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ICATA PENGANTAR 

Bahagialah kita, bangsa Indonesia, bahwa hampir di setiap daerah di 
seluruh tanah air hingga kini masih tersimpan karya-karya sastra lama, 
yang pada hakikatnya adalah eagar budaya nasional kita. Kesemuanya 
itu merupakan tuangan pengalaman jiwa bangsa yang dapat dijadikan 
sumber penelitian bagi pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan 
ilmu di segala bidang. 

Karya sastra lama akan dapat memberikan khazanah ilmu penge
tahuan yang beraneka macam ragamnya. · Penggalian karya sastra lama 
yang tersebar di daerah-daerah ini, akan menghasilkan ciri-ciri khas 
kebudayaan daerah, yang meliputi pula pandanaaa hidup serta landasan 
falsafah yang mulia dan tinggi nilainya. Modal semacam itu, yang ter
simpan dalam karya-karya sastra daerah, akhirnya akan dapat juga 
menunjang kekayaan sastra Indonesia pada umumnya. 

Pemeliharaan, pembinaan, dan penggalian sastra daerah jelas akan 
besar sekali bantuannya dalam usaha kita untuk membina kebudayaan 
nasional pada umumnya, dan pengarahan pendidikan pada khususnya. 

Saling pengertian antardaerah, yang sangat besar artinya baJi 
pemeliharaan kerukunan hidup antarsuku dan agama, akan dapat ter
cipta pula, bila sastra-sastra daerah yang termuat dalam karya-karya 
sastra lama itu, diterjemahkan atau diungkapkan dalam bahasa In
donesia. Dalam taraf pembangunan qangsa dewasa ini manusia-manusia 
Indonesia sungguh memerlukan sekali warisan ·rohaniah yang terkan
dung dalam sastra-sastra daerah itu. Kita yakin bahwa segala sesuatunya 
yang dapat tergali dari dalamnya tidak hanya akan berguna bagi daerah 
yang bersangkutan saja, melainkan juga akan dapat bermanfaat bagi 
seluruh bangsa Indonesia, bahkan lebih dari itu, ia akan dapat menjelma 
menjadi sumbangan yang khas sifatnya bagi pengembangan sastra 
dunia. 

Sejalan dan seirama dengan pertimbangan tersebut di atas, kami sa
jikan pada kesempatan ini suatu karya sastra daerah Minangkabau, 
dengan harapan semoga dapat menjadi pengisi dan pelengkap dalam 
usaha menciptakan minat baca dan apresiasi masyarakat kita terhadap 
karya sastra, yang masih dirasa sangat terbatas. 

Jakarta , 1982 
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SEKAPUR SIRIH 

Bakarih sikati muno, 
patah lai basimpai alun, 
ratak sabuah jadi tuah, 
kalau dibukak pusako lamo, 
dibangkik tareh nan tarandam, 
lah banyak ragi nan barubah. 

Bulek ruponyo daun nipah, 
buleknyo nyato bapasagi, 
diliek lipek tak barubah, 
lah dibukak tabuak tiok ragi. 

Kepemimpinan ninik mamak di nagari-nagari di Sumatera 
Barat sangat penting artinya dalam mensukseskan pembangunan 
dalam segala bidang terutama dalam lingkungan anak kemenakan 
dan korong kampung. Hal inipun telah dilaksanakan secara baik 
dengan hasil yang positif semenjak dahulu sampai sekarang. 

Tetapi sangat disayangkan kepemimpinan yang baik ini 
telah dirusak oleh penjajah di zaman yang lampau, sehingga 
tidak kurang pula menimbulkan effek-effek negatif karena pe
nyalahgunaan dari kepemimpinannya itu yang akhirnya meng
akibatkan semakin berkurangnya kewibawaan. ninik mamak di 
sebahagian banyak nagari di Sumatera Barat. 

Tidak ada jalan lain untuk mengembalikan kewibawaan 
seorang penghulu di tengah-tengah masyarakat anak kemanak
annya, ialah kembali melaksanakan tugas kepenghuluannya 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh 
adat Minangkabau di samping melengkapi dirinya dengan pe
ngetahuan dalam segala bidang. 

Didorong oleh hal yang demikian sesuai dengan maksud 
pepatah dan bidal yang disebutkan di atas, maka kita telah ber
usaha menyusun buku ini sebagai pegangan. 

Semoga dengan buku kecil ini kita Ninik Mamak di Sumatera 
Barat dengan mengamalkan secara jujur dan konsekuen akan 
dapat menjalankan tugas menurut semestinya dan kembali secara 
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berangsur-angsur menghilangkan maksud pepatah "lah tinggi 
samak dari kayu, lah tinggi sitindieh dari banduah", di tengah 
masyarakat. 

·sehingga kita ninik mamak kembali berfungsi sebagai peng~ 
hulu-penghulu yang berwibawa, untuk selanjutnya mengajak 
anak kemenak~n melaksanakan pembangunan. 

Dan akhirnya saya mengharapkan maaf kalau kiranya dalam 
buku ini ditemui kekhilafan-kekhilafan dan kalimat-kalimat 
yang tidak pada tempatnya dan tidak berkenan di hati para 
pembaca, 

10 

LEMBAGA KERAP ATAN ADAT ALAM MINANGKABAU 
SUMATRA BARA T 

Ketua Pembina Adat/Syarak, 

(IDRUS HAKIMY DT. RAJO PENGHULU) 



-BISMILLAIURRAHMANIRRAHIM 

PENDAHULUAN 

Gulamo mudiak ka hulu, mati disemba ikan tilan, kanailah 
anak bada balang, pusako niniak nan dahulu, lai babunuah baka
nakan, kini menjadi undang-undang. Elok ranahnyo Minangkabau, 
rupo karambia tinggi-tinggi, cando pinangnyo lingguyaran, 
rupo rumpiaknyo ganti-gantian. Bukik baririk kiri kanan, gunuang 
Marapi jo Singgalang, Tandikat jo Gunuang Sago, Pasaman jo 
Gunuang Talang. 

Pudiang ameh batimba jalan, baringin managah koto, labuah 
luruih jalannyo goloang. Sawah batumpak dinan data, ladang 
babidang dinan lereang, banda baliku turuik bukik, cancang 
latiah niniak muyang, tambilang basi rang tuo-tuo. 
Sawah lah sudah jo lantak'lyo, ladang lah sudah jo ranjinyo, 
sawah balantak basupadan, ladang diagiah -bamintalak, padang 
dibaii baligundi, rimbo diagiah bajiluang, bukik dibari bakaratau. 
Ka ateh ny;ato taambun jantan, ka bawah nyato takasiak bulan, 
niniak mamak punyo ulayat, hak nyato bapunyo, ganggam nyato 
bauntuak. 

Rumah gadang basandi batu, sandi banamo aluah adat, 
tonggak banamo kasandaran. Atok ijuak dindiang baukiah, 
gonjoang ampek bintang bakilatan, banamo rabuang mambucuik, 
timah mamutiah di atehnyo. Tonggak gaharu lantai cindano, 
tarali gadiang balariak, bubungan burak katabimg, tutururan 
labah mengirek, paran gamba ulangiang, bagaluik rupo ukia 
cino, salo manyalo aia perak. Baanjuang batingkok baalun
alun, tampek manyuri manirawang, paranginan puti di sanan, 
limpapeh rumah nan gadang, sumarak dalam nagari, hiasan di 
dalam kampuang, urn bun puro pagangan kunci, pusek jalo kum
pulan tali, nan disabuik Bundo Kanduang. 

Barieh balabeh Minangkabau, satitiak nan pantang hilang, 
saba_rih nan tidak lupo, jauah nan buliah ditunjuakkan dakek nan 
buliah dikakokkan. 

Nan satitiak gunuang Marapi, nan saedaran gunuang Pasamari. 
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Dari Singkarak nan badangkang, sinan buayo putiah daguak, 
sampai ka pintu rajo hilia, Durian ditakuak rajo, Sipisau-pisau 
anyik sialan balantak basi, dakek aia babaliak-baliak. Sailiran 
batang Bangkaweh, sampai ka ombak nan badabua, hinggo 
lauik nan sadidiah, sahinggo Sikilang Aia Bangih. Pasiah Banda 
Sapuluah, hinggo taratak batu hitam sampai ka Tanjuang Sama
Iidu. 

Di d~lamnyo luak nan Tigo, luak Agam jo Limo Puluah 
sarato luak Tanah Data, di dalamnyo rantau jo pasisia disabuik 
panjang bakaratan, gadang nan bakabuangan, laweh nan basibiran, 
nan jauah mencari suku, jikok dakek mancari indu, jauah cinto 
mancinto jokok dakek jalang manjalang. 

Mamakai duo kalarasan. Lareh Badi caniago, duo lareh koto 
Piliang, disabuik bajanjang naiak batanggo turun, ibarat tangan 
suok jo tangan kida, bacarai-carai tak bapisah, bapisah pisah tak 
baragiah, ibarat kuku dangan dagial).g samo mamagang kato 
Pusako. 

Nan disabuik di dalam Adat: Kato Pusako di Bodi Caniago, 
Putuih rundiang disakato, rancaknyo rundiang disapakati, Iatak
kan suatu ditampeknyo, dimakan alua dangan patuik, di dalam cu
pak dangan gantang, dikanduang adat jo limbago, tuah tanyato 
dek sapakat, cilako iyo dek basilang. 

Kato pusako dalam Koto Piliang, nan babarih nan bapahek, 
nan baukua nan bakulubuang curiang barih buliah diliek , cupak 
panuah gantang babubuang, cupak tak buliah dilabihi, gantang 
tak dapek dikurangi, barih tak buliah dilampaui. 

Adat di Alam Minangkabau, adat basandi syarak, syarak 
basandi Kitabullah, syarak mengato Adat mamakai. 
Gantang di Bodi Caniago, cupak dijadikan kasukatan, adat ma
makai syarak mengatok, ujuik satu balain jalan. 
Simuncak mati tarambau, ka ladang mambao ladiang, lukolah 
pao kaduonyo. Adat jo syarak di Minangkabau, ibarat aua 
dangan tabiang, sanda manyanda kaduonyo. Adat nan kewi di 
Minangkabau, mamagang naraco jo katian, iyolah panghulu
panghulu di nagari, nan disabuik Niniak-Mamak Pamangku 
Adat, sara to manti jo dubalang. 
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Syarak nan lazim di Minangkabau, nan mamagang Kitabullah 
dangan sunnah, iyolah Alim Ulama, suluah bendang Adat Lim
bago, .tahu dihalal dangan haram, tahu disunat jo paradhu, sarato 
ayah dangan bata, tampek batanyo di nagari, syarak mangato 
di Ulama, Panghulu nan hutang mamakaikan, undang nan tatap 
dijalankan iyo dipegang Pemerintah. 

Tali nan tigo sapilin, tungku nan tigo sajarangan. Adat 
nan kewi syarak nan lazim, undang nan balukih. 

Panghulu-panghulu di Minangkabau, manuruik warih nan 
bajawek, sarato pusako nan batoloang. Kayu gadang di tangah 
koto, nan bapucuak sabana bulek, nan baurek sabana tunggang, 
batang gadang dahannyo kuek, daun rimbun buahnyo labek. 
Batang gadang tampek basanda urek bakeh baselo, dahan kuek 
tampek bagantuang, buah labek buliah dimakan. daun rimbun 
tampek balinduang, tampek balinduang kapanasan, bakeh bata
duah kahujanan, iyo dek anak kamanakan, nan salingkuang 
cupak adat, nan sapayuang sapatagak, di bawah payuang di ling
kuang cupak, manyalusuak nagari. · 
Ka pai tampek batanyo, kapulang bakeh babarito, kusuik nan 
kamanyalasai, karuah nan kamanjanihi, hukum adia katonyo 
bana, sayak landai aianyo janiah. 

Elok nagari dek pangulu, rancak kampuang dek nantuo 
elok musajik dek tuangku, rancak tapian dek nan mudo, elok 
rumah tanggo jo Bundo Kanduang. Sapakat laia jo batin, sasuai 
muluik jo hati. 
Kamanakan barajo ka mamak, 1!\amak barajo ka panghulu, panghulu 
barajo kamufakat, mufakat barajo kanan bana, bana badiri sandiri
nyo, nan manuruik alua dangan patuik. 
Pancaringiek jo batang kapeh, tumbuah sarumpun jo batang 
dadok, duri nan tumbuah tiok tangkai, tampuo basarang pado 
baniah. lngek-ingek nan di ateh, nan di bawah kamaimpok, tirih 
kok datang dari lantai, galodo kok datang dari hilia, ingek saman
toro balun kanai, malantai sabalun lapuak, maminteh sabalun 
anyuik. · 
Kito bukan nan titiak dari ateh, tidak mambasuik dari bumi 
tapi gadang karano di anjuang, tinggi karano dilambuak. ' 
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BAGIAN I. 

PENGHULU 

Penghulu di d'alam adat adalah pemimpin yang harus ber
tanggung jawab kepada masyarakat (anak kemenakan yang di
pimpinnya). 
Pada pribadi seorang penghulu melekat lima · macam fungsi ke
pemimpinan yakni: 

1. Sebagai anggota masyarakat yang dituakan. 
2. Sebagai seorang bapak dalam keluarganya sendiri. 
3. Sebagai seorang pemimpin (mamak) dalam kaumnya. 
4. . Sebagai seorang sumando di atas rumah istrinya. 
5. Sebagai seorang ninik mamak dalam nagarinya. 

Kalaupun fungsi penghulu merupakan gelar yang diterima 
turun temurun yang harus dipangku oleh seorang laki-laki yang 
bertali darah dalam gelar pusako yang bersangkutan, seperti 
kata-kata ad at: 

"Batuang tumbuah di kuku, karambia tumbuah di mato, nan 
batungguah bapanabangan, nan basasok bajurami, di mano batang 
tagolek di sinan cindawan tumbuah, di mano tanah tasirah, di 
sinan tambilang makan". 

Tetapi bukanlah berarti adat tidak memerlukan persyaratan . 
lain bagi yang akan jadi pemimpin. Maka di dalam adat Minang
kabau, seorang yang akan menjadi penghulu selain dari syarat 
yang tersebut di atas, sangat diutamakan yakni: 

1. Seseorang yang mempunyai sifat yang benardan lurus tidak 
; pendusta, diyakini iktikad baiknya terhadap adat Minimg
kabau sebagai suatu rangkaian dari kebudayaan nasional, 
seperti kata adat: Labuah luruih nan ditampuah jalan go long 
nan dituruiak, tidak suka plin-phtn, teguh memekan ke
benaran dan janji yang telah dibuatnya bersama. 

Dan diyakini iktikad baiknya terhadap Panca Sila Dasar 
Negara kita Republik Indonesia. Seperti kata adat: Lahia 



jo batin saukuran, isi kulik umpamo lahia, sakato lahia 
dangan batin, sesuai muluik dangan hati(siddiq}. 

2. Seorang yang akan dipilib menjadi penghulu hendaklah orang 
yang berpendidikan dan berpengetahuan, telah aqil balig, 
seperti kata adat : 
Cadiak, tahu, pandai. Cadiak dengan arti berpendidikan, tahu 
mengamalkan pengetahuan yang dipunyainya, pandai mem
punyai keahlian dan kebijaksanaan dalam memimpin masya
rakat. 
Mempunyai program yang baik dan sesuai dengan kemampu
an masyarakat dan nagarinya. Bisa mencari jalan keluar 
dalam suatu kesulitan yang dihadapinya. Seperti kata adat: 
Nan badeta panjang bakaruik panjang tak dapek kito ukuah, 
leba tak dapek dibidai, tiok karuik aka menjala, tiok katuak 
budi merangkak, tampak dek paham tiok lipek, selilik ling
karan kaniang, ikok satuang jo kapalo, leba pandidiang 
kampuang, panjang pandukuan anak kamanakan, nan sa
lingkuan cupak adat, nan sapayuang sapatagak, nan di bawah 
payuang di lingkuang cupak, sapakat warih mendirikan, 
manjala masuak nagari. 

