dimilikinya merupakan dasar aktivitas 

manusia. Dalam suatu tatanan sosial, manusia melakukan berbagai aktivitas budaya. 

                                                             

19 Muhadjir, Peranan Budaya Terhadap Tumbuh Kembangnya Islam di Bacukiki Kota Pare-

pare, Skripsi, (Makassar. Fak. Adab dan Humaniora, 2011), h. 10-12. 
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Dibandingkan dengan wujud ideal, wujud kebudayaan yang disebut sistem sosial itu 

lebih konkret. 

c. Kebudayaan Fisik 

Kebudayaan fisik meliputi semua benda atau objek fisik hasil karya manusia, 

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

sebagainya. Karena itu sifatnya pun paling konkret, mudah diobservasi, diraba. 

Kebudayaan fisik merupakan hasil dari aktivitas sosial manusia.20 

Hubungan antara budaya dengan judul penelitian ini yaitu salah satu benda 

tradisional dari suku Makassar yaitu badik merupakan hasil dari cipta manusia yang 

telah dikatakan oleh budayawan Koentjaraningrat bahwa kebudayaan adalah hasil 

karya, cipta, dan karsa manusia. Maka badik termasuk budaya karena badik adalah 

hasil ciptaan atau karya dari manusia itu sendiri. 

B. Benda Cagar Budaya 

Pengertian benda cagar budaya dalam UURI No. 11 Tahun 2010: “Cagar 

budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar, bangunan cagar 

budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat 

dan di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki arti penting bagi 

sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses 

penetapan”. 

Berdasarkan Undang-undang bahwa cagar budaya adalah warisan budaya yang 

bersifat kebendaan atau yang biasa disebut dengan tangible. Artinya bahwa warisan 

budaya yang masuk ke dalam kategori cagar budaya adalah warisan budaya yang 

                                                             

20 Muhadjir, Peranan Budaya Terhadap Tumbuh Kembangnya Islam di Bacukiki Kota Pare-

pare, h. 13-15. 
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berwujud konkrit, dapat dilihat dan diraba oleh indera, mempunyai massa dan dimensi 

yang nyata. Contohnya batu prasasti, candi, nisan makam, dll. Warisan budaya yang 

bersifat intangible seperti bahasa, tarian, dan sebagainya tidak termasuk pada kategori 

cagar budaya. 

Sesuatu dapat dikatakan cagar budaya jika memiliki nilai penting bagi sejarah, 

ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, atau kebudayaan. Kelima nilai penting tersebut 

boleh dimiliki seluruhnya atau salah satu oleh suatu cagar budaya. Penentuan nilai 

penting ini dilakukan berdasarkan kajian mendalam oleh tim ahli cagar budaya dibantu 

oleh lembaga yang berhubungan dengan kebudayaan. Nilai penting cagar budaya 

dalam UURI No. 11 Tahun 2010 ini mengalami perkembangan dari Undang-undang 

sebelumnya, yaitu UURI No. 5 Tahun 1992 tentang benda cagar budaya yang hanya 

menyebutkan tiga nilai penting yaitu, sejarah, ilmu pengetahuan, dan agama.21 

Atas dasar jenisnya cagar budaya dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu 

cagar budaya bergerak dan cagar budaya tidak bergerak. Cagar budaya bergerak adalah 

cagar budaya yang dapat dipindah-pindahkan dari tempat satu ke tempat lainnya yang 

umumnya merupakan benda-benda koleksi yang disimpan di museum seperti arca batu, 

mahkota raja, alat musik tradisional Jawa seperti gamelan, keris atau badik kuno, 

mangkuk keramik, dan lain-lain. Sedangkan cagar budaya tidak bergerak adalah cagar 

budaya yang tidak dapat dipindah-pindahkan dan lebih bersifat monumental seperti 

bangunan masjid kuno, bangunan candi, struktur candi, kawasan kota kuno, dan lain-

lain.22 

                                                             

21 Yuni Rahmawati, Pengertian Cagar Budaya Berdasarkan Undang-undang Cagar Budaya, 

Banten, http://kebudayaan.kemendikbud.go.id, (13 November 2019). 

22 Ditpcbm, Cagar Budaya, http://kebudayaan.kemendikbud.go.id/ditpcbm/, (13 November 

2019). 

http://kebudayaan.kemendikbud.go.id/
http://kebudayaan.kemendikbud.go.id/ditpcbm/
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Terdapat pasal mengenai cagar budaya yakni Pasal 32 ayat (1) Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa: “Negara memajukan 

kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin 

kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. 

Hal ini menempatkan kebudayaan nasional Indonesia sebagai aspek yang 

dikedepankan dalam kehidupan hubungan Indonesia dengan peradaban dunia. Selain 

itu, terdapat faktor pemeliharaan dan pengembangan. Berdasarkan hal ini, maka dapat 

disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan 

kebijakan yang bertujuan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk 

kemakmuran rakyat. 

Upaya ini dilakukan agar dapat melestarikan budaya sebagai aset jati diri dan 

identitas suatu masyarakat dalam satuan komunitas budaya yang menjadi bagian 

terpenting ketika arus globalisasi modernis mulai meningkat dikalangan masyarakat. 

Selanjutnya pembangunan sektor kebudayaan juga akan menjadi bagian yang utuh 

dengan sektor lain untuk mewujudkan kondisi yang mendukung di tengah masyarakat. 

Disamping itu, besarnya pengaruh aspek asing yang masuk akan membawa pengaruh 

terhadap perilaku dan sikap bangsa ini baik perilaku sosial, politik, ekonomi, maupun 

budayanya. Oleh Karena itu untuk menangkal dan menanggulangi arus negatif budaya 

asing yang masuk di Indonesia dengan jalan memberikan informasi budaya kepada 

generasi muda khususnya dan masyarakat pada umumnya.23 

Pemugaran benda cagar budaya dan situs adalah serangkaian kegiatan untuk 

melestarikan benda cagar budaya dan situs dalam rangka mempertahankan keaslian 

                                                             

23 Muhammad Nanda Pratama, Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pelestarian Cagar 

budaya Di Kecamatan Kotagede (Studi Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Cagar Budaya 

Kotagede Oleh Dinas Kebudayaan DIY), Skripsi, h. 3. 



20 
 

 
 

fisik dan nilainya berdasarkan data teknis arkeologis/historis serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Pemugaran juga dimaksudkan untuk 

menyelamatkan warisan budaya bangsa serta untuk mengembangkan dan merangsang 

kembali gairah kebudayaan nasional guna menjadi sumber inspirasi daya cipta 

kehidupan bangsa dan sekaligus menjadi tumpuan kesadaran, kesatuan serta ketahanan 

nasional yang mantap dalam rangka memupuk, membina, dan mengembangkan 

kepribadian bangsa. 

Kegiatan pelestarian benda cagar budaya, terutama bagi benda cagar budaya 

bergerak telah dilakukan dengan cara menyelamatkan dan mengamankan benda 

temuan dengan cara pemilikan kepada negara. Sesuai dengan peraturan perundangan 

yang berlaku benda cagar budaya yang karena nilainya sangat penting bagi ilmu 

pengetahuan, teknologi dan kebudayaan bangsa Indonesia, dan juga oleh karena 

sifatnya yang khas, unik, serta jumlah dan jenisnya sangat terbatas dan langka, dan 

dinyatakan sebagai milik negara. 

Lingkup kegiatan pelestarian benda cagar budaya dalam hal ini temuan benda-

benda bergerak dilakukan melalui tahap awal berasal dari laporan-laporan, temuan 

benda cagar budaya yang didapatkan secara tidak sengaja, dan juga benda cagar budaya 

asal warisan yang memiliki kriteria penting untuk negara. Selain itu juga, benda yang 

dapat dijadikan milik negara adalah benda cagar budaya yang diperoleh dari hasil 

penyelesaian kasus, terutama hasil sitaan atau yang dibawa keluar dari wilayah 

Indonesia tanpa dokumen yang sah, serta yang berasal dari penggalian dan penyelaman 

liar.24 

                                                             
24 I.G.N Anom dkk, Hasil Pemugaran dan Temuan Benda Cagar Budaya PJP I, (Jakarta: 

Direktorat Jenderal kebudayaan,1996)  h. 3-4. 
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Mengingat pekerjaan pelestarian cagar budaya ini sangat bersifat teknis-

arkeologis, yang harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan ilmiah, 

maka dalam pelaksanaannya harus ditangani oleh tenaga-tenaga teknis arkeologis yang 

ahli di bidangnya. Tenaga-tenaga tersebut adalah tenaga di bidang pendaftaran, 

pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan, penyelamatan, 

pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, penelitian, revitalisasi, adaptasi dan 

pemanfaatan. Secara berkala tenaga-tenaga teknis pelestarian tersebut dibina melalui 

program pendidikan dan pelatihan pelestarian cagar budaya baik di pusat maupun di 

daerah-daerah. Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelestarian 

cagar budaya, pemerintah Indonesia secara berkala telah mengirim teknisi-teknisi 

muda untuk mengikuti Training Course, workshop, seminar di bidang penyelamatan, 

konservasi, pemugaran, pengukuran, penggambaran di beberapa negara seperti India, 

Perancis, Belgia, Italia, Jepang, Thailand, Filipina, dan lain-lain. 

Anggaran untuk kegiatan pelestarian cagar budaya berasal dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD), pihak swasta, masyarakat/donatur, kalangan perguruan tinggi, bantuan luar 

negeri seperti UNESCO, atau organisasi masyarakat internasional yang peduli dengan 

warisan dunia.25 

Badik menjadi salah satu benda yang masuk pada kategori benda cagar budaya 

karena badik mempunyai nilai penting bagi sejarah karena dahulu orang-orang 

terkhusus laki-laki suku Makassar dikatakan telah dewasa ketika sudah memiliki badik, 

ilmu pengetahuan sebagai wawasan agar badik tidak dipergunakan secara bebas karena 

                                                             

25 Ditpcbm, Cagar Budaya, http://kebudayaan.kemendikbud.go.id/ditpcbm/, (13 November 

2019). 

http://kebudayaan.kemendikbud.go.id/ditpcbm/
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merupakan benda tajam yang berbahaya jika tidak dalam konteks yang tepat 

pemakaiannya, dan kebudayaan karena badik merupakan hasil cipta, karya manusia. 

C. Pandangan Islam Terhadap Benda yang Disakralkan 

Islam mempunyai makna sebagai penyerahan diri, dimaksudkan ialah 

penyerahan diri kepada Allah Yang Maha Esa di dalam tata kehidupan.26 

Islam adalah agama yang sempurna, ajarannya lengkap untuk dipergunakan 

oleh manusia dalam mengarungi hidup dan kehidupannya. Islam memberikan tuntunan 

berdasarkan Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah, baik dalam masalah dunia maupun 

dalam masalah aqidah dan ibadah. Dalam masalah keduniaan, Islam membuka jalan 

dan memberi keizinan yang seluas-luasnya kepada manusia untuk berbuat, selama hal 

itu tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadits sebagai sumber pokok ajarannya. 

Sejak turunnya Alquran, surah Al-Alaq ayat 1-5, telah memberikan tuntunan kepada 

manusia yang mempunyai pertalian dengan masalah wajib belajar membasmi buta 

huruf. Maka dapatlah dikatakan bahwa Islam dan semua ajaran-ajarannya telah 

membuka lebar seluruh bidang kebudayaan di dunia ini, baik dalam bidang politik, 

ekonomi, maupun dalam bidang sosial budaya. Untuk pengolahannya diserahkan 

penuh kepada manusia dengan tidak meninggalkan nilai-nilai yang dianjurkan dalam 

Islam, untuk kiranya perbuatannya itu menjadi kebudayaan yang bernilai dan suatu 

akhlakul karimah, pengabdian terhadap Allah swt.27 

Agama Islam merupakan kesatuan yang berwajah tiga, yaitu Iman, Islam, Ihsan. 

Ketiga-tiganya merupakan kebulatan yang utuh, sehingga tanpa salah satunya bersarti 

                                                             

26 Aisyah, Sejarah Agama-agama, (Samata: Alauddin University Press, 2015), h. 240. 

27 M.Risal, Unsur-unsur Budaya Islam Dalam Tradisi Pamali Suku Makassar di Desa Parang 

Banoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Skripsi, (Makassar, Fak. Adab dan Humaniora, 2014), 

h. 43-44. 
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keislaman seseorang akan menjadi pincang atau tidak sempurna. Apabila ditampilkan 

sebagai segitiga samasisi, iman merupakan alas dasarnya, islam dan ihsan merupakan 

kedua sisi tegaknya. Ketiganya merupakan pokok-pokok ajaran islam. Tentang islam  

adalah mengakui dengan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembuh 

kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, engkau mendirikan shalat, 

engkau mengeluarkan zakat, engkau menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau 

mampu dalam perjalanannya. Tentang iman hendaklah percaya kepada Allah, 

malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, utusan-utusanNya dan hari akhir, dan 

hendaknya engkau percaya kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Sedangkan 

tentang ihsan yakni hendaknya menyembah (berbakti) kepada Allah seolah-olah 

melihat Allah dan jika tidak melihatNya maka sesungguhnya Allah yang melihat kita.28 

Pengertian sakral yaitu hal yang lebih dirasakan daripada yang dilukiskan. 

