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Kata Pcngantar 
Kcpala Balai Pclcstarian Nilai Budaya 

Badung (Bali, NTB, NTT) 

Puji sy ukur kita panjalkan kchadapan Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat-Nya kcgiatan Kajian 
l\:rlindungan [ksprcsi Kcragaman 13uclaya dan lnvcnlari sasi Pcrlindunga n Karya Budaya dapat di sc lcsa ikan 
scsuai dcngan jadwal yang tclah ditcnlukan . Saya 111 cnya111but dcngan senang hali dcngan dilcrbitkannya 
huku hasil kajian dan in vcn tari sas i para pcncliti dari 11alai Pclcstaricin Nilai Budaya bckc1jasa111a dcn gan 
Pu sat Kajian 13ali Univc rsitas Udaya na sc rt a bcbcrapa sarjana clari pcrguruan tin gg i di Dcnpasar dcngan 
judul sc bagai bcrikut: 
I. hrngsi clan Makna Ritu al Na rnpah 13 atu di Dcsa Dcpcha. Kccamatan Kubutambahan , Kabupatcn 

Buie Ieng. 
Pcndiclikan /\nt i Korupsi Mclalui Traclisi Mat iii Suara. di Pura 11atur. Dcsa Pakrarnan 13atur. Kccamatan 
Kintamani. Kabupatcn 13angli. 

3. Roah /\dat Ruwatan Cara Sasak . di Dcsa Loa ng Baloq. Kota Mataram. 
-1. R i tua I Mau I id /\daL Masyaraka t Bayan. Lom bok U tara. N usa Tcnggara Ba rat. 
5. Ritual Rcbo lhrnlung di Dcsa Pringgabaya. Kccamatan Pringgabaya. Kabupatcn Lombok Timur. 
6. Upacara Gren Mahe (Pcngh orm atan Lcluhur) di Kabupatcn Sikka. Provinsi Nusa Tcnggara Timur. 
7. U pacara Pcmangg i Ian Bua ya di Kabupctan Sum ba Tcngah. N usa Tcnggara Timur 
8. Ritual Wu Ila Pocld u di Kampun g Umbu Koba. Sumba 13arat Daya, Nusa Tcnggara Timur. 
9. Makcpung di Kabupatcn Jernbrana . Provinsi Bali . 
I 0. Gcndang 13clcq di Lombok, Nusa Tcnggara Baral. 
11 . Wayang Mcnak Sasak di Lombok, Nusa Tcnggara 13arat. 
12. Kcscnian Cac i di Manggarai, Nusa Tcnggara Timur. 
13. Sasanclu /\lat Musik Tradisional Rote Ndao. 

Olch karcna itu. clcngan cliterbitkannya buku hasil pcnclitian lcrsebut di alas cliharapkan juga dari 
dacrah-dacra h lain di se luruh Indonesia . Walaupun usaha ini rnas ih awal mcmcrl ukan penycmpurnaan lcbih 
lanjut, nanwn paling ticlak has il tcrbitan ini dapat dipakai scb:1 ga i bahan rcfrcns i maupun kajian lcbih 
lanjut. guna 111cnyclamatkan karya budaya yang hampir punah dan mcn gisi matc ri muatan lokal (111ulok) di 
dacrah clirn ana karya budaya ini hidup clan bcrkcmbang. 

Saya 111cngharapkan dcngan tcrbitnya buku ini masya rakat Indonesia yang tcrdiri dari tujuh ratu s 
lcbih suku bangsa dapat saling memahami kebudayaa n ya ng hiclup dan bcrkcmbang di ti ap-l iap claerah 
maupun suku bangsa. Sehingga akan clapat mcrnpcrluas cakrawala budaya bangsa untuk mcmpcrkuat rasa 
pcrsatuan dan kcsatuan bangsa . 

/\khirnya saya mcn gucapkan tcrima kasih kcpada scmua pihak ya ng telah mcrnbantu kcgiatan /\PBNP 
tahun 2012 mulai clari Kaji an Perlindungan Eksprcsi Kcragaman 13udaya clan ln vcntari sasi Pcrlinclungan 
Karya 13uclaya sampai pcncrbitan buku ini. 

Denpasar. Dcscm bcr 20 12 
Kepala 13 alai. 

Drs. I Made Puma, M.Si 

Ill 





Kata Pcngantar 
Dircktur Jcn<lcrnl Kcbudayaan 

Kcmcntcrian Pcndidikan dan Kcbudayaan 

Indonesia 111e111 i I ik i keraga111an budaya yang luar biasa. Keragaman in i se la in lllerellcksikan keraga111an 
ctnisitas dan kelornpok, juga lllerelleksikan krcativitas lllasya rakat Indonesia di dalam mclllproduksi dan 
lllereproduksi budaya. Meskipun demikian , keragaman budaya itu belum semuanya teridentiflkasi dan 
tertuli s seeara baik . PadahaL buclaya itu merupakan bagian dari idcntitas dari berbagai kelolllpok ya ng ada di 
Indonesia. Kon sekuensinya, banyak karya budaya yang seharusnya dijadikan aeuan sebagai identitas untuk 
mc111pcrkukuh jati diri dan pembentukan karaktcr bangsa yang masih terpelihara dikalangan masyarakat 
dan menjacli tradi si, akan tetapi belum direkam maupun dikaji seeara mendalam . 

Untuk mcngc111 bangkan kcbudayaan nasiona I yang dapat men jembatan i pcrga u Ian sosia I da lam 
111asyarakat bcragam dengan latar belakang ancka raga 111 budaya itu ticlaklah llludah. Kenyataan tersebut 
di sadari scpenuhnya olch para pcncliri Negara Rcpublik Indonesia sebagai111ana tcreennin dalarn UUD 
19-15 khusunya pasal 32 clan penjclasannya yang mengamanatkan ' Pcmcrintah memajukan Kebudayaan 
Nas ional (Indonesia)'. /\dapun pcnjclasannya dcngan tegas mclllbcrikan arah pengcmbangan sebagai 
berikut: ·Ke budayaan yang timbul scbaga i buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya '. tcnnasuk · 
Kebudayaan la111a dan as li ya ng tcrdapat sebagai puneak-puneak kebudayaan di daerah-daerah di se luruh 
I ndoncs ia '. Dari pcnjclasan itu k ita bi sa lllak I um beta pa pentingnya a rah pcngc111 bangan kebudayaan 
nas ional clan apa pula landasannya. 

' Kcbudayaan bangs a ia lah kcbud ayaan yang tim bu I scbaga i bu ah usaha bud in ya rakyat I nclonesia 
scluruhnya .. . '. lni bcrarti bahwa Kebudayaan Nasiona l ya ng henclak dikcmbangkan harus benar-bcnar 
didukung clan dihayati o leh sc luruh pcnducluk tanpa tcrkccuali. Olch karcna itu pula kebudayaa n nasional 
haruslah 111cmcnuhi pcrsya ratan tertcntu agar dapat ditcrima pcnduduk Indonesia, bukan sekcdar scbagai 
kcrangka ac uan, 111e lainkan juga scbagai identitas untuk 111cmperkukuh jati diri . pe111bentukan kara kter, clan 
mcmbc ri kan kcbanggaan sccara nasional. Lcbih lanjut. di clalam pasa l 32 dijclaskan: · ... kebuclayaa n lama 
dan asl i tcrh itung sebaga i kcbudayaan bangsa .. . ·. Dcngan elem ik ian Kcbudayaa n Nas ional I ncl onesia bcnar
bcnar clapat menjacli pedoman dalam mcn gembangkan sikap dan pola tingkah laku 111asya rakat penclukung. 
dengan segala kcbanggaan yang tcrkait. 

/\tas clasar pcnjelasan pasal 32 UUD 45, scgala upaya untuk pcrlindungan , pengc111banga11. 
pcmanfaatan. serta 111 e11 yebarluaska11 infonnasi kebudayaa n di daerah-clacrah perlu di ga lakan . Kalaupun 
tidak mencenninkan "puncak-puneak" kebuclayaan di daerah-claerah, sekurang-kurangnya kita mcmpcroleh 
banyak in formas i tentan g kebudayaan yang dapat ditawarkan kcpada masyarakat luas di luar unsur-unsur 
kebudayaan tcrmaksud. Mengingat Kebuclayaa n Nasiona l itu harus merupakan buah budinya rakyat 
Indonesia seluruhnya, maka apa yang dapat dilakukan ialah dcn gan 111enawarka11 sebanyak mun gk in un su r
un sur kebuclayaan daerah atau kebudayaa n suku bangsa scperti judul hasil Kajian [ksprcsi Kcragaman 
8udaya, maupau n ln ventari sasi Pelinclunga n Karya 13udaya yang cliterbitkan olch Balai Pelestarian Nilai 
L3udaya L3adung (13al i. NTl3 , NTT), se pe11i judul-judu l sebagai bcrikut : 
I. Fungsi clan Makna Ritu al Na mpah Batu di Desa Depeha, Keeamatan Kubut arnbahan , Kabupatcn 

8ulclcng. 
1 Pcndiclikan /\nti Korupsi Mclalui Tradisi Matiti Suara, di Pura Batur, Dcsa Pakraman Batur. Kccamatan 

Ki11ta111ani, Kabupatcn Bangli. 
3. R.oah J\dat R.u\vatan Cara Sasak~ di Dcsa Loang l3aloq ~ Kota Mataran1. 
4 . Ritual Maul id /\dat Masyarakat Bayan, Lombok Utara, Nusa Tcnggara l3 ;1ra t. 
5. Ritual Rcbo 13untung di Desa Pringgabaya. Kecamatan Pringgabaya, Kabupate n Lombok Ti111ur. 
6. Upacara Gre n Mahe (Penghonnatan Lcluhur) di Kabupaten Sikka. Provinsi Nusa Tcnggara Timur. 
7. Upacara Pe111an gg il an 13uaya di Kabupetan Sumba Tenga h, Nusa Tcnggara Timur 
8. Ritual Wulla Pocldu di Kampung Umbu Koba, Sumba Baral Daya. Nusa Tengga ra Timur. 
9. Makepung di Kabupaten Jcrnbrana, Provinsi 8ali . 

v 



I 0. Gendang Beleq di Lornbok, N usa Tenggara Barat. 
11 . Wayang Menak Sasak di Lornbok, Nusa Tcnggara Barat. 
12 . Kesenian Caci di Manggarai , Nusa Tenggara Timur. 
13 .. Sasandu !\lat Musik Tradisional Rote Ndao . 

I las il Kajian Perlindungan Ekspresi Keragaman Budaya dan lnventarisasi Perlindunga n Karya 
Budaya yang dituli s oleh para peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Badung. (Bali, NTl3 , NTT) 
bekc1jasa111a dengan Pusat Kajian Bali Univcrsitas Udayana se1ta beberapa sarjana dari universitas lai n 
yang ada di Bali seperti Universitas Hindu Indonesia dan lnstitut Scni Indonesia Dcnpasar. 