3. Seorang yang akan jadi penghulu hendaklah orang yang 
mempunyai sifat "Jujtir" (amanah) dipercayai lahir batin, 
jauh dari sifat pendusta, penjudi, pembohong, penipu, 
pemarah, pelacur, dan sebagainya. 
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Seorang penghulu akan rnemegang pimpinan dalam lingkung
an katim dan masyarakat negerinya. Sifat terlarang dan 
tercela disebut oleh adat: Mangguntiang dalam lipatan, 
manuhuak kawan sairiang, malakak kuciang di dapua, pilin 
kacang nak mamanjek, pilin jariang nak barisi, mamapeh 
dalam balango, manahan jarek di pintu, mancari dama ka 
bawah rumah, panjua anak kemanakan, pangicuah korong 
dangan kampuang, panipu urang di nagari. 

Seorang penghulu haruslah bersifat jujur dan benar 
karena dari sifat yang demikian lahirnya sifat-sifat baik 
lainnya, seperti adil dalam menghukum, benar dalam ber
kata, jujur dalam menemui janji yang telah diperbuat dan 



diucapkannya. Kalau tercapai sifat yang terlarang yang kita 
sebutkan akan bertemulah kata pepatah: 

Elok nagari 'dek panghulu, 
sapakat manti jo dubalang, 
kalau tak pandai mamagang hulu, 
alamat sapuah kamangulang. 

Elok nagari dek panghulu, 
jalannyo undang dek dubalang, 
kalau tak pandai mamagang hulu, 
puntiang tangga mato tabuang. 

Penghulu yang tidak mempunyai sifat-sifat yang kita 
sebutkan pada nomor 1, 2, 3 tidak akan mempunyai wibawa 
dan tidak akan disegani oleh anak kemenakan, apalagi untuk 
dapat diikuti dan dipatuhinya. Penghulu yang seperti ini akan 
merusak nama baik penghulu-penghulu di Minangkabau, baik 
dari pandangan pemerintah maupun dari pandangan anak 

, kemenakan dan masyarakat banyak, dan merendahkan ter
, hadap keniurnian adat Minangkabau. 

4. Seorang yang akan dipilih menjadi penghulu hendaklah 
orang yang "Fasih lidahnya berkata-kata". Bukan seoran& 
yang bisu, atau orang yang tidak bisa berbicara untuk me
nyampaikan maksud hati kepada orang lain, apalagi di muka · 
sidang-sidang adat di negari. Karena seorang yang telah 
dipilih dan diangkat menjadi penghulu adalah merupakan 
anggota Dewan Perwakilan dari anak kemenakan yang 
dipimpinnya. Dia harus sanggup menyampaikan sesuatu 
tentang kepentingan anak kemenakannya, baik terhadap 
sidang-sidang adat di nagari maupun sidang dalam pemerin
tahan. 

Seseorang yang bisa berkata-kata dengan lidah yang 
fasih dia akan bisa meyakinkan orang lain tentang maksud 
dan cita-cita yang dianutnya sebagai pemimpin untuk 
kepentingan yang dipimpinnya. Tanpa bisa berbicara orana 
tidak akan bisa diyakinkan dengan sesuatu apalagi dalam 
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masa kemajuan sekarang ini. 
Seperti kata adat: 

Murah kato takatokan, sulik kato jo timbangan. 
Kato nan liok-liok lambai, rundiang nan liok lamak manih, 
sakali rundiang disabuik takana juo salamonyo. 
Rundiang nan tagang-tagang kandua, rundiang nan tinggi
tinggi randah, nan bak maelo tali jalo, raso tagang dikan
dua kandua ditangangi, diam dikato nan sadang elok. 
Banyak andai jo kucindan, banyak -galuik jo galusang. 
Ditipu jo muluik manih, dikabek jo aka budi, dililik jo baso 
basi, muluik manih talempong kato, baso baiak gulo di 
bibia, budi haluih bak lauik dalam, tampek bamain aka budi. 
Tak kaik tupang manganai, tak siriah pinang mamalan, 
tak taju, taju tajarang, tak pasin tangguang tibo, lamo lambek 
tacapai juo. 

KESIMPULAN: 

Seseorang yang akan dipilih dan diangkat menjabat gelar 
seorang penghulu di dalam adat Minangkabau hendaklah mem
punyai sifat: 

1. Benar lurus dan jujur, tanggung jawab, berani atas kebenaran. 
Tidak mempunyai sifat pendusta, 

2. Cerdas, berpendidikan dan berpengetahuan, terutama di 
bidang: 

a. Adat Minangkabau dengan segala persoalannya. 
b. Syarak dengan segala pengalamannya. 
c. Undang-undang, terutama tentang Panca Sila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 dan Pengetahuan Umum 
lainnya. 

3. Jujur dan dipercayai, terjauh dati sifat yangjelek seumpama, 
penipu, pendusta, pembohong, penjudi, peminum, dan 
sebagainya. 

4. Fasih lidah berkata-kata. Bisa meyakinkan orang lain dengan 
maksud yang baik dalam suatu rencana yang dipunyai, dan 
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meyakinkan orang dengan lidahnya tentang suatu kebaikan 
pekerjaan yang akan dilaksanakan dan rencana yang akan 
dikerjakan dalam perbaikan segala bidang dalam masyarakat. 

Disempurnakan sifat yang empat macam di atas dengan sifat 
"s a b a r' dan lunak lembut, karena lunak lembut dalam perkata
an adalah menjadi kunci bagi setiap hati manusia. Adat mengata
kan, 
"Menahan sudi jo siasek, ulemu bak bintang bakilauan, lauik tak 
kanuah kararto ikan gunuang tak runtuah karano kabuik, bumi 
lapang alamnyo leba, mauleh indak mambuku, mambuhua indak 
mangasan, budi haluih bak lauik dalam, dalam ·nan pantang ka
ajukan. 
Baukua jambo jo jangkau, martabat nan anam mambatasi, langkah 
salai jo ukuran, tagangnyo bajelo-jelo, kanduanyo badantiang
dantiang, malabihi ancak-ancak, mangurangi sio-sio. 
Papatah mengatokan: 

Sarauik tajam batimba, 
tak ujuang pangka manganai, 
sudu-sudu batimba jalan, 
ditakiak kanai gatahnyo, 
Kalangik tuah takaba, 
bumi jo langik nan manani, 
duduak dikampuang jan jumilan, 
kandang buek tumpuan tanyo. 

Batang aua paantak tungku, 
pangkanyo sarang limpasan, 
ligundi di sawah ladang, 
dek indak babungo lai, 
mauleh jokok mambuku, 
mambuhua kalau mangasan, 
budi kalau kalihatan dek urang, 
hiduik indak baguno lai. 
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BAGIAN II. 

TUGASPENGHULU 

Karena seorang penghulu yang telah dipilih anak kemenak
annya adalah pemimpin dari anak kemenakan tersebut, yang 
diibaratkan hari paneh tampek balinduang, hari hujan bakeh 
bataduah kapai tampek batanyo, kapulang bakeh babarito, ku
suik kok kamanyalasai, kok karuah nan kamanjaniahi, hilang 
nan kamancari, tabanam nan kamanyalami, tarapuang nan ka
mangaik, hanyuik nan kamaninteh, panjang nan kamangarek, 
singkek nan kamauleh, senteang nan kamambilai, dalam sagalo 
hal. 

Maka perlu seorang penghulu melaksanakan tugas kepeng
huluannya (kepemimpinannya) dengan penuh kesadaran dan 
kejujuran dan penuh tanggung jawab. 

Tugas seorang penghulu mencakupi dalam segala bidang, 
seperti ekonomi anak kemenakan, pendidikannya, kesehatannya, 
perumahannya, keamanannya, agamanya, serta menyelesaikan 
dengan sebaik-baiknya kapan teJjadi perselisihan dalam lingkung
an anak kemenakannya dan masyarakat nagari. 

Dan tugas-tugas yang tersebut di atas adalah suatu karya 
penghulu dalam memberikan bantuan dan partisipasi terhadap 
lancarnya jalan pembangunan dan lancarnya roda pemerintahan 
di nagari. Kalau tugas dalam lingkungan kaum anak kemenakan
nya ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya menurut hukum 
adat Minangkabau, adalah merupakan bantuan yang tidak sedikit 
artinya terhadap pembangunan dan pemerintahan di daerah kita. 

Pada · pokoknya merupakan tugas pula bagi ninik mamak 
Penghulu di naga:ri-nagari. Maka di dalam adat Minangkabau ada 
em pat rna cam tugas pokok dari seorang penghulu: 

1. Manuruik alua nan luruih, artinya seorang penghulu harus 
melaksanakan segala tugas kepenghuluannya menurut ke
tentuan adat lama pusako usang; yakni meletakkan suatu 
pada tempatnya, yang dilandaskan kepada empat macam 
ketentuan: 
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a. melaksanakan (menurut) kata pusako. 
b. melaksanakan kata mufakat. 
c. kato dahulu batapati. 
d. kato kerpudian kato bacari. 

Empat macam ketentuan adat itu adalah alur pusaka yang 
dijadikan titik tempat bertolak dalam segala persoalan 
di dalam adat Minangkabau. Umpamanya menghukum 
adia, bakato bana, naiak dari janjang, turun dari tanggo. 
Kato pusako ini mempunyai pengertian yang dalam dan 
mempunyai ruang lingkup yang luas sekali dalam hidup 
dan kehidupan manusia di Minangkabau. Apakah memim
pin anak kemenakan korong kampuang, nagari, menyelesai
kan persengketaan, melaksanakan suatu pekerjaan dan 
lain-lain, yang berhubungan dengan orang banyak, hendak
lah menurut ketentuan adat itu sendiri, kalau tidak akan 
membawa akibat dan hasil yang tidak memuaskan, setidak
tidaknya mendatangkan rintangan dan alangan dan melambat
.kan proses sesuatu pekerjaan yang seharusnya kita capai 
dengan segera seperti kata adat tentang kato pusako: 

Mamahek manuju barieh, tantang bana lubang katabuak , 
malantiang manuju tangkai, tantang bana buah karareh, 
manabang manuju pangka, tantang bana rueh karabah, 
tantang sakik lakek ubek, tantang ukua mako dikarek, 
tantang barih makanan pahek, dikapua-kapua lakek 
parma to, 

artinya : berusahalah sejauh mungkin meletakkan sesuatu 
pada tempatnya, berbuat dan bertindak tepat, 
lurus dan benar menurut semestinya, atau dalam 
perkataan lain: naiak dari janjang turun dari 
tanggo. 

2. Manampuah jalan nan pasa, yang disebut di dalam adat, 
jalan pasa nan kaditampuah labuah golong nan kadituruik, 
jangan menyimpang kiri jo kanan, condoang jangan ka mari 
rabah, luruih manantang dari adat yakni kebenaran. 
Seharusnya seorang yang telah jadi penghulu melaksanakan 
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ketentuan yang telah berkampuang bemagari, jalan menurut 
adat ialah dua macam pula: 

a. jalan dunia, yakni: Ba-adat, 
ba-limbago, 
ba-cupak, 
ba-gantang. 

b. jalan akhirat yakni: ber Iman kepada Allah, 
ber Agama Islam 
ber Tauhid, 
beramal. 

Ba-adat dalam hal ini adalah melaksanakan dengan sesungguh
nya dengan penuh kesadaran yang mencerminkan jiwa dan 
tujuan adat itu dalam setiap gerak dan perilaku seorang 
penghulu (pemimpin). 
Seorang yang beradat di Minangkabau harus sanggup merasa
kan ke dalam dirinya apa yang dirasakan oleh orang lain. 
Sehingga menjadilah seorang yang beradat, apakah dia 
pemimpin atau rakyat, orang, yang berbudi luhur dan mulia. 
Karena ini adalah syarat mutlak dalam mencapai kebahagiaan 
lahir dan batin, duniawi dan ukhrawi. 

Ba-limbago, arti lembaga adalah suatu gambaran yang di
namakan akal yang merupakan himpunan dari segala unsur 
penting dalam masyarakat (organisasi). 
Rl.unah tangga adalah suatu lembaga, korong kampuang, 
pesukuan adalah suatu lembaga, nagari adalah suatu lembaga, 
pemerintahan adalah suatu lembaga. Maka seorang penghulu, 
tidak dapat melepaskan diri dari lembaga-lembaga tersebut. 

Penghulu adalah sebagai Kepala Adat dalam Raumnya, 
sebagai pemimpin, dan sebagai anggota kaum. Juga dia 
adalah sebagai bapak dari anak, anggota dari Kerapatan 
Adat Negari, mamak dan kemenakan. 

Kalau seorang penghulu telah melalaikan tugasnya 
sebagai seorang penghulu, maka disebut penghulu yang 
tidak balimbago, atau nyawa tanpa tubuh. Pemimpin tanpa 
rakyat. 
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Ba-cupak, cupak adalah suatu ukuran di Minangkabau yang 
tidak boleh dilebihi dikurangi, dan tidak boleh dirobah. 
Kalau di dalam adat cupak yang paling utama diketahui 
dan dipakai oleh seorang penghulu ialah cupak usali, yakni 
bagairnana, prosedurnya seorang penghulu menyelesaikan 
suatu sengketa anak kemenakan, sehingga dapat mencapai 
hasil penyelesaian yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya 
menurut kemampuan manusia yang diukur dengan cupak 
adat tersebut. 

Maka seorang penghulu harus mempunyai pengetahuan 
dan keahlian dalam menyelesaikan suatu sengketa anak 
kemenakan, dengan cara tidak boleh dilebihi atau dikurangi 
(adil). 

Ber-gantang, gantang disebut dalam adat, gantang nan kurang 
duo limo puluh (empat puluh delapan), sebenamya maksud 
dari ketentuan adat ini ialah seorang pemimpin harus me
laksanakan ukuran yang diturunkan oleh Allat S.W.T. melalui 
Rasul-Nya, mengetahui tentang sifat-sifat Tuhan itu sendiri, 
yakni 'aqaid yang lima puluh, yaitu 20 sifat yang wajib 
pada Allah, 20 sifat yang mustahil pada Allah, dan 4 sifat 
yang wajib bagi Rasul, jumlah seluruhnya empat puluh 
delapan (48). 

Yang dua macam lagi tidak disebut di dalam adat, 
karena dua macam ini teruntuk bagi kehendak Allah dan 
Rasul yakni 1 yang harus pada Allah dan 1 yang harus pada 
Rasul. · 

!alan Akhirat, yakni iman, Islam, tauhid dan ·makrifat. 
Seorang penghulu perlu menjadi seoning yang be!'iman 
dan bertaqwa kepada Allah yang benar-benar melaksanakan 
syariat Islam yang telah diwajibkan dan sekaligUs meng
Esakan Tuhan, dan beramal saleh. Karena penghulu adalah 
sekutu dari Alim Ulama yang akan melaksanakan mak~ud 
pepatah, "Syarak mengatokan Adat mamakai" kepada 
kemenakan yang dipimpinnya. 

Mamaliharo Harato Pusako, mempunyai tangan Harato 
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Pusako. Seorang penghulu mempunyai kewajiban memelihara 
harta pusaka kaumnya dan anak kemenakannya, yang di
sebut dalam ketentuan Adat: 

kalau sumbiang dititiak, patah ditimpa, hilang dicari, 
tabanam disalami, anyuik dipinteh, talamun dikakeh, 
kurang ditukuak, rusak dibaiki. 

artinya: seorang penghulu harus berusaha memelihara harta 
pusaka anak kemenakan dan kaumnya, jangan sampai terjual 
atau berpindah kepada orang lain. Begitu tergadai yang tidak 
menurut syarat yang telah dibolehkan oleh Adat Minang
kabau. Seperti untuk kepentingan pribadi, untuk kepenting
an anak dan istri, tidaklah menurut aturan adat. 
Kecuali boleh digadaikan kalau telah ditemui salah satu 
~yarat menurut adat, seperti: 

Rando gadang tak balaki, 
maik tabujua tangah rumah, 
rumah gadang katirisan, 
adat tak badiri. 

Di mana syarat tersebut terjadi dengan sesungguhnya dan 
tidak ada jalan lain untuk mengatasinya selain dari meng
gadaikan harta pusaka tersebut. 