Misalnya suatu benda mengandung nilai sakral atau nilai profan, dalam masyarakat 

terdapat pandangan yang berbeda, contohnya seekor lembu, masyarakat yang bukan 

beragama Hindu beranggapan bahwa lembu itu sebagai hewan yang biasa. Tetapi orang 

yang beragama Hindu merupakan suatu hewan yang dihormati dan disucikan. Dalam 

hal ini Zakiah Darajat berpendapat sebagai berikut: 

Pengertian sakral  merupakan suatu hal yang lebih mudah dirasakan daripada 

dilukiskan. Bilamana terdapat suatu anggapan bahwa suatu benda sakral 

tersebut mengandung zat yang suci, dan di dalamnya, mengandung pengertian 

misteri yang mengerikan tetapi mengagungkan. Di dalam masyarakat, terdapat 

pandangan yang berbeda-beda mengenai mana benda yang suci, dan benda 

yang biasa, atau yang sering dikemukakan orang benda sakral dengan profan. 

                                                             

28 Aisyah, Sejarah Agama-agama.  h. 256-257.  
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Selain daripada itu yang suci ada yang terdapat di dunia ini dan ada di surga. 

Orang Hindu menghormati dan mensucikan lembu, Hajar Aswad di Makkah 

disucikan oleh orang-orang Islam, Salib di atas altar disucikan oleh orang 

Kristen, masyarakat primitif membakar mati binatang-binatang totem mereka. 

29 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sakral mempunyai arti suci; 

keramat30. Seperti pada masyarakat suku Makassar yang memaknai badik sebagai 

benda yang sakral, menganggap bahwa badik mempunyai unsur atau kekuatan yang 

gaib sehingga badik dikeramatkan oleh sebagian masyarakat yang mempercayainya. 

Oleh karena itu, badik diperlakukan secara khusus dan istimewa oleh sebagian 

masyarakat suku Makassar. Seperti dalam Islam yang mensucikan makam Nabi 

Muhammad Saw. yang ada di Mekkah. Bukan hanya itu, pedang Nabi pun disimpan 

dan dirawat dengan baik oleh umat Islam, menganggapnya sebagai benda yang sakral 

atau suci.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa suatu benda dapat 

disucikan atau dihormati disebabkan ada perasaan batin dan perasaan yang terpatri di 

dalam jiwanya dan rasa ketakutan. “perasaan kagum inilah untuk menarik mereka 

untuk cinta dan ingin terhindar dari bahaya”. 

Hal di atas tergantung kepada orang yang beranggapan sesuatu itu dianggap 

suci tetapi bagi orang lain dianggap tidak. Begitu juga tentang wujud yang gaib yang 

disucikan dalam kaitannya tidak dapat ditunjukkan kepada orang lain tidak ada. Tetapi 

                                                             

29 Nurdinah Muhammad, Memahami Konsep Sakral dan Profan Dalam Agama-agama, (Banda 

Aceh: Fak. Ushuluddin IAIN Ar-Ramiry) Jurnal Substantia Vol. 15 No. 2 (Oktober 2013), h. 269-270, 

(13 Desember 2019). 

30 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 

h. 1246. 
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bagi pemeluk suatu agama merupakan sesuatu yang suci yang memungkinkan wujud 

yang disucikan yang terdapat dalam diri pemeluknya masing-masing yang dapat 

diselidiki secata empiris dan secara nyata. Oleh karena itu dengan sungguh-sungguh 

diusahakan agar terhindar dari kemungkinan penjelmaan, sehingga benda suci tersebut 

tetap benda tabu.31 

Mencantumkan aspek sakral dalam kehidupan beragama, bukan berarti 

mengesampingkan peralatan material untuk upacara peribadatan atau hasil material 

dari kehidupan beragama seperti yang diungkapkan oleh Koentjaraningrat sebagai 

aspek penting dalam kehidupan beragama. Kepercayaan kepada kesakralan sesuatu ada 

pada benda hasil kreasi kehidupan beragama. Bendanya dipercayai sebagai yang 

sakral. Maka pembahasan mengenai sakral sebagai salah satu unsur kehidupan 

beragama tidak dapat dilepaskan dari bendanya. 

Dalam kehidupan beragama juga ditemukan sikap menyakralkan sesuatu, baik 

tempat, orang, benda tertentu, dan lain sebagainya. Sakral (scared) berarti suci. 

Pasangan dari yang sakral adalah yang profan, yaitu yang biasa-biasa saja, yang 

alamiah. Kitab Alquran, bulan Ramadhan, Tanah Haram, Waliullah, Ka’bah, adalah 

suci dalam Islam. Tanda salib, gereja, hari natal, Kitab Bibel atau Alkitab dipercayai 

suci dalam agama Kristen. Kasta Brahmana, kitab Weda, Sungai Gangga, Hari Nyepi, 

Pura adalah suci dalam kepercayaan agama Hindu. Totem adalah suci dalam 

pandangan masyarakat primitif yang mempercayainya. Kitan Tripitaka, patung 

Sidharta Gautama, Vihara, dipercayai dalam ajaran agama Buddha. Sinagog, kitab 

Taurat, hari Sabat, suci dalam  pandangan penganut agama Yahudi.32 

                                                             

31 Nurdinah Muhammad, Memahami Konsep Sakral dan Profan Dalam Agama-agama, h.270. 

32 Nurdinah Muhammad, Memahami Konsep Sakral dan Profan Dalam Agama-agama, h. 271. 
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Masyarakat desa di  Jawa Timur, seperti  halnya dengan di Jawa Tengah, 

memiliki ikatan yang berdasarkan persahabatan dan teritorial. Berbagai upacara adat  

yang diselenggarakan antara lain: Tingkepan  (upacara   usia kehamilan tujuh bulan 

bagi anak pertama), Babaran (upacara menjelang lahirnya bayi), Sepasaran (upacara 

setelah bayi berusia lima hari), Pitonan (upacara setelah bayi berusia tujuh bulan), 

Sunatan, Pacangan. Selain itu, masjid, makam, dan sumur adalah lokus penting dalam 

prosesi  upacara pada masyarakat pesisir. Ketiganya menjadi tempat-tempat sakral  

yang mestilah menjadi tempat penting di dalam kehidupan masyarakat. Sebagai medan 

budaya, ketiganya memiliki keunikan sendiri, yakni sebagai tempat yang memiliki 

nuansa atau aura yang berbeda dengan yang profane atau duniawi. Disinilah 

masyarakat melakukan kegiatan ritual untuk memperoleh barakah (dalam bahasa 

Arab) yang mengalami desimilasi menjadi berkah (dalam bahasa Jawa). Apapun 

namanya, yang jelas bahwa motif penyebab di antara mereka menyelenggarakan 

berbagai ritual adalah keinginan kuat untuk memperoleh rahmat dan kebahagiaan. 

Sebagaimana telah dijelaskan  di atas, bahwa lokus (sumur, makam, dan masjid) 

dianggap suci karena beberapa alasan. Sumur dianggap sakral karena dibuat oleh para 

wali atau disebut sebagai sumur wali, masjid juga dianggap sakral karena peninggalan 

wali dan makam dianggap sakral karena makam wali.33 

Penempatan sumur, makam dan masjid sebagai tempat sakral adalah pemikiran 

yang didasari oleh mitologi. Artinya bahwa kesakralan itu “dimitoskan”. Memang 

didalam kehidupan ini tidak semuanya bisa dianggap sebagai realitas yang profane, 

akan tetapi juga terdapat wilayah atau lokus yang dianggap sebagai sakral. Untuk 

                                                             

33 Agus Zaenal Fitri, Pola Interaksi Harmonis Antara Mitos, Sakral, dan Kearifan Lokal 

Masyarakat Pasuruan (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung), el Harakah Vol. 14 No. 1 

(2012), h. 12-13. (13 Desember 2019). 
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menjadi sakral itu, harus memenuhi persyaratan sebagai sesuatu yang sakral, yaitu: 

pertama, ia memang sesuatu yang pantas disakralkan dan kedua kesakralannya itu 

melekat pada benda itu. Tidak semua makam dan sumur dianggap sakral karena tidak 

memenuhi persyaratan sebagai sakral. Bagi sebagian umat Islam, makam dianggap 

sakral kalau ia adalah makam orang yang pantas disakralkan, seperti wali atau penyebar 

Islam yang diyakini memiliki kelebihan-kelebihan supranatural. 

Dalam cerita-cerita selalu ada tokoh-tokoh mitos dengan kekuatan 

supranaturalnya dapat mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sunan Bonang 

dapat mengubah buah kelapa menjadi koin emas, Maulana Iskhak dapat 

menyembuhkan putri Blambangan dengan kekuatan ghaib, Sultan Agung dapat 

berjamaah di Mekkah, dan sebagainya. dalam dunia mitologi, sosok manusia bisa 

menjadi manusia lebih, sebongkah benda juga bisa menjadi sebongkah benda lebih. 

Manusia atau benda yang dimitoskan itu kemudian hidup dalam sejarah-sejarah lisan 

melalui proses pelembagaan, habitualisasi dan legitimasi. Biasanya melalui proses 

yang diciptakan oleh kaum elit, terutama dalam proses kekuasaan.34 

                                                             

34 Agus Zaenal Fitri, Pola Interaksi Harmonis Antara Mitos, Sakral, dan Kearifan Lokal 

Masyarakat Pasuruan, h. 13. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara sistematis dan akurat 

mengenai suatu permasalahan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. 

Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan studi lapangan. Penelitian ini 

dimaksudkan untuk memahami Badik melalui objek yang diamati secara langsung, 

informasi lisan, dan beberapa orang yang dianggap lebih tahu mengenai Badik pada 

suku Makassar. 

2. Lokasi Penelitian 

Fokus penelitian ini dilaksanakan di beberapa tempat yang ada di Kabupaten 

Gowa yakni di Limbung dan Sungguminasa. Yang menjadi alasan peneliti mengambil 

beberapa lokasi tersebut agar pokok permasalahan peneliti tidak terlalu luas 

cakupannya karena judul peneliti mengenai Badik Suku Makassar terkhusus yang ada 

di Kabupaten Gowa. Adapun jarak lokasi penelitian mudah dijangkau oleh peneliti dan 

peneliti menganggap bahwa Badik menarik untuk diteliti karena pada proses 

pembuatan Badik mengandung unsur magis (meskipun tidak semua pembuatan badik) 

sehingga beberapa orang mengsakralkan Badik tersebut sehingga penulis berinisiatif 

untuk mengkaji lebih dalam mengenai Badik Suku Makassar. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Adapun penulis menggunakan beberapa pendekatan dalam melakukan 

penelitian yaitu sebagai berikut: 

a. Pendekatan Antropologi 

Ilmu antropologi sebagai suatu ilmu yang mempelajari makhluk anthropus atau 

manusia, merupakan suatu integrasi dari beberapa ilmu yang masing-masing 

mempelajari suatu complex masalah-masalah khusus mengenai makhluk manusia. 

Proses integrasi tadi merupakan suatu proses perkembangan panjang yang dimulai 

sejak kira-kira permulaan abad ke-19 yang lalu, dan berlangsung terus sampai sekarang 

ini juga. 

Pendekatan antropologi memahami tentang cipta, karsa, dan masyarakat 

antropologi sering kali susah dibedakan dari sosiologi karena kedua bidang ilmu 

tersebut sama-sama mempelajari masyarakat dan kebudayaannya. Dalam hal ini 

pendekatan antropologi berusaha mencapai pengertian tentang nilai-nilai budaya 

merupakan konsep-konsep yang ada dalam alam pikiran sebagian besar warga 

masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam 

hidup. 

Pendekatan anrtopologis digunakan untuk memahami tentang manusia, 

khususnya tentang asal-usul, aneka warna, bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaan 

pada masa lampau. Pendekatan antropologi adalah salah satu upaya untuk memahami 

tradisi dengan cara melihat wujud yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat. 

Melalui pendekatan ini berupaya mendeskripsikan suatu kebudayaaan (tradisi) 

masyarakat dan sistem penyesuaian kepribadian. 
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b. Pendekatan Sosiologi 

Bila ditelusuri asal-usul secara etimologis, sosiologi berasal dari kata socious 

dan logos. Socious dari bahasa Latin artinya teman, berteman atau bergaul. Sedangkan 

Logos dari bahasa Yunani artinya kata atau perkataan atau pembicaraan, membicarakan 

atau memperbincangkan teman pergaulan. Maka disinilah muncul pemahaman bahwa 

sosiologi sebagai ilmu pengetahuan tentang pergaulan hidup bersama manusia lebih 

populer disebut masyarakat (Buddy L. Worang, 1983). 

Metode pendekatan ini berupaya memahami sistem nilai sosial di dalamnya 

akan terungkap segi-segi siosial dari peristiwa yang dikaji. Sosiologi adalah salah satu 

ilmu yang membahas tetang cakupan golongan sosial yang berperan, jenis hubungan 

sosial, konflik berdasarkan kepentingan, pelapisan sosial, peranan serta status sosial. 