Olch karcna itu penerbitan hasil Kajian Eksprcsi Kcragaman 13udaya dan lnvcntarisasi Perlindunga n 
Karya Buclaya sangat besar artinya, dalam pcmahaman Warisan Budaya Nasional (Warnas) scbaga i medi a 
Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. Lebih-lebih dalarn rangka mewujudkan acliclaya buclaya di tan ah 
air Indonesia . 

VI 
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BABI 
PENDAHULUAN 

Kcbudayaan tcrdiri atas tujuh unsur universal yang meliput_i, bahasa, sistem teknologi, 
sis tern ma ta pcncaharian, sistcm organisasi sosial, sis tern pengetahuan, · sistem kcscnian, dan 
sistcm rcligi (Kocntj aran ingrat, 2000: 203). Sistcm rcligi scbagai salah satu unsur kcbudayaan 
mcmiliki lima komponcn yang saling tcrkait satu dcngan lainnya. Kclima komponen itu adalah 
cmosi kcagamaan, sistcm kcyakinan, sistcm ritus dan upacara, sistem peralatan upacara. dan umat 
agama (Kocntjaraningrat, 1987: 80). Selain itu, Gecrtz (1977 : 13) mcnyatakan bahwa sistcm 
rcligi mcncakup aktivitas-aktivitas upacara kcagamaan tcnnasuk di dalamnya upacara tradi sional. 
Sccara umum , aktivitas upacara tradisional bcrtujuan untuk mcnghormati , mcnsyukuri , memuja, 
dan mcmohon kcsclamatan kepada Tuhan. 

Salah satu sistcm religi yang berkcmbang di Indonesia adalah budaya upacara bcrbentuk 
ruwatan yang bcrsifat kcadatan scbagaimana yang berkembang dalam kchidupan suku Sasak di 
Kota Mataram, Nusa Tcnggara I3arat. Upacara roah atau ruwatan adat merupakan tradisi ruwatan 
adat Suku Sasak yang pada prinsipnya bertujuan untuk memohon kesclamatan atau syukuran 
kepada Tuhan Yang Mahaesa. Dalarn kehidupan ctnis Sasak, aktivitas upacara roah adat ini 
mcmiliki jcnis dan prosesi yang bcrrnacam-macam, tcrgantung dari tujuan dilaksanakannya ritual 
terse but. M isa lnya, /'Oah ad at di laksanakan dalam rangka naik haj i ataupun dalam kai tannya dcngan 
ritual sikus kchidupan (l(fe cycle ceremony), scpcrti khitanan dan kurisan. Roah adat tcrnyatajuga 
dilaksanakan dalam kaitannya dcngan aktivitas ckonomi misalnya, sehabis panen raya. Dalam 
pcrayaan hari bcsar Islam, juga upacara roah adat dilaksanakan untuk mcrneringati Maul id Nabi, 
Lcbaran Topal, dan scbagainya. Hal ini rncnegaskan bahwa upacara roah adat memiliki arti 
pcnting bagi masyarakat Sasak karcna ritual ini dapat dihubungkan dengan bcrbagai aktivitas yang 
dipandang bcrmakna bagi kehidupan mereka. 

Dalam khasanah antropologi budaya, kebcradaan etnis Sasak memang mcmiliki keunikan 
dan kc khasan terscndiri sehingga layak untuk dijadikan salah satu lapangan studi ctnografi. Etnis 
Sasak adalah ctnis yang mcndiarni pulau Lombok, bahkan dipcrkirakan sckitar 85% dari pcnduduk 
pulau Lombok mcrupakan etnis Sasak. Dalam kitab Negarakcrtagama karangan Mpu Prapanca 
disebutkan kata, " Lombo ' Mirah Sasak Adi". Kata Lomba ' berarti lurus atau jujur, dimana pada 
awalnya tidak mcmakai 'K' dibclakangnya. Pada jaman Portugis kata Lombo ditul is dcngan huruf 
"q' ' schingga mcnjadi "Lomboq" dan terakhir pada jaman Belanda ditulis dengan "K" sehingga 
menjadi Lombok. Cara pcnyebutannya pun tidak "O" seperti dalam bahasa Jawa tctapi '·oo'· panjang 
(Lukman, 2008: 11). Mirah sendiri berarti permata, sedangkan kata Sasak (Sa ') bcrarti satu dan 
kata Adi berarti yang baik atau yang utama. Jadi Lombok Mirah Sasak Adi memiliki arti kcjujuran 
adalah pcrmata yang utama atau kejujuran dihargai bagaikan permata yang utama, dimana kata 
ini mcngandung makna dimana secara spiritual Sa ' Sa ' atau satu-satunya cara untuk ma ju adalah 
dcngan jalan kejujuran. Pada pcrkembangan berikutnya kata Sasak tidak bisa dilepaskan dari kata 
Lomba, dan mcnjadi Sasak Lombo dan kemudian kata Lomba (Lornbok) mcnjadi nama pulau dan 
kata Sasak mcnjadi nama ctnis yang mcnempatinya. 

Mcnurut R. Goris bahwa sccara ctimilogis, kata "Sasak" berasal dari akar kata "sah" yang 
bcrarti pcrgi , dan ''shaka" yang bcrarti leluhur. Jadi , "Sasak" berarti pergi meninggalkan tanah 
lcluhur. Dari arti ctimologis ini dapat diduga bahwa leluhur orang Sasak berasal dari Jawa. Hal ini 
dibuktikan dcngan tulisan asli Sasak yang oleh penduduk Lombok disebut Jejawan , yakni aksara 
Jawa yang sclcngkapnya direscpsi olch kesusastraan Sasak. Bukti lain adalah Prasasti Tong-Tong 
yang ditcmukan di Pujungan, Bali. Dalam prasasti tersebut discbutkan bahwa Suku Sasak sudah 



dikctahui scbagai pcnghuni pulau Lombok scjak abad TX sampai XI Maschi . Kata ''Sasak .. dalam 
prasasti tcrscbut mcngacu pada tcmpat suku bangsa atau pcnduduk yang mcndiami pulau Lombok. 
Scbagaimana kcbiasaan orang Bali sampai sckarang scringkali mcnycbut pulau Lombok dengan 
istilah "Gumi Sasak" yang bcrarti tanah, bumi, atau pulau tcmpat bcrmukimnya orang Sasak. 

Dalam pcrkembangan bcrikutnya, masyarakat Sasak mcndapatkan pcngaruh pcnycbaran 
agama Islam, baik yang dilakukan olch para Sufi maupun para pcdagang yang bcrasal dari Gujarat. 
lndia . Para sufi terutama datang dari pulau Jawa yang membawa pengaruh H'a/i Sunga. Dari 
sumbcr ajaran Syaikh Yusuf, dikctahui bahwa ajaran Islam ditcrima langsung pada saat ia bcrada 
di Bantcn ataupun dari para pcngikut-pengikut lainnya di nusantara. Scmcntara itu, ajaran Islam 
dari .\yaikh-syaikh yang lain ditcrima langsung di Makkah pada saat para Tuan Guru dari Lombok 
mclaksanakan ibadah haji dan bcrmukim di sana hingga bcbcrapa tahun untuk mcmcrdalam ilmu . 
Para Sufi yang mcnycbarkan Islam di Pulau Lombok yang bcrasal dari pcngaruh Wali Songo 
mcninggalkan kelompok masyarakat yang kcmudian discbut Islam We111 Te!u (waktu ti ga) untuk 
mcmbcdakannya dcngan kelompok Islam meanstream (waktu lima) yang tclah mcnga lami proses 
Jslamisasi sccara utuh (Budiwanti, 2000). 

Sampai pcnelitian ini ditulis mayoritas ctnis Sasak bcragama Islam, baik Wet11 Te/11 maupu 
We/11 Lima. Islam We/u Telu dapat dipandang scbagai bcntuk akulturasi antara pcngaruh Islam clan 
kcpcrcayaan lokal , mungkinjuga Hindu. Meskipun terus-mencrus mcngalami proses purilikasi olch 
ulama-ulama yang mcnganut Islam mains/ream (waktu lirna), tctapi masih tcrclapat para pcnganut 
Wetu Te/11 yang masih tetap cksis hingga saat ini. Di samping itu, juga ritual- ritual scpcrti !3011 

Nyale, l'erang Topal, Upacara Metulak, dan Roah adat yang tcrgolong jcnis upacara tol ak bala 
tcrnyata masih disclcnggarakan olch ctnis Sasak. Apabila dikaji lcbih jauh clan mcndalam tampak 
bahwa ritual-ritual terse but mcmiliki nuansa akulturatif antara traclisi lokal, Hindu, clan !slam. 

Upacara roah adat yang dilaksanakan di makam Loang Balog, Dcsa Tanjung Karang. 
Kccamatan Sckarbcla tampak nya mcmiliki keistimewaan tcrscndiri . Ritual ini biasanya dipusatkan 
di makam Loang Balog. Makam Loang Balog sebcnarnya mcrupakan komplcks pcmakarnan karcna 
di sana terclapat bcbcrapa makam dan pckuburan umum Akan tctapi, makam ini diyakini mcrniliki 
nilai keramat ditandai clcngan kebcraclaan scbuah pohon beringin bcsar yang clipcrkirakan sudah 
berumum ratusan tahun. " Loang Baloq" dalarn bahasa Sasak memang bcrarti pohon bcringin di 
sarnping bermakna "lubang buaya" di rnana dahulu diccritakan di sana tcrclapat banyak buaya 
buas. 