Pendeknya seorang Penghulu harus berusaha jangan 
s<!.mpai harta pusaka anak kemenakan dan kaum tergadai 
tidak menurut mestinya, menurut kehendaknya sendiri
sendiri. Dan berusaha mencarikan jalan keluar untuk meng
atasinya, dengan mengamalkan maksud pepatah: 

barek samo dipikua, 
ringan samo dijinjiang, 

dehgan jalan bantu membantu dalam kaum tersebut. 
Seorang penghulu harus berusaha untuk menambah 

harta pusaka anak kemanakannya, dengan jalan manaruko 
sawah yang baru atau ladang, atau setidak-tidaknya ber
usaha meningkatkan hasil yang telah ada pada pusaka ter
sebut. 
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Harta pusaka yang merupakan ulayat bagi seorang 
penghulu adalah merupakan daerah territorial dari kekuasaan 
seorang penghulu, di sanalah berkembang anak kemenakan 
hidup dan berkehidupan, berumah dan bertangga, bersawah 
dan berladang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. 

Dengan hasil sawah dan ladang tersebut dapat men
didik anak kemenakan, membangun sekolah dan mesjid, 
membangun rumah, dan sebagainya. 

Kalau ulayat yang tempat bersawah dan berladang ini 
telah terjual dan tergadai oleh seorang penghulu, maka 
habislah daerah kekuasaannya, hilanglah sumber ekonomi 
anak kemenakannya. Dalam adat dikatakan: 
"Suku baranjak, bangso pupuih, manah hilang". 

Suku dari seorang· penghulu· akan hilang dan habis 
dengan berpindahnya hak milik dari ulayat tersebut, ·dan 
lama-lama bangsa dari seorang penghulu akan lenyap dan 
habis, manahpun hancur tidak ,ada tempat bagi keturunan 
di masa datang, pepatah mengatakan: 

Sawah ladang banda buatan, 
Sawah batumpuak dinan data, 
ladang babidang dinan lereang, 
banda baliku turuik bukik, 
cancang latiah ninlak moyang, 
tambilang basi rang tuo-tuo, 
usah tajua tagadaikan, 
kalau sumbiang batitiak, 
patah batimpo, hilang bacari, 
tarapuang bakaik, tabanam basalami, 
kurang ditukuak, ketek dipadang, 
senteang dibilai, singkek diuleh. 

4. Mamaliharo anak kamanakan. 
Tugas penghulu yang keempat ini adalah tugas yang 

berat, tetapi murni dan suci, seorang penghulu yang baik dan 
bijaksana akan dapat memberikan arah kepada anak ke
menakan di dalam segala lapangan kehidupan. Di mana 
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tugas memelihara anak kemenakan tergantung kepada ber
jafannya tugas yang tiga macam sebelumnya secani baik. 
Tanpa dapat menjalankan tugas tersebut seorang tidak akan 
berhasil dalam memimpin anak kemenakan dan kaum, yakni: 
manuruik alua nan luruih, manampuah jalan nan pasa, 
dan memelihara harta pusaka sebagai sumber penghidupan 
dari anak kemenakan terse but, seperti kata pepatah: 

Kaluak paku kacang balimbiang, 
tampuruanglengganglenggokkan, 
baok manurun ka Saruaso, 
tanamlah siriah diureknyo, 
Anak dipangku kamanakan dibimbiang, 
urang kampuang dipatenggangkan, 
tenggang nagari jan binaso, 
tenggang sarato jo adatnyo. 

Dari pepatah adat di atas dapat kita mengerti, bahwa seorang 
penghulu di samping membimbing/memimpin kemanakan
nya, juga dia harus bertanggung jawab memimpin anaknya, 
Dalam diri seorang Minangkabau melekat lima macam tugas 
di dalam dirinya. 

Dia adalah sebagai pemimpin dari anaknya,' pemimpin 
dari kemenakannya, dan pemimpin dari korong kampuang
nya, juga pemimpin di dalam masyarakat nagarinya (Kerapat
an Adat Negari). 

Seorang penghulu yang benar-benar menjalankan tugas 
kepenghuluannya secara baik menurut adat, tugas-tugas 
tersebut di atas akan dapat dijalankannya sekaligus, sesuai 
dengan maksud pepatah di atas. 

Bukan hanya penghulu tahu kepada anak kemenakan
nya semata, tetapi juga dia tahu kepada korong kampuang 
dan nagarinya, serta keluarga di rumah istrinya, dengan 
memimpin dan membimbingnya, tentu saja dengan cara 
pimpinan yang berbeda dengan memimpin anak dan ke
menakan kandungnya scndiri. 

Pimpinan seorang penghulu bukanlah dimaksudkan 
sekedar mengepalai, tetapi mencakup dalam bidang lahir 
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dan batin, mental dan spiritual, seumpama: 
1. ekonomi sawah ladangnya, 
2. pendidikannya, 
3. kesehatannya, 
4. keagamaannya, 
5. pergaulannya, 
6. tingkah lakunya, 
7. kewajibannya terhadap pemerintah sebagai watga 

negara, kewajiban terhadap nagari dan kampung 
halamannya, mencakup adat dan agamanya. 

Seorang penghulu di dalam kaum anak kemenakannya 
dapat mengetahui dengan pasti berapa jumlah anak ke
menakan laki-laki dan perempu~n, yang telah berpendidikan 
dan yang belum. Apakah penghasilan anak kemenakan 
cukup untuk kebutuhc n hidupnya dari tahun ketahun. 

Adakah anak kemenakan membayarkan kewajioan 
terhadap agama dan adatnya, membayark<m kewajiban 
terhadap rumah tangga, korong kampuang dan nagarinya. 
Berapa banyak anak kemenakan yang tidak mempun¥Jli 

;;-

mat a pencaharian. Dan sebab apa yang menyebabkan ku'rartgc 
nya mata pencahariannya. / 

Seorang penghulu harus .mencarikan jalan kehiar dari 
kesukaran-kesukaran yang dialami oleh anak kemenakan. 
Dan harus membuat suatu perencanaan secara menyehiruh 
untuk kepentingan anak kemenakan, baik tentang ekonomi 
dan pendidikannya maupun hal yang lain yang dianggap , 
penting untuk anak kemenakan secara keseluruhan. 

Untuk itu perlu seorang penghulu mempunyai ke
mampuan keahlian untuk menghimpun anak kemenakan 
dan memberikan pengarahan dan penjelasan kepada mereka 
tentang segala persoalan yang berhubungan dengan ke
selamatan mereka lahir batin. 

Memberikan penjelasan tentang program pemerintah 
dan tugas kewajiban anak kemenakan terhadap program 
pemerintah. Sehingga dengan demikian penghulu-penghulu 
merupakan pembantu utama dalam lancarnya jalan Pe-
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merintah di nagari. 
Seorang penghulu di dalam kaumnya berkewajiban 

menjalankan tugas menyuruh anak kemenakan membuat 
kebajikan, dan menjauhi segala larangan, agama (syarak) 
begitupun adat dan undang-undang pemerintah. Seorang 
penghulu harus sanggup mewujudkan tujuan pepatah: 
"Syarak mangato, adat mamakai". 

Pembantu tugas Alim Ulama dalam terlaksananya 
pengamalan ajaran agama Islam di tengah-tengah kaum 
dan keluarga serta masyarakat banyak. 

Seorang penghulu harus sanggup mengembangkan adat 
dan kewi di Minangkabau kepada anak kemenakannya, 
seperti ajaran apa yang dikandung oleh Adat Minangkabau, 
dan apa tujuan dari adat itu dan apa pula akibatnya kalau 
adat itu tidak ditaati oleh masyarakat, anak kemenakan, 
sehingga akhirnya anak kemenakan dapat menerima warisan 
adat tersebut untuk diteruskan kepada generasi selanjutnya. 

Seorang penghulu harus sanggup menyelesaikan setiap 
sengketa yang timbul di dalam kaum anak kemenakannya, 
tanpa menyerahkannya kepada orang ketiga. 
Diapun harus sanggup mengatasi setiap kesulitan yang timbul 
di atas rumah tangga korongan kampuangnya. 

Untuk kepentingan kemajuan anak kemenakan dan 
korong kampungnya penghulu-penghulu harus mengadakan 
sidang (rapat) dengan penghulu lain yang bersangkutan, 
sehingga dapat dipecahkan bersama-sama persoalan yang 
timbul dan terjad!, dan j;lan apa yang harus ditempuh, 
begitupun mengenai sengketa, yang terjadi dalam masyarakat. 

Seorang penghulu berkewajiban memikirkan dan me
mecahkan persoalan pembangunan nagari, . kampung halaman 
dan rumah tangganya, dan mendorong anak kemenakan 
untuk melaksanakan "Barek sapikua, ringan sajinjiang" 
dalam melaksanakan pem bangunan tersebut seperti sekolah, 
kantor, mesjid, surau, rumah, irigasi, jalan raya, kebersihan 
nagari dan kampung. 

Seorang penghulu tidak dapat melepaskan diri terhadap 



sesuatu yang terjadi dalam masyarakat kampung dan nagari
nya, seperti mcmpunyai sifat acuh tak acuh dalam sesuatu 
kejadian, baik atau buruk. Dan haruslah menjadi pimpinan 
yang tulus dan ikhlas dalam membantu setiap kegiatan 
pemerintah di nagari. Sesuai dengan kata pepatah adat 
tentang kewajiban penghulu-penghulu di dalam adat sebagai 
berikut: 

penghulu lantai nagari, 
melantai anak kemenakan, 
melantai rumahjo tanggo, 
melantai koroang jo kampuang, 
melantai balai jo musajik, 
melantai sawah dengan ladang, 
melantai labuah jo tapian, 
kalau malantai sabalun lapuak, 
kalau mamiuteb sabalun hanyuik, 
hari sehari diparampek, 
malam semalam dipatigo, 
siang bahabih hari, 
malam bahabih minyak, 
agak agiahk3.11 ko ulemu, 
mamikia anak kemenakan. 

Kesimpulan: 

Tugas pokok penghulu di dalam adat dapat disimpulkan 
dalam pepatah: 

Manuruik alua nan luruih, 
manampuah jalan nan pasa, 
alua luruih barih barantang 
jalan pasa labuahnyo goloang, 
tidak manyimpang kiri jo kanan, 
luruih m<tnantang barih adat, 

Hanyuik bapinteh, 
hilang bacari, 
tarapuang bakaik, 
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tabanam basilami, 
tingga dijapuik, 
tapaciek dikampuangkan, 
jauah diulangi, 
dakek dikundano. 

Kalau kusuik disalasaikan, 
jikok karuah dijanihi, 
kusuik bulu pauah manyalasaikan, 
kusuik banang carl ujuang jo pangka, 
kusuik sarang tampuo api mahabisi. 

Disuruah babuek baiak, 
dilarang babuek mungka, 
kasudahan adat ka balairuang, 
kasudahan dunia ka akhirat. 

Larangan dan pantangan seorang penghulu. 

Larangan dan pantangan bagi seorang penghulu · di dalam 
Adat Minangkabau dapat dibagi dalam dua garis besar, yaknj: 

1. mengerjakan setiap pekerjaan yang maksiat/mungkar dalam 
pandangan agama dan adat. 

2. mengerjakan peke:rjaan yang salah dalam pandangan undang
undang. 

Di dalam yang demikian disimpulkan dalam kaedah adat itu 
sendiri seperti: 

Hilia malonjak, mudiak mangacau, kiri kanan mamacah 
parang, mangusuik alam nan salasai, mangaruah aia nan janiah, 
bapaham bak kambiang dek ulek, karano misikin pado budi, 
barundiang bak sarasah tajun karano takabua dalam hati ma
rubahi lahia jo batin, maninggakan siddiq jo tabaliah, mamakai 
cabuah sio-sio, kato nan lalu lalang sajo, bak caro mambaka 
buluah, rundiang bak marandang kacang, sabab lidah tak batulang. 

Menurut pandangan syarak (Islam) setiap peke:rjaan yang . 
dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya Muhammad S.A.W. kafir, 
maksiat, takbur, pemarah, pendusta, penipu, pencuri, pezina, 
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pemabuk, penjudi, munafiq, meninggal mengerjakan rukun Islam 
yang lima. Larangan dan panta~gan menurut pandangan adat, 
apa yang dilarang oleh agama Islam juga dilarang oleh Adat Mi
nangkabau, dan mengerjakan peker.}aan yang tidak rnenurut 
Blur dan patut bagi seorang pemimpin/penghulu seperti: 

Memecah belah orang berkeluarga, 
rnenirnbulkan hum hara, pemalas, pemungkiri janji, dan 
rnengerjakan pekerjaan surnbang rnenurut pandangan adat, 
baik dalam berpakaian, rnaupun dalarn perkataan dan per
buatan tingkah laku. 
Penghulu adalah ibarat kayu gadang di tangah padang: 

Nan baurek limbago matah, nan babatang sandi andiko, nan 
badahan cupak jo gantang, nan . barantiang barieh balabeh, nan 
badaun rimbun dek adat, nan babungo mungkin jo patuik, nan 
babuah kato nan bana, inggiran silang jo salisiah, tinggi tampak 
jauah, dakek joloang basuo, tampek maniru manuladan, iyo dek 
urang dinagari. ' 

Setiap perbuatan seorang penghulu, tingkah laku dan pe
rangai akan dilihat dari jauh dan dekat oleh anak kemenakan dan 
akan disorot secara tajam oleh orang banyak. 

Karena penghulu ikutan dalam masyarakat dia hams mem
perlihatkan contoh yang baik dalam setiap tindakan dan perkata
an, dia harus terlebih dahulu mengamalkan perbuata:il-perbuatan 
yang disuruh oleh agama dan adat begitupun terlebih dahulu 

· meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh agama dan adat, kaidah 
adat mengatakan: 

Kalau kulik menganduang aia, 
lapuak nan sampai kapanguba, 
rusaklah tareh nan di dalam, 
kalau penghulu bapaham caia, 
jadi sampik alam nan leba, 
lahia jo batin dunia tanggalam, 
jangan tungkek mambao rabah, 
usah piawang mamacah timbo, 
jangan paga makan tanaman. 
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Dibao ribuik dibao angin, 
dibao pikek dibao langau, 
muluik jo hati kok balain, 
pantangan adat Minangkabau. 

Begitupun setiap pekerjaan dan tindakan yang berlawanan dengan 
empat macam tugas penghulu yang kita sebutkan di atas, yaitu 
manuruik aluah nan luruih manampuah jalan nan · pasa, mamali
haro anak kamanakan mamaliharo harato pusako. 
Maka sangat dilarang di dalam adat bagi seora1,1g penghulu: 

1. Mahukum tak adia, bakato tak bana, kuniang dek kunik, 
lamak dek santan, bak umpamo mambalah batuang, ma
rangkuah gadang kadiri, tunjuak luruih kalingkiang bakaik, 
hati busuak pikiran hariang. lndak mangana mudharat jo 
manfaat, maninggakan siddiq jo tabaliah, memakai cabuah 
sio-sio. 
Nan tabaliah, mamakai cabuah sio-sio. Nan babana kaampu 
kaki, nan · bautak ka pangka Iangan, mahariak maantam tanah 
bataratak bakato asiang, lain di muluik lain dJ hati, indak 
malatakkan sesuatu di tampeknyo, marubahi kato pusako, 
bungkuak saruweh tak takadang, marubah kato mufakat, 
salalu mungkia J>ado janji, indak dari janjang tampek naiak, 
indak dari tanggo inyo turun. 

Tidak membedokan halal haram, hati tak patuah pado 
Allah, maninggakan sifat rang pamimpin, parentah rasul 
tak dituruik, undang balukih tak bapakai, limbago nan 
batuangi, mamakai sifat dangki jo kianat, tak mangamalkan 
rukun Islam nan Limo, indak mangamalkan Rukun Iman 
nan anarn. 

2. Tak tahu dilarangan jo pantang, maninggakan mungkin jo 
patuik, tak mamakai barih jo balabeh, lupo dikorong dangan 
kampuang, lupo di anak kamanakan, aluah tak baturuik, 
adat tak bapakai, nan caro kabau jalang, hiduang kareh 
pambulang tali, cilako kudo bapacu, arang kareh lari pa
nyimpang, labuah sampik kudo panyipak, kapalo tunduak 
talingo tagak. Manyalahi buatan dan tak asang, kato kamu-
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dian bacari-cari, duduak bakisa tagak bapaliang, salalu lunak 
dek baruik minyak, indak suko duduak barundiang, tidak 
namuah tagak bamulah, manyalahi kato nan bana, babana 
dibana surang, ulemu nan kurahg pado doa, iman takilik 
dalam hati. 