Dalam perubahan  nilai solidaritas terjadi bantu-membantu tanpa menerima upah dan 

penggerak utama terjadinyaprosesi perubahan dalam suatu masyarakat bersumber dari 

faktor internal dan faktor eksternal.  

c. Pendekatan Agama 

Islam artinya penyerahan diri kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha 

Perkasa, dan Maha Esa. Penyerahan itu diikuti dengan kepatuhan dan ketaatan untuk 

menerima dan melakukan apa saja perintah dan larangan-Nya. Tunduk pada aturan dan 

undang-undang yang diturunkan kepada manusia melalui hamba pilihan-Nya (para 

rasul). Aturan dan undang-undang yang dibuat oleh Allah itu dikenal dengan istiah 

“syari’ah”. Kadang-kadang syari’ah itu disebut juga din (agama). Innaddina ‘indallahi 

al-islam (sesungguhnyaagama di sisi Allah adalah Islam QS. 3:19), karena memang 

agama di sisi Allah ialah penyerahan yang sesungguhnya kepada Allah. Maka 

walaupun seseorang mengaku memeluk agama Islam, kalau tidak menyerah yang 
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sesungguhnya kepada Allah, tidak mau mematuhi suruhan dan larangannya, belumlah 

dia Islam. 

C. Sumber Data 

Hal yang pertama dilakukan dalam sebuah penelitian adalah pencarian data. 

Dalam penelitian ini, data-data yang diperlukan diperoleh dari dua sumber, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung diperoleh peneliti dari sumber utama 

melalui tokoh-tokoh masyarakat setempat ataupun pemangku adat. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari 

narasumber ketika wawancara dari sumber pertama. Data diperoleh dari literatur-

literatur yang relevan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Library Research; yaitu pengumpulan data atau penyelidikan melalui 

perpustakaan dengan membaca buku-buku dan karya ilmiah yang ada 

hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas. 

2. Field Research; yaitu berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penelitian 

lapangan dalam artian penulis mengadakan penelitian didalam masyarakat 

melalui orang-orang yang dianggap lebih tahu mengenai hal tersebut, yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. 
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Didalam field research digunakan metode sebagai berikut: 

a. Metode Observasi, yaitu penulis secara langsung melihat dan mengadakan 

penyelidikan (pengamatan) pada tempat yang dijadikan objek penelitian, dimana 

objek penelitian yang dimaksudkan adalah Wilayah Kabupaten Gowa. 

b. Metode Interview, yaitu penulis mengadakan wawancara kepada orang-orang yang 

mengetahui masalah yang dibahas, dimana informan yang diwawancarai adalah 

orang-orang yang berkompeten dibidangnya salah satunya seperti Pade’de badik. 

c. Metode Dokumentasi, yakni dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara 

langsung terhadap hal yang dianggap berhubungan dengan objek yang diteliti 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah 

peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” 

seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke 

lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap 

pemahaman mengenai metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap 

bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara 

akademik maupun logistiknya. 

Peneliti adalah instrumen kunci (key instrumen) dalam penelitian. Dialah yang 

melakukan observasi, yang membuat catatan, dia pulalah yang melakukan wawancara. 

Alat-alat yang lain seperti angket/kuisioner, tes, skala penilaian tidak lazim digunakan. 

Alat bantu uang digunakan terkait dengan objek penelitian antara lain: alat rekam 

video, kamera, dan sebagainya, sedangkan peneliti merupakan instrumen kuncinya. 

Oleh karena itu, keberhasilan dalam penelitian kualitatif sangat ditentukan oleh 
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kemampuan peneliti di lapangan dalam menghimpun datan yang diperlukan, 

memaknai data yang ada yang tidak terlepas dari konteks yang sebenarnya. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan sebuah data untuk mendapatkan data yang akurat dan ilmiah. 

1. Metode induktif, yaitu bertitik tolak dari unsur-unsur yang bersifat khusus 

kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum. 

2. Metode deduktif, yaitu menganalisa data dari masalah yang bersifat umum 

kemudian kesimpulan yang bersifat khusus. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data atau triangulasi adalah suatu teknik pengumpulan 

data dengan cara menggunakan beragam macam sumber data, sperti triangulasi 

sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu. 

Triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan mengecek 

data yang telah diperoleh kepada beberapa sumber. Seperti untuk menguji kredibilitas 

data tentang benda tradisional badik, maka pengujian data dapat dilakukan terhadap 

orang-orang yang mengetahui tentang badik tersebut. Data yang diperoleh 

dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama, mana yang berbeda, serta 

mana yang spesifik dari ketiga sumber tersebut. Data yang telah dianalisis sampai 

menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan pada tiga sumber 

tadi. 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek pada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda. Misalnya data 

yang diperoleh melalui wawancara kemudian dicek dengan data hasil observasi atau 
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hasil analisis dokumen. Bila menghasilkan data berbeda peneliti melakukan diskusi 

lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan untuk mendapatkan data yang 

dianggap benar atau bisa saja semua benar karena setiap sumber data memiliki sudut 

pandang yang berbeda. 

Dalam beberapa hal, waktu pengambilan data sering kali mempengaruhi 

kredibilitas data. Misalnya, data yang di peroleh melalui wawancara pada pagi hari, 

berbeda dengan data yang diperoleh melalaui wawancara pada siang hari atau sore hari. 

Untuk itu, di perlukan pengujian pada waktu dan situasi yang berbeda. Bila 

menghasilkan data berbeda, pengambilan data perlu dilakukan berulang-ulang sampai 

mendapatkan kepastian data. 

Tujuan dari pengujian keabsaan data adalah supaya data yang diperoleh 

nantinya memiliki suatu kebenaran yang dalam hal ini ialah tidak lagi diragukan akan 

kebenarannya. Dengan demikian apa yang diperoleh dari sumber data yang satu akan 

bisa teruji kebenarannya jika di bandingkan dengan data yang sejenisnya yang 

diperoleh dari sumber lain yang berbeda. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Geografi 

Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa merupakan salah satu daerah dari 23 Dati 

II di propinsi Sulawesi Selatan, mempunyai wilayah seluas 1.833,33 kilometer persegi 

atau 3,01 persen dari luas propinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa mempunyai 

fungsi yang sangat strategis, karena berbatasan dengan Ibukota propinsi Sulawesi 

Selatan yaitu Ujung Pandang. Hal inin, menyebabkan Gowa dari waktu kewaktu 

kedudukan dan perannya terhadap perkembangan Sulawesi Selatan menjadi semakin 

penting dan besar. Kedudukan Gowa bukan lagi penyangga dari kota Ujung Pandang 

akan tetapi mampu tumbuh dan berkembang bersama-sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Peta Wilayah Kabupaten Gowa 

Sumber: Buku Profil Sejarah, Budaya dan Pariwisata 

Wilayah kabupaten Gowa sebahagian besar merupakan dataran tinggi yaitu 

sekitar 80,17 persen dan hanya 19,83 persen berupa dataran rendah. Di kabupaten 
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Gowa tercatat sebanyak 15 sungai dengan total panjang 430 kilometer, sedang luas 

daerah aliran sungai sekitar 62,45 persen dari luas kabupaten Gowa. 

Kecamatan Tinggimoncong yang mempunyai luas 527,45 kilometer persegi 

(28% dari luas kabupaten Gowa) merupakan kecamatan terluas di kabupaten Gowa, 

sedangkan kecamatan yang tersempit adalah kecamatan Somba Opu yang luasnya 

hanya 28,09 kilometer persegi atau hanya 1,49 persen dari luas kabupaten Daerah 

Tingkat II Gowa. 

2. Demografi 

Tabel I 

Jumlah Penduduk kabupaten Daerah Tingkat II Gowa  

Berdasarkan jenis kelamin pada tahun 1992 

No. Jenis Kelamin Jumlah 

1. Pria 212.461 jiwa 

2. Wanita 235.235 jiwa 

Jika hal ini dibandingkan dengan keadaan tahun 1982 yang pada waktu itu 

penduduk kabupaten Gowa masih masih berjumlah 366.172 orang, maka dalam kurun 

waktu tahun 1982 sampai tahun 1992 penduduk Gowa mengalami pertumbuhan 

penduduk sebesar 1,89 persen pertahun. Kecamatan Somba Opu merupakan 

Kecamatan yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang tertinggi, yaitu 3,08 persen 

pertahun, sedangkan Kecamatan yang tingkat pertumbuhan penduduknya rendah 

adalah Tompobulu dengan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 1,08 persen per 

tahun. 

Kepadatan penduduk Kabupaten Dati II Gowa pada tahun 1992 adalah 231 

orang per kilometer persegi. Kecamatan Somba Opu yang kepadatan penduduknya 
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mencapai 1.986,7 jiwa per kilometer persegi merupakan Kecamatan yang terpadat 

penduduknya di kabupaten Gowa, sedangkan yang jarang penduduknya adalah 

kecamatan Parangloe yang tiap kilometer persegi wilayahnya rata-rata hanya dihuni 

80,6 % penduduk. 

3. Pemerintahan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa diperintah oleh seorang Bupati Kepala 

Daerah Tingkat II ynag berkantor dipusat Ibukota Kabupaten yaitu Sungguminasa. 

Tabel II 

Kabupaten Gowa terdiri dari 9 kecamatan sebagai berikut: 

No Kecamatan Luas Wilayah Ibukota 

1. Somba Opu 28,09 Sungguminasa 

2. Pallangga 68,91 Cambaya 

3. Bajeng 79,13 Limbung 

4. Bontonompo 59,63 Tamallaeng 

5. Bungaya 373,62 Sapaya 

6. Tompobulu 295,73 Malakaji 

7. Bontomarannu 137,59 Balang-balang 

8. Parangloe 313,16 Parang 

9. Tinggimoncong 527,75 Malino 

Di antara kesembilan Kecamatan itu pula terdapat beberapa bagian wilayah 

pemerintahan kecil yakni menurut data tahun 1993, Gowa terdiri atas 12 kelurahan 

definitif, 99 desa definitif, 19 kelurahan persiapan yang jumlah keseluruhannya adalah 

418 dusun/lingkungan. Tingkat pemerintahan yang lebih kecil lagi terdiri dari 702 

Rukun Warga (RW), 2305 Rukun Tetangga (RT), dan 75694 Kepala Keluarga (KK). 
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4. Agama 

Di antara keempat jenis agama, maka pemeluk agama yang paling banyak 

penganutnya adalah agama Islam.  

Tabel III 

Jumlah penduduk kabupaten Gowa 

berdasarkan data tahun 1992 

No. Agama Jumlah Penganut 

1. Islam 430.714 

2. Kristen Protestan 2.249 

3. Kristen Katholik 581 

4. Budha-Hindu 164 

Dilihat dari jumlah sarana dan prasarana ibadah di kabupaten Gowa, maka 

sarana ibadah umat Islam berupa masjid untuk tahun 1992 sebanyak 547 buah, 

mushallah 20 buah, langgar 193 buah, dan gereja 13 buah. 

5. Bahasa 

Dalam pergaulan hidup sehari-hari, bahasa yang umum dipergunakan dalam 

berkomunikasi adalah bahasa Makassar. Hal ini mengingat latar belakang 

penduduknya yang sebagian besar adalah suku Makassar. Sedangkan bahasa lainnya 

terutama Bugis dan Mandar, kalaupun juga banyak menggunakannya, biasanya 

terbatas pada orang-orang di lingkungan pergaulan masing-masing. Sementara bahasa 

Indonesia yang merupakan bahasa persatuan nasional walaupun banyak dipergunakan 



40 
 

 
 

secara umum, tapi biasanya hanya dilingkungan pergaulan yang sifatnya resmi seperti 

di kantor-kantor, sekolah-sekolah, dan pertemuan-pertemuan sosial lainnya.35 

B. Eksistensi Badik pada Suku Makassar 

1. Sejarah Dikenalnya Badik 

Badik adalah salah satu benda tajam yang sudah tidak asing lagi dikalangan 

masyarakat Bugis dan Makassar. Badik bukan hanya sebagai senjata tradisional semata 

namun badik merupakan identitas warisan kultural masyarakat Bugis dan Makassar. 

Sejak dahulu badik sudah sangat eksis ditengah-tengah masyarakat yang ada di 

Sulawesi Selatan. Hal itu karena peran badik terkhusus bagi laki-laki yang sangat besar 

karena dahulu badik menjadi salah satu benda yang dipakai untuk berperang, selain itu 

badik juga ada yang dipakai hanya sebagai aksesoris dalam berpakaian atau dalam 

bahasa Makassar disebut appakeang.  

Seperti yang dikatakan bapak Syarif Dg. Ma’gading: 

“Dalam Lontarak yang membahas mengenai badik yang isinya kurang lebih 

fungsi badik terbagi menjadi dua yaitu untuk dipakai berperang dan untuk 

aksesoris pakaian”36.  

Dalam sinrili’ juga pernah dibahas bahwa filosofi badik sama dengan jantung 

atau urat nadinya orang Makassar, seperti halnya jika makan tanpa garam maka akan 

terasa hambar sama dengan orang Makassar bila tanpa badik maka serasa kehilangan 

jati dirinya37. Badik juga terkadang sebagai landasan filosofi hidup yang menopang 

                                                             

35 Syahrul Yasin Limpo, dkk., Profil Sejarah, Budaya dan Pariwisata Gowa (Ujung Pandang: 

Intisari, 1995), h.3-6. 