Dalam kompleks pcmakaman terscbut terclapat tiga makam yang dikcramatkan olch 
masyarakat sckitarnya. Satu makam berada di dalam lubang bcsar yang terbcntuk dari akar-akar 
pohon bcringin. Satu makam lagi yang lainnya berada pada lubang di sisi yang lai n. Scmcntara 
itu , satu makam lagi tcpat berada di samping pohon bcringin. Upacara roah aclat di rn akam 
Loang Balog tcrutama dilaksanakan pada saat scbelum naik haji dan juga pada saat Maulicl Nabi 
Muhammad SAW. Bcrdasarkan kcunikan clan kekhasan terscbut pcncliti tcrtarik untuk mcncliti 
lebih jauh clan mcnclalam tcntang upacara roah aclat yang dilaksanakan di Makam Loang Balog. 
Dcngan dcmikian, pcnelitian ini sejalan dcngan upaya pengcmbangan bidang ilmu kcbudayaan 
tcrutama untuk mcmahami dan mengapresiasi bentuk, l'ungsi , dan rnakna upacara tcrscbut. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

A. Kota Mataram 
Kota Mataram adalah ibukota Propinsi Nusa Tenggara Barat. Letaknya diapit kabupaten 

Lombok Barat dan Se lat Lombok. Letaknya antara 08° 33' dan 08°38 ' Lintang Selatan dan antara 
116°04 ' -116° 10 ' Bujur Timur. Luas per kecamatan wilayah Kota Mataram adalah 61 ,3 0 Krn2 , 
yang terbagi dalam enam kecamatan. Kecamatan terluas adalah Selaparang yaitu sebesar 1,07653 
Km2, disusul Kecamatan Mataram dengan luas wilayah 1,07647 Krn2. Sedangkan wilayah terkecil 
adalah Kecamatan Ampenan dengan luas 9,4600 Km2 . 
Batas-batas wilayah Kota Mataram sebagai berikut. 
Utara Kabupaten Lombok Barat 
Timur Kabupaten Lombok Barat 
Selatan Kabupaten Lombok Barat 
Barat Selat Lombok 

Peta 1. Peta Kota Mataram 
Sumber: Mataram dalam angka 

Keterangan gambar: 

Dari peta di atas, dapat luasan Kota Mataram, dimana untuk lebih rinci dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini: 
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Tabel I. 
Luas Kota Mataram Dirinci menurut Kccamatan 

No. Kecamatan Lu as Persentase (%) 

1. Ampenan 946 15,43 

2. Sekarbela 1.032 16,84 

3. Mataram 1.076 17,56 

4. Selaparang 1.077 17,56 

5. Cakranegara 967 15,77 

-- · ---
6. Sandubaya 1.032 16,84 

Jumlah 6.130 100,00 

Sumber: BPS Kota Mataram (2012). 

Secara kepemerintahan, wilayah administratif Kota Mataram, terbagi dalam enam 
kccamatan, yakni Kecamatan Ampenan, Sckarbela, Mataram, Sclaparang, Cakranegara, dan 
Sandubaya. Wilayah tersebut terdiri atas 50 kclurahan. Menurut stasiun Klimatologi I Mataram, 
suhu udara rata-rata di Mataram tahun 2011 berkisar 22,75°C sampai dengan 31 ,42° C. Untuk 
kelembaban udara rata-rata bervariasi, dari 79 % sampai dcngan 85 %. Curah hujan tcrtinggi 
tcrcatat pada bulan September sebcsar 489 mm dan hari hujan terbanyak tercatat pada bulan Mei 
sebesar 24 hari. 

a. Scjarah Kota Mataram 
Kata "Mataram" dalam "Kota Mataram" berasal dari bahasa Sansckerta dari kata mata yang 

berarti ibu dan kata aram berarti hiburan. Mataram berarti hiburan untuk ibu atau persembahan 
untuk ibu pertiwi. Kata Mataram juga bisa berasal dari kata matta yang bcra1ii gcmbira atau 
gairah dan aram berarti hiburan . .Jadi matta-aram atau mataram berarti pcrnbangunan kerajaan 
atau kota ini adalah sebagai lambang pcrnyataan kcgcmbiran scbagai hiburan dan sekaligus 
lambang kcgairahan hidup untuk membangun tanah harapan yang rncnjanjikan rnasa dcpan yang 
lebih cerah. Banyak orang berdebat dalam menafsir etimologi (sejarah Kata) Kota Mataram. Ada 
yang menyebut berasal dari kata Mentaram, Mentarum, Mat aw is bahkan sccara pejoratif ada yang 
mengatakan berasal dari kata Mata-haram. Secara ilmu bahasa kata Mataram yang pertamanya 
diterapkan bagi nama kcrajaan Mataram Yogyakarta dahulu adalah dari bahasa sanskerta. Matta 
yang bcrarti ibu negcri dan ramya yang bcrarti rarnai , bagus, atau indah. 

Dalam ilmu sckarang (Tcrnbang), kata Matararn dapat bcrubah menjadi Matarum untuk 
rncndapatkan irarna (guru lagu) "dung" dan dapat rnenjadi matawis untuk rnendapatkan irama 
"ding". Kata Matta yang bermakna ibu, sampai hari ini masih dipakai dalam kosakata bahasa Urdu 
India. Mata juga berarti mata, paningal, netra. 
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Lctak Mataram pada masa lalu adalah dacrah yang kini bcrada di sekitar kantor Gubcrnur 
NTl3 pada radius yang tcrbatas. Cikal-bakalnya adalah suatu tcmpat yang kini bcrnama Mujeluk 
dan bcrkcmhang kc sckitarnya dacrah di mana pada awalnya ditcmpati oleh pcnduduk yang 
mcrupakan pcrcampuran orang Sasak dan mcrckalah yang di yakini pcrtama kalinya mcnamakan 
tcmpat tcrscbut dcngan nama Mataram mcnurut asal dacrah mcrcka yang dari Jawa atau scbagai 
bcntuk ungkapan kcgcmbiraan atas tcmpatnya yang baru tcrscbut. Pcndapat ini dipcrkuat olch 
bcbcrapa sumbcr, antara lain : Bahwa sckitar abad kc-15 M sckelompok pcnduduk Sasak yang 
tingga l tcrpcncar di sckitar Majcluk sckarang mcngalami pcrcampuran dengan imigran yang 
bcrasal dari Jawa. Mercka kcmudian mcmbangun sebuah pemukiman dan menamakan tcmpat 
tcrscbut dengan Mataram. 

Kedatangan imi gran dari .Jawa pada abad kc-15 bcrawal dari ketika di Jawa tctjadi banyak 
kctcgangan sos ial akibat pertcntangan politik di Majapahit scpcninggal Hayam Wuruk . amun 
dcmikian data-data primer tcntang imigran yang datang scbagai akibat dari konflik politik tcrsebut 
bclum ditcmukan. Dalam Babad Lombok ditcmukan bahwa dalam ckspedisi mengislamkan 
\\il ayah Nusa lcnggara. Sunan Prapen bcrangkat bersama para mubalig dan armadanya didukung 
olch puluhan kapal dcngan tidak kurang dari 10 ribu pasukan yang berasa l dari dacrah-dacrah di 
Pulau Jawa yak ni dari Mataram. Majalcngka, Madura. Sumcncp. Surabaya, Semarang, Grcsik . 
Bcsuki Gcmbong, Candi. Bctawi dan lainnya yang dipimpin oleh pemukanya mas ing-masing 
scperti J\rya Majalcngka, Ratu Madura clan Sumenep, Adipati Surabaya. J\dipati Semarang. Patih 
Ki Jaya Lcngkara. Raden Kusuma Betawi dan lainnya . 

Mataram scndiri dipimpin olch scorang yang di sebut Patih Mentaram. Di Lombok setclah 
bcrhasil mengislamkan raja Lombok Prabu Rangkesari, dengan bcrbasis di Kotaraja Lombok di 
Tcluk Lombok itu ekspedisi dipecah-pecah mcnjadi rombongan-rombongan yang dikirim kc sc luruh 
pcnjuru pulau Lombok. Salah satu tokoh yaitu Patih Mataram sangat banyak bcrpcran dalam misi 
ini. Salah satu peran pcnting patih Mataram adalah mcndapat tugas memimpin mengl slamkan 
semua orang di utara gunung dari Samulya (Sambelia). Bersamanya tidak hanya pasukan dari 
.J awa Mataram clan laskar kerajaan Lombok tetapi turut pula para muballig dan para cerdik pandai . 
Selcsai mi si di utara gunung Laskar Mataram nampaknya melanjutkan misi kc wilayah se latan 
gunung mclcwati jalur yang biasa dilewati yang masih ada hingga sekarang ya itu Pusuk atau 
mengi tar i ujung barat pulau lcwat pingg ir laut. sembari mcngi slamkan pedukuhan-pedukuhan yang 
dilcwatinya. di Lembah Sclatan kaki gunung mereka mencmukan lokasi yang baik dan stratcgis 
topografinya suatu tempat subur yang diapit olch dua buah sungai . Tempat ini kemudian dikcnal 
dengan Sesela (Pcnamaan ini nampaknya erat hubungannya dengan dacrah Sesela (Grobogan
Selatan Demak) dacrah tcmpat berkuasanya Ki Ageng Sescla yang merupakan kakek Ki Gede 
Pam anahan pendiri dinasti Matararn-Yogya). Di sini ditempatkan beberapa orang laskar Lombok 
dan .la\va untuk mcmbina wilayah sekitarnya dan menjadi cikalbakal penduduk seternpat. 

13cberapa ,,vaktu setclah melakukan Islami sas i di Scscla petjalanan dilanjutkan lurus kc arah 
se latan sampai di daerah yang sekarang dikenal scbagai Rernbi ga. Di tempat ini juga mereka 
menempatkan beberapa orang anggota rombongan ckspcdisi. Pe1jalana 11 dilanjutkan kc arah 
sclatan clan mereka mendapati suatu tcmpat lagi untuk beristirahat clan mcmbangun pcmukiman 
baik dengan pcrtimbangan topografi atau pcrtimbangan takt is bina teritonal sebagairnana lazimnya 
sebuah misi . Dcngan demikian untuk itu bebcrapa dari anggola misi yang bcrasal dari Mataram 
Jawa da n Lombok di tempat untuk rnembina rnasyarakal di sek itarnya tcrl eb ih rnasih ada dacrah 
yang bclum Islam sepcrti Pcjarakan. lnilah mcnjadi cikal bakal pedukuhan yang mana orang-orang 
dari Mataram ini menamakan tempat tersebut dengan narna Matarwn sesuai dengan nama dacrah 
asalnya untuk pertamakali. 
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Setclah dari Mataram laskar Mataram ini melanjutkan misinya kc arah Selatan dan Tenggara, 
kernudian mereka masuk di Pu jut. Di Pu jut salah seorang dari pimpinan rombongan dikenal dengan 
sebutan Patih Babas Mataram. Tercatat dalam Piagam Pujut bahwa pada saat Ratna Putri Tanauran 
rnenjadi Ratu Pujut datanglah Patih Babas Mataram dengan bala tentaranya dari tanah Jawa untuk 
mengislamkan raja-raja yang masih I3udha di Pulau Lornbok. Pujut yang semula menolak masuk 
Islam wilayahnya diblokir dan jalan ke semua mata air terutarna rnata air utama yang disebut Bun 
Kerok di kaki sebelah barat Gunung Pujut dijaga ketat olch laskar Patih Babas Mataram selama 
berhari-hari. Karena rnasyarakat setempat kesulitan dalam menghadapi kondisi kekurangan air 
dan makanan, maka kemudian Pujut mcnyerah. Sementara itu rombongan lain dalam tim ckspcdisi 
yang dikirim kc pcnjuru Pulau Lombok ini adalah yang bertugas mcnglslamkan Negara Sasak 
yang berkuasa atas scbagian besar wilayah Lombok bagian barat (mungkinjuga scbagian Lombok 
Tcngah bagian barat sckarang) sehingga wilayah ini discbut clcngan Ncgcri Sasak. 