3. Marusak liarato jo pusako, gilo manjua jo manggadai, sagan 
bajariah bausaho, badompek di saku urang, bapuro digadai 
sawah jo ladang, indak nan lain nan takana, salain mahabih 
mangamasi harato bando kamanakan, malatak kuciang di 
dapua, manahan jarek di pintu, mancari dama ka bawah 
rumah, karuah aia mangkonyo makan, suko manangguak 
di aia karuah. 

4. Anak kamanakan tak nan tahu, apo lai di cucu piwik ko
rong kampuang tak tatampuah, sidang nagari tak batamu, 
tinggi lonjak gadang galapua, manaruah sifat nan takabua, 
indak batunjuak baajari, anak cucu kamanakan, rumah 
tanggo tak bajalang, mati ayam mati tungau, indak tajalang
jalang lai, elok bak caro karabang talua ayam, sudah tacam
pak ka halaman, indak babaliak naiak lai. 

5. Tak tahu di korong dangan kampuang, alua tak baturuik, 
jalan tak batampuah, toloang menoloang tak dipakai, tidak 
memakai sudi jo siasek, di dalam kampuang jo halaman, 
alek jamu tak baturuik, mati nan tidak bajirambok, barek 
indak sapikua, ringan indak sajinjiang, karajo basamo tak 
sato, kusuik manyalasaikan tak sato, tak tahu di urang 
di kampuang, sawah ladang sarato banda, karajo sagalo tak 
baturuik, elok buruak tak dikatahui nan tumbuah dikorong 
kampuang, nan babana dibana surang, diurang nan bukan 
kasamonyo. · 

6. Karajo nagari tak diuruih, rapek diundang tak nan datang, 
gilo mamulang tiok saat, tak tahu nan tajadi dinagari, baiak 
adat maupun undang-undang, indak ditampuah tampek 
rami, apolai ka surau jo musajik, barek nan tidak sapikulan, 
ringan nan tidak sajinjiangan, jo niniak mamak nan lain di 
nagari, sudi siasek tak dipakai. 
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Rapek adat tak baturuik, rapek pamarentah pun baitu, 
karajo basamo tak nan datang nan babana dibana surang, 
di urang nan bukan kasamonyo, manjadi antimun bungkuak, 
masuak ganok kalua tak ganjia, masuak tak angek kalua 
tak dingin. 

Martabat dan kesempurnaan seorang pengbulu. 

Seorang yang telah diangkat menjadi pengbulu oleh kaum 
anak kemanakannya, akan lebih berwibawa dan disegani, kalau 
dia sebagai seorang pemimpin lebih bisa memimpin dirinya sendiri 
yang dapat dicontoh dan ditauladan oleh masyaiakat anak ke
menakan yang dipimpinnya dalam segala tfngkah laku dan per
buatannya. 

Dan penghulu/pemimpin yang demikian akan merupakan 
pemimpin yang dicintai oleh anak kemenakan dan masyarakat
nya. Maka di dalam ajaran Adat Minangkabau perlu pemimpin 
itu dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mengangkat 
martabat dan gengsi penghulu tersebut, yaitu: 

1. lngek dan jago pado adat. 
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lngek di adat nan karusak jago limbago jan nyo sumbi
ang, urang . ingek pantang takicuah, urang jago pantang 
kamaliangan. Seorang penghulu hendaklah selalu hati-hati 
dalam setiap tingkah laku . dan perbuatannya yang akan 
merusak nama baik seorang penghulu/pemimpin. 

Hendaklah mencerminkan dalam setiap gerak dan 
perilaku seorang penghulu itu, sifat-sifat yang baik dan 
sempurna, umpam,a: perkataannya, duduk, minum makan, 
berjalan, berpakaian yang selalu dapat dicontoh oleh anak 
kemenakan dan masyarakatnya. 
Dia selalu ingat dan hati-hati bahwa dia adalah pemimpin 
yang senantiasa diperhatikan dan dilihat oleh masyarakat. 
Baik budi tutur dan kata yang lemah lembut, berani dan 
tanggung jawab dalam sesuatu tindakan jangan sampai 
seperti kata gurindam: 

"Tinggi lonjak gadang galapua, nan lago dibawah sajo, 



bak ibarat ayam jantan, bakukuak dinan tinggi, gilo 
manuahkan kamanangan, muluik kasa timbangan 
kurang, gadang tungkuih tak barisi, elok baso tak 
manantu, nan bak umpamo buluah bambu, nan ba
tareh tampak kalua, tapi di dalam kosong sajo. 
Mamakai cabuah sio-sio, kecek gadang timbangan 
kurang, kacak batih lah bak batih, kacak Iangan 
lah bak Iangan, ereang gendeang tak bapakai, baso 
basi jauah sekali, malu pun tak ado, bicaro banyak 
kanan kida, indak manunjuak maajari. 

Penghulu yang demikian akan kehilangan harga diri dalam 
masyarakat tidak akan dihormati dan tidak akan berhasil 
dalam pimpinannya, seperti kata patitih: 

Patitih pamenan andai, 
gurindam pemenan kato, 
jadi pamimpin kok tak pandai, 
rusak kampuang binaso koto. 

2. Berilmu, berfaham, bermakrifat, yakin dan tawakkal pada 
Allah. 

Berilmu, pengetahuan tentang rakyat yang dipimpinnya 
tentang soko dan pusako, tentang korong kampung dan . 
halaman serta nagarinya. Berpengetahuan tentang hukum 
adat dan syarak, yang sanggup mengamalkannya dalam 
penyelesaian sengketa yang terjadi dalam lingkungan kaum 
dan nagarinya dan pandai tulis baca. 

Berfaham, merahasiakan apa yang patut dirahasiakan, 
indak taruah bak katidiang, indak baerak bak anjalai, kok 
ado rundiang ba nan batin, patuik baduo jan batigo, nan jan 
labiah didanga urang. 

Bermukrifat, mengamalkan rukun Islam yang lima, 
dengan tulus dan ikhlas dan selalu ingat kepada Allah dan 
meninggalkan segala larangan agama Islam, begitupun Iarang
an adat dan undang-undang Ulemu ba bintang bataburan, 
faham haluih bak lawik dalam, budi nan tidak kelihatan, 
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faham nan tidak namuah tagadai, luruih bana dipegang 
sungguah, seperti kata pepatah: 

Payokumbuah baladang kunik, 
dibao nak urang kakuantan , 
indak namuah kuniang dek kunik, 
bapantang lamak dek santan. 

3. Kayo dan miskin pada hati dan kebenaran. 

4. 
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Seorang penghulu hendaklah mempunyai kesanggupan 
mengarahkan seseorang anak kemenakannya kepada ke
benaran, dia akan berusaha membawa kepada jalan yang baik 
dan benar, diminta atau tidak diminta oleh anak kemenakan
nya. Rendah hati dan pemurah dalam segala bentuk yang 
mengarah kepada kebenaran dan perbuatan yang baik, selalu 
memberikan ajaran-ajaran yang baik dan bermanfaat/ber
faedah. 

Dan sewaktu-waktu seorang penghulu perlu mem
punyai sifat tegas dan bijaksana, dan tidak akan mengambil 
suatu langkah dan tindakan sebelum diminta dan diperlukan. 
Tidak akan datang ke suatu jamU:an tanpa diundang, dan dia 
tidak akan menyelesaikan suatu sengketa yang seharusnya 
tidak menjadi kewajibannya atau tidak pada tempatnya. 

Elok Nagari dek pangulu, 
rancak tapian dek nan mudo, 
kalau akan memagang hulu, 
pandai mamaliharo pintiang jo rna to . 

Murah dan maha pado laku dan perangai yang berpatutan. 

Seorang penghulu pandai bertindak pada saat dan 
waktunya, melihat kepada tempat dan keadaan. Pandai 
menyesuaikan diri pada setiap tingkatan masyarakat, tidak 
merasa rendah diri dalam pergaulan hormat kepada orang 
tu(!., kasih pada anak-anak. 

Bisa berkelakar sewaktu-waktu dengan anak kemanak
an dan masyarakat , mempunyai sifat keterbukaan dalam 
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sesuatu tindakan kepemimpinannya. 
Selalu mentaati setiap keputusan yang telah diambil 

sangat hati-hati dalam membikin perjanjian atau meng
ucapkan janji dengan seseorang. Rajin mengawasi anak 
kemenakan dalam segala bidang kehidupannya. 
Mempunyai sifat yang tegas_ dan bijaksana dalam segala hal. 

Melebihi nan tidak ancak-ancak, 
mengurangi nan tidak sia-sia, 
bayang-bayang sapanjang badan, 
menjangkau sepanjang tangan. 

Berjalan seorang tak dahulu, 
berjalan berdua tak di tengah, 
hemat dan cermat dia selalu, 
martabat yang enam tidak lah lengah. 

5. Hemat dan cermat mangana awa dan akia. 

Selalu mengenal sebab dan akibat, dan mempertimbang
kan mudharat dan manfaat dalam suatu pekerjaan dan 
putusan yang akan dibuat. 

Mempunyai ketelitian yang sungguh-sungguh dalam 
sesuatu perbuatan dan tindakan. Memperhitungkan kemung
kinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam masyarakat 
dalam sesuatu rencana dan pekerjaan. 

lndak mengelakkan galah di kaki, 
indak malabiahkan Iantai bakeh bapijak, 
dek sio-sio nagari alah, 
dek cilako hutang tumbuah. 

Mangana awa dengan akia, 
mangana mufaat jo mudarat, 
dalam awa akia membayang, 
dalam kulik mambayang isi. 

Cawek nan dari mandiangin, 
dibao nak urang ka Biaro, 
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takilek rupo dalam camin. 
inyo dibaliak itu pulo. 

6. Sabar dan ridha memakai siddiq jo tabalia. 
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Seorang penghulu selalu bersifat sabar dan lapang hati, 
tidak pemarah dan angkuh, pemaaf dalam segala keletanjuran 
anak kemenakan dan masyarakatnya. Mempunyai ketenangan 
dalam menghadapi segala hal. Selalu memegang kebenaran 
dan juga tetap mempertahankan kebenaran dan keadilan. 

Bisa meyakinkan orang lain dan masyarakatnya dengan 
sesuatu yang dianggapnya benar dan baik. 
Dan diapun sanggup melaksanakan apa yang dikatakannya 
baik dan benar itu. 

Sabar dalam menghadapi segala sesuatu dalam masya
rakat baik kesulitan maupun bahaya yang menimpanya dan 
anak kemenakannya. Dan senantiasa memusyawarahkan 
sesuatu yang akan diambil tindakan dan yang akan dilaksana
kan dengan anak kemenakannya. : 

Indak bataratik bakato asiang, 
bukan mahariak mahantam tanah, 
pandai ~atenggang dinan rumik, 
dapek bakisa dinan sampik. 

Allah bakarih samparono, 
bingkisan rajo Majo Pahik, 
tuah basabab bakarano, 
pandai batenggang di nan rumik. 

Kalau macam martabat yang enam ini telah dapat di
hayati oleh seorang penghulu dengan sebaik-baiknya, maka 
penghulu tersebut akan bisa menjadi penghulu yang benar
benar "Gadang basa nan batuah ". Yang dikehenda1d oleh 
adat Minangkabau dan yang diharapkan dek anak kemanakan 
dan masyarakat yang membesarkannya, dan akan bertemulah 
kehendak pepatah adat : 

Kamanakan menyam bah lahia, 



mamak menyambah batin 

Dengan mengamalkan secara sungguh-sungguh martabat 
seorang penghulu yang enam macam itu tadi, terjaminlah 
seseorang penghulu dari sifat-sifat yang sangat dibenci oleh 
ajaran adat, begitu oleh pencipta Adat Minangkabau yakni 
ninik Dt. Perpatih Nan Sabatang dan Dt. Ketumanggungan. 

SOKO: 

Nak cincin galanglah buliah, 
nak ulam pucuak manjulai, 
nak aia pencuran tabik, 
sumua dikah aia datang, 
dek licin kilek lah tibo, 
dek kilek cayolah datang, 
kajadi sasi bungo jo daun, 
adat bajalan sandirinyo. 

Bumi sanang padi manjadi, 
padi kuniang jaguang maupih, 
taranak bakambang biak, 
anak buah sanang santoso. 

BAHAGIAN KE-Ill 

SOKO - PUSAKO - SANGSOKO 

Ialah gelar yang diterima turun temurun di dalam suatu 
kaum yang fungsinya adalah sebagai Kepala Kaum/Kepala Adat 
(Penghulu). Dan soko ini adalah sifatnya turun temurun semenjak 
dahulu sampai sekarang menurut garis ibu lurus ke bawah, seperti: 

Soko turun temurun, 
dalam lingkungan cupak adat, 
dalam payuang sapatagak, 
nan basasok bajurami, 
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bapandam bapakuburan, 
di mano batang tagolek, 
di sinan cindawan tambuah, 
di mando tanah tasirah, 
di sinan tambil~g makan. 

PUSAKO: 

Ialah harta pusaka sawah ladang, banda buatan, labuah 
tapian, pandam pakuburan, rumah tanggo, ameh jo perak, sarato 
taranak paliharo. 
Harta pusaka hutan-tanah, sawah ladang, pandam pakuburan 
labuah tapian, rumah jo tanggo, koroang jo kampuang, adalah 
merupakan areal daerah territorial dari kekuasaan seorang yang 
mempunyai gelar pusaka atau ulayatnya, yang mempunyai batas
batas dan luas tertentu (pasupadan). 

Pusako di dalam adat disebut dalam pepatah: Pusako jawek
bajawek. Pusako akan turun temurun diwarisi oleh waris bertali 
darah menurut garis ibu, selama masih ada. Dan dia akan ber
pindah ke tangan lain kalau kiranya waris bertali ibu ini telah 
habis (punah). Lain halnya dengan soko atau gelar pusako, hanya 
diwarisi oleh waris bertali darah saja, andai kata telah punah dia 
akan terputus, tidak digantikan lagi gelar (soko) tersebut, pepatah 
mengatakan: 

"SOKO TETAP, PUSAKO BARANJAK". 

Soko tetap berputar silih berganti dalam lingkungan cupak 
adat, payuang sapatagak dan pusako akan bisa berpindah ke 
tangan lain, karena disebabkan punah, tergadai dan terhibah. 
Berpindahnya harta pusaka dari waris tali darah kepada yang lain 
(karena punah) diatur sendiri oleh hukum adat tentang harta 
pusaka. 

SANGSOKO: 

Ialah gelar kebesaran yang diberi oleh kerapatan bersama 
dengan jalan mufakat, yang sifatnya tidaklah turun temurun se
bagaimana soko. Sangsoko akan dapat berpindah kepada yang lain 
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d~i penjabat semula menurut mufakat yang diambil bersama 
kepada orang yang ditunjuk dan dipilih bersama pula oleh peng
hulu-penghulu yang bersangkutan dalam suatu kesatuan pe
sukuan, atau kesatuan suatu Negari. Tetapi perpindahan ini selalu 
menurut ketentuan adat pula, seperti: 

SIFAT SOKO: 

Sangsoko pakai memakai, 
manuruik barih balabeh, 
sarato mungkin dengan patuik. 

Sifat soko (gelar pusaka), terbagai atas empat sifat, yakni: 

1. Dipakai, artinya Soko (gelar pusaka) tersebut dipaka:i oleh 
kaum yang bersangkutan. Gelar pusaka dalam suatu kaum 
bisa dipakai (didirikan), apabila dalam kaum tersebut telah 
diperoleh-kata sepakat yang bulat ten tang siapa yang akan 
memangku jabatan gelar pusaka tersebut, atau salah seorang 
kemenakan yang laki-laki dari kaum yang bersangkutan 
(bertalian darah menurut garis ibu), yang dipilih bersama
sama oleh anggota kaum soko yang bersangkutan. 