36 Syarif  Dg. Ma’gading (37 tahun), Pegawai kontrakan, Wawancara, Bontoramba, 02 Juli 

2020. 

37 Irmawati (37 tahun), PNS/Punggawa Kunjung Mange, Wawancara, Kunjung Mange, 26 Juni 

2020. 
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harga diri atau dikenal dengan kata siri’ pada diri seseorang. Peneliti dapat 

menyimpulkan dari beberapa pernyataan diatas membuktikan bahwa betapa penting 

dan berharganya badik pada zaman dahulu baik itu untuk dipakai berperang atau 

sekedar aksesoris pelengkap pakaian. 

Siri’ merupakan puncak tertinggi dari nilai kebudayaan yang terdapat pada 

masyarakat Bugis dan Makassar. Badik juga telah menjadi filosofi hidup yang tidak 

bisa dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Bugis dan Makassar. Adapun filosofi 

hidup tersebut dikenal dengan istilah Tallu Cappa’ yang artinya tiga ujung. Istilah 

inilah yang dipegang teguh oleh masyarakat Bugis dan Makassar apabila melakukan 

perantauan. Dari istilah tersebut salah satunya yaitu cappa’ badik atau ujung badik 

yang artinya jika terjadi sesuatu dan tidak bisa diselesaikan secara damai atau bijak 

maka ujung badiklah yang menjadi jalan terakhir. 

Ewako adalah sebuah kata yang akrab ditelinga masyarakat Sulawesi Selatan 

khususnya pada suku Bugis dan Makassar. Menurut kamus populer Inggris-Makassar-

Indonesia-Makassar kata rewako merupakan terjemahan dari kata berani dalam bahasa 

Indonesia dan bave dalam bahasa Inggris. Keberanian masyarakat Bugis dan Makassar 

tergambar dalam semboyan pelaut Bugis dan Makassar yang juga menjadi petuah atau 

pappasang oleh bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo yakni 

“takunjungnga’ bangung turu’, takugunciri’ gulingku kualleanna tallanga na toalia” 

artinya “tidak begitu saja aku ikut angin buritan, aku akan putar kemudiku, lebih baik 

aku tenggelam daripada balik haluan”. Inilah sebab kata ewako memang cocok dengan 

senjata khas Sulawesi Selatan yakni badik. Badik adalah pisau dengan bentuk khas 

yang dikembangkan oleh masyarakat Bugis dan Makassar. Badik bersisi tajam tunggal 

atau ganda. Seperti keris bentuknya A simetris dan bilahnya kerap kali dihiasi dengan 
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pamor. Namun demikian berbeda dengan keris, badik tidak pernah memiliki ganjah 

penyangga bilah. Ukurannya yang pendek sehingga mudah dibawa kemana-mana38. 

Dari penjelasan tersebut peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa badik memang 

menggambarkan sosok yang berani, bertanggung jawab, dan percaya diri serta 

keberanian dalam segala hal. 

2. Penamaan Badik 

Badik berkembang pesat sekitar tahun 1800-an, dimana masa tersebut 

merupakan masa kejayaan dari kerajaan Gowa39. Adapun pemakaian kata badik tidak 

ada yang bisa menjawabnya sampai sekarang. Sama dengan bahasa “terima kasih” oleh 

suku Bugis dan Makassar tidak mempunyai bahasa terima kasih karena semua itu 

bernilai40. Adapun badik memiliki bentuk dan sebutan yang berbeda-beda  tergantung 

dari daerah mana ia berasal. Di Makassar badik dikenal dengan nama Badik Sari yang 

memiliki  bilah yang pipih, batang dan perut yang buncit serta tajam pada cappa’ atau 

ujungnya, dan banoang (sarung badik). Sementara badik Bugis disebut Kawali seperti 

Kawali Raja dan Kawali Bone yang terdiri dari bilah besi yang pipih, bagian ujung 

agak melebar serta runcing. Adapun Luwu disebut kawali Rangkong terdiri dari besi 

yang pipih dan berbentuk lurus. Kawali memiliki bagian pangngulu (kepala kawali), 

besi bilah dan banoang (sarung badik)41. 

 

                                                             

38 Khaerul Jr, Sejarah Badik Senjata Khas Sulawesi Selatan (24 September 2016), Channel 

Youtube (17 Juli 2020). 

39 Muhammad Arlan (28 tahun), Wiraswasta/Pemerhati Benda Pusaka, Wawancara, 

Sungguminasa, 06 Juli 2020. 

40 Muh Aris Saleh (49 tahun), Pemerhati Benda Pusaka, Wawancara, Makassar, 26 Juni 2020. 

41 Khaerul Jr, Sejarah Badik Senjata Khas Sulawesi Selatan (24 September 2016), Channel 

Youtube (17 Juli 2020). 
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Terdapat berbagai macam jenis model (laca’) badik khas dari Suku Makassar 

yakni: 

a. Badik Bontoala  

b. Badik Campagaya 

c. Badik Taeng 

d. Badik Manuju 

e. Badik Panjarungang 

f. Badik Dego-dego 

g. Badik Cindakko 

h. Badik Cinaga, dan 

i. Badik Mangngapa’42.  

Perbedaan tersebut terjadi sesuai dengan asal tempat dari badik tersebut dan ciri 

khas dari pembuat badik atau pade’de’43. Namun berbeda dengan badik model 

Mangngapa’ yang diambil dari nama si pade’de’ atau pembuat badik, ia memakai 

namanya untuk dipopulerkan kepada badik hasil tempahannya. Dari berbagai jenis 

model tersebut hanya beberapa yang sangat familiar dikalangan masyarakat suku 

Makassar seperti badik Taeng, badik Campagaya, dan badik Panjarungang44. Hal itu 

disebabkan karena jarang ditemukan badik jenis model yang lainnya, entah karena 

pembuatannya yang tidak diketahui oleh pade’de’ atau lain sebagainya sehingga 

produksinya yang kurang bahkan tidak ada. 

                                                             
42 Syarif Dg. Ma’gading (37 tahun), Pegawai Kontrakan, Wawancara, Bontoramba, 02 Juli 

2020. 
43 Syarif Dg. Ma’gading (37 tahun), Pegawai Kontrakan, Wawancara, Bontoramba, 02 Juli 

2020. 
44 Amiruddin Dg. Tanra (43 tahun), PNS/Punggawa Kunjung Mange, Wawancara, Kunjung 

Mange, 26 Juni 2020. 



44 
 

 
 

Berbicara mengenai model badik yang pertama masih menjadi bahan 

perbincangan dan perdebatan dikalangan pecinta dan pemerhati badik. Ada yang 

mengatakan bahwa model badik Makassar yang pertama kali adalah model badik jenis 

Taeng. Namun adapula yang membantah dengan mengatakan bahwa model badik 

Taeng bukanlah model Badik Makassar yang pertama karena bentuk fisik dari badik 

Taeng yang sudah mengalami perubahan yakni terletak pada bilah badik yang 

berbentuk perut sudah berada dibagian belakang (atas) atau sudah membusung 

sedangkan model yang pertama perutnya didepan (bawah). Membusung pada bagian 

dada artinya rewa (berani ) Oleh karena itu badik Makassar jenis Taeng dipakai dalam 

berperang. Model asli dari badik pertama Makassar saat ini sudah ditemukan tetapi 

belum dikeluarkan, masih menunggu klarifikasi dari berbagai sumber untuk dilakukan 

pemutusan secara musyawarah45.  

Sperti yang dikatakan salah satu informan: 

“Adapun badik yang beredar bukan yang sesungguhnya badik Makassar, karena 

ada yang disembunyikan itulah yang luar biasa. Menurut orang dulu untuk 

melihat badik orang-orang Makassar tidaklah mudah. Seperti ada keraguan 

dalam diri untuk meminta melihatnya. Erokangngangi napacinikang katauanna 

na bassina (lebih dia ingin memperlihatkan jenis kelaminnya dibandingkan 

memperlihatkan besinya) saking dijaganya badik tersebut. Dalam artian kata ia 

tidak ingin besinya dinilai. Karena setiap orang berbeda-beda. Oleh karena itu 
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hanya pembuat warangka yang mengetahui tentang besi tersebut mulai dari 

ukuran, bentuk, jenis, pamor, dan lain-lain”.46 

Dari penjelasan beberapa sumber informan diatas penulis dapat menyimpulkan 

bahwa badik memiliki keistimewaan tersendiri bagi setiap pemiliknya. Tidak 

sembarang orang bisa melihat badik yang dimiliki setiap orang. Oleh karena itu pula 

tidak semua orang yang mengetahui tentang badik ingin menceritakan atau tidak ingin 

diwawancarai perihal badik, dengan alasan tidak ingin besinya diketahui orang lain 

selain dirinya dan keturunan-keturunnnya. Keberadaan badik yang asli pertama suku 

Makassar juga masih disimpan, masih membutuhkan kajian yang khusus sebelum 

dipublikasikan, namun badik yang beredar sekarang sudah termasuk badik asli suku 

Makassar tetapi bukan yang pertama. 

3. Keberadaan Badik dari Masa ke Masa 

Adapun perkembangan atau keberadaan badik Makassar dari masa ke masa 

hingga sekarang ialah mengalami perubahan atau sudah berbeda dahulu dengan 

sekarang baik dari segi bentuk, fungsi atau kegunaan, bahkan sampai pada pandangan 

masyarakat Makassar mengenai badik tersebut. Dari segi bentuk, badik mengalami 

perubahan karena adanya ciri khas dan perpaduan dari masing-masing pade’de’ atau 

panrita bassi (pandai besi), hal itu karena setiap pade’de’ memiliki keunikan dan ciri 

khas tersendiri dalam membuat sebuah bilah badik, agar bilah badik tersebut bisa 

diketahui siapa empu atau pembuatnya47. Adapun hal lain yang mempengaruhi 

perubahan dari bentuk bilah badik yakni karena unsur ketidaksengajaan yang 

                                                             

46 Muhammad Arlan (28 tahun), Wiraswasta/Pemerhati Badik, Wawancara, Sungguminasa, 06 

Juli 2020. 
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diakibatkan oleh buku atau panduan yang dipakai oleh pade’de’ sudah kusam atau 

rusak sehingga panduan pembuatannya menjadi tidak jelas48.  

Dari segi fungsi atau kegunaan, yakni mengenal momen dalam artian dahulu  

dibuat untuk bertarung/berperang karena momen pada saat itu ialah bertarung. Pada 

zaman dulu diwajibkan memiliki senjata karena zaman perang/genting karena jangan 

sampai kita mati konyol. Sistem pada saat itu ialah siapa yang berani dia yang dapat 

mengembangkan daerahnya, artinya untuk membutuhkan perluasan wilayah digunakan 

peperangan karena jika tidak melakukan perang unruk melawan suatu daerah maka 

wilayah kita tidak bisa berkembang dan apabila kita melakukan perang otomatis 

wilayah yang ditaklukkan menjadi wilayah jajahan kita. Oleh karena itu dahulu juga 

tidak sembarang orang yang memiliki badik-badik khusus. Sedangkan sekarang fungsi 

badik hanya mencari kecantikan atau seni. Fungsi badik mengikuti momen dan 

perkembangan zaman karena apabila ingin digunakan seperti dahulu itu sudah 

berbeda49. Keberadaan badik dahulu dan sekarang sudah tidak sama, dahulu ketika 

mempertahankan siri’ bisa digunakan badik namun sekarang sudah tidak lagi, ada 

beberapa daerah yang masih mempertahankannya tetapi dilain sisi kita sudah harus 

sadar hukum. Sebagai contoh, dahulu ketika seseorang melakukan silariang (kawin 

lari) maka pelakunya akan dibunuh, sekarang jika ada yang melakukan hal tersebut 

sudah tidak dibunuh lagi karena pudarnya arti siri’ itu sendiri dan keberadaan hukum. 

Sekarang masih ada siri’ namun sudah berbeda dengan dahulu yang sangat dijunjung 
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tinggi oleh masyarakat50. Selain itu nilai badik secara ekonomi dahulunya juga sangat 

tinggi, seperti dalam wawancara berikut: 

“Ada istilah bahwa dahulu besiku bisa ditukar tedong seayoka (1 rombongan). 

Bahkan tahun 80-an di Paccinongan, kerbau kakek saya ada sekitar 40 ekor 

dijual cuma-cuma untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan badiknya ia 

pertahankan betapa berharganya badik pada masa itu”51. 

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa badik selain 

sebagai perlindungan diri juga sebagai aset yang tak ternilai harganya. 

Adapun dari segi pandangan masyarakat, dahulu badik benar-benar menjadi 

identitas bagi laki-laki seperti yang dikatakan bapak Syarif Dg. Ma’gading dalam 

wawancara “gammara’ tongi ammakeang punna nia’ badik” artinya “Terlihat 

gagah/bagus apabila berpakaian lantas ada badik yang dipakai pada pinggang”52. 

Bahkan saat informan baru tinggal dialamatnya yang sekarang hal yang paling pertama 

ditanyakan oleh lelaki didaerah tersebut adalah besinya. Artinya jika seseorang dengan 

besi itu sudah biasa didaerah Jl. Poros Malino Bontoramba, bisa diibaratkan kurang 

sedap sayur jika tanpa garam. Seperti halnya kurang afdol laki-laki jika tanpa besi. 