Kelompok ini terdiri atas laskar Kerajaan Lornbok dan Jawa termasuk Laskar Mataram yang 
dipimpin olch Ratu Madura dan Ratu Surnenep bersama para Mubaligh. Kcrajaan Sasak berhasil 
dilslamkan kecuali Pcjarakan masih tctap merncluk agama Budha. Untuk mcmbina wilayah yang 
tclah di lslamkan ini maka bebcrapa dari Laskar Lornbok dan mubaligh Jawa yang tunlt dalam 
misi ini ditcmpatkan di sckitar ibukota kerajaan Sasak ini scmbari mcnggarap lahan yang subur 
clan relatif masih kosong ini clan mcreka mcnamakan pcmukimannya yakni Pajang clan Mataram. 
Bisa saja dua rombongan ekspedisi ini yang mana yang satu datang clari utara di bawah pimpinan 
Patih Mataram clan yang clatang clari tirnur di bawah pimpinan Ratu Madura clan Sumenep 
kcmudian bertemu di Matararn ini. Sumber lain rnenyebutkan bahwa pada awal abacl ke-17 sctclah 
terbukanya Ampenan menjacli Bandar laut datang sekelompok peclagang yang bcrasal dari Jawa 
yang mengidentifikasi diri dengan Mataram. Di sini rnereka bercampur dengan penduduk sctempat 
sehingga ada yang memilih untuk rnenetap. Untuk itu mereka rnencari tempat yang bagus untuk 
pemukiman. Tidak jauh dari pelabuhan Arnpenan ke arah timur, mereka mencmukan lokasi yang 
cocok mcnurut tradisi Jawa yaitu suatu clataran yang cliapit olch dua buah sungai yang dalam. 
Tempat tinggal yang baru tersebut rnercka namakan Mataram. 

Namun demikian bukti kuat clari informasi ini belum ditemukan. Dua ratus tahun setelah 
Islam masuk di Lombok, maka clatanglah bercluyun-cluyun orang-orang dari Bali terutama clari 
Karangasem dan sekitarnya. Mereka membangun pcmukirnan di claratan ncgeri Sasak. sebutan 
wilayah Lombok bagian barat pacla rnasa kuno. 

Salah satu pernukirnan yang ditempati oleh pcmukim-pemukirn clari Karangasem ini adalah 
wilayah Mataram tadi dengan membangun pernukirnan lebih kc barat sedikit dari Majcluk yakni 
sekitar Kantor Gubernur sekarang dan menyebut pernukimannya dcngan nama Mctaram. Beberapa 
waktu pada pertengahan abacl ke-19 Mataram pernah menjadi pusat Kepangeranan Matararn. 
Matararn pertama kali diperkenalkan secara formal oleh Belancla. Pada tahun 1895 M Belancla 
yang menempatkan Lornbok sebagai claerah Gubernerncnt atau beracla dalarn perncrintahan 
langsung Pemerintah Kolonia! Bclanda clari sebelumnya bcrstatus Zelfbestuurder (berpcrnerintahan 
sencliri) Mataram dijaclikan secara resmi pertarna kali olch Belanda untuk mcnyebut ibukota 
pemerintahannya. Tanggal 31 Agustus 1895 Mataram menjadi ibukota Onder Afdcling Lornbok 
Barat belakangan pertanggal 11 Maret 1898 rnenjacli ibukota Afdeling Lombok sctelah clipinclah 
dari Ampenan. Pada bulan Februari 1942 Mataram menjacli pusat pcmerintahan Negara Republik 
Lombok clan pusat pernerintahan Lombok Barat. Bulan Mei tahun itu juga Jcpang rnengambil 
alih pemerintahan dan menetapkan Mataram scbagai ibukota Ken Lombok clan Bun Ken Lombok 
Ba rat. 
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Scjak 18 Aguslus 1945. Malaram menjadi ibukola pemcrintah Lombok. Pada Tanggal 15 
Oklobcr 1945 Malaram mcnjadi ibukola Dacrah Lombok dan lbukola Pemcrintahan Selempal 
Lombok Baral. Scjak langga l 14 Aguslus 1958 Mataram menjadi ibukota Dacrah Swatanlra Tingkal 
f Nusa Tcnggara Baral dan scka ligus ibukota Daerah Swalanlra Tingkal II Lombok Baral. Pada 
lah un 1965 dcngan pcrubahan nama Dac rah Swatanlra Tingkat I mcnjadi Propinsi dan Dacrah 
S\\atantra Tingka t 11 mcnj adi kabupalcn maka Malaram menjadi ibukota Propinsi Nusa Tenggara 
Baral dan Kabupten Lombok Baral, 13 dan pada tahun 1978 Mataram sckaligus menjadi ibukota 
Kota Administratir Mataram. Sctclah sccara resmi Nusa Tenggara Baral lahir mcnj ad i sa lah satu 
daerah Swatantra Tingkat 1 dari pcmckaran provinsi Sunda KcciL sc lain Dali 1 Bali dan Nusa 
Tcnggara Timur. 

Pada tangga l 17 Dcscmbcr 1958 ditclapkanlah Mataram sebagai pusat pcmcrintahan dan 
scka li gus scbagai ibukotanya. Saal itu Mataram juga menj adi ibukota Dati II Lombok Barat. Kota 
Mataram scbagai scbuah ibukola Nusa Tcnggara Baral dan Lombok Barat, tcrdiri atas tiga bagian 
kota ya itu Ampcnan, Malaram, dan Cakrancgara. Ampenan mcrupakan kota pelabuhan, Mataram 
mcnjadi pusat pemcrintahan dan pcndidikan, scdangkan Cakrancgara scbagai pusat pcrdagangan 
clan pcrckonomian. Mataram scbagai ibukola dari dua buah pcmerintahan. pcrkcmbangan kola 
scmakin bcrtambah maju . Kcbutuhan sarana prasarana dan fo sililas umum mcnjadi scmak in besar. 
Dcmikian juga kcbutuhan jaringan lransportasi dan tcmpat pcmukiman mcnjadi lcbih luas. karcna 
itu pemcrintah Dati NTB, yang saat ilu Gubcrnurnya dijabat oleh Koloncl Raden Wasita Kusama. 
dan alas saran pertimbangan pcmbantu-pembantu gubernur. diusulkan kc pcmerintah pusat. agar 
kota Mataram dimckarkan mcnj adi kola Administratif yang untuk scmcnlara mas ih bcrada dalam 
kcndali Dati 11 Lombok Baral. 

Se tclah usulan pcmda lingkat ll NTB diselujui oleh Dcpartemcn Dalam Negeri , maka 
dilakukan pcrsiapan-pcrsiapan admini stratif untuk semcntara dalam pcrsiapan mcnuju Kota 
/\dministratiL ditunjukkan pejabat Scmcntara (PjS) Wali kola Admini stratif Mataram, yailu Ors 
ls\varto. yang pada saat itu scdang mcmangku jabatan scbagai Kcpala Urusan Pegawai (UP) 
Sckrctar iat Dacrah usa Tcnggara. Scbagai pcjabat scmentara Ors Iswarto dilugaskan mcngurus 
dan mcnye lcsaikan 46 proses tcrwujudnya Kota Admini stratif Mataram . Dalam tugasnya scbagai 
Pj S WaliKota /\d ini stratiL dia dibantu olch seorang sck rctari s Wali Kola yang dij abat oleh Drs. 
Abu Bakar /\chmad, sctclah kurang lcbih satu tahun mcl aksanakan tugas scbagai PjS Wali Kota. 
kc luarl ah surat kcputusan rcsmi Kota Mataram pada tangga l 29 Agustus 1978 (Jamaludin dkk. 
20 11 ). 

b. Dcmografi 
Bcrdasarkan data yang ada di BPS (Biro Pusat Statistik) Kola Mata ram tahun 20 11. jumlah 

pcndud uk Mata ram tcrcatat 3 7 1 .045. Jum lah pcnduduk pcrcmpuan lcbi h bcsar dibandingkanj uml ah 
pcnduduk lak i-lak i, dilunjukkan olch ras io jeni s kclamin (rasio jumlah pcnduduk laki-lak i tcrhadap 
jumlah pcnduduk pcrcmpuan), scbcsar 98%. Pcnduduk Mataram belum mcnyebar secara merata 
di se luruh wil ayah Mataram . Umumnya, penduduk banyak mcnumpuk di r;.ccamatan Ampcnan . 
Secara ra ta-rata. kcpadatan pcnduduk Mataram tercatat sebcsar 6.638 jiv\'a sctiap kilometer persegi. 
dan v.i\ayah tcrpadat yaitu kccamatan Ampcnan yang mcmiliki tingkat kcpadatan 8.412 orang 
sctiap ki lometer perscgi. 
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Tabel 2. 
Jumlah Penduduk Tahun 20 I 0, 2011 Dan 

Laju Pertumbuhannya Dirinci Per Kecamatan 

No. Kecamatan Jumlah Penduduk Pertumhuhan CYo) 

2010 2011 

I. Ampenan 78.779 79.367 0,75 

2. Sckarbcla 53 .112 53.946 1,57 

3. Mata ram 73.107 73.92 1 1,11 

4. Selaparang 72.665 73.222 0,77 

5. Cakrancgara 64.087 64.771 1,07 

6. Sandubaya 61.093 61 .683 0,97 

J urn lah 402.843 406.910 1,01 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram 

Tabel 3. 
Banyaknya Penduduk dan Sex Rasio 

Dirinci menurut Kccamatan dan Jen is Kclamin Tahun 2011 

No. Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah Sex Ratio 

1. Ampenan 40.092 39.275 79.367 102 

2. Sckarbela 26.513 27.433 53.946 97 

3. Mataram 36.213 37.708 73.921 96 

4. Selaparang 35.888 37.334 73.222 96 

5. Cakranegara 31.976 32.795 64.771 98 

6. Sandubaya 30.790 30.893 61.683 100 

Jurnlah 201.472 205.438 406.910 98 

2010 199.332 203.511 402.843 98 

2009 185.321 l 90. l 85 375.506 97 

2008 177.719 184.524 362.243 96 

2007 178.374 ] 77.767 356.141 JOO 

Sumbcr: Badan Pusat Statistik Kota Mataram. 



Tenaga ke1:ja yang tcrampil , merupakan potensi surnbcrdaya manusia yang sangat 
dibutuhkan dalam proses pcmbangunan menyongsong era globa li sasi. Menurut Badan Pusa t 
Statistik (B PS), penduduk usia kc1ja didcfini sikan sebagai pcnduduk yang bcrumur 10 tahun kc 
11tas. dan dibcdakan scbagai angkatan kc1:ja dan bukan angkatan ke1:ja. Pcrturnbuhan pcnduduk 
sctiap tahunnya sangat berpcngaruh tcrhadap pcrtumbuhan angkatan kcrja . 