Kalau telah diperoleh kata · sepakat yang bulat, maka 
gelar pusaka tersebut telah dapat dipakai dan didirikan. 
Dan pelaksanaan selanjutnya kepala waris yang tertua meng
ajukan kebulatan kaum ini kepada kerapatan suku. 

Setelah kerapatan suku menerima dengan meneliti 
orang (calon) yang telah diajukan itu tentang: 

a. sifat-sifatnya/pengetahuannya 
b. budi' pekertinya 
c. kepemimpinannya 
d . iktikad baiknya terhadap adat dan agama _ _Islam. 

Dan segala persyaratan yang diharuskan untuk menjabat gelar 
soko (Penghulu). 

Kemudian kerapatan suku meneruskan kebulatan suku 
kepada kerapatan Adat Nagari yang telah disepakati bersama 
untuk menjabat gelar pusaka tadi. 
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Dengan penelitian yang sama Kerapatan Adat Nagari melaku
kan terhadap apa yang diajukan oleh Kerapatan suku yang 
bersangkutan tentang calon tersebut. 

Dan kemudian mengambil kebulatan untuk dapat 
diresmikan penobatan Gelar Pusaka tersebut dalam satu 
upacara menurut adat yang berlaku, dan dengan memenuhi 
segala persyaratan yang berlaku agar nagari setempat dalam 
penobatan seorang menjadi penghulu, yakni: 

Adat samo diisi, 
limbago samo dituang, 
darah samo dikacau, 
tanduak samo ditanam, 
dagiang samo dilapah. 

Setelah melaksanakan segala prosedur tersebut maka resmilah 
seseorang memangku jabatan Sokonya, dan diakui: duduak 
samo randah, tagak samo tinggi, dengan niniak mamak/ 
penghulu negari yang bersangkutan. 
Dan semenjak diresmikan gelar Soko yang bersangkutan, 
maka seseorang yang memangku jabatan Soko itu dipanggil
kan ''DATUK". Dan tidaklah dibenarkan menurut Adat 
Minangkabau menyebut nama kecilnya seperti biasa sebelum 
dia dinobatkan jadi penghulu. 

Seorang mamak, ayah, ibu dari seorang yang telah resmi 
menjabat gelar pusakanya sebagai penghulu, dianjurkan 
tidak menyebut namanya, kecuali dengan memanggilkan 
gelarnya, seumpama, penghulu, datuak, rangkayo. Lebih
lebih lagi kepada orang lain baik besar maupun kecil, tua 
dan muda, laki-laki dan perempuan, mutlak menurut adat 
memanggilkannya dengan gelar. 

Ketentuan ini adalah dalam rangka mentaati permu
fakatan bersama, yang telah diucapkan bersama, dan diakui 
bersama, membesarkan bersama, menganjurkan bersama. 
Dan harus pula ditaati bersama. 

Maka salahlah menurut hukum adat merubah apa yang 
telah disepakati bersama itu, dengan memanggil nama kecil-



nya, sedangkan seseorang itu telah diresmikan bersama
sama dengan suatu gelar pusaka. 

Setiap penobatan seorang menjadi penghulu seharusnya 
mengucapkan sumpah jabatan yang biasa berbunyi sebagai 
berikut: 

"Demi Allah saya berjanji, 
akan menghuku111 adia, 
bakato bana, mamaliharo, 
anak kemanakan, manuruik 
alua nan luruih, manampuah 
jalan nan pasa, mamaliharo harato 
pusako, kusuik kamanyalasai, 
karuah kemampajaniah, mamaliharo, 
anak kemanakan, sara to korong da-
ngan kampuang, sampai ka koto jo nagari 
Peiighulu sabuah hukum, sakato lahia da
ngan batin, sasuai muluik jo hati. 

Umanat samo dipacik, ikara samo diuni. Kalau tidak: 
Ka ateh tidak bapucuak, ka bawah tidak baurek, di tangah 
dilariak kumbang, bak karakok tumbuah di batu, iduik 
anggak mati tak namuah, kanai kutuak kalamullah." 

2. Dilipek: 

Artinya suatu gelar pusaka (soko) dilipek. Terjadin.ya 
gelar pusako dilipek, adalah disebabkan ahliwaris yang 
bersangkutan (waris bertali darah menurut ibu) tidak mem
peroleh kata sepakat yang bulat tentang orang yang akan 
menjabat (memangku) gelar pusakanya itu. 

Maka di' dalam ketentuan -hukum adat apabila waris 
yang bersangkutan dalam suatu gelar pusaka (!:oko) tidak 
mendapat kata yang bulat tentang siapa yang akan me
mangku jabatan gelar tersebut, maka gelar tersebut dilipat. 
Buat sementara pemakaian gelar pusaka tersebut ditangguh
kan, sampai ahliwaris yang bersangkutan mendapat kata 
sepakat. 
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Apabila dik.emudian hari diperoleh kata sepakat antara 
anggota kaum yang bersangkutan maka gelai pusaka tersebut 
dapat dipakai kembali. Dan tidak boleh menurut adat Mi
nangkabau dipaksakan berdirinya gelar pusaka sesuatu kaum 
kalau tidak ada kesepakatan ahliwaris yang bersangkutan. 

Kerapatan Adat Nagari berkewajiban (mamaciak) 
memegang dan menguatkan ketentuan hukum ini tanpa 
mencari ketentuan lain, dengan kata mufakat dan sebagainya. 
Kecuali ahliwaris yang bersangkutan dan suatu gelar pusaka 
mendapat kata kebulatan yang lain bentuknya. ~ 
Seumpama Gadang Balega, tuah baganti, seperti kata kaedah 
Adat: 

Badiri penghulu sepakat kaum, 
Badiri adat sepakat nagari, 
Nak rajo mengisi ke alam, 
Nak penghulu mengisi ka nagari. 

Kalau suatu gelar pusaka yang dilipek menurut ketentuan 
adat yang disebut di atas dan kemudian ternyata diperoleh 
kembali kata sepakat di antara anggota ahli waris yang 
bersangkutan, maka berlaku ketentuan peresmian gelar 
pusaka seperti yang disebutkan di atas. 

3. TATARUAH: 
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Artinya suatu gelar pusaka (soko) yang dalam lingkung
an cupak adat, payuang sepatagak (waris bertali darah me
nurut garis ibu) tidak ada yang laki-laki, hanya keturunannya 
perempuan saja, atau kalau ada laki-laki tidak memenuhi 
persyaratan bagi menjabat gelar seorang penghulu. Umpama 
kurang ingatan, bodoh, gila atau penyakit yang sukar sem
buhnya. Begitupun tidak memenuhi persyaratan lainnya 
yang berlaku dalam suatu negari. 

Maka gelar pusaka yang seperti disebutkan di atas 
disebut di dalam Adat Minangkabau "TATARUAH" putuih 
warih jam tam; 
Biasanya soko yang seperti ini sampai berpuluh tahun baru 

' 1 



dapat didirikan. Dan disebut juga di dalam adat: Mambangkik 
batang tarandam. 

Dan tidaklah dibenarkan menurut Adat Minangkabau, 
meminjamkan gelar pusaka tersebut, memindahkan ke kaum 
lain. Dan dalam hal ini tidak berlaku kata mufakat untuk 
memindah-mindahkannya karena gelar Pusaka (Soko) ter
masuk dalam alua Pusako dan tidak dibenarkan dimufakati. 

Dan pimpinan adat buat sementara waktu dipegang 
oleh penghulu yang berdekatan menurut adat dalam pesuku
an yang bersangkutan (bertali adat). 

Kalau kiranya dalam suatu kaum yang gelar pusakanya 
"TATARUAH" seperti yang kita sebutkan, sedang laki-laki 
ada dari waris yang bersangkutan, tetapi tidak memenuhi 
persyaratan, seperti sakit ingatan, bodoh atau gila, atau 
memakai sifat yang dilarang oleh adat. Untuk menjaga 
keutUhan nama baik penghulu dalam suatu nagari dilaksana
kan· pengangkatannya. 

Dalam hal ini Kerapatan Adat Negari harus meneliti 
dengan sebaik-baiknya, begitupun penghulu-penghulu suku 
yang bersangkutan. Dalam pengangkatan seorang yang 
akan menjabat gelar penghulu (Soko) perlulah diperhatikan 
syarat-syarat penting lainnya, pandai tulis baca, setidaknya 
orang yang masih utuh nama baiknya, dan kewibawaannya 
dan tidak cacat moralnya. 

5. TABANAM: 

Arti suatu (soko) gelar pusaka yang waris bertali darah 
menurut tali ibu menurut adat telah habis (punah), maka 
gelar pusaka tersebut disebut: "TABANAM". 

Ketentuannya menurut Adat Minangkabau "Dianyuik 
ka aia dareh, dibuang ka tanah lakang, salamo dunia takam
bang, nan gala tidak bapakai lai. 

Gelar pusaka yang telah punah keturunannya tidak 
dibenarkan memakainya oleh hukum adat. Dan yang me
nyangkut dengan harta pusaka yang tinggal seperti sawah 
ladang dan sebagainya · akan dipusakai oleh waris bertali 

45 



adat yang terdekat menuruf adat seperti kata pepatah: 
"Soko tetap, pusako baranjak". 

Soko tetap dalam lingkungan cupak adat (W aris bertali 
darah), tetapi harta pusaka boleh beranjak-anjak (berpindah) 
karena lingkungan waris bertali adat, atau kepada anak 
dengan kata sepakat yang disebut hibah di dalam hukum 
adat. 

MEMBANGUN GELAR PUSAKO (SOKO) 

Dalam halaman ini kita uraikan tentang apakah sebabnya 
dan coraknya dan apabila maka gelar pusaka (soko) itu dibangun 
menurut Adat Minartgkabau yang mengakibatkan berdi.rillya 
adat atau ketentuan adat membangun gelar pusako seperti: 

Tabantang tirai langik-langik, 
takambang sipayuang kuniang, 
bakiba marawa basa, 
babuni tabuah larangan, 
manyauik tabuah nan banyak, 
tabuah jumaat panyudahi. 

Bapakai adat batiru batuladan, 
makai' hereang dengan gendeang, 
himbau nan biaso basahuti, 
adat nan samo bapakaikan. 

Darah samo dikacau, 
tanduak samo ditanam, 
dagiang samo dilapah, 
adat diisi limbago samo dituangi. 

1. Hiduik bakarilaan. 
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Artinya seorang pemangku dari satu gelar penghulu 
(Soko) yang usianya telah lanjut, tidak sanggup lagi men
jalankan tugas sebagai penghulu/pimpinan untuk kepenting
an anak kemenakan korong kampung dan nagarinya, dengan 
artinya: 



Bukik lah taraso tinggi, 
lurah taraso dalam, 
adat indak taisi, 
limbago nan tidak tatuangi. 

Karena alasan-alasan yang demikian seseorang memajukan 
permohonan kepada · penghulu-penghulu yang bertalian 
adat dalam pasukuannya (nan sabarek saringan), nan saadat 
salimbago, nan sahino jo samalu. Memohonkan kepada 
kerapatan untuk dapat jabatan penghulu yang dipangkunya 
dipangku oleh kemanakan/ cucu a tau waris yang bertali darah 
menurut adat. 

Setelah dipertimbangkan seperlunya oleh kerapatan 
karena alasan yang dikemukakan, dan kaum yang bersangkut
an atas permohonan tersebut. 
Dengan dasar pertimbangan untuk keutuhan kelembagaan 
ninik mamak dalam kerapatan adat nagari dan pasukuan 
sehingga tidak menjadi kekosongan dari rakyat dan anak 
kemenakan yang diwakilinya, maka hal yang demikian 

. dapat dikabulkan. 
Disebabkan cara yang demikian maka berdirilah soko 

gelar pusaka yang dijabat oleh pemangku yang baru, segala 
sesuatu dilimpahkan kepada kemenakan yang telah -disepakati 
bersama pula, untuk mengurus segala sesuatu yang ber
hubungan dengan tugas seorang penghulu di dalam kaumnya, 
sukunya, dan negarinya sebagai pemimpin anak kemanakan 
dan masyarakat. 

2. Mati Batungkek bodi. 

Teijadinya mati betungk:ek bodi ini adalah disebabkan 
seseorang yang menjabat gelar selaku penghulu (soko) me
ninggal dunia. Dan dalam waktu yang singkat dan tidak 
begitu lama sebagai yang akan mengantikannya telah dapat 
kata sepakat, maka gelar tersebut buat sementara diresmi
kan disebut "BATUNGKEK BATANG BOD/" asal katanya. 

Tentang peresmian pelantikan gelar tersebut dilaksana
kan kemudian setelah selesai upacara doa mendoa, yang 

47 



biasanya setelah tiga bulan kemudian. Dalam masa yang 
belum diresmikan itu telah boleh mengikuti persidangan 
yang berhubungan dengan adat di negari dan pesukuan 
sebagai wakil yang resmi dari gelar yang telah meninggal. 

Kedua cara yang kita sebutkan di atas biasanya ber
laku dalam kelarasan bodi caniago, dan ada juga di sebagian 
daerah berlaku di dalam kelarasan Koto Piliang. 

3. Bapuntiang di tanah sirah/gadang di pakuburan. 

Bapuntiang di tanah sirah gadang dipakuburan, artinya 
seorang yang memangku jabatan gelar penghulu dari satu 
kaum meninggal dunia. Sebelum mayat ditanamkan telah 
dipersiapkan lebih dahulu siapa antara anak kemenakannya 
yang akan memangku jabatan terse but. 

Kemudian setelah mayat selesai ditanamkan maka 
pada saat itu juga diresmikan kepada khalayak ramai bahwa 
yang akan menggantikan menjabat gelar pusaka yang telah 
dipilih dengan persetujuan kaum sebelumnya. 

Dan semenjak itu telah resmi menjadi seorang peng
hulu dan bertugas dengan segala tugas yang pernah dilaksana
kan oleh almarhum sebagai seorang penghulu. Dan peresmi
an mem.irut adat dilaksanakan kemudian, yakni untuk 
memperhelatkannya (menjamu). Hal ini biasa berlaku dalam 

. kelarasan Koto Piliang. 

4. Gadang manyusu gadang manyimpang basiba silangan Iangan. 
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Gadang menyimpang menurut adat adalah suatu gelar 
pusaka yang tidak turun (sangsoko), diberikan dengan kata 
mufakat oleh ninik mamak dalam satu pasukuan kepada anak 
atau orang yang disukai yang berjasa kepada korong tersebut. 
Tetapi gelar yang diberikan ini bukanlah gelar pusaka tinggi 
atau yang diterima turun temurun. Dan disebut juga gadang 
menyusu dan gadang menyimpang di dalam adat. Begitu
pun memberikan gelar muda kepada anak-anak dari lnduak 
bako si Bapak. 



Basiba silangan baju. 

Seorang penghulu yang mexasa di dalam tugasnya 
sehari-hari sangat berat karena telah banyak jumlah anak 
kemenakan, sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk 
mengkoordinasikannya, dan sulit untuk mengawasinya. 
Untuk itu dengan kata mufakat dengan kaum nan salingku
ang cupak adat dan sapayuang sapatagak serta penghulu
penghulu suku yang bersangkutan, diangkatlah seorang 
pembantu yang akan mengkoordinasikan anak kemenakan 
dalam urusan ke dalam daerah atau kaum. 

Sedangkan urusan yang berhubungan keluar, tetap 
dilaksanakan oleh penghulu Soko (Kepala Kaum). Setiap 
tindakan ke dalam anak kemenakan selalu melalui persetuju
an dari penghulu soko tersebut (kepala kaum). 

Dalam hal ini biasanya gelar yang diberikan ini · adalah 
serupa pangkalnya dengan gelar yang asli, kecuali ditambah 
di ujungnya dengan muda a tau tua, . putih a tau hi tam, dan 
sebagainya. Pelaksanaan ini tidak terlepas dari persetujuan 
dari kerapatan Adat Negari. 

5. Mambuek kato nan baru, · artinya membuat gelar baru. 
Berdasarkan kesepakatan segala penghulu di negari (kerapat
an Adat Nagari), ingin memberi gelar seseorang yang di
anggap be:rjasa kepada Nagari tersebut. Dengan kesepakatan 
bersama maka diberikan gelar yang bukan soko, tetapi 
gelar yang dibikin dengan kata mufakat sesuai dengan jasa 
yang diberikan oleh seseorang. 