Untuk besinya sendiri tidak harus badik, sesuai dengan selera dan kesukaan dari 

masing-masing orang. 

Pada tahun 1970-1990an badik masih kurang yang membuatnya, artinya hanya 

orang-orang tertentu yang bisa membuatnya. Namun sekarang sudah banyak yang bisa 
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51 Muhammad Arlan (28 tahun), Wiraswasta/Pemerhati Badik, Wawancara, Sungguminasa, 06 

Juli 2020. 

52 Syarif Dg. Ma’gading (37 tahun), Pegawai Kontrakan, Wawancara, Bontoramba, 02 Juli 

2020. 



48 
 

 
 

bahkan menjadi bahan komoditi perdagangan. Pada zaman Belanda dan Jepang, badik-

badik disembunyi oleh pemiliknya karena apabila mereka mengetahui hal tersebut 

maka badik itupun diambil apalagi jika badiknya sudah dipercantik. Oleh karena itu 

juga barang-barang dahulu kurang yang bagus tempatnya karena alasan takut diambil 

oleh orang Belanda dan Jepang yang mengetahuinya. Pada saat sekarang ada 3 yang 

hidup dalam badik itu sendiri. Pertama, pade’de’ atau pembuat bilah badik, kedua 

pembuat warangka, dan ketiga penjual. Namun terdapat juga sedikit kerugian yang 

didapat oleh penjual karena berkat adanya sistem online maka orang yang baru dalam 

dunia badik sudah bisa mengetahui detail-detail dari badik sehingga menurunkan omset 

dari penjual sedangkan dahulu tidak seperti itu/terbatas. Sekarang juga sudah berdiri 

komunitas-komunitas pecinta dan pemerhati badik dengan tujuan untuk mengadakan 

pameran sehingga orang yang menyimpan badiknya secara asal-asalan bisa 

dikembalikan nilainya.53. 

4. Tallu Cappa’ atau Tiga Ujung 

Merantau sudah jadi kebiasaan kebanyakan orang Makassar, sejak dulu sampai 

sekarang. Selain dikenal sebagai perantau, orang Makassar juga sangat dikenal sebagai 

pelaut ulung. Ada sebuah kebiasaan yang dipegang oleh masyarakat Makassar yang 

juga sudah menjadi adat para orang tua ketika melepas anaknya pergi merantau. Ketika 

seorang anak telah memutuskan untuk berangkat merantau, para orang tuanya tidak 

membekali anak-anaknya dengan uang ataupun harta benda sebagai bekal. Tapi cukup 

dengan tiga ujung atau dalam bahasa Makassar disebut “Tallu Cappa”. Dalam 

pappasang tu riolo (pesan para leluhur) dikatakan: “Nia’ tallu cappa’ bokonna to 

lampayya, iyamintu: cappa’ lila, cappa’ katauang, cappa’ badik (Ada tiga ujung yang 
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harus menjadi bekal bagi orang yang bepergian, yaitu ujung lidah, ujung kemaluan, 

dan ujung badik). “Oe ana’… angngu’rangiko, nia’ antu tallu cappa’ nuerang” ( 

Duhai anak, ingatlah selalu, ada tiga ujung yang harus kau bawa sebagai bekal) Kalo 

dikampungnya ko orang jaga baik-baik tiga ujung itu. Kau akan jadi untung atau 

merugi, tergantung bagaimana kau berperilaku dengan tiga ujung yang kau bawa”. 

Tiga ujung yang menjadi bekal setiap orang Makassar ini sepintas terkesan vulgar dan 

sadis. Namun pada hakikatnya tidak demikian. Perantau Makassar dibekali dalam 

dirinya tiga “alat” yaitu: 

a. Ujung lidah: kita dalam menyelesaikan masalah harus dengan jalan diplomasiatau 

pembicaraan terlebih dahulu. 

b. Ujung kemaluan: bila cara 1 gagal maka bisa dilakukan dengan mengadakan 

perkawinan antara kedua pihak yang bertikai agar diharapkan dengan adanya 

perkawinan ini bisa menjalin kekerabatan lebih. 

c. Ujung badik: bila cara kedua diatas gagal maka cara terakhir adalah dengan 

peperangan untuk mempertahankan harga diri dan menunjukkan keberanian. 54 

Karena ketiga tersebut “pammanraki” maka harus dijaga dengan sebaik mungkin. 

Hal tersebut merupakan proses dalam tahapan untuk menaklukkan, beradaptasi 

dan bertahan di suatu wilayah.55  

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa badik menjadi salah satu 

bekal yang sangat penting ketika ada seorang anak yang ingin pergi kesuatu wilayah 

dan posisi badik yang berada paling akhir, itu menandakan bahwa badik menjadi jalan 

                                                             

54 Nasruddin, dkk., Sejarah dan Kebudayaan Islam dari Sulawesi sampai Bima (Samata Gowa: 

Gunadarma Ilmu, 2016), h. 235. 
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terakhir atau penopang hidup akhir episode kehidupan ketika suatu persoalan tidak 

mampu diselesaikan dengan jalan bijak atau musyawarah. Badik juga bisa dikatakan 

sebagai tulang rusuk atau urat nadi bagi seorang laki-laki sehingga dikenallah istilah 

atau pesan yang sangat terkenal dikalangan masyarakat Makassar “bukan lelaki jika 

tidak memiliki badik”. 

5. Badik Sebagai Siri’ dalam Arti Positif 

Budaya Tallu Cappa’ sangat dikenal dikalangan orang Makassar sebagai 

falsafah hidup, beriringan dengan budaya siri’ na pacce (rasa malu dan 

kesetiakawanan) baik ditanah adat sendiri, terlebih di negeri orang. Tallu Cappa’ 

digunakan di banyak aspek kehidupan: sosial, politik, maupun ekonomi.56  

Siri’ na pace merupakan prinsip hidup bagi suku Makassar. Siri’ dipergunakan 

untuk membela kehormatan terhadap orang-orang yang mau memperkosa harga 

dirinya, sedangkan pacce dipakai untuk membantu sesama anggota masyarakat yang 

berada dalam penderitaan. Sering kita dengar ungkapan suku Makassar yang berbunyi 

“punna tena siri’nu, paccenu seng paknia” (kalau tidak ada siri’mu paccelah yang kau 

pegang teguh). Apabila siri’ na pacce sebagai pandangan hidup tidak dimiliki oleh 

seseorang, akan dapat berakibat orang tersebut bertingkah laku melebihi tingkah laku 

binatang karena tidak memiliki unsur kepeduliaan sosial, dan hanya mau menang 

sendiri. Kalau kita kaji secara mendalam dapat ditemukan bahwa siri’ dapat 

dikategorikan dalam empat golongan yakni: pertama, siri’ yang dalam hal 

pelanggaran kesusilaan, kedua siri’ yang berakibat kriminal, ketiga siri’ yang dapat 

meningkatkan motivasi seseorang untuk bekerja dan keempat siri’ yang berarti malu-
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malu (siri’-siri’). Semua jenis siri’ tersebut dapat diartikan sebagai harkat, martabat, 

dan harga diri manusia.57 Dahulu kala juga dikenal Sitobo’ Lalang Lipa’ artinya jika 

ada perselisihan dan tidak bisa diakhiri dengan damai maka berlakulah Sistem Sitobo’ 

Lalang Lipa’ sebagai pertahanan harga diri58.  

Hampir sama dengan yang dikatakan oleh salah satu inforan bahwa: 

“Badik bukan alat pembunuh. Namun ketika jalan musyawarah tidak ditemukan 

oleh kedua belah pihak maka diutuslah masing-masing satu dari pihak tersebut 

untuk mempertahankan siri’ dengan cara masuk kedalam satu sarung. Dalam 

perkelahian itu jarang ada yang selamat, kedua-duanya mati. Betapa yakinnya 

orang-orang Makassar terhadap badik. Bahkan seorang polisi juga masih 

menggunakan atau memakai badik agar lebih percaya diri. Sebuah badik 

terdapat aura sisi positif dan sisi negatif, jangan hanya dikategorikan sebagai 

alat pembunuh saja. Tergantung dari siapa yang pegang atau pemiliknya. Jiks 

dipegang oleh orang yang emosian bisa menjadi barang yang membunuh. 

Tergantung dari siapa orang yang memegang badik itu, jangankan badik, obeng 

bisa dikategorikan sebagai alat pembunuh. Tetapi ketika seseorang yang 

mengerti tentang badik ada suatu keyakinan tersendiri ketika memegang antara 

badik dan pisau, ada filosofinya seperti jiwa percaya dirinya terpompa berbeda 

dengan pisau. Disitulah pamor yang berbicara. Terkadang orang membaca 

pamor bisa membaca atau menebak sifat dari badik itu. Namun saya pribadi 

menilai bahwa itu masih menjadi kontoversi, menurut saya pamor adalah 
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hiasan, bukan itu yang berbicara. Misalnya pamor bulang-bulang atau dato’-

dato’, apakah itu merupakan suatu jaminan untuk keselamatan tuannya? Tidak. 

Tetapi dengan adanya keyakinan akan hal itu maka tersugestilah”. Kalau 

dibilang musyrik tidak juga karena dia sebagai sebab, misalnya jalan sendiri 

saat malam hari sehingga untuk jaga-jaga kita membawa badik, ditakutkan ada 

yang datang menghadang dengan maksud ingin mencelakai. Dalam artian 

memberikan semangat dan kepercayaan diri.59 

Badik juga bisa menjadi alat pemersatu seperti yang dikatakan oleh Ibu Irmawati dalam 

wawancara: 

“Badik sebagai alat pemersatu. Orang dahulu juga jika hanya badiknya raja 

yang dibawa maka masyarakat sudah berfikir. Dari pegangan sudah bisa 

diketahui bahwa orang tersebut adalah bangsawan atau bukan”.60 

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa badik tidak 

selamanya sebagai alat yang digunakan untuk membunuh atau melukai seseorang, hal 

itu memang terjadi tetapi harus dilihat sebabnya. Artinya badik sangat berperan penting 

bagi masyarakat Makassar untuk menegakkan dan mempertahankan harga diri dan 

martabatnya ketika terjadi sesuatu yang dapat menurunkan derajatnya. Selain efektif 

dalam penyelesaian perkara atau masalah, badik juga bisa dikatakan sebagai alat untuk 

menyambung persaudaraan, menjalin kerja sama antar kejaraan pada zaman dulu. Oleh 

karena itu badik juga memiliki arti positif dalam mempertahankan siri’. 

C. Proses Pembuatan dan Bahan yang Diperlukan untuk Membuat Badik pada 

Suku Makassar 
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Sebelum badik dibuat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ataupun 

disediakan. Pertama memilih jenis badik yang diinginkan, kedua menentukan jenis 

pamor untuk badik, ketiga menyediakan bahan-bahan dari badik tersebut. Adapun 

proses pembuatan badik dibagi menjadi dua tahap, yakni pembuatan bilah atau besi 

badik dan pembuatan banoang atau warangka badik.  

Untuk menghasilkan sebuah bilah badik diperlukan waktu 3-4 jam untuk 

pembuatan normalnya, adapun untuk pembuatan yang bisa dianggap sakral yakni 

memilih waktu pembuatan seperti mencari hari-hari baik untuk membuat bilah badik 

tersebut. Adapun hari yang dianggap baik yaitu hari senin, kamis, atau jumat.  

Seperti yang dikatakan Pade’de’: 

“Bahkan ada orang yang ingin membuat badik berpesan agar hari menempa 

besi badiknya dilakukan hanya setiap hari jumat saja sehingga memakan waktu 

berminggu-minggu atau hampir 2 bulan”. 

 Dahulu sebelum pembuatan bilah badik dilakukan, pade’de’ atau empu 

terlebih dahulu melakukan syarat seperti yang dikatakan oleh bapak Amiruddin Dg. 

Tanra dalam wawancara: 

“Dahulu baji’ paruruna, nia’ pasa’bina. Semua yang ada dibumi nia’ nabi na. 

rupa tau, butta nia’ aseng. Ero’ki a’gau’ appasa’biki mange ri nabi ta, 

begitupun dengan besi karena ingin dimanfaatkan maka appasa’biki mange ri 

patanna bassi”. 

Artinya: 

“Dahulu kala baik pengerjaannya, ada niatannya. Semua yang ada dibumi ada 

walinya. Manusia, tanah, semuanya. Saat ingin melakukan suatu acara kita 

berniat kepada wali Allah, begitupun dengan besi karena ingin dimanfaatkan 
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maka terlebih dahulu berniat kepada wali Allah yang menjadi utusan pemilik 

besi” 61. 

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa pembuatan 

besi pada zaman dahulu sangat diperhatikan karena segala sesuatu yang ada dibumi 

dikaitkan dengan wali Allah. Manusia, tanah semuanya mempunyai kaitan dengan wali 

Allah. Jika ingin melakukan suatu acara, kita meniatkannya kepada wali Allah sebagai 

perantara kepada Allah Swt. agar acara yang diselenggarakan berjalan dengan lancar 

atas izin Allah. Begitupun dengan badik karena ingin dimanfaatkan maka membuat 

bilah badik meniatkan terlebih dahulu kepada wali Allah sebagai utusan dari makhluk 

atau benda tersebut. 