No. 

I. 

2. 

Tabcl 4. 
Prescntasc J\ngkatan Kc1:ja Kola Matararn mcnurut 

.Jcni s Kclamin 2011 

Angkatan Kcrj a Laki-laki Pcrcmpuan Lak i-laki 

Pcrcmpuan 

13 ekerja 95,5 1 89.87 93,3 

Tidak 13ekerj a 4,49 10, 13 I 0, 13 

Sumber: BPS Kota Mataram (20 12). 

+ 

Seeara tradi sional mata peneahari an tcrpcnting dari sebagian bcsar masyarakat Kota 
Mataram ada lah bidang pcrtanian, dcngan mcnanam padi sawah, padi ladang, jagung, ubi kayu , 
ubi jalar. kacang tanah, kcdclc , so rgum. Sclain itu , ada juga kcbun kclapa, tcmbakau, kopi , 
tcbu . Pcrtcrnakan merupakan mata pcncaharian sambil bctcrnak sapi, kcrbau dan unggas. Mata 
pcncaharian lain adalah usaha kcrajinan tangan bcrupa anyaman, barang-barang dari rotan, ukir
ukiran, tcnunan, barang dari tanah li at, barang logam, clan lain-lain. Di dacrah pantai mcrcka juga 
mcnjadi ncl ayan. Dalam rangka mata pcncaharian tacli mcrcka menggunakan teknologi berupa 
pacul (famhoh). bajak (tenggole) , parang, alat untk mcratakan tanah (rejak) , kodong. ancok. clan 
lain-lain. J\kan tctapi clalam pcrkcmbangan pacla masa kini , dominasi pcrtanian scbagai mata 
pcncaharian utama pcnduduk Kota Mataram scmakin bcrgcscr kcarah perclagangan dan industri. 
Untuk lcb ih lcngkapnya clapat clilihat pada tabcl di bawah ini . 

Tabcl 5. 
Prcscntasc Pcnducluk yang 8ckc1ja mcnurut Lapangan Usaha 20 11 

No. Status Pckc1jaa 11 Laki-Lak i Pcrcmpuan Laki-l aki + 

Perempu an 

I . Pertanian 6,90 3,65 5,68 

2. lndustri 11 ,76 3,53 8,66 

3. Perdagangan 30,7 1 62,01 42,49 

4. Jasa 23 ,30 27,12 24,74 

5. Lainnya 27,33 3,69 18,43 

Total 100,00 100,00 100,00 

Sumbcr: BPS Kota Mataram 
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Scdangkanjika didasarkan pada status pekerjaan. maka prscntasenya dapat di lihat pada label 
di bawah ini . 

Tabcl 6. 
Pcrscntasc Pcnduduk yang Bckc1ja mcnurut Status Pekc1:jaan 2011 

No. 1 Status Pckerjaan Laki-Laki Perempuan Laki-laki + 

Pcrcmpuan 

1 Pengusaha 33,50 45,35 37.% 

2 B uruh/Karya wan 49,54 38,46 45,37 

., 
Pckcr:ja Bcbas 14,25 3,40 10,16 .) 

4 Pekerja Keluarga 2,71 12,79 6,51 

f-- ----------~----- ---------~--~---·-- -------

I Jumlali 100,0 100,0 100,0 

Sumbcr: BPS Kota Mataram (2012). 

c. Sos ial Bu<laya 

a) . Agama 
Kchidupan bcragama yang harmonis sangat didambakan masyarakat. ini terlihat dari tcmpat

tcmpat pcribadatan yang ada di sckilar warga, scpcrt i mesjid, gcreja, dan lainnya. Banyaknya 
tern pat pcrihadatan di Kota Mataram pada tahun 20 10 mcncapai mcncapai 738 buah yang tcrdiri 
atas 597 masjid, langgar dan musholl a, scbanyak 123 pura dan sisanya bcrupa gcrcja. Yihara dan 
kclcntcng. 
b) . Etnis Bangsa 

Ditinjau dari sudu t panclang kcEtnisbangsaan , di Kola Malaram tcrdapat bcbcrapa Etni s 
bangsa, dan Etnis bangsa Sasak adalah yang dominan. kcmudian di ikul i olch Ftni s bangsa Bali. 
dan yang lainnya Etnis bangsa-Etnis bangsa lainnya khususnya dari Jawa dalang kc Kola Mataram 
dan bcrlcmpal tinggal di sana. 
c). Bahasa 

Masyarakat Kota Mataram scbagian mcnggunabn Bahasa Sasak dalam kcscharian . scla in 
Bahasa Indonesia . Bahasa Bali. Bahasa Samawa. scrta balrnsa Bima. Bahasa Sasak il u scndiri 
tcrbagi alas bcbcrapa dialck. bcrgantung dacrah masing-mas ing pcngguna di Pul au Lombok. scrta 
dapat digunakan scbagai acuan pcrbcdaan strata sosial di masyarakatnya. 

Bahasa Sasak juga mcngcnal tingkatan bahasa yai tu : Bahasa dalcm, halus biasa, dan kasar 
(bahasa pasar). Untuk lcbihjclasnya, contoh bahasa Sasak, bisa dilihat pada label dibawah ini: 
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Tabcl 7. 
Contoh Bahasa Sasak 

No .Jenis kata Bahasa Indonesia Bahasa Sasak 

I. Kata Kcrja a. Baca Bace 
h. Mcmbajak Begou 
c. Mcnjcmur Belejoq 
d. Pukul Emp11k 
c. Mcnusuk Ga/oh 
r. Mcmotong Gecok 
g. Mcmakan Kaken 
h. Mcmbopong Katir 
i. Mandi Mandiq 
j. Mcnggosok Osok 

2. Kata Benda a. Obat Oat 
b. Ekor elong 
c. Cincin ali-a/i 
d. Jcrigcn cerige11 
e. Batu timbangan doc in 
f. Mangga paoq 
g. lkat kcpala sapuq 
h. Pupuk rahoq 
i. Wadah takaq 
j . Tanaman taletan 

3. Kata sifat a. l-lalus a/us 
h. Scdih a seq 
c. Pandai eek et 
d. Kasar oenws ,., 
c. Ramah gerasaq 
r. Malu ilaq 
g. Nakai kemajelan 
h. 13osan pendaq 
i. Scdih sedeh 
j. lri hati talon ate 

4 Bil angan a. I esa 
b. 2 due 
c. 3 te /11 
d. 4 em pat 
e. 5 lime 
f. 6 en em 
g. 7 pi tu' 
h. 8 ba/11' 
i. 9 siwa' 
j . I 0 sepu/11 

d). Aksara 
13erdasarkan asal usul-usul scrta pcmakaian naskah di dalarn naskah lontar baik bcrbahasa 

Sasak maupun bcrbahasaj awa (Kawi), aksara J ejawan/aksara Sasak dibedakan atas tiga kelompok, 
yaitu : 
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(a) . Aksara Carakan ( Sasak;Aksara Baluq Glas) 
Asal usu! aksara Jejawan/Sasak adalah dari Aksara Jawa, dari scgi pclafalan bc1jumlah 20 

buab dcngan urutan: ha, na, ca, ra, ka,da, ta,sa, wa, la, pa, dha, ja, ya, nya, ma, ga, ba, tha, nga . 
Yang diserap kc dalarn aksara Jejawan/Sasak hanya 18 buah dan disebut aksara Baluq Olas. 
(b ). Aksara Swalalita 

Aksara Swalalila adalah aksara yang dipakai untuk tulis-mcnulis dalam naskah-naskah 
lontar Sasak baik naskah bcrbahasa Sasak maupun bcrbahasa Jawa (Kawi). Aksara Swalalita 
tcrdiri atas: 

- Iluruf Vokal ( Aksara Swara) 
- I-Iuruf Konsonan ( Aksara Wyanjana) 

Contoh Aksara Sawara: 

Ll 0 re 

V' 
) 

Aksara Swara ini digunakan bila ia berdiri di dcpan serta menyatakan nama diri , nama 
tcmpat, nama hari , dan Jain-lain. Aksara Swara ini juga bcrkedudukan scbagai Aksara M11rdha , 
yang jika dialih aksarakan ke huruf latin-indonesia menjadi huruf Kapital, kccuali Jc . 

Aksara Swara: i, u, c, o, dan e, apabila mclckat pada aksara Wyanjana maka aksara S11 1ara 
bcrubah mcnjadi sanclarangan bunyi clcngan bcntuk-bcntuk tertcntu scrta pcncmpatannya ada di 
alas, di bawah, di depan atau di bclakang, scperti berikut: 

Tabet 8. 
Aksara Swara rnclekat pada aksara vVyanjana 

SJnJ;111 (!an 
Nam a Tc·mpal Cn11tlli1 

bum·1 

0 w ol\I d1 ;1!:1~ ~~ . f"1rll 

u -. ) suku d1 b;i\\;ih -,()1 4 · k;Jl.. u 

-c r·- t,t\ mg <.h d..:p,u1 XH{;f) · kir 1.· 

0 l -·) t;.1 ling d 1 ckpa 11 "l 'l5ll ~l "i('f'I ') . kk<> 

t ~trung <l1 b..: lak:tng 

v? Ji ;1las .# 
l" JX:JX:l un :n :1n.: 

Aksara Wyanjana: h, r, ng bcrada pada akhir Etnis kata, bcrubah mcnjadi sandangan bunyi 
dan bcrfungsi untuk mcrnatikan Etnis. Sedangkan " ra" dan " re " untuk mcnghidupkan Etnis. 

Aksara Carakan ( aksra baluq olas ) secara lahiriah telah mcngandung bunyi vocal ,. a ··. 
serta merupakan satu Etnis. Apabila belum mcngandung bunyi vocal " a" ( h, n, c dst. Bukan ha. 

na. ca dst.) discbut Aksra Legena. 
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Tabcl 9. 
Aksara Wyanjana 

I , .... 

I ,p I j; l ~ 
I'' I .. :> 11\J• ~~· 
! r-D [ :.""' i't:"ll '"' I (;.(~ ! ,~, ! "II' «' 

IE:JI ; (!. l f(Jl 0 

i ' "' I d :_!IJIJI u.o 

::n !'--' n . n 
1--~Vl I "'-• 'm_n ] . 1_,, 

I <1. .. :>1 !,. c'J j_n_)) ; q I 
I t";l1 .-.~ i.:+'A 1 -in ; 

l
'l J\ Jl l " . 'h I :ft,i 

. 1·~ I 1 
.