WARIS DI DALAM ADAT 

Waris adalah bahasa Arab yaitu orang yang seharusnya 
menerima harta peninggalan dari seorang ayah/ibu/istri dan 
sebagainya. Di dalam Adat Minangkabau waris itu adalah: SOKO 
TURUN TEMURUN, PUSAKOJAWEK BAJA WEK. 

Maka menurut Adat Minangkabau Waris terbagai kepada dua 
macam: 
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I. Warih batali Darah (Nasab) 
II. Warih batali sebab (Buek) 

Waris menurut adat Minangkabau adalah orang atau kemenakan 
yang harus menerima harta pusaka peninggalan dari harta kaum, 
seperti sawah ladang, banda buatan, pandam pekuburan, rumah 
tanggo, hutan tanah serta "gelar pusako (Soko)". 

I. WARIH BAT ALI DARAH (PUSAKO). 

Waris bertali darah dalam Adat Minangkabau adalah waris 
yang ditarek dari keturunan ibu, bukan dari tali bapak, ketentuan
nya di dalam adat disebut: 
Warih batali darah ialah, urang nan buliah ditunjuakkan, dakok 
nan buliah dikakokkan, nan sapayuang sapatagak, nan saling
kuang cupak adat, dan terbagi dalam dua macam: . 

1. Warih nan saluruah. 
2. Warih nan kabuliah. 

dan disebut juga warih nan saluruah dan warih nan kabuliah ini 
"WARIH PANGKEH". 

1. Warih nan saluruh ialah : Jauah nan buliah ditunjuakkan, 
ampiang han buliah dikakokkan, saluruah kateh saluruah 
ka bawah, ampek kateh, ampek ka bawah. Artinya, seluruh 
anggota kemenakan, adik dan kakak, cucu, piwik, cicik, ibu, 
mamak, atau laki-laki dan perempuan dari satu lingkungan 
cupak adat, atau payuang yang satu dari soko (gelar pusaka), 
disebut di dalam adat batali darah dari tali itu. 
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Dan seluruh anggota-anggota kaum yang disebutkanlah 
yang berhak menerima warih, baik harta pusaka tinggi, sawah 
ladang, hutan tanah, maupun gelar pusaka (soko). Dan ini 
pula yang dimaksud oleh "kato pusako manuruik adat". 
BatUang tumbuh dibuku, karambia tumbuah di mato, tuneh 
tumbuah di tunggua, nan batunggua bapanabangan, nan 
basaso bajurami. 
Soko buliah disokoi, pusako dapek dipusakoi, arti: Gelar 
pusaka dapat digantikan, dan harta pusaka tinggi dapat 
dipusakai. 



Dan anggota kaum yang laki-laki dari warih nan saluruh ini 
yang berhak menggantikan (mempusakai) gelar (soko) kaum 
tersebut. Dengan perkataan 1~ yang dapat menjadi peng-
hulu menggantikan gelar pusako tersebut. . 

Seluruh pusako hutan tanah, 8awah ladang, rumah 
tanggo, labuah tapian, pandam pakuburan daii lingkungan 
kaum atau soko tersebut, dipusakai atau diterima secara 
turun temurun oleh anggota kaum laki-laki dan perempuan 
tanpa ada kecualinya, yang sifatnya menurut Adat: Bungka 
tak bakapiang minyak tak babagi, 
Sakutu tak babalah, hak bapunyo ganggam baruntuak. 
Artinya: seluruh peninggalan dari seorang penghulu dari 
harta pusaka yang kita sebutkan adalah milik dari anggota 
kaum tersebut yang· sifatnya bersama. Dan harta yang begini
lah yang tidak dijual dan diberikan. 

2. . Warih nan kabuliah, artinya: Pada mulanya warih nan kabuli
ah ini adalah berasal dari warih nan seluruh juga. Tetapi 
karena alam bakalebaran, anak buah bakambangan, maka 
salah seorang atau beberapa orang dari ~ggotanya ingin 
pindah ke tempat lain (negeri lain) untuk meluaskan keturun
an dan melanjutkannya. Dengan persetujuan bersama dari 
anggota yang pindah ini manaruko sawah dan ladang, mem
buat rumah dan tanggo, membuat labuah jo tapian mencari 
pandam pakuburan. Sehingga akhirnya merupakan suatu 
kesatuan kaum yang jumlahnya telah besar pula. 
' Untuk memimpin anggota kaum yang berpindah ini 
dengan kata mufakat didirikan pula gelar pusako (soko) 
yang gelarnya sama dengan gelar soko yang ditinggalkan 
di negeri pertama. 

Umpamanya: Datuk Bandaro di tempat yang pertama 
maka di tempat yang kedua atau selanjutnya didirikan gelar 
Soko Datuk Bandaro, dengan ketentuan yang sama pula, 
nama suku, nama kaum begitupun aturan adatnya. Maka 
kaum yang begini anggotanya disebut Warih nan kabaliah 
dari kaum asalnya. 

Secara timbal balik dapat menggantikan gelar pusako 
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yang bersangkutan, begitupun tentang harta pusaka kapan 
diperlukan. Umpamanya: punah kaum yang pertama dapat 
(boleh) menjemput anggota kaum di tempat yang kedua 
untuk menyambung keturunan dan selanjutnya untuk 
mendirikan soko dan begitu pula sebaliknya. 
Untuk menghilangkan keragu-raguan di belakang hari di
laksanakan dalam hak ini fatwa adat: Jauah cinto mancinto, 
kok dakok jalang manjalang, supayo tali nan jan putuih, 
jajak nan jan lipuih, jauah nan buliah ditunjuakkan, dakek 
nan buliah dikakokkan. Dan akibatnya: Nan tak ragu karano 
banyak, nan tak lupo karano lamo. 

· Karena rasa kekeluargaan di dalam adat apa lagi satu 
keturunan, satu gelar pusako, satu ulayat pada mulanya, 
maka .adat menganjurkan dilaksanakan "jalang manjalang" 
antara kaum yang bersangkutan secara timbal balik. 

Cara-cara yang seperti di atas di dalam adat disebut 
panjang n~ bakaratan, laweh nan basibiran, gadang nan 
bakabungan (babalahan) ke negari lain. Dan tentang harta 
pusaka diatur sendiri oleh adat, tidak dibenarkan untuk 
dipindahkan kalau telah punah salah satu kaum yang ber
sangkutan, dengan ketentuan "kabau mati kubangan tingga, 
ruso malompek baluka tingga" tidak dibenarkan memindah
kan harta pusaka tersebut. Hanya dibolehkan: "jauah ba
ulangi, dakek bakundanoi" Diurus langsung oleh kaum yang 
tinggal dengan melanjutkan keturunan dengan jalan mem
bawa gantinya yang barn dari dua kaum yang bersangkutan. 
Pada warih nan kabuliah ini berlaku pula apa yang berlaku 
tentang warih pada warih nan saluruh, dan pelaksanaannya 
diatur sendiri oleh adat setempat (adat teradat). 

II. WARIH BATALI SABAB. 

Warih batali sebab adalah karena ada sebab yang mengakibat
kan menjadi warih dari suatu kaum. Ketentuan warih batali sabab 
di dalam Adat Minangkabau: "Soko tak dapek disokoi, pusako 
buliah dipusakoi" Artinya: Gelar pusaka Tinggi (Soko) tidak dapat 
digantikan, tetapi harta pusaka Tinggi, sawah ladang, hutan tanah, 
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rumah tangga, pandam pakuburan, labuah tapian dapat diterima 
atau dipusakai (diwarisi). 

Tetapi dalam mewarisi (mempusakai) menerima harta pusaka 
berlaku ketentuan : "tagantuang manuruik alua jo patuik" dan 
tidak terlepas dengan kata mufakat, tentang mewarisi harta 
pusaka tersebut. 
Dan warih batali sebab ini terbagi atas tiga: 

1. Warih sabab batali Adat, 
2. Warih sabab batali Buek, 
3. Warih sabab batali Budi. 

1. Warih sabab batali adat: 
Warih sabab batali adat adalah suatu kaum dapat me

warisi (menerima) harta pusaka karena disebabkan bertali 
adat. y akni suatu kaum yang telah berlainan gelar soko
nya (Gelar · Pusaka Tinggi) dalam satu lingkungan kesatuan 
adat. 
Umpamanya dalam suatu kampung 'ada tiga orang peng
hulu (3 gelar soko) yang tiga penghulu ini mempunyai 
ulayat dan pusaka masing-masing. 

Dan sudah pasti orang yang bertali adat ini harta pusa
kanya, hutan tanah, berdekatan (sesupadan) yang disebut 
oleh adat ''Harato penghulu salakuak", artinya berhimpun 
dalam tentorial yang satu (salakuak). Karena nenek moyang 
orang dahulu menaruko sawah dan ladang, dan membuat 
banda sa-wah, seluruhnya diketjakan secara bersama. Dan 
tali adat ini mempunyai kesatuan hukum yang diikat oleh 
seraso, semalu, seadat, sekorong-sekampuang, selabuah, seta
pian. 

Maka dari itu tiga kelompok kaum yang dikepalai 
masing-masing oleh tiga orang penghulu (gelar soko), pada 
hakekatnya adalah diikat oleh satu kesatuan dan kekerabat
an, disebab hukum, raso, malu, dan adat. 
Dan setiap peketjaan dilaksanakan bersama-sarria dengan 
istilah "Barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang". 

Oleh sebab itu di dalam hukum adat Minangkabau 
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tentang waris, di antara tiga orang penghUtu (soko) dapat 
bertirnbang punah. Umpama kalau Dt. A telah punah, 
harta pusaka dengan sendirinya dapat dipusakai oleh Dt. B 
dan seterusnya, sesuai dengan tali adat pada mulanya, mana 
yang lebih hampir, yang disebut di dalam adat: "Nan bajari, 
nan batampek. Nan baeto nan badapo" Dan inilah yang . 
dimaksud dengan menuruik alua patuik. 

Apa saja yang akan dilaksanakan di dalam kaum yang 
tiga orang penghulu ini senantiasa dimufakati dan dimusya
warahkan, baik tentang mengetjakan sawah dan ladang ber
helat berkenduri. Karena disebabkan diikat oleh: sabarek 
saringan, sahino samalu, sakorong -sakampuang, salabuah 
satapian, saadat salimbago. 

Dan kalau tetjadi pagang-gadai haruslah dilaksanakan 
dalam lingkungan penghulu yang tiga ini. Diusahakan agar 
jangan berpindah pagang-gadai ke suku lain, karena a~at 
di bidang harta pusaka menentukan sebagai berikut: 

"Harato salingka suku, Adat salingka Nagari". 
Yang dilaksanakan secara: "bajanjang naiak, batanggo turun" 
Maksudnya ialah agar harta pusaka dari ulayat kesatuan 
korong kampuang tersebut tidak berpindah ke tempat atau 
ke suku lain, dalam rangka menjaga kesatuan dan keutuhan 
tentorial areal ulayat dari setiap penghulu yang bersangkutan. 

Kendatipun demikian tentang Gelar Pusaka (soko) 
tidak dapat waris-mewarisi kecuali harta pusaka. Dari hal 
ini kita dapat kesimpulan bahwa soal Soko (Gelar pusaka 
Tinggi) tidak dapat berpindah dari kaum semula kepada 
kaum yang lain, dan bahwa soal (soko) adalah merupakan 
persoalan yang sangat diutamakan di dalam adat, yang 
merupakan lambang kesatuan dari satu kaum di dalam adat 
(prestise). Sedang harta pusaka yang merupakan daerah 
tentorial adalah diolah secara bersamaan secara timbal 
balik dengan jalan: "barek samo dipukua, . ringan samo 
dijinjiang", maka dapat diterima oleh lingkungan kaum yang 
dalam kesatuan tersebut, karena merupakan hak milik 
bersama yang telah diberikan kepa:da masing-masing peng-



hulu untuk memilikinya dan menguasainya yakni "hak 
bapunyo, ganggam bauntuak". 

2. Warih Batali Buek 
Warih batali buek di dalam adat adalah yang dibuat 

bersama dalam satu lingkungan suku bersama-sama dengan 
kata mufakat, untuk menjadikan seseorang memiliki dan 
mewarisi harta pusaka dari seorang penghulu. Umpamanya 
anak dari seorang penghulu dalam satu pasukuan ill kampung 
lain. Karena penghulu ini telah punah tidak ada keturunan 
lagi sedang harta pusaka banyak. Dia ingin menurtinkan 
harta pusaka ini kepada anaknya, dengan jalan menjadikan 
anak itu kemenakan sepanjang adat. Dan disepakati oleh 
ninik mamak yang lain, maka anak tersebut menjadi waris 
batali buek. 

Dan juga teJjadi kepada orang lain yang bukan anak, 
dan tidak kemenakan se kampung, sepesukuan. 
Karena sangat besar jasanya kepada penghulu yang ber
sangkutan, dia ingin menjadikan orang ini kemanakan se
panjang adat, dengan memberi hak pada harta pusakanya, 
dan temyata penghulu ini telah habis keturunannya (punah). 
Setelah dapat kata sepakat dengan penghulu-penghulu 
dalam suku tersebut, maka orang yang diberi dan menerima 
harta pusaka disebut: 
,Warih batali buek, 

Hal yang demikian disebut di dalam adat manitiak 
baru ditampuang, maleleh baru dipalik, tagantuang ateh 
kato mufakat, baru dia sah menjadi "Warih batali buek". 

3. Warih batali Budi. 
Seseorang yang pada mulanya tidak ada sangkut paut 

baik tentang jasa, maupun kekeluargaan datang kepada 
seorang penghulu. Dan dengan kata sepakat orang yang 
datang ini diambil menjadi kemenakan. Dan setelah dia 
mati penghulu yang bersangkutan, maka hartanya diterima 
oleh orang yang datang ini, maka yang seperti ini disebut 
warih batali budi, sangkut paut dengan seorang penghulu 
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bukan karena adat, bukan karena suku, bukan karena anak, 
tetapi karena budi. 

Ketiga macam warih batali sebab yang telah kita sebut
kan di atas, di dalam hukum adat hanya dapat mempusakai 
(mewarisi) harta pusaka tinggi. Hal ini terjadi kalau seseorang 

· penghulu telah punah. Dan pelaksanaannya selalu dengan 
kata mufakat dengan penghulu-penghulu yang bertali adat 
dalam pesukuan yang bersangkutan. 

Dan tidak dibolehkan oleh kaum adat Minangkabau 
warih batali sabab yang tiga macam ini menerima (mewarisi) 
gelar pusako tinggi (soko), seperti kata pepatah adat: 
"Soko tetap, pusako baranjak" Soko tetap dalam lingkungan 
cupak adat (warih batali darah menurut adat) Dan harta 
pusaka boleh baranjak (berpindah) kepada warih batali 
sabab yang tiga macam tadi. Tetapi seluruhnya dilaksana
kan dengan kata mufakat. Dan terjadinya bisa pada orang 
yang telah punah. 

Ketentuan-ketentuan adat dalam bidang Soko jo pusako 
perlu ditaati oleh penghulu-penghulu dalam negari di Minang
kabau, karena tidak kurang menimbulkan sengketa yang 
ruwet dan rumit untuk menyelesaikannya. Tetapi kalau 
secara sungguh-sungguh dituruti ketentuan Hukum Adat 
tidaklah akan menimbulkan sengketa, karena "Hukum 
menanti, sangketo mendatang". Karena ketentuan yang 
telah ada tidak akan bersengketa kalau ditaati dan dituruti 
secarajujur dan taat asas "Manuruik alua nan luruih". 

PUSAKO 

Sebagaimana telah kita terangkan sebelumnya bahwa pusako 
adalah: harta pusaka tinggi, seperti sawah ladang, banda buatan, 
labuah tapian, rumah tanggo, pandam pekuburan, hutan tanah 
yang belum diolah, adalah ulayat (wilayah sebagai tentorial dari 
kekuasaan seorang penghulu atau Pemimpin/Kepala Adat) atau 
kaum di dalam Adat Minangkabau. 