Dahulu jika ingin membuat badik diundanglah empu kemudian setelah 

badiknya selesai maka diadakanlah acara ritual dirumah pemesan, adapun acaranya 

berupa pemotongan kerbau dan mengundang orang-orang. Adapun ritual sebelum bilah 

badik dibuat tergantung pada orang yang memesan. Dalam artian jika mereka 

menginginkan sebuah badik yang mempunyai nilai khusus maka sebelum dibuat bilah 

badiknya ia membuat ritual-ritual tertentu. Contohnya si pemesan terlebih dahulu 

membawa ja’jakkang atau sesajen kepada pade’de yang terdiri dari gula, beras, lilin, 

kelapa, korek kayu. Hal itu dianggap agar badiknya bisa membawa keselamatan dan 

keberuntungan dalam kehidupannya, sehingga dilakukanlah ritual tersebut62. Adapula 

cerita pribadi dari salah satu informan  yakni suatu ketika saat dirinya ingin membuat 

sebuah bilah badik yang ingin dipakai untuk attappireng atau istilahnya berpakaian, 

empu yang akan membuat bilah badiknya terlebih dahulu berpesan agar menyediakan 
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benang; kain kaci; gula. Hal itu diritualkan untuk keselamatan pemesan saat 

menggunakannya. Selain itu syarat dari si pembuat badik dahulu sebelum dibuat bilah 

badik maka terlebih dahulu pembuat bilah badik melakukan ritual yakni bersemedi, 

memohon kepada sang pencipta agar badik buatannya diberikan yang terbaik demi 

keselamatan pemesannya. Si empu tidak akan membuat sebilah 

badik;keris;tombak;dan parang jika perasaannya rantasa’ atau kotor, istilah sekarang 

galau (banyak fikiran) yang artinya seorang empu sangat memperhatikan kesucian 

dirinya, keadaan sekitarnya apakah sudah tentram dan adem. Kemudian empu adalah 

orang yang mengetahui siapa itu besi, empu menyebut semua buyut-buyut dari besi 

agar hasil buatannya tidak melukainya.  

Namun berbeda dengan yang dikatakan oleh pade’de’ Dg. Lala’ dalam wawancara:  

“Tidak ada syarat khusus ketika ingin membuat badik, selagi semua bahan yang 

diperlukan sudah tersedia maka pembuatan badik bisa dikerjakan”63.  

Sedangkan sekarang sudah jarang karena sebagian dibuat hanya untuk bisnis 

perdagangan atau pelestarian benda pusaka sebagai cagar budaya.64 Dari berbagai 

pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa seiring perkembangan zaman, 

pade’de’ yang masih mempertahankan nilai-nilai leluhur atau ritualnya masih ada 

meskipun ada juga pade’de’ yang tidak melakukan itu semua karena perkembangan 

zaman yang begitu pesat. 

Adapun jenis besi yang digunakan untuk pembuatan badik yaitu tidak 

mempunyai kriteria yang khusus yang penting besi, dalam artian semua jenis besi bisa 

dibuat menjadi sebuah bilah badik. Namun, untuk menghasilkan badik yang berkualitas 

                                                             

63 Dg. Lala’ (52 tahun), Pade’de’, Wawancara, Bili’-bili’, 25 Juli 2020. 

64 Muh Aris Saleh (49 tahun), Pemerhati Benda Pusaka, Wawancara, Makassar, 26 Juni 2020. 
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atau cantik digunakan besi yang sudah tua dan mempunyai kandungan nikel yang 

banyak. Untuk bahan pamor terbagi menjadi tiga yaitu besinya langsung, nikel, dan 

batu meteor. 

Berikut proses pembuatan bilah atau besi badik: 

1. Pembakaran besi sampai menjadi merah (besih telah masak) 

2. Menempa dan memotong besi tersebut untuk menjadi beberapa bentuk kotak 

persegi panjang yang pipih 

3. Kemudian menyusun bahan tersebut dan melakukan pelipatan agar bahan tersebut 

menyatu dan menghasilkan sebuah pamor (pelipatan dilakukan 3 sampai 11 kali) 

4. Kemudian besi dibakar pada tungku pembakaran agar pamor yang sebelumnya 

dibentuk menjadi rapat 

5. Setelah itu bahan tersebut kembali ditempa menjadi bentuk kotak persegi panjang 

yang pipih, kemudian dilipat dua yang memiliki celah seperti bentuk “U” 

6. Setelah bahan telah berbentuk seperti huruf “U”, kemudian disisipkan besi baja 

dicelah bahan tadi sebagai bahan untuk mata bilah badik. 

7. Selajutnya bahan dibakar kembali dan ditempah agar bahan menyatu, dan dibentuk 

menjadi pola kasar sebuah  bilah badik. 

8. Setelah bentuk pola kasar bilah selesai, maka proses penempahan telah selesai dan 

selanjutnya ke proses penghalusan bentuk bilah badik dengan cara digerinda 

9. Setelah semua sisi bilah badik telah halus, lanjut ke proses pemunculan pamor 

dengan cara bilah direndam pada cairan khusus seperti sur atau air keras. 

Setelah pamor telah muncul dan bentuk bilah telah sempurna, kemudian 

dilakukan pembakaran pada mata bilah badik untuk di sepuh dangan cara ketika mata 

badik telah memerah (masak) langsung dicelupkan pada tempat sepuh yang berisikan 
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air yang disebut pannyappoang, untuk memperkuat dan mempertajam mata pada bilah 

badik. 

Adapun alat dan bahan untuk membuat sebuah bilah badik yaitu sebagai 

berikut:  

a. Tanrassang atau tempat memukul besi (landasan besi) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Sumber: Pribadi 

b. Palu berbagai ukuran untuk memukul besi 

 

  

 

 

 

 

Gambar 3 

Sumber: Pribadi 
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c. Betel Pemotong dan Penjepit Besi 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 4 

Sumber: Pribadi 

d. Arang sebagai bahan untuk pembakaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 

Sumber: Pribadi 
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e. Balaburu’ atau Tempat pembakaran 

 

  

  

 

 

 

 

Gambar 6 

Sumber: Pribadi 

 

f. Puppukang/tungku pemompa angin (digunakan pada zaman dulu) atau 

Blower/peniup angin (yang digunakan zaman sekarang) agar api tetap 

menyala 

 

     

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 

Sumber: Pribadi 
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g. Pannyappoang atau tempat sepuh 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 8 

Sumber: Pribadi 

h. Gerinda untuk menghaluskan bilah besi, dahulu menggunakan kikir 

 

   

 

  

 

 

 

 

Gambar 9 

Sumber: Pribadi 

i. Besi sebagai bahan utama membuat badik yang terdiri dari berbagai jenis 

besi mulai dari besi ranjang dulu dan serpihan bom 
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Gambar 10 

Sumber: Pribadi 

j. Kayu untuk bahan pembuatan banoang atau warangka badik 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11 

Sumber: Pribadi 

Untuk menjadi Pade’de’ atau pandai besi tidaklah sembarang, ada syarat-syarat 

tertentu yang harus dimiliki, paling tidak ia merupakan keturunan yang telah diwarisi 

oleh orang terdahulunya agar melanjutkan profesi tersebut. Artinya tidak semua orang 
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bisa menjadi empu atau pade’de’ karena kebanyakan turun temurun, tetapi jika mau 

bisa asalkan belajar. Seperti Pade’de’ Zainal dg.Ngalli yang merupakan keturunan asli 

dan masih menyimpan benda yang digunakan leluhurnya ketika membuat bilah besi. 

Selain itu bapak Zainal dg.Ngalli juga mempunyai ritual yang wajib dilakukannya 

setiap satu tahun sekali dibulan sebelas (November) sebagai bentuk penghormatan 

untuk para leluhur terdahulunya yang telah mewariskan pengetahuan tersebut. Namun 

lain halnya dengan pade’de’ Agus Dg. Lalang yang tidak berasal dari keturunan 

seorang pembuat badik. Ia menjadi seorang pandai besi dengan melalui proses belajar 

yang dijalaninya selama 5 tahun kepada beberapa pandai besi di Bontomanai.  

Dari hasil penelitian yang diperoleh penulis dapat menyimpulkan bahwa 

pade’de’ ada yang hanya bisa membuat bilah besi saja tetapi tidak mengetahui cara 

membuat warangka dan ada pula yang pandai membuat bilah besi sekaligus 

warangkanya. Namun peneliti juga mendapatkan informasi bahwa kedua hal tersebut 

masing-masing mempunyai porsi dan pengerjaannya masing-masing. 

Adapun ritual bapak Zainal Dg. Ngalli yaitu memberikan Ja’jakkang atau 

sesajen yang terdiri dari 4 macam nasi yaitu beras ketan putih; beras ketan hitam; beras 

merah dan beras putih biasa, ayam 2 ekor (jantan dan betina), dan beberapa pelengkap 

sesajen lainnya, ritual itu dilakukan di tempat ia mengerjakan pembuatan bilah 

badiknya.  

Berikut gambar Ja’jakkang yang biasa dilakukan Zainal dg.Ngalli: 
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Gambar 12 

Sumber: Pribadi 

Ketika bilah badik telah selesai maka proses selanjutnya yaitu pembuatan 

banoang atau warangka badik. Lama dari pembuatan warangka atau sarung badik 

dalam 1 hari bisa mendapatkan 3 sarung badik, masing-masing 1 warangka memakan 

waktu 3 jam dan waktu tersebut termasuk yang paling cepat untuk panre kayu yang 

sudah profesional, sedangkan panre kayu yang bisa dibilang masih baru membutuhkan 

waktu 4 jam dalam membuat 1 buah warangka badik. Seorang pembuat banoang atau 

warangka juga merupakan orang yang pandai karena ia bisa mengetahui bagaimana 

seharusnya bentuk banoang atau warangka dibuat agar bilah besi tidak meninggalkan 

bekas pada banoang atau warangka jika bilah besi diabut/dilepas. 

Seperti pada hasil wawancara dengan salah satu informan: 

“Maka pembuat warangka cerdas karena bisa mengetahui bagaimana bentuk 

yang harus dibuat agar besi tidak meninggalkan bekas pada warangka jika besi 

dicabut/dilepas. Seperti dalam Firman Allah  QS. Al-Isra ayat 36 yang artinya: 
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“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 

tentangnya…” maksudnya karena sudah ditakdirkan atau diberikan 

kemampuan untuk memiliki pengetahuan tersebut sehingga pembuat warangka 

mempunyai keahlian itu.65 

Dari hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa setiap 

perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban oleh karena itu kita dianjurkan untuk 

mengerjakan sesuatu yang memang sudah menjadi kodrat kita, artinya tidak 

mengerjakan sesuatu yang kita tidak mempunyai pengetahuan tentangnya atau bukan 

menjadi takdir kita. Seperti pembuat warangka Zainal Dg. Ngalli yang memiliki 

pengetahuan untuk membuat badik yang sebelumnya tidak pernah berguru tetapi 

mempunyai keahlian membuat warangka yang bisa dikatakan “sempurna”. 

Adapun jenis kayu yang digunakan dan banyak digemari yaitu kayu cendana, 

kayu campaga atau ansana dan kemuning untuk bagian banoang atau warangka. Dari 

berbagai jenis kayu tersebut kayu campagalah yang paling banyak digunakan, selain 

karena dahulu memang kayu campaga banyak ditemukan, kayu jenis ini juga memiliki 

kualitas yang bagus. Jarang orang memakai jenis kayu yang lain. Sedangkan pada 

pangngulu atau gagang digunakan kayu santigi, kemuning dan katondeng (cenrana 

tetapi serat kayunya lebih kacau). Kayu santigi diibaratkan sebagai pengusir setan dan 

badik Makassar sangat cocok memakai kayu santigi66. Kayu campaga dalam bahasa 

Makassar kerap kali diartikan sebagai kayu cendana dalam bahasa Indonesia, yang 

sebenarnya kedua kayu tersebut berbeda. Untuk kayu Campaga orang Bugis 

menyebutnya Cenrana, dalam bahasa Indonesia disebut Ansana, bahasa pabrik disebut 

                                                             

65 Muhammad Arlan (28 tahun), Wiraswasta/Pemerhati Benda Pusaka, Wawancara, 

Sungguminasa, 06 Juli 2020. 

66 Muh Aris Saleh (49 tahun), Pemerhati Benda Pusaka, Wawancara, Makassar, 26 Juni 2020. 
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Linggua, orang Jawa menyebutnya Cendil dan dukun atau paranormal menyebutnya 

kayu Patte’ne. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa kayu Cendana dan Campaga 

berbeda67. Selain itu jenis kayu yang lain yang bisa digunakan adalah kayu kemuning 

dan kayu hitam68. 

Berikut proses pembuatan banoang atau warangka badik: 

1. Menyiapkan kayu sesuai dengan jenis yang diinginkan, sebagai contoh dan yang 

paling sering digunakan yaitu santigi untuk hulu dan campaga untuk warangka dan 

yang sesuai ukuran bilah 

2. Pertama pembuatan pangngulu atau hulu, menggambar pola yang berbentuk hulu 

badik Makassar kemudian kayu tersebut dipotong sesuai dengan pola yang telah 

digambar 

 

 

 

 

 

Gambar 13 

Sumber: Pribadi 

3. Setelah terbentuk pola kasar, kemudian digerinda membentuk hulu agar lebih rapi 

dari bentuk sebelumnya. Kemudian menghaluskannya menggunakan beberapa 

ukuran amplas sampai halus atau mengkilap 

 

                                                             

67 Syarif Dg. Ma’gading (37 tahun), Pegawai Kontrakan, Wawancara, Bontoramba, 02 Juli 

2020. 