:<JI >1rin '. 1 

(jl\ '·" :(l_JI\ ! .Jil 

1 1 j 
i i_ I 

LJ\ 

UJ1 . dl 
YI j 1._.1 

•rtJl ! .._, 

' \_)) l q _j_ __ 

'lF\1 

<5U1 l__ 

I 
,j 

. - _ _J 

Dari tabcl aksara Wyanjana di atas jelaslah dapat di ketahui pemakaian aksara Wyanjana 
pada naskah lontar Sasak yang berbahasa Kawi dengan naskah lontar yang berbahasa Sasak. 
Ketcrangan tambahan: 

KA NTYA adalah suara vocal atau konsonan yang dihasilkan dengan mendekatkan lidah kcpada 
guttur (kantha) yaitu bagian langit-langit dekat kerongkongan. Terdi ri atas: a, ka, kha, ga, gha, 
nga. 
711L!/WYA adalah suara vocal atau konsonan yang dihasilkan dengan mendekatkan lidah 
kcpada pa/alum (lalu) yaitu langit-langit lembut. Terdiri atas: i, ca, cha, ja, nya,. Talawya juga 
discbut Aksara Kalpaprana yaitu aksara yang lahir dari articulator tengah lidah yang disertai 
hcmbusan nafas kecil. 
MURD!IANY!I adalah suara vocal atau konsonan yang dihasilkan dengan mendekatkan lidah 
kcpada langit-langit keras (murdha atau ceherum). Terdiri atas: ta, da, na, re. 
DANTYA adalah suara vocal atau konsonan yang dihasilkan dengan menyentuhkan ujung lidah 
kepada lcngkung kaki gigi atas ( dental atau danta ). Terdiri atas: ta, tha, da, dha, na, la. 
OSTHYA adalah suara vocal atau konsonan yang dihasilkan dengan mendekatkan kedua bibir ( 
labial atau ostha ). Terdiri atas : u, pa, pha, ba, bha, ma . Osthyajuga disebut aksara Maharaprana 
yaitu aksara yang mendapat hembusan nafas besar. 
A RDHASWARA adalah bunyi setengah vocal dan setengah konsonan ( semi vokal a tau 
l111tyas11 ·w ·a) . Terdiri atas : ya, ra, la, wa. 
USNA adalah bunyi desis (sibilant atau asthiswara). Tcrdiri atas : c;:a , sha, sa. 
W!SARGA adalah bunyi yang te1:jadi dengan adanya hembusan nafas serta tidak memiliki 
daerah artikulasi (aspirat) . 
GLOTAL STOP adalah bunyi yang dihasilkan dcngan jalan menutup rapat hembusan nafas 
pada rongga mulut 

Dengan adanya lambing bunyi Glotal Stop yaitu (' /q) maka dapat diketahui bahwa aksara 
Wyanjana yang dipakai sebagai alat tulis menulis dalam bahasa Sasak berjumlah 19. Hal ini pula 
yang membuktikan bahwaAksara.Jejewan/Sasak menunjukkan ciri tersendiri dalam melambangkan 
bunyi. 
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(c). Aksara Murdha 
Aksara Wyanjana yang diberi tanda o> tergolong aksara murdha. Menurut Kamus Jawa 

Kuna-Indonesia karangan L. Mardiwarsito, murdha memiliki dua pengertian yaitu: 
- Kepala 
- Langit-langit kcras, daerah terjadinya bunyi. 

Aksara murdha di Jawa diidentikkan dengan huruf Kapital , berarti mcngacu kcpada 
pcngertian " kepala " . Pcrlu dikctahui , dalam penulisan, aksara murdha tidak sclalu bcrada di awal 
kata, mclainkan bisa di tengah atau dibelakang. Namun dalam pcngalihan aksara ke huruf latin 
menjadi capital. 

Dalam khazanah naskah lontar Sasak, aksara murdha umumnya hanya terpakai pada naskah 
lontar Sasak yang berbahasa kawi bcrbeda halnya dengan naskah lontar Sasak yang bcrbahasa 
Sasak, tidak mengenal pemakaian aksara murdha. Yang mcmbedakan aksara Jejawan ( Sasak ) 
dcngan aksara Jawa atau Bali adalah bunyi Glotal Stop yang dilambangkan dengan aksara . Untuk 
lebih jclasnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini . 

Tabel 10. 
Aksara Murdha 

(d). Aksara Rekan 

Vil 'Wl 
w 

-rl 

'l;)"' 
.() 
Xl'U 

~ 
'tf'll1U 

.,.d' 

Vf12,1()( 
1.Ji\ \.;-' t:j) 

Q 
~~ 

I ghana } · awan · 

I rm.ta)· hina' 

1 <111i1113 J • ,faya. h·l.u~1ta 11 · 

I :i nclcl. ) ' h..:nli · 

f Jtl1a,, a j ·uwu. lagi pub · 

t 1hnni ) · ')J\\·Hh. p<.:tani · 

( n:itha ) · raj:1 · 

Adalah aksara buatan untuk melambangkan bunyi dalam bahasa Arab. Bentuk aksara Rekan 
tetap diam bi! dari aksara carakan yang mirip dengan bunyi dalam bahasa Arab yang dilambangkan 
dengan membubuhi tanda titik 3 buah di atasnya (Febrina, 2007: 17-22). 

(e). Angka 
Bentuk-bentuk angka dalam aksara .Jejawan, mulai satuan puluhan, dan ratusan . 

c). Sistcm Teknologi dan Pcngctahuan 
Etnis Sasak mempunyai pengetahuan yang didapatkan turun temurun dari ncnek moyang 

mereka tentang pembuatan lantai dari rumah mereka khususnya rumah adat mereka . Lantai rumah 
mereka dibuat dari tanah liat yang dicampur dengan kotoran kerbau dan jerami. Campuran tanah 
liat dan kotoran kerbau membuat lantai tanah mengeras, sekeras semen. 
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Karena pcrubahan pengetahuan Etnis Sasak pula-lah yang rnenyebabkan adanya perubahan 
fungsi dan bentuk fisik rurnah adat mereka. Hanya saja, konsep pernbangunannya seperti arsitektur, 
tata ruang, dan polanya tetap rnenampilkan karakteristik tradisionalnya yang dilandasi oleh nilai
nilai flilo sofis yang ditransmisikan secara turun temurun. 

Untuk menjaga lestarinya rumah adat rnereka dari gilasan arsitektur modern , para orangtua 
biasanya mengatakan kepada anak-anaknya yang hendak rncrnbangun rumah dengan ungkapan : 
··Kalau mau tetap tinggal di sini, buatlah rumah seperti model dan bahan bangunan yang sudah 
ada. Kalau ingin mcmbangun rurnah permanen seperti rurnah-rumah di kampung-kampung lain. 
si lahkan keluar dari karnpung ini." Demikianlah cara orang Sasak rnenjaga eksistensi rurnah adat 
mereka, yaitu dengan cara melcrnbagakan dan rnentransmisikan pengetahuan dan nilai-nilai yang 
terkandung di dalamnya. 

Dalam kchidupan masyarakat Sasak rumah mcmpunyai fungsi penting. Olch karcna itu. 
perlu perhitungan yang cermat tentang waktu, hari , tanggal dan bulan yang baik untuk memulai 
pembangunannya. Untuk mencari waktu yang tepat, Etnis Sasak berpedoman pada papan warige 
yang berasal dari Primbon Tape! Adam dan Tajul Muluq. Untuk menentukan hari baik tersebut, 
orang yang hendak membangun rurnah akan bertanya kepada pernirnpin adat. 

Orang Sasak di Lornbok meyakini bahwa waktu yang baik untuk rnemulai rnembangun 
rumah adalah pada bulan ke-3 dan bulan ke-12 penanggalan Sasak, yaitu bulan Rabiul Awai dan 
bulan Zulhi;jah pada kalender Islam. Ada juga yang menentukan hari baik berdasarkan narna 
orang yang akan mcrnbangun rurnah. Sedangkan bulan yang paling dihindari (pantangan) untuk 
rnembangun rurnah adalah pada bulan Muaharram dan bulan Ramadan. Pada kedua bulan ini , 
menurut kepercayaan rnasyarakat seternpat, rumah yang dibangun cenderung rnengundang 
malapetaka, seperti panyakit, kebakaran, sulit rizqi, dan sebagainya (febrina, 2007:23-24). 

Sebagai penduduk asli, Etnis Sasak telah rnernpunyai sistem budaya sebagairnana tertuli s 
dalam kitab Negara Kerthagama karangan Ernpu Prapanca. Dalarn kitab tersebut, Etnis Sasak 
disebut "'lomboq Mirah Sak-Sak Adhi." Jika saat kitab tersebut dikarang Etnis Sasak telah 
mernpunyai sistem budaya yang mapan, maka kemarnpuannya untuk tetap eksis sarnpai saat ini 
merupakan sa lah satu bukti bahwa Etnis ini rnampu menjaga dan rnelestarikan tradi sinya. Salah 
satu bentuk dari bukti kebudayaan Etnis Sasak adalah bentuk bangunan rurnah adatnya. 

Rurnah adat dibangun berdasarkan nilai estetika dan local wisdom rnasyarakat, seperti halnya 
rumah tradisional Etnis Sasak di Lornbok, Nusa Tenggara Barat. Etnis Sasak rnengenal beberapa 
jenis bangunan sebagai tempat tinggal dan juga ternpat penyelanggaraan ritual adat dan ritual 
kcagarnaan. 

Atap rurnah Sasak terbuat dari jerarni dan berdinding anyarnan barnbu (bedek). Lantainya 
di bu at dari tan ah I iat yang dicarnpur dengan kotoran kerbau dan abu jerarni. Se! uruh bah an bangunan 
(seperti kayu dan barnbu) untuk rnernbuat rurnah adat tersebut didapatkan dari lingkungan sekitar 
rnereka, bahkan untuk rnenyarnbung bagian-bagian kayu tersebut, rnereka rnenggunakan paku 
yang terbuat dari barnbu. Rurnah adat Etnis Sasak hanya rnerniliki satu pintu berukuran sempit 
dan rendah, dan tidak rnerniliki jendela. 