Di atas tanah tersebutlah berkembangnya rakyat yang terdiri 
dari anak kemanakan penghulu yang bersangkutan dan tempat 
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adanya daerah suku' tempat bangsa dari seorang penghulu ber
kembang dan berdiam dan bertempat tinggal. 

Dan harti pusaka adalah merupakan amanah yang diterima 
dari orang-orang tua dan nenek moyang yang harus dijaga dan 
diterusk.an kepada generasi selanjutnya sesuai dengan ketentuan 
hukum adat yang berlaku. 

Untuk itu adat memberikan ketentuan dengan hukum tanah 
Pusaka (Ulayat tersebut): 

Manah jan pupuih 
bangso jan hilang, 
suku jan baranj ak 
jua indak dimakan bali, 
sando indak dimakan gadai. 

Maksud pepatah di atas, penghulu-penghulu yang bersangkutan 
haruslah berusaha sejauh mungkin agar tidak menggadaikan, 
apalagi menjual atau memberikan kepada orang lain harta pusaka
nya (ulayatnya). 
Karena hal yang demikian akan mengakibatkan hilangnya manah 
dari orang tua, baranjak (berpindah) suku ke suku lain. Seorang 
pemimpin harus mempertahankan hak ulayat (wilayahnya) yang · 
merupakan daerah kekuasaan itu jangan berpindah ke suku lain 
dengan perkataan (kebangsaan lain), kecuali untuk kepentingan 
pembangunan dewasa ini. 

Karena berpindah suku akan menghilangkan nama bangsa 
dan hilangnya manah dari orang tua, dengan berpindahnya hak 
milik itu kepada orang lain. 
Akibatnya anak kemenakan akan kehilangan daerah tempat dia 
diam dan berkembang. Tempat dia bersawah berladang (bereko
nomi) berumah tangga dan berkubur. 

JUALBELI 

Istilah jual bell di dalam Adat Minangkabau tidak dikenal 
sama sekali tentang harta pusaka Tinggi, karena mengakibatkan 
apa yang telah kita terangkan di atas itulah yang disebut dalam 
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adat: "Jua indak dimakan beli, sando indak dimakan gadai". 
Kalau kita temui di dalam Adat Minangkabau jual beli 

seperti "jua bapalalu, gadai bapacik". Jual di sini bertujmin kepada 
pusaka rendah. Y~mg telah diperdapat kemudian dengan jalan 
dibeli, dibuat sendiri, artinya diperdapat dengan tambilang ameh. 

Karena menjual harta pusaka tinggi akan mengakibatkan 
habisnya ulayat oerpindah ke tempat atau bangsa lain, dan hilang
nya daerah tempat anak kemenakan hidup dan berkehidupan. 
Yang seharusnya diperkenankan dengan segala daya dan upaya 
para penghulu atau pemimpin. 

Ketentuan ini akan berlaku pula terhadap ulayat suku dan 
ulayat nagari, jangan sampai berpindah ke daerah lain, karena 
akan mengakibatkan hilangnya daerah dari suatu negari, dan 
mungkin lama kalau jual ini berlaku akan menghilang nama negari 
itu sendiri. Karena semua daerah ulayat telah berpindah ke nagari 
lain. 

Dan nagari yang bersangkutan akan merupakan daerah 
ekspansi nagari lain, rakyat akan kehilangan daerah tempat hidup 
dan mencari kehidupan seperti berumah dan berladang. 

PAGANG GADAI. 

Pagang _gadai di dalam Adat Minangkabau dibolehkan, dengan 
syarat-syarat yang diatur sendiri pula oleh adat yang bermaksud 
tidak tetjadi penyimpangan dari maksud yang terkandung dari 
arti tanah pusaka dan ulayat yang kita terangkan di atas. 

Karena pagang gadai berfungsi · sosial tolong-menolong di 
dalam adat, untuk suatu keperluan tertentu menurut adat, maka 
dibolehkan oleh adat dengan syarat: 

1. Rando gadang tak balaki. 

Seorang anak kemenakan yang akan dipersuamikan 
telah liwat umuinya sedangkan untuk suami belum dapat. Maka 
untuk keperluan tersebut dlbolehkan menggadaikan kepada: 
"tali adat yang berdekatan di dalam persukuan" secara berjanjang 
naiak bertanggo turun. Dalam hal ini jarang tetjadi karena se
orang perempuan di dalam adat biasanya diberi oleh bakal suami-
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nya, untuk keperluan perkawinan, dan dibantu oleh sibapak anak 
yang bersangkutan dan disokong oleh mamaknya, dengan istilah 
"Anak dipangku, kemanakan dibimbiang". 

2. Maik tabujua ta11.gah rumah. 

Salah seorang · dari anggota kaum baik laki-laki maupun 
perempuan meninggal dunia, sedangkan uang untuk biaya kain 
kapan tidak ada sama sekali, maka menggadai dibolehkan untuk 
keperluan tersebut. 

Tetapi kejadian inipun jarang tetjadi, karena tentang ke
matian diatur sendiri oleh adat, seperti: ''Mati bapak bakapan 
anak, mati anak bakapan bapak", pertamo dipitih nan babilang, 
kaduo dikain nan bacabiak. 

3. R umah gadang katirisan. 

Rumah Adat yang telah tiris dan hampir runtuh di mana 
rumah gadang adalah rumah adat dan milik bersama yang harus 
diketjakan bersama dan diperbaiki bersama. Untuk keperluan 
itu yang tidak ada sama sekali, maka di dalam adat dibolehkan 
menggadaikan harta pusaka tinggi. 

Tetapi inipun jarang teJjadi karena setiap anggota kaum 
yang bersangkutan dengan rumah adat tersebut adalah berke- · 
wajiban secara bersama-sama memperbaikinya dengan jalan 
mengumpulkan uang atau bahan-bahan untuk memperbaikinya. 
Dan menjadi tanggung jawab moral dari setiap anggota kaum 
yang bersangkutan. 

4. Adat tak badiri. 

Di dalam suatu kaum ditemui sebab untuk membangun 
soko (gelar pusako), karena mati batungkek budi, hiduik bakari
laan, bapuntiang di tanah sirah, dan sebagainya, yang adat perlu 
diisi, limbago paralu dituangi. 

Sedangkan perongkosan tidak ada untuk pelaksanaannya 
tidak ada perongkosan dengan jalan menggadaikan harta pusaka 
tinggi, maka hal ini dibolehkan oleh Adat Minangkabau. 

Tetapi hal yang seperti inipun jarang kejadian, karena Soko 
yang akan didirikan adalah milik bersama dan kebesaran bersama 
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dan penghulu bersama, yang seharusnya pula harus dipersamakan 
tentang pernbiayaan rnenegakkannya kernbali secara adat. Bukan 
dibebankan lianya kepada orang atau caion yang akan rnernangku 
jabatan penghulu tersebut. 

Setiap syarat-syarat yang ernpat rnacarn yang telah disebut
kan dapat dilaksanakan rnenggadaikan harta pusaka tiitggi, yakni 
sawah dan Iadang saja, kalau benar telah diternui syarat-syarat 
yang kita sebutkan, seperti kataadat: 

Lah tasasak ikan ka arnpang, 
lah tasasak kijang ka rirnbo, 
rnahawai sahabih raso, 
mangaruak lah sahabih gauang, 

Dan keseluruhannya tidak terlepas dari kata rnufakat yang sem
purna bulat tanpa dilaksanakan. Dan syarat tersebut benar-benar 
'diternui secara sungguh-sungguh dalam kaurn yang bersangkutan. 
Kalau tidak: tidaklah dibenarkan menggadaikan harta pusaka. 
Kalau dilaksanakan juga berarti seorang penghulu atau kaurn 
yang bersangkutan rnelurnpuhkan sendiri ekonorni anak ke
rnenakannya yang seharusnya dapat dibangun bersarna-sarna 
dan dipelihara bersama. Sedangkan tugas seorang penghulu di 
dalam adat adalah untuk rnernelihara harta pusaka, salah satu 
dari tugas yang ernpat dalam kepernirnpinan seorang penghulu. 

HIBAH (Pernberian) 

Di dalam adat Minangkabau karena ajarannya selalu berdasarkan 
budi, yang lahir dalam bentuk raso dan pareso, rnalu dan sopan 
sesamanya. Maka hibah berlaku di dalam hukum adat Minang
kabau yang artinya adalah pernberian. 

Karena adat sangat rnengutamakan kelangsungan dari harta · 
pusaka tinggi ini untuk dilanjutkan kepada anak cucu di belakang 
hari rnaka adat mernbagi hibah (pemberian) ini dalam tiga rna cam: 

1. Hibah laleh, 
2. Hibah bakeh, 
3. Hibah papeh. 
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1. HIBAH LALEH 
Di dalam Adat Minangkabau hanya kepada anak dari seorang 

yang menguasai harta pusaka tinggi. dari suatu kaum yang telah 
punah (atau habis keturunan bertali darah menurut adat), atau 
kepada kemenakan yang sepesukuan. Yang akibatnya tidak ber
pindah manah dan suku, serta bangsa ke suku lain. Hibah ialah 
berlaku kepada anak kandung dengan ja).an menjadikan · anak 
kandung tersebut menjadi kemenakan tetap tinggal dan hidup 
berketurunan di dalam suku dan keluarga korong kampung pusaka 
yang dihibahkan oleh sibapak, yang disebut di dalam istilah 
adat "dihanyuik ka aia dareh, dibuang ka tanah lapang, salamo 
dunia takambang, nan harato tidak babaliak lai. 
Atau kepada orang yang sangat dicintai karena jasanya dan se
bagainya. 

2. HIBAH BAKEH 
Harta ·pusaka yang dihibahkan/diberikan oleh seorang bapak 

yang telah punah (habis) keturunannya kepada anak kandungnya. 
Yang sifatnya hanya pemberian itu berlaku selama umur anak 
yang ditunjuk atau semua anak-anaknya laki-laki/perempuan. 
Setelah anak meninggal dunia pula, atau seluruh anak-anaknya 
meninggal, maka harta pusaka tersebut kembali dengan sendirinya 
kepada suku yang bersangkutan dan penguasaan selanjutnya 
diteruskan oleh kemenakan kandung sepesukuan, dan selanjutnya 
kepada anak cucu yang akan datang. Dalam istilah adat disebut 
ketentuannya, seperti: 

Kabau mati kubangan tingga, 
baju tasaruang kanan punyG, 
kariah baliak ka sarangnyo, 
harato pulang ka pangkanyo, 
siriah pulang kagagangnyo. 

3. HIBAH PAMPEH 

Harta pusaka tinggi. yang diberikan oleh seorang penghulu 
kepada anak atau orang lain, mungkin karena banyak harta pu
saka, atau mungkin karena punah, maka dibolehkan oleh adat·. 
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Tetapi diberikan pampasannyo, berupa uang atau emas yang 
dinilai jumlahnya. Nan setelah jangka waktu yang ditentukan 
telah habis waktunya, maka anak kemenakan yang bersangkutan 
dapat menerima kembali harta pusakanya yang dihibahkan itu 
dengan memberikan pampasan (tebusan). Disebut dalam istilah 
adat ketentuan tentang Hibah Pampeh ini, seperti: Manjua indak 
saharagonyo, mambali indak jo sapatuiknyo. 
Biasanya harga tersebut nilai harganya dengan uang dilebihkan 
dari yang sebenarnya. Dan berlakulah di sini jiwa dari pepatah 
adat: Anak dipangku, kemenakan dibimbiang. Anak mendapat 
sedikit kelebihan uang dari harta pusaka tinggi yang dipampeh 
dari kemenakan. Dan kemenakan memiliki kembali harta pusaka 
tinggi kaumnya, untuk dilanjutkan menurut semestinya kepada 
anak cucu di belakang hari. 

Di dalam pagang-gadai dan hibah yang tiga macam ini, 
sangat memerlukan kata mufakat, dari anggota kaum yang ber
sangkutan dari pusaka tinggi yang akan digadaikan dan dihibahkan 
itu. Sehingga tidak mungkin terjadi penyimpangan tentang harta 
pusaka tentang gadai dan hibah. Seperti menggadaikan dan meng
hibahkan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, seperti 
kata adat "Gadai bapamanciak, hibbah basitahu-tahu". Untuk 
tidak timbul perselisihan dan persengketaan dalam pagang gadai 
ini, di dalam adat diatur begitu rupa dengan telii, yakni sepakat 
orang yang akan menggadaikan, dan kesepakatan dari ahli waris 
yang bersangkutan dari kedua belah pihak inilah yang dipacik 
( dipegang) oleh penghulu-penghulu dan niniak mamak dalam 
pasukuan yang bersangkutan. 

Berpedoman kepada sifat-sifat yang harus dipunyai oleh 
seorang penghulu, yakni benar, jujur, cerdik, dan sebagainya, 
maka tidaklah akan timbul persengketaan tentang pagang gadai 
tersebut, walaupun telah teratur tahun, asal dituruti ketentuan 
tentang gadai harta pusaka ini seperti: menghadiri jihat (pasu
padan) yakni orang-orang yang merupakan jihat dari harta pusaka 
yang digadaikan sebagai saksi, yang mempunyai tanggung jawab 
moral untuk memegang dan mematuhi apa yang telah tetjadi 
tentang harta pusaka sepadannya, umpamanya, tergadai, berapa 

62 



piringnya dan di mana tempatnya dan berapa pula harga gadainya. 
Dan tanggung jawab jihat yang empat ini dikuatkan pula 

oleh ninik mamak (penghulu) yang bersangkutan dari harta pusaka 
tersebut, dan juga oleh penghulu orang tempat menggadai (me~ 
magang) begitupun oleh penghulu-pengliulu jihat _yang empat. 
Dan selanjutnya menjadi tanggung jawab moral bagi orang yang 
menghadiri dan melihat pelaksanaan gadai ini meneruskan (me
wariskan) kepada anak kemanakannya masing-masing untuk 
tetap dipegang sebagaimana yang semestinya. 

Untuk itu dalam adat diperlukan: 

1. Basitahu-tahu, baik oleh yang menggadaikan, maupun oleh 
yang memagang, dan begitupun jihat yang empat dengan 
harta pusaka tersebut. 

2. Dua tahun cukup ketiga. Maksudnya ialah, suatu penggadai
an harta pusaka yang telah disepakati bersama itu, hendaklah 
dalam masa dua tahun lebih, ditebus kembali oleh yang 
punya pusaka. Dan mungkin saja ada kesulitan karena belum 
ada kesanggupan umpamanya, maka adatpun mengatur 
ketentuannya tentang yang demikian, yaitu: 

a. dua tahun cukup, keti~ (dua tahun lebih sedikit) 
dianjurkan untuk menebus kembali. 

b. dialihkan, kepada orang lain menggadaikannya. 
c. dipadalam, artinya kalau tidak bisa menebus harta 

tersebut karena belum ada kemampuan umpamanya, 
maka boleh ditambah jumlah harga gadai sepatutnya. 
Baik menebus kembali, maupun memindahkan gadai 
harta tersebut kepada orang yang lain haruslah di
ketahui oleh orang~rang (penghulu) dan jihat yang 
diwaktu pelaksanaan mula-mulanya dihadirkan dari 
kedua belah pihak sipenggadai dan sipemagang. 

d. disabuik-sabuik. Untuk tidak timbul dan kejadian 
penyimpangan dari gadai yang sebenarnya, umpama 
dibilang oleh sipemagang harta pusakanya bukan di
pagang, atau sudah dibelinya. Maka dalam adat Minang
kabau kalau belum ada kemampuan menebus kembali, 
begitupun memindahkan gadai, atau memperdalam 
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karena suatu hal, maka perlu disebut-sebut kepada 
sipemagang setiap tahun begitupun kepada jihat yang 
empat, bahwa harta tersebut adalah harta sipenggadaio 

Hal ini dilakukan oleh kedua belah pihltk, dari 
pihak yang menggadai harus menyebut kepada yang 
memagang dan jihat, bahwa itu adalah harta pusakanya 
yang tergadai, dan dari pihak yang memagangpun 
dikatakan (diselJut) harta sianu 0 0 0 0 0 0 yang tergadai 
kepadanyao 

Kalau syarat-syarat tentang pagang gadai me'nurut 
ketentuan adat ini dapat dilaksanakan dengan sebaik
baiknya oleh orang-orang yang berkepentingan untuk 
menggadai di Minangkabau ini, tidaklah akan timbul 
kekeliruan dalam bidang Pagang Gadai. W alaupun 
tidak ditulis di atas surat sekalipuno 

SANGSOKO 

Sangsoko adalah gelar yang bukan sifatnya gelar yang turun 
temurun, tetapi adalah gelar yang sifatnya diberikan dengan kata 
mufakat karena jasanya atau karena dia ditunjuk untuk mengepa
lai sesuatu tugas di dalam adato Dan dalam adat ketentuan Sang
soko ini disebut: "Sangsoko pakai memakai"o 
Gelar ini bisa saja berpindah-pindah dari satu lingkungan cupak, 
kepada lingkungan cupak yang lain dan penempatan gelar sang
soko ini senantiasa dilandaskan kepada kata mufakat, dan menurut 
muhgkin dan patuto Sebagai contoh tentang gelar Sangsoko ini 
ialah gelar yang diberikan kepada seorang penghulu karena-dia 
dipilih menjadi kepala suku, maka digelari Datuk Sukuo Imam 
di dalam adat, Khatib di dalam adat, Bilal di dalam adato Adat 
pemberian yang sama dengan itu kepada seseorango 

Sangsoko ini tidak ada sangkut pautnya dengan harta pusaka 
tinggi, karena itu diadakanlah gelar Pusako Tinggi (soko) yang 
diterima turon temurun semenjak dahulu dari nenek moyango 
Atau termasuk dalam cupak buatan di dalam Adato 
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BAHAGIAN KE - IV 
TUGAS POKOK PENGHULU SEHARI-HARI 

DALAM NEGARI 

Sebagaimana telah kita urailcan sebelumnya dibahagian I buku ini, 
bahwa penghulu itu adalah pemimpin di dalam masyarakat yang 
harus bertanggung jawab terhadap anak kemenakan dan masya
rakat yang dipimpinnya. Dan sebagai penghulu dia adalah seorang 
anggota perwakilan di dalam kerapatan Adat Negarinya. 