68 Agus Dg. Lalang (32 tahun), Pade’de’, Wawancara, Sungguminasa, 20 Juli 2020. 
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Gambar 14 

Sumber: Pribadi 

4. Setelah itu membuat lubang untuk oting (bagian dari bilah yang menjadi 

penyambung antara bilah dan hulu) dengan menggunakan bor. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15 

Sumber: Pribadi 

5. Selanjutnya bagian luar dari lubang oting dibentuk untuk kemudian dipasangkan 

sumpa’  atau ring yang tidak hanya berfungsi sebagai aksesoris tetapi juga 

berfungsi sebagai penguat sambungan antara bilah dan hulu badik. 
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Gambar 16 

Sumber: Pribadi 

6. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan banoang atau warangka, pertama 

menggambar pola banoang pada kayu lalu memotongnya sesuai pola. 

 

 

 

 

Gambar 17 

Sumber: Pribadi 

7. Setelah itu kayu tersebut dibelah menjadi dua bagian yang pipih. 

8. Kemudian pada sisi dalam kayu tersebut dibentuk lubang sesuai bentuk dan ukuran 

bilah menggunakan pisau kecil. 

9. Setelah kedua bagian tersebut memiliki lubang, kemudian disatukan kembali 

menggunakan lem dengan sisi yang memiliki lubang ditempatkan pada bagian 

dalam. 
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10. Setelah itu kayu tersebut digerinda untuk membentuk banoang yang lebih rapi 

kemudian dihaluskan menggunakan beberapa ukuran amplas untuk menghasilkan 

banoang yang lebih rapi dan lebih halus 

 

 

 

 

 

Gambar 18 

Sumber: Pribadi 

11. Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan maka jadilah sebuah banoang atau 

warangka lengkap pengan pangngulu atau hulunya69 

Bentuk Fisik dan Pamor Badik 

Badik Makassar menurut kak Arlan yang merupakan salah satu pemuda 

pemerhati besi mengatakan bahwa badik Makassar mempunyai nilai tersendiri, seperti 

yang dikatakan saat proses wawancara yaitu: 

“Badik Makassar tidak boleh dikategorikan dalam 1 paket karena masing-

masing ada karakter yang berbeda, tidak bisa menyerupai dalam artian kata 

“spesial”. Struktur kepanjangan atau bentuk fisik memang sama namun pada 

pamor itu yang berbeda-beda. Badik Luwu bisa langsung dibuatkan pamor yang 

diinginkan, namun jika badik Makassar kita tidak bisa menerka bahwa pamor 

yang seperti apa yang akan nampak. Maka bagi saya mengartikan badik 

                                                             

69 Dg. Jama’ (46 Tahun), Pandai Kayu, Wawancara, Sungguminasa, 06 Juli 2020. 
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Makassar adalah firman Tuhan, karena tidak bisa diterka pamornya. Itulah 

keunikan dari badik Makassar”70. 

 Badik Makassar juga mempunyai filosofi yang berbeda, tergantung pandangan 

orang yang memaknainya. Ada yang mengatakan bahwa badik filosofinya seperti 

perahu dan ada juga yang mengatakan seperti jantung pisang.  

Dalam wawancara oleh salah satu informan mengatakan: 

“Badik Makassar jika dibelah dua menjadi dua akan menjadi model Luwu, 

digeser turun sedikit akan menjadi Bugis. Badik juga bisa dilambangkan 

sebagai Alif dalam huruf Hijaiyah, dan jika badik dibuka dari warangkanya 

akan membentuk seperti perahu yang layarnya berkembang, diibaratkan seperti 

bahtera kehidupan. Selain huruf Alif, jika badik diubah bentuk atau diputar-

putar akan bisa dirangkaikan kedalam huruf Hijaiyah yang berjumlah 17 , angka 

ini jika dikaitkan dengan Islam maka akan mendapatkan jumlah keseluruhan 

waktu shalat lima waktu yang merupakan rukun Islam yang kedua, hal ini tidak 

banyak orang yang mengetahuinya karena menjadi rahasia masing-masing bagi 

sang pemilik badik”.71 

Berbeda dengan hasil wawancara dengan informan yang lainnya, yang mengatakan 

bahwa: 

                                                             

70 Muhammad Arlan (28 tahun), Wiraswasta/Pemerhati Badik, Wawancara, Kallongtala, 06 

Juli 2020. 

71 Irmawati (37 tahun), PNS/Punggawa Kunjung Mange, Wawancara, Kunjung Mange, 26 Juni 

2020. 
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“Badik bisa diibaratkan sebagai jantung pisang, artinya jika jantung pisang 

terkena air maka air tersebut akan menetes hingga keujung dari bagian jantung 

pisang yang runcing, tetapi jika pada badik maka darah yang menetes”72 

Dari hasil wawancara dari beberapa informan diatas maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa badik erat kaitannya dengan kehidupan, karena disamping 

memiliki makna dalam kehidupan sehari-hari, badik juga mewakili nilai spiritual umat 

Islam dalam menjalankan ibadah kepada Allah Swt yaitu shalat lima waktu yang 

merupakan rukun islam yang kedua. 

1. Berikut gambar dari bagian-bagian bentuk fisik badik:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19 

Sumber: Pribadi 

a. Pangngulu atau Hulu badik, berfungsi sebagai pegangan badik. Terdapat 

berbagai bentuk dalam pangngulu atau hulu badik diantaranya berbentuk 

seperti Patonro’ (penutup kepala dari kain khas suku Makassar).  

b. Banoang atau warangka badik, berfungsi sebagai pelindung badik. 

                                                             

72 Muhammad Arlan (28 tahun), Wiraswasta/Pemerhati Badik, Wawancara, Kallongtala, 06 

Juli 2020. 
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c. Sumpa’ atau ring, brfungsi sebagai penguat antara bilah badik dan pangngulu 

atau pegangan badik.  

d. Oti atau otong, fungsinya hampir sama dengan sumpa’ yaitu sebagai 

penyambung antara bilah badik dan pangngulu atau hulu badik.  

Menurut salah satu informan bahwa kekuatan badik yang sesungguhnya 

terletak pada sumpa’ dan oti badik, alasannya karena sumpa’ dan oti 

diibaratkan leher dari badik yang merupakan inti dari makna-makna yang ada 

terkhusus untuk laki-laki. Disebut juga gala-gala atau kunci badik dan segala 

sesuatu tentang badik tergantung pada kebagusan gala-gala. Diibaratkan 

bumi, gala-gala merupakan inti dari bumi. 

e. Tunrung atau Punggung bilah badik 

f. Mata badik, berfungsi sebagai bagian yang tajam serta dapat merobek atau 

melukai. 

g. Cappa’ atau ujung badik, berfungsi sebagai penusuk dari bilah badik. 

h. Pamor badik, merupakan guratan atau motif yang sengaja atau tanpa sengaja 

terbuat yang dihasilkan oleh pencampuran beberapa bahan logam sehingga 

menghasilkan pola pada bilah badik.  

Pamor yang tanpa sengaja dibentuk disebut pamor tiban dan pamor yang 

sengaja dibentuk disebut pamor rekan73. 

2. Berikut beberapa jenis laca’ atau model Badik pada Suku Makassar: 

a. Laca’ Taeng atau model Taeng 

   

 

                                                             

73 Muh Aris Saleh (49 tahun), Pemerhati Benda Pusaka, Wawancara, Makassar, 26 Juni 2020. 
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Gambar 20 

Sumber: Internet dan Pribadi 

Badik jenis ini memiliki ciri-ciri bentuk bilah yang memiliki battang atau perut 

besar dibagian belakang. 

b. Laca’ Panjarungang atau model Panjarungang 

 

   

 

 

 

Gambar 21 

Sumber: Internet dan Pribadi 

Badik jenis ini memiliki ciri-ciri fisik bentuk battang atau perut pada bilah yang 

lebih kecil dibandingkan dengan jenis laca’ Taeng dan posisi perut berada 

sedikit lebih kedepan dari jenis Taeng. 
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c. Laca’ Campagaya atau model Campagaya 

 

   

 

 

 

 

 

Gambar 22 

Sumber: Internet dan Pribadi 

 

Badik jenis ini memiliki ciri-ciri yang lebih mencolok dibandingkan dengan 

kedua jenis badik sebelumnya. Yaitu posisi battang atau perut yang berada 

ditengah bilah dan memiliki leher yang lebih panjang.74 

Untuk membedakan jenis badik tersebut dapat terlihat pada bentuk dan posisi 

perut sebuah bilah badik. 

Adapun jenis-jenis pamor yang terdapat pada bilah badik yaitu: 

1) Dato’-dato’ atau Te’ba jambu 

2) Gantara’ massusung atau Junjung Derajat 

3) Bunga ce’la atau Bunga Garam 

4) Leko’ Ase atau Daun Padi 

5) Ura’ Tallasa’ 

6) Bulang-bulang 

                                                             

74 Nur Qalbi (30 tahun), wiraswasta/pemerhati badik, Wawancara, Pallangga, 22 Juli 2020. 
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7) Tontongang  

8) Parinring 

9) Gemme’ silampe atau Sehelai Rambut 

10) Massalu’ atau Punggung Lubang 

11) Suppa’ buaja atau Ujung Terbelah 

12) Simpa’sikadoi75. 

Itulah beberapa pamor yang terdapat pada bilah badik. Namun hanya sebagian 

yang paling sering ditemukan pada umumnya yaitu: 

1. Bunga ce’la atau Bunga Garam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23 

Sumber: Pribadi 

                                                             

75 Syarif Dg. Ma’gading (37 tahun), Pegawai Kontrakan, Wawancara, Bontoramba, 02 Juli 

2020. 
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Ciri-ciri dari pamor ini yaitu terdapat butiran-butiran berwarna putih yang menyerupai 

garam atau dalam bahasa Makassar disebut cilla’-cilla’ (kerlap-kerlip). Pada 

masyarakat dahulu mempercayai bahwa ketika besi itu mempunyai pamor bunga ce’la 

dan menembus kulit sehingga mengenai darah maka perihnya luar biasa, jangankan 

pada badik, memiliki luka kecil saja dan terkena garam maka perihnya sudah luar biasa.  

2. Leko’ Ase atau Daun Padi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24 

Sumber: Pribadi 

Ciri-ciri dari jenis pamor ini adalah bebrapa guratan atau garis lurus dimulai dari 

pangkal bilah terbentang hingga ke ujung bilah sehingga menyerupai daun padi. 

Badik yang memiliki pamor ini dipercaya oleh masyarakat terdahulu dipakai untuk 

memulai menanam padi atau memulai pertanian agar hasil pertanian bisa berhasil. 

Selain itu pamor jenis ini motifnya lurus-lurus dan pada ujung akan kembali lagi 

sehingga diartikan kemanapun seseorang pergi pasti akan kembali juga ke rumah 

atau kampung halamannya. 
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3. Dato’-dato’ atau Te’ba Jambu 

 

 

 

 

 

Gambar 25 

Sumber: Pribadi 

Pamor jenis ini seperti penggabungan antara pamor bunga ce’la dan leko’ ase yang 

tidak beraturan atau lebih menyerupai benang kusut yang pada masyarakat dahulu 

mempercayai bahwa akan membawa keberuntungan atau rejeki yang tidak terbatas 

kepada sang pemiliknya. Pamor jenis ini juga relevan atau tidak bisa diterka. 

Dato’-dato’ juga diistilahkan orang sebagai pamor Bontomate’ne (enak 

dipandang). 

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa setiap pamor yang 

dimiliki oleh badik mengandung nilai kehidupan, artinya mencerminkan bahwa segala 

sesuatu memiliki hubungan atau ketertariakan baik itu sesama makhluk hidup ataupun 

lainnya. Setiap pamor juga menjadi perwakilan akan kebesaran Allah dalam 

menciptakan kehidupan dimuka bumi. 

Adapun pada sebuah bilah badik sering terdapat guratan pada leher bilah yang 

biasa disebut “Ketandaan” yang dipercayai memiliki fungsi keselamatan atau 

keberuntungan pada pemiliknya. Terdapat beberapa jenis ketandaan namun yang 

paling sering ditemukan seperti: 
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a. Lila tedong yang dipercayai sebagai pembawa kesejahteraan bagi 

pemilikinya. 

b. Mata pekang yang dipercayai sebagai pembawa rejeki 

c. Laso pallaki yang dipercaya sebagai pembawa keberhasilan sebuah 

hubungan 

Bentuk-bentuk Banoang atau Warangka yaitu: 

1) Model Original 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 26 

Sumber: Pribadi 

Model ini memiliki bentuk fisik pangngulu yang lebih pendek dan agak gemuk 

dan bentuk banoang yang lurus. 

 

 

 

 



78 
 

 
 

2) Model Pasolle’ Taeng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 27 

Sumber: Pribadi 

Bentuk ini hampir menyerupai bentuk original namun yang membedakan 

pangngulu yang lebih panjang dan lebih kurus serta bentuk banoang yang agak 

melengkung. 