Orang Sasak juga selektif dalam rnenentukan lokasi ternpat pendirian rurnah. Mereka 
rneyakini bahwa lokasi yang tidak tepat dapat berakibat kurang baik kepada yang rnenempatinya. 
Misalnya, rnereka tidak akan rnernbangun rurnah di atas bekas perapian, bekas tern pat pernbuangan 
sernpah, bekas surnur, dan pada posisi jalan tusuk sate atau susur gubug. Selain itu, orang Sasak 
tidak akan mernbangun rurnah berlawanan arah dan ukurannya berbeda dengan rurnah yang lebih 
dahulu ada. Menurut rnereka, ha! tersebut rnerupakan perbuatan rnelawan tabu (maliq-lenget). 
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Rumah adat Etnis Sasak pada bagian atapnya berbentuk seperti gunungan, mcnukik kc 
bawah dengan jarak 1,5 sampai 2 meter dari permukaan tanah (fondasi) . A tap dan bubungannya 
(bungus) terbuat dari alang-alang, dindingnya dari anyaman bambu (bedek), hanya mempunyai 
satu berukuran kecil dan tidak ada jendelanya. Ruangannya dibagi menjadi ruang induk meliputi 
hale luar ruang tidur dan bale dalem berupa tempat menyimpan harta benda, ruang ibu melahirkan 
seka li gus ruang disemayamkannya jenazah sebelum dimakamkan. Ruangan bale dalem juga 
dilcngkapi amben, dapur, dan sempare (tempat menyimpan makanan dan peralatan rum ah tanggan 
lainnya) terscbut dari bambu ukuran 2x2 meter per segi. Kemudian ada sesangkok (ruang tamu) 
dan pintu masuk dengan sistcm sarong (geser). Di antara bale luar dan bale dalem ada pintu dan 
tangga (ti ga anak tangga) dan lantainya berupa campuran tanah kotoran kerbau/kuda, getah. dan 
abu j erarni . 

Bangunan rumah da lam kompleks perurnahan Sasak terdiri atas beberapa macam, di antaranya 
ada lah Bale Tani. Bale Jajw~ Berugag/Sekepat, Sekenam. Bale Bonte1~ Bale Beleq Bencingah. dan 
Bele Tajuk. Dan nama bangunan tersebut disesuaikan dengan fungsi dari mas ing-mas ing tempat. 
a. Bale Tani 

Merupakan bangunan rumah untuk ternpat tinggal masyarakat Sasak yang berprofcsi sebagai 
petani. 

b. Bale .!ajar 
Mcrupakan bangunan rumah tinggal orang Sasak go longan ekonorni menengan ke atas. Bentuk 
Bale .!ajar hampir sama dengan Bale Tani, yang membedakan adalah jumlah dalem balenya. 

c. Berugaq I Sekepat 
Berfungsi sebagai tempat menerirna tamu, karena menurut kebiasaan orang Sasak, tidak sernua 
orang boleh masuk rum ah. Berugaq I sekupat juga digunakan pemilik rumah yang mcrnili ki 
gadi s untuk menerima pcmuda yang datang midang (mclamar). 

d. Sekenam 
Digunakan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar tata krama, penanaman nil ai -nilai budaya 
dan sebagai tempat pertemuan internal ke luarga. 

e. Bale Banter 
Dipergunakan sebagai ternopat pesangkepan I persidangan adat, seperti: tempat penyelesaian 
masalah pelanggaran hukum adat, dan sebagainya. Umumnya bangunan ini dimiliki oleh para 
perkanggo I pejabat desa, dusun/kampung. 

f. Bale Beleq Bencingah 
Adalah salah satu sarana penting bagi sebuah kerajaan. Bale Beleq diperuntukkan sebagai 
tempat kegiatan besar kerajaan sehingga sering juga di sebut "Bencingah" 

g. Bale Tajuk 
Merupakan salah satu sarana pendukung bagi bangunan rumah tingga l yang mcmiliki kcluarga 
besar. Tempat ini dipergunakan sebagai tempat pertemuan keluarga besar dan pelatihan 
macapat takepan. untuk menambah wawasan dan tata krama. 

h. Bale Gunung Rate dan Bale Balaq 
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Bale gunung rate biasanya dibangun oleh masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan, 
sedangkan bale balaq dibangun dengan tujuan untuk menghindari banjir, o leh karena itu 
biasanya berbentuk rumah panggung (Anonim. http ://blog. umy.ac. id/aufkl arung/20 11 /12/05/ 
suku-SasakL. Diakses 25 novernber 2012). 



Pcralatan Etnis Sasak pcrsiapkan dalam membangun rumah mereka, di antaranya adalah: 
• Kayu-kayu penyangga, 
• Bambu 
• Bcdck, anyaman dari bambu untuk dinding 
• Jcrami dan alang-alang, digunakan untuk membuat atap 
• Kotoran kcrbau atau kuda, sebagai bahan campuran untuk mcngcraskan lantai 
• Gctah pohon kayu banten dan bajur 
• Abu jcrami, digunakan scbagai bahan campuran untuk mcngeraskan lantai. 
Pcralatan untuk bckcrja (mata pencaharian) 
• pacul (tambah) , 
• bajak (lenggale) , 
• parang, 
• alat untk mcratakan tanah (rejak), 
• kodong. 
• ancok. 
• dan lain-lain . 

f). Sistcm Organisasi Sosial 
Dalam masyarakat Sasak, kelompok kekcrabatan terkecil adalah keluarga inti (nuclear.family) 

yang di scbut kuren. Keluarga inti umumnya keluarga monogami, mcskipun adat membcnarkan 
kcluarga inti po!igami. Adat mcnetap sesudah nikah adalah virilokal, meskipun ada yang uxorilokal 
dan neolokal. Garis kcturunan Etnis Sasak ditarik rncnurut sistem patrilineal. 

Etni s Sasak juga mcngenal sistem pclapisan sosial yang didasarkan pada keturunan , yakni 
kcturunan bangsawan dan orang kebanyakan . Tingkat-tingkat kcbangsawanan paling alas adalah 
pewangsa raden dengan gclar raden untuk pria dan denda untuk wanita. Lapisan mcnengah 
dinamakan lriwangsa dcngan gelar lalu untuk pria dan baig untuk wanita . Lapisan ketiga adalah 
jaiar karang dcngan gclar log untuk pria dan le untuk wanita. Pada masa lalu, bangsawan ini 
umumnya memegang kekuasaan sebagai kepala kampung (dasan) , kepala desa, atau distrik . Pada 
masa sckarang, pelapisan sosial tersebut cenderung bergeser. Dasar pelapisan sosial tersebut 
menj adi lebih baik apabila keseluruhannya menjadi satu kesatuan. Kekuasaan akan dipandang 
mcnjadi lebih tinggi dengan ditunjang oleh faktor ekonomi yang kuat. Di daerah Lombok itu 
sendiri , sccara umum tcrdapat 3 rnacam lapisan sosial masyarakat: 
(a). Golongan Ningrat 

Golongan ini dapat diketahui dari sebutan kcbangsawanannya. Sebutan keningratan ini 
mcrupakan nama dcpan dari seseorang dari golongan ini. Nama depan keningratan ini adalah 
" lalu " untuk orang-orang ningrat pria yang belum menikah. Sedangkan apabila mcreka telah 
menikah maka nama keningratannya adalah "mamiq ". Untuk wanita ningrat nama depannya 
adalah " !ale", bagi mercka yang bclum menikah, sedangkan yang telah menikah disebot " 
mamiq lale" . 

(b ). Golongan Pruangse 
Kritcria khusus yang dimiliki oleh golongan ini adalah sebutan "bape" , untuk kaum laki-laki 
pruangse yang telah menikah. Sedangkan untuk kaum pruangse yang belum mcnikah tak 
memiliki sebutan lain kecuali nama kecil mcreka, Misalnya scorang dari golongan ini lahir 
dengan nama si "A" maka ayah dari golongan pruangse ini disebut/dipanggil " Bape A·', 
sedangkan ibunya dipanggil "lnaq A". Di sinilah perbedaan golongan ningrat dan pruangse 
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(c). Golongan Bulu Ketujur ( rnasyarakat biasa) 
Golongan ini adalah rnasyarakat biasa yang konon dahulu adalah hulubalang sang raja yang 
pernah berkuasa di Lornbok. Kriteria khusus golongan ini adalah sebutan " amaq "bagi kaum 
laki-laki yang telah menikah, sedangkan perernpuan adalah" inaq". 

Di Lornbok, nama kecil akan hilang atau tidak dipakai sebagai narna panggilan kalau mcreka 
telah berketurunan. Narna rnereka selanjutnya adalah tergantung pada anak sulungnya mereka. 
Seperti contoh di atas untuk lebihjelasnya contoh lainnya adalah bi la si B lahir sebagai cucu, rnaka 
mamiq Adan Jnaq A akan dipanggil Papuk B. Panggilan ini berlaku untuk golongan Pruangse dan 
Bulu Ketujur . Mereka dari golongan Nirigrat Mamiq Adan Mamiq Lale A akan dipanggil Niniq A 
(Febrina, 2007:25-27). 

Sistem kekerabatan di etnis Sasak pada umurnnya adalah berdasarkan prinsip bilateral yaitu 
menghitung hubungan kekerabatan rnelalui pria dan wanita. Kclornpok terkccil adalah kcluarga 
batih yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Pada masyarakat etnis Sasak ada beberapa istilah antara 
lain: 

- Dari Ego Ke atas 
a). Amaq ayah ego, dan Jnaq ibu si ego 
b ). Papuq kakek dan nenek si ego 
c). Baloq orang tuapapuq si ego 
d) . Tata orang tua baloq si ego 
e). Taker orang tua lata si ego 
f). Gonder orang tua Loker si ego 
g). Keletok orang tua gander si ego 
h). Kelatek orang tua keletok si ego 
i). Gantung siwur orang tua kelatek si ego 
j). Wareng orang tua gantung siwur si ego 

- Dari Ego ke bawah 
a). Anak turunan si ego 
b) . Bai/wai/papuq cucu si ego 
c). Baloq anak bai si ego 
d). Tata anak baloq si ego 
e). Taker anak tata si ego 
f). Gonder anak tata si ego 
g). Keletok anak gander si ego 
h). Kelatek anak keletok si ego 
i). Gantung siwur anak kelatek si ego 
j ). Wareng anak gantung siwur si ego (Tim Penyusun, 2011: 119-120) 

g). Sistem Pemerintahan 
Dalarn sistem pernerintahan, dikenal adanya pirnpinan tradisional dan p1mp111an formal. 