Kerapatan Adat Negari adalah suatu Lembaga Tertinggi 
di dalam adat disetiap Negari di Minangkabau, yang bertugas 
menampung segala permasalahan dalam masyarakat, diajukan 
atau tidak diajukan oleh masyarakat negarinya. Maka dari itu 
seorang penghulu sebagai penghulu dan pemimpin di dalam 
kaumnya haruslah bertugas: 

1. Menyuarakan aspirasi dari anak kemenakan yang dipimpin
nya. 

2. Sering mengadakan rapat-rapat dengan menghimpun anak 
kemenakan laki-laki/perempuan, untuk memusyawarahkan 
tentang ekonomi sawah ladang, kebersihan, pendidikan, 
kesehatan, keamanan anak kemenakannya secara menye
luruh. 

3. Mengumpulkan data-data serta bahan-banan apa yang harus 
disampailcan dalam sidang Kerapatan Adat Negari tentang 
ekonomi dan sebagainya dalam lingkungan anak kemenak
annya. 

4. Membikin rencana dengan anak kemenakan secara terbuka 
untuk mengatasi kesulitan yang terjadi dalam bidang eko
nomi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan 
dan kebersihan rumah tan.gga dan korong kampungnya. 

5. Kalau perlu meinventarisasikan seluruh kemenakan dalam 
suatu catatan yang sepesial. Sehingga dari catatan itu dapat 
diketahui, jumlah anak kemenakan yang berpendidikan 
atau yang tidak, yang lemah ekonominya dan sebagainya, 
untuk dicarikan suatu perumusan jalan keluar dari segala 
kesulitan yang dihadapi. 
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6. Mengik:ut sertakan Urang Sumando dalam masing-masing · 
rapat di atas rumah tangga, sehingga secara keijasama dapat 
dicapai suatu perumusan tentang anak-anaknya. 

7. Berusaha meningkatkan ekonomi, pendidikan, kesehatan, 
kesejahteraan anak kemenakan dengan selalu berlandaskan 
kepada mufakat dengan anak kemenakan. 

8. Sering-sering datang ke rumah anak kemenakan sambil 
memperhatikan setiap · persoalan rumah tangga anak ke
menakan. Dan menanamkan rasa cinta anak kemenakan 
kepada mamaknya, kalau perlu dengan menghimpun ke
menakan, cucu, cicik, yang kanak-kanak itu berkelakar 
bersama-sama. Dengan ini akan terbina kecintaan anak ke
menakan secara menyeluruh terhadap mamak/penghulunya. 

9. Menjauhi segala sifat-sifat dan tindakan dalam setiap gerak 
yang akan menghilangkan kepercayaan dan kecintaan anak 
kemenakan kepada seorang penghulu. 

10. Membina anak kemenakan dengan ajaran Agama Islam 
(Syarak). Serta mengajarkan tentang Adat Istiadat dalam 
segala persoalan. 
Begitupun dibina dengan adat itu sehingga anak kemenakan 
benar-benar menjadi orang yang cinta dan mengamalkan 
adatnya. Baik tentang berumah tangga, berkorong kam
puang, bemagari dan bergaul dengan masyarakat, serta 
adat dalam tingkah laku dan berpakaian. Dan mencegah 
anak kemanakan dari segala perbuatan . yang terlarang me
nurut Agama Islam, Adat dan Pemerintahan. 

11. Berusaha setiap pekerjaan sawah ladang, dan bangunan di
kerjakan bersama-sama "Barek Sapikua, ringan sajinjiang". 

12. Menanamkan rasa kekeluargaan perantauan di dalam ling
kungan anak kemenakan. Dengan memperbaiki kembali 
adat tentang berumah tangga, berkorong berkampuang, 
berbako berbaki, bersumando-manyumando, serta rasa 
cinta kepada kebudayaan dan keindahan alam Minangkabau. 

13. Memelihara bangunan rumah adat dan mencegah anak 
kemenakan dari hal-hal yang akan merusak adat. 
Menanamkan rasa budi luhur dan akhlak yang tinggi sesuai 
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dengan ajaran yang terkandung dalam adat Minangkabau. 
14. Menanamkan rasa cinta dan honnat kepada pemirnpin 

dan Pemerintah serta Pengertian yang mendalam tentang 
Pancasila Dasar Negara. 

Tugas di dalam korong kampuang: 

15. Mengajak seluruh penghulu dalam pesukuan bekeija dengan 
sungguh-sungguh memirnpin anak kemenakan dan kampung 
halamannya. 

16. Mengadakan pertemuan dan rapat dengan penghulu-penghulu 
sepesukuan untuk memperbincangkan tentang: 

a. kebersihan, pendidikan, 
b. keamanan, kesehatan, 
c. ekonomi, 
d. kesej'ahteraan, 
e. persatuan, 
f. adat dan Agama. 

Da1am 1ingkungan. suku, seperti mengeijakan tapian, jalan 
kampung, bangunan-bangunan adat, tempat sidang suku, 
menjauhkan anak kemenakan dari sumbang salah dan se
bagainya. 
Setiap penghu1u di dalam suku harus bertanggung jawab 
di atas kese1amatan suku dalam sega1a bidang. 

TUGAS PENGHULU DALAM NAGAR!: 

17. Menghadiri setiap sidang-sidang baik sidang adat, maupun 
yang diadakan o1eh Pemerintah. 

18. Ikut mensukseskan 1ancarnya Pemerintahan di nagari. se
umpama pemungutan IPEDA, sumbangan-sumbangan wajib 
dan sebagainya. 

19. Ikut ·serta memikirkan di dalam Kerapatan Adat Nagari 
tentang kemajuan Nagari dalam sega1a bidang, seUmpama 
pendidikan, sekolah Pemerintah. sekolah swasta, seko1ah 
agama, mesjid, surau. 

20. Ikut serta memikirkan keamanan di dalam nagari, secara me
nye1uruh. 
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21 . Ikut berpartisipasi da1am me1aksanakan setiap pembangunan 
di da1am nagari, baik bangunan proyek pemeiintah, maupun 
proyek pembangunan nagari dan pembangunan di da1am 
segala bidang. 

22. · Memperda1am ajaran filsafat Pancasila sebagai Ha1uan Negara 
RI, dengan jalan upgrading yang dimintakankepada aparatur 
Pemerintah. 

23. Memusyawarahkan kemajuan anak kemenakan di bidang pen
didikan dan kebudayaan, oleh raga, kesatuan dan persatuan. 

24. Memelihara bangunan Balai-balai Adat Nagari sebagai Lam
bang Adat di Nagari, dengan jalan memperbaikinya dan 
membangun kalau belum ada. 

25. Berusaha menciptakan keamanan dan ketentraman di dalam 
nagari untuk lancarnya jalan Pemerintahan dan Pembangun
an. 

26. Memikirkan di dalam sidang-sidang Kerapatan Adat Nagari 
agar terwujud kesatuan dan persatuan di nagari. Dengan 
menanamkan rasa tanggung jawab moral bagi setiap penghulu 
atau pemimpin terhadap nagari. Dan rasa cinta dan patuh 
kepada Pemerintah. 

27. Membawa anak kemenakan dengan putusan Kerapatan Adat, 
berusaha bekerja dengan giat dengan jalan tolong-menolong, 
membikin kebun kongsi dan sebagainya. 

28. Menggiatkan dengan keputusan ajaran sosial di da1am adat 
dan ajaran Islam, dengan meramaikan mesjid, taman Al
quran dan sebagainya. 

29. Mengusahakan supaya anak menenakan dapat giat di bidang 
pertanian, dan meningkatkan basil yang telah ada. 

30. Membina kepemimpinan di dalam adat dengan jalan mem
perdalam ajaran-ajaran adat di bidang Hukum, Sejarah, 
Filsafat, dan Pengetahuan. 

31. Menyelesaikan setiap perkara adat, baik soko, maupun 
pusako dengan tulus dan ikh1as dengan jalan musyawarah 
untuk mufakat. 

32. Menanamkan rasa persatuan dan saling hormat menghormati 
antara penghulu-penghulu di nagari. 
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33. Dan lain-lain. 

Apabila setiap tugas pokok kita laksanakan di dalam nagari 
di Minangkabau semenjak dari lingkungan anak kemenakan, 
korong kampuang, pasukuan dan nagari secara keseluruhan, akan 
terwujudlah tujuan pepatah: 
"ELOK NAGARI DEK PENGHULU, ELOK MUSAJIK DEK 
TUANGKU, ELOK TAPIAN DEK NAN MUDO-MUDO". 

Tapi syarat terlaksananya dengan baik setiap tugas yang kita 
sebutkan ialah dengan mengamalkan pepatah adat: 

lngatlah: 

Kok lai bak kato pepatah, 
lahia jo batin saukuran 
isi kulik umpamo lahia, 
ganggam arek pegangan taguah, 
tiboleh lukih di limbago. 

Habih siriah manjadi sampah, 
kaleknyo tingga dirangkungan, 
merahnyo tampak di bibia, 
pariso maruang tabuah, 
sehat anggota katujuahnyo. 

Ka mudiak saantak galah, 
kahilia sarangkuah dayuang, 
sakato lahia jo batin, 
sasuai muluik jo hati. 

Saukua mako manjadi, 
sasuai mangko takanak, 
kato basamo diapiyoka 
Jan paga makan tanaman, 
jan tungkek mambao rabah, 
jan piawang mamacah timbo. 

Gantang di bodi Caniago, 
Cupak di koto rang piliang, 
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dunia sudah kiamat tibo, 
labuah luruih jalan basimpang. 

Limbago jalan batampuah, 
itu nan hutang niniak mamak, 
sarugo diiman taguah, 
narako dilaku awak. 

Maka Hendaklah: 
Mahukum adiah bakato bana, 
jalan nan pasa nan ditampuah, 
labuah golong nan dituruik, 
naiak dari janjang turun dari tanggo. 

Di mana tugas yang kita sebutkan tidaklah dikeJjakan dan di
jalankan sendiri-sendiri oleh penghulu-penghulu semenjak dari 
rumah tangga, lingkungan kemenakan korong-kampuang dan 
nagari. Tetapi dikeJjakan dengan pembantu-pembantu dalam 
pelaksanaan tugas seorang penghulu, seperti: 

a. Manti Adat, 
b. Dubalang Ada:t, 
c. Alim Adat. 

Pembantu pelaksanaan tugas di dalam adat yang merupakan staf 
bagi seorang penghulu adalah: Manti, yang arif bijaksana, nan 
tahu ditinggi dengan randah, tahu diunak kamanyangkuik, angin 
nan baseruik, ombak nan basabuang, runciang kamancucuak, 

_ dahan kamaimpok, tahu di alamat kato sampai, alun bakilek lah 
bakalam, bulan lah sangkap tigopuluah. Takilek ikan da1am 
aia, ikan takilek jato tibo tantu jan tan batinonyo. 
Dubalang di dalam adat sebagai alat Hankam korong kampuang 
jo nagari. Parik paga pagaran kokoh, nan tahu dihereang dengan 
gendeang, tahu disumbang dengan salah, kalau kareh ditakiak
nyo, kalau lunak disudunyo, kalau tidak ateh nan bana. · 
Mato nyalang talingo nyariang manjago nagari jan binaso, cakak 
kalahi nak jan ado, sumbang salah jan tajadi, maliang curl jan 
basuo. 

Alim, suluah bendang di dalam adat, nan tahu dihalal dengan 
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haram, tahu disah jo bata, meelo suruik penghulu-penghulu, 
kalau tasasek ka nan bukan, manarangi penghulu-penghulu jan 
tasasek di nan kalam, sarato jo urang di nagari, kakok jabatan 
surang-surang, pacik karajo masiang-masiang, nan bak kato pituah 
dalam adat: · 

Asal: 

Kato penghulu manyalasai, 
kato manti kato bahubuang, 
kato alim kato hakikat, 
kato dubalang kato mandareh. 

Tak ado kusuik tak salasai, 
tak ado karuah nan tak janiah, 
tak ado bangkalai nan tak sudah, 
tak ado barek ndak tapikua. 

Tasindorong jajak manurun, 
tatakiak jajak mandaki, 
adat jo syarak kok tasusun, 
bumi sanang padi manj adi. 

BAHAGIAN KE - V. 

Kalau setiap tugas dan sifat-sifat penghulu dinagari telah 
dilaksanakan dengan baik dengan penuh kesadaran dan tanggung 
jawab kepada anak kemenakan dan kepada Tuhan Azza Wajalla, 
semenjak -dari lingkungan anak kemanakan sampai ke korong
kampuang, serta nagari kita, Penghulu-penghulu Ninik-mamak 
di Minangkabau (Sumatera Barat) telah melaksanakan tugas suci 
dan murni serta membantu Pemerintah dalam segala gerak dan 
bidang dalam pembangunan sekarang ini. 

Dan perlu kita sadari bahwa tegaknya adat sebagai kebudaya
an daerah tergantung kepada penghulu-penghulu dan pemangku 
adat, sebagai pemimpin yang didahulukan selangkah dan ditinggi
kan sarantiang. Dan ditangan kita pula terletaknya hancurnya 
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nama baik kaum adat (penghulu) begitu_pun kehancuran adat itu 
sendiri, kalau kita tidak melaksanakan tugas sebagai penghulu 
yangbaik. 

Dan hal ini sangat diharapkan oleh Pemerintah Daerah 
dalam masa pembangunan sekarang ini dan selruijutnya dalam 
memelihara haSn pembangunan yang telah kita capai, yaitu seperti 
kata pepatah: 

Bumi sanang padi manjadi, 
padi kuniang jaguang maupiah, 
taranak bakambang biak, 
anak buah sanang santoso, 
mamak disambah urang pulo, 
ka tapi bagantang urai, 
ka tangah bagantang podi. 

Akhiru1 kalam kita mengharapkan kepada seluruh pembaca, 
penghulu-penghulu, ninik mamak di Minangkabau khususnya 
dan di Indonesia pada umumnya agar segala kealpaan dan ke
khilafan yang ditemui dalam buku ini dimaafkan lahir dan batin, 
dan semoga Tuhan akan memberikan taufiq dan hidayahNya 
kepada kita' semua, Amin Ya Rabbil Alamin. 

Padang, Akhir JANUARI 1981 

Penyusun, 
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