3) Model Pasolle’ Campagaya 

 

 

 

 

 

Gambar 28 

Sumber: Pribadi 
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Bentuk fisik dari model ini juga memiliki pangngulu yang lebih panjang dan lebih 

kurus tetapi berbeda dengan bentuk pasolle’ Taeng, dan memiliki banoang yang lurus 

seperti bentuk original. 

4) Model Bontoala 

 

 

 

 

 

Gambar 29 

Sumber: Pribadi 

Bentuk fisik dari model ini hampir mirip dengan model pasolle’ Campagaya, 

namun yang membedakan adalah pangngulu yang lebih pendek dan pada 

banoangnya terkadang ditemukan ukiran. 

Adapun motif pada banoang atau warangka badik mempunyai arti atau filosofi, 

seperti yang dikatakan salah atu informan saat wawancara yaitu: 

“Tidak sembarang garis pada warangka badik. kalau terdapat satu garis entah 

itu di kedua sisi atau salahsatunya maka menandakan bahwa orang tersebut 

rakyat biasa, jika terdapat dua garis pada setiap sisi warangka maka kedua orang 

tuanya adalah Daeng namun jika hanya satu sisi maka ayahnya saja yang 

Daeng. Jika garisnya ada tida maka orang tersebut adalah Karaeng, namun jika 
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terdapat bagian sisi yang hanya mempunyai 2 garis maka Ibunya seorang 

Daeng”76. 

Adapun cara untuk mengukur badik terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu: 

mengukur badik dengan cara pijitan tangan, ruas tangan atau perjari, jika hitungannya 

ganjil maka artinya bagus namun jika hitungannya genap maka dipercaya bahwa badik 

tersebut mempunyai halangan. Hal itunjuga dilakukan ketika ingin mengetahui baik 

buruknya sebuah badik. cara selanjutnya yaitu membentang daun lontar atau daun 

pisang dari pangkal sampai ujung kemudian membagi dua lalu diukurlah lebar 

bilahnya. Jika bilangannya ganjil maka dianggap sebagai badik yang sifatnya baik, 

bgitupun sebaliknya. Cara selanjutnya yaitu mengukur menggunakan jari yang terbagi 

atas tiga: 

a. Silama’ Panjo’jo, yaitu dari jempol hingga telunjuk 

b. Silama’ La’bu, yaitu dari jempol hingga jari tengah 

c. Sisappe, yaitu pangkal jempol hingga ujung telunjuk. 

Hal ini pulalah yang membuat badik menjadi berbagai ukuran ada yang 

ukurannya kecil, sedang, hingga agak besar, karena perbedaan cara mengukur dan 

sesuai dengan kesukaan masing-masing pribadi. Tergantung dari diri sendiri karena 

kita yang akan memakainya sehingga dibuatlah senyaman dan sesuka masing-masing 

pribadi. 

Selain itu ketika seorang laki-laki ingin memasang badik pada pinggangnya 

terdapat ritual tertentu. Dimana badik tersebut terlebih dahulu dikelilingkan disekitar 

pinggangnya sebanyak 1-3 kali. Untuk pembacaan mantranya kembali kepada masing-

                                                             

76 Syarif Dg. Ma’gading (37 tahun), Pegawai Kontrakan, Wawancara, Bontoramba, 02 Juli 

2020. 
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masing pemilik, karena setiap orang yang mempunyai badik ceritanya berbeda-beda, 

sesuai dengan petuah atau yang diajarkan para leluhurnya terdahulu. Selain memasang 

badik pada punggung, ketika mencabut ataupun mensarungkan badik, seseorang 

melakukan ritual dengan cara badik tersebut dicabut kemudian didekatkan ake antara 

hidung dan bibirnya, hal itu mempunyai makdus tertentu dan kembali lagi kepada 

setiap masing-masing individu. 

Perawatan badik 

Pemeliharaan badik atau istilahnya mattompang adalah membersihkan badik 

dengan bahan jeruk nipis. Adapun caranya yaitu menitikan bilah besi dengan air jeruk 

kemudian diusap dengan  jari. Adapun pembersihan badik yang ingin dipakai pribadi 

dengan yang menjadi bahan atau untuk dijual. Ketika ingin dipakai pribadi maka kita 

mencari waktu khusus untuk membersihkan (attappireng). Dan hal yang dilakukan 

yaitu: menghadap kiblat dan diusahakan agar tidak ada yang lewat ketika proses 

pembersihan dilakukan, kedua tidak ada bilasan air jeruk yang jatuh kebawah, artinya 

harus kering di bilah. 

D. Nilai Budaya Islam  yang Terkandung dalam Badik pada Suku Makassar 

Dari segala aktivitas pembuatan badik mulai dari proses pembuatan bilah badik 

smpai pada  banoang atau warangka, peneliti mendapatkan adanya nilai-nilai Islam 

yang terkandung didalamnya, antara lain sebagai berikut: 

1. Niat karena Allah 

Segala sesuatu yang ada di bumi memiliki kaitan dengan Wali Allah termasuk 

besi. Sebelum dibuat bilah badik ataupun warangka, empu berniat untuk memohon 

kepada Allah melalui walinya agar badik yang akan dibuat mendapatkan ridho dan 
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keselamatan dari Allah untuk kemudian digunakan oleh pemesan badik. Artunya Allah 

adalah maha kuasa diatas segalanya. 

2. Mengingatkan Kepada Makhluk Ciptaan Allah yang lainnya 

Saat pembuatan badik ingin dilakukan, terlebih dahulu empu menyebutkan 

siapa yang menjadi wali dari besi tersebut. Maksudnya setiap yang ada dimuka bumi 

ada yang diberikan ilham oleh Allah untuk menjaga ciptaan Allah tersebut. Seperti 

badik, Allah turunkan langsung ke bumi untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya 

dan sebagai alat perlindungan diri. Selain itu pada pamor badik juga ditemukan makna 

yang mencerminkan kehidupan 

3. Menjaga Kesucian Diri 

Allah sangat menyukai orang yang senantiasa menjaga kesucian dirinya dari 

hal-hal yang kotor. Selain itu Nabi juga menganjurkan agar kita senantiasa menjaga 

diri agar tetap suci, dalam artian jauh dari perbuatan-perbuatan dan fikiran yang dapat 

menghilangkan kesucian diri agar terhindar dari sesuatu yang melenceng. Seorang 

empu atau pembuat besi sebelum membuat badik ia terlebih dahulu menjaga kesucian 

dirinya seperti fikiran yang bersih, lingkungan yang damai, menjaga tutur kata bahkan 

ada yang sebelum memulai pembuatan badik empu terlebih dahulu mengambil wudhu 

kemudian memulai proses pembuatan. 

4. Mempererat Tali Silaturahmi 

Karena dalam proses pembuatan badik melibatkan beberapa orang sehingga 

terjalinlah interaksi dan dapat mempererat tali silaturahmi antar sesama. Selain itu 

dengan bersilaturahmi terdapat banyak hikmah didalamnya. Sebagaimana yang 

disabdakan oleh Rasulullah saw yang artinya “Dari Anas sesungguhnya Rasulullah 

saw bersabda: barang siapa suka rezekinya dilapangkan dan diperpanjangkan 
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umurnya, maka hendaklah dia suka bersilaturahmi.” (HR. Imam Bukhari dan 

Muslim)77. Silaturahmi merupakan saran untuk memperoleh ridho dan pahala dari sisi 

Allah, sekaligus sebagai media untuk mendapatkan kelapangan rizki didunia. Oleh 

karena itu kita diperintahkan untuk selalu menjalin silaturahmi kepada keluarga dan 

semua orang, selain itu keutamaan silaturahmi juga adalah diberikan oleh Allah 

keluasan rejeki dan keberkahan dalam hidupnya. 

5. Terdapat Keindahan Karya Seni Kaligrafi (tulisan Al-quran) 

Salah satu bentuk keindahan Al-quran adalah seni menulis indah (kaligrafi). 

Seni menulis indah atau kaligrafi diciptakan dan dikembangkan oleh kaum Muslim 

sejak kedatangan Islam. dibandingkan seni Islam yang lain, kaligrafi memperoleh 

kedudukan yang paling tinggindan merupakan ekspresi spirit Islam yang sangat khas. 

Oleh karena itu, kaligrafi sering disebut sebagai “seninya seni Islam” (The art of 

Islamic). Keistimewaan lain kaligrafi dalam seni Islam adalah sebagai bentuk 

pengejawantahan firman Allah dan karya seni yang sangat berkaitan dengan Al-quran 

dan hadis. Karena sebagian besar tulisan indah dalam bahasa Arab menampilkan ayat 

Al-quran atau hadis Nabi Muhammad SAW.78 

Dalam Alquran pun banyak sekali disebutkan dalil-dalil tentang pentingnya 

keindahan. Misalnya, surah Al-A’raf ayat 26. “Hai anak Adam, sesungguhnya Kami 

menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk 

perhiasan”. Lalu, pada ayat ke-31 surah Al-A’raf dijelaskan, “Hai anak Adam, pakailah 

pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan jangan 

                                                             

77 Khoirur Rohim, Pedoman Praktis Pidato Kultum, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan), h. 

53. 

78 Republika, Keistimewaan Seni Kaligrafi (21 Maret 2018).  https://m.republika.co.id, (16 

Agustus 2020). 

https://m.republika.co.id/
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berlebih-lebihan”. Ayat-ayat ini menunjukkan pentingnya arti sebuah keindahan. Para 

ulama, sastrawan, teknokrat, dan lainnya mengakui bahwa Alquran memang luar biasa 

dan indah. Keindahan Alquran itu tak hanya terletak pada isi dan kandungannya atau 

pada seni membaca, namun juga pada seni tulisnya yang dikenal dengan nama Khatt 

atau kaligrafi.79 

Adapun hubungan antara kaligrafi dengan badik yaitu, pada bilah badik juga 

sering ditemukan kaligrafi atau lafadz yang bertuliskan “Allah” atau “Muhammad”, 

hal itu terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan ataupun bisa juga karena disengaja. Hal 

itu dilakukan agar menambah keindahan bilah badik dengan memasukkan nuansa 

Islam yang akan semakin menambah keindahan serta maknanya. 

 

 

                                                             

79 Republika, Indahnya Seni Tulis Islam (03 Oktober 2019), https://m.republika.co.id, (16 

Agustus 2020). 

https://m.republika.co.id/
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahan penelitian tersebut maka kesimpulan dari peneliti ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Badik adalah salah satu benda tajam yang sudah tidak asing lagi dikalangan 

masyarakat Bugis dan Makassar. Badik bukan hanya sebagai senjata tradisional 

semata namun badik merupakan identitas warisan kultural masyarakat Bugis 

dan Makassar. Sejak dahulu badik sudah sangat eksis ditengah-tengah 

masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan. Hal itu karena peran badik terkhusus 

bagi laki-laki yang sangat besar karena dahulu badik menjadi salah satu benda 

yang dipakai untuk berperang, selain itu badik juga ada yang dipakai hanya 

sebagai aksesoris dalam berpakaian atau dalam bahasa Makassar disebut 

appakeang. Seperti dalam Lontarak yang membahas mengenai badik yang 

isinya kurang lebih “Fungsi badik terbagi menjadi dua yaitu untuk dipakai 

berperang dan untuk aksesoris pakaian”. Dalam sinrili’ juga pernah dibahas 

bahwa filosofi badik sama dengan jantung atau urat nadinya orang Makassar, 

seperti halnya jika makan tanpa garam maka akan terasa hambar sama dengan 

orang Makassar bila tanpa badik maka serasa kehilangan jati dirinya. Badik 

juga terkadang sebagai landasan filosofi hidup yang menopang harga diri atau 

dikenal dengan kata siri’ pada diri seseorang.  

2. Sebelum badik dibuat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ataupun 

disediakan. Pertama memilih jenis badik yang diinginkan, kedua menentukan 
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3. jenis pamor untuk badik, ketiga menyediakan bahan-bahan dari badik tersebut. 

Adapun proses pembuatan badik dibagi menjadi dua tahap, yakni pembuatan 

bilah atau besi badik dan pembuatan banoang atau warangka badik.  

4. Nilai Budaya Islam  yang Terkandung dalam Badik pada Suku Makassar 

seperti: 

a. Niat karena Allah 

b. Mengingatkan Kepada Makhluk Ciptaan Allah yang lainnya 

c. Menjaga Kesucian Diri 

d. Mempererat Tali Silaturahmi 

e. Terdapat Keindahan Karya Seni Kaligrafi (tulisan Al-quran) 

B. Saran 

1. Diharapkan agar masyarakat suku Makassar terkhusus pada kabupaten Gowa 

agar dapat menjaga dan meestarikan salah satu benda cagar budaya yakni 

badik sebagai warisan dari leluhur terdahulu. 

2. Diharapkan kepada pembaca agar dapat menjadikan penelitian ini sebagai 

bahan acuan ketika melakukan penelitian yang mempunyai hubungan dengan 

tulisan ini 

3. Diharapkan kepada masyarakat yang mempunyai kecintaan terhadap benda-

benda pusaka dapat memberikan khasanah keilmuan. 
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