Unsur-unsur yang terdapat dalam pimpinan tradisional terdiri atas: 
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Keliang (kepala karnpung), yang rnerupakan pimpinan utarna yang mencakup seluruh aspek 
pemerintahan, adat, agarna, irigasi, dan kearnanan 
Jeroah, rnerupakan wakil dari kepala kampung yang berkewajiban menjalankan sega la tugas 
kepala kampung, bila berhalangan 
Pemangku/Mangku, rnerupakan pirnpinan dalarn bidang keagamaan 
Pekasih, yang mengatur rnasalah irigasi 



Pekemit. yang bertugas dalam bidang keamanan 
Scdangkan pimpinan teratas dalam sistem kepemimpinan formal di pegang oleh kepala 

dcsa . Di beberapa desa dibentuk rukun tetangga (RT) yang dikepalai oleh ketua RT, dibantu oleh 
sekcrtaris dan bendahara (Febrina, 2007:30). 

h). Upacara Adat/Sistcm Rcligi 
Masyarakat Sasak menyelenggarakan beberapa upacara yang berhubungan dengan daur I 

lingkaran hidup (/!fe cycle) manusia dimulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian. 
Kelahiran 
Wanita Sasak apabila hendak melahirkan, maka suaminya segera mencari belian yang 
merupakan orang yang mengetahui seluk beluk pristiwa tersebut. Dalam melahirkan anaknya, 
calon ibu mengalami kesulitan makan belian menafsirkan ha! tersebut sebagai akibat tingkah 
laku sang ibu sebelum hamil. Hal tersebut biasanya ditafsirkan akibat berlaku kasar terhadap 
ibu atau suaminya. Untuk itu diadakan upacara, seperti menginjak ubun-ubun, meminum air 
bekas cuci tangan, dan sebagainya yang kesemuanya tadi dimaksudkan agar memercepat 
kelahiran sang bayi. 
Sesudah lahir, maka ari-ari diperlakukan sama seperti orang rnemerlakukan sang bayi. Karena 
menurut mereka ari-ari merupakan saudara bayi, yang oleh orang Lombok di sebut adi kaka 
berarti bayi dan ari-arinya adalah adik-kakak. Oleh sebab itu, ari-ari mendapat perawatan 
khusus, setelah dibersihkan lalu dirnasukkan ke dalam periuk atau kelapa setengah tua yang 
sudah dibuang airnya. Kemudian ditanam di muka tirisan rurnah dengan diberi tanda gundukan 
tanah seperti kuburan serta batu nisan dari bambu kecil dan diletakkan lekesan pada ternpat 
terse but. 
Memotong rambut 
Upacara ini sangat penting bagi sebuah keluarga. Rambut yang dilanda dari lahir oleh bayi 
discbut bulu panas, oleh karena itu harus dihilangkan. Untuk itu masyarakat Sasak mengadakan 
selamatan, doa atau upacara sederhana yang disebut ngrusiang. Pada peristiwa ini keluarga 
yang bersangkutan mengundang orang untuk membacakan serakalan. Biasanya seorang laki
laki atau ayahnya menggendong bayi terse but dan jalan berkeliling orang-orang yang sedang 
membacakan serakalan serta masing-masing yang hadir, memotong sedikit rambut bayi. 
Pada upacara ini , dikenakan sabuk kemali, yakini alat menggendong yang dianggap sakti atau 
keramat karena cara membuatnya, menyimpannya berbeda dengan sabuk yang lain. 
Menjelang dewasa 
Menjelang dewasa, anak laki-laki harus menjalani suatu upacara untuk mengantarkan 
kedewasaannya. Upacara terse but adalah bersunat atau berkhitan (nyunatang) yang merupakan 
hal yang wajib di lakukan oleh pemeluk Islam. Pada upacara ini dilakukan naglu · ai ', pada 
kemali rnata air denagn diiringi gamelan serta rnenggunakan pakaian adat. Air yang diarnbil 
dari kemali kemudian dikelilingi sembilan kali di tempat paosenli atau berupa pajangan. Air 
tersebut digendong oleh seorang wanita yang dipayungi. Setelah itu air diserahkan kepada 
inen beru. 
Anak yang dikhitan biasanya harus berendam terlebih dahulu. Waktu pergi serta pulang 
berendam diirngi dengan gamelan serta diusung di atas juli yang disebut peraja. Khitan 
dilaksanakan oleh dukun sunat yang disebut tukang sunat. 
Se lain upacara di atas, bagi seorang yang menjelang dewasa, juga dilakukan upacarapotong gigi 
yang pelaksanaannya biasa bersamaan dengan upacara lain, seperti bersunat dan perkawinan. 
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Upacara potong gigi disebutjuga rosoh oleh Etnis Sasak. I-Tanya saja upacara ini sudah jarang 
dilakukan (Febrina 2007: 14-16). 
Pernikahan 
Dalarn budaya Etnis Sasak, terdapat 5 cara-cara perkawinan yang urnum dilakukan, yakni 

a). Memadik (rnelamar) 
Pihak keluarga calon rnenpelai laki-laki, mendatangi keluarga rnernpelai perernpuan untuk 
meminta agar anak rnereka diterima dapat rnenikah dengan anak perernpuan dari pihak 
keluarga perernpuan. 

b ). Mesopok I betempuh pisak yaitu: 
Perkawinan antara laki-laki dan perernpuan yang rnasih rnernpunyai hubungan keluarga 
yang dekat (berrnisan) yaitu di antara orang tua laki-laki dan perernpuan bersaudara 
perkawinan ini di dasarkan pada keinginan kedua orang tua rnernpelai. 

c). Memaksa/memagah: memaksa si gadis untuk kawin atas kehendak laki-laki. Akan tctapi 
perkawinan ini, rnulai jarang dilakukan karena seringkali berbenturan dengan hukurn . 

d). Kawin gantung: perkawinan yang di kehendaki oleh orang tua kedua belah pihak scdari 
kedua calon rnernpelai masih kecil. 

e). Merarik: lari bersama untuk kawin (Liana, 2006: 62-63) 
Kawin lari akan berlangsung setelah si gadis membuat suatu pe1janjian kapan kawin lari 

bisa dilakukan. Perjanjian seorang gadis dengan calonnya merupakan rahasia, sebab jika diketahui 
rival-rivalnya, kernungkinan pelarian digagalkan tanpa rnernerhatikan siapa yang mclakukan 
pelarian. 

Hal ini dilakukan rnisalnya dengan jalan merampas anak gad is ketika ia bersama san calon 
suarninya dalam perjalanan rnenuju rurnah calon suaminya. Itu mungkin terjadi perkclahian hebat 
di antara mereka yang ingin memersunting sang dara. Disamping merupakan rahasia untuk para 
kekasih sang dara, penculikan ini juga rnerupakan rahasia bagi kedua orang tuanya. Kalau saja 
kemudian setelah mengetahui otang tuanya tidak setujui anaknya untuk rnenikah , di sini orang tua 
baru boleh bertindak untuk rnenjodohkan anak gadisnya dengan pilihan rnereka. Keadaan ini yang 
disebut Pedait. 

Sedangkan pada waktu rnidang sedikitpun orang tua tidak boleh menunjukkan sikap tidak 
setujunya. Penculikan pada siang hari dilarang keras oleh adat dan perampasan/penculikan di 
pe1jalanan oleh kekasih-kekasihnya yang bermaksud mernperdaya calon suarninya ataupun 
keluarga sang gadis doperbolehkan oleh adat. Di sini mungkin akan terjadi perag tanding. Untuk 
rnencegah penculikan, sang gadis dilarikan ke tern pat famili cal on suami yang jauh dari desa a tau 
dasan si gadis atau dasan si calon suaminya. 

Menculik gad is adalah satu-satunya perbuatan penculikan yang rnernpunyai aturan perrnainan 
yang telah di atur oleh adat. Keributan yang terjadi karena penculikan sang gadis di luar ketentuan 
adat, kepada penculiknya dikenakan sangsi sebgai berikut. 
a) . Denda pati, adalah denda yang dikenakan kepada penculik gadis yang menirnbulkan keributan 

dan berhasil mendapatkan sang gadis. 
b ). Ngurayang, adalah denda yang dikenakan pada penculik gadis yang menirnbulkan kcributan 

karena penculikn tidak dengan persetujuan sang gadis. Ngurayang disebut juga ngoros . 
c). Ngeberayang adalah denda yang dikenakan kepada penculik gadis yang menimbulkan 

keributan dan penculikan tidak berhasil. 
d). Ngabesaken adalah denda yang dikenakan kepada penculik gadis di siang hari dan ternyata 

rnenimbulkan keributan. 
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Uang denda penculikan terse but akan diserahkan kepada karnpung rnelalui ketua kerame ya1ig 
kemudian ditcruskan kepada kepala karnpung untuk kesejahteraan kampung. Bilamana seorang 
gadis berhasil diculik , maka pada rnalam itu juga di lanjutkan dengan acara mangan merangkat , 
yaitu suatu upacara adat yang menyambut kedatangan si gadis di rumah calon suaminya. Hal ini 
merupakan upacara peresmian masuknya di gadis dalam keluarga calon suarninya. 

Acara mangan merangkat ini dilakukan pada malam hari dengan maksud tertentu , sebab 
pada rnalam itulah sang gadis datang untuk pertama kalinya ke rumah calon suaminya, disaksikari 
olch para scscpuh dari kcluarga suaminya dan juga para tokoh adat setcmpat. Acara mangan 
111ernngkat ini diawali dcngan totok telok yaitu calon mempclai rnemecahkan telur bersama-sama 
pada pcrangkat ( scsajen ) yang telah disediakan. Totok telok adalah lambang kesanggupan calon 
mcmpelai untuk hidup dengan istrinya dalarn bahtera rumah tangga . 

Tindakan penculikan gadis, di satu pihak akan kehilangan dan di pihak lain akan kcdatangan 
mcnantu. Kcluarga yang kehilangan anak gadisnya scdikit bingung karcna tidak tahu pasti siapa 
ca Ion mcnantunya . Kcbingungan ini adalah pengaruh negatif dari adanya rasa bangga karcna anak 
gadisnya mempunyai banyak kekasih. 

Keesokan harinya , keluarga yang sedang berbahagia mendapat menantu akan memberi 
kabar kepada orang tua si gadis bahwa anak gadisnya dipersunting oleh anaknya. Peristiwa ini 
discbut mesejatik atau nyelabar . Masejatik ini berlangsung selama sembilan kali dalam sembilan 
hari . Mesejatik adalah media perundingan guna membicarakan kelajutan upacara-upacara adat 
pcrkawinan scrta scgala scsuatu yang dibutuhkan dalam perkawinan. 

Dalam hal ini yang pertama-tama harus diselesaikan adalah acara akad nikah. Pada waktu 
akad nikah tcrscbut orang tua si gadis memberikan kcsaksian di hadapan penghulu dcsa dan 
pcmuka-pcmuka masyarakat scrta para tokoh adat lainnya. Dalam acara ini bilamana orang tua si 
gadis bcrhalangan, ia dapat mcnunjuk seseorang untuk mewakilinya. 

Acara akad nikah ini dilakukan setelah tiga kali acara masejatik yaitu malam kc empat 
mempclai wanita berada di rumah rnempelai pria. Puncak acara dalarn adat perkawinan di 
Lombok adalah acara sarong doe, yaitu acara pesta perkawinan pada waktu orang tua si gadis 
akan kedatangan keluarga besar mempelai pria. Kedatangan rombongan sarong doe ini disebut 
nyongkol. Biaya yang diminta oleh orang tua sang gadis untuk menyarnbut para penyongkol ini 
disebut kepeng tagih ( uang tagihan ). Uang tagih lainnya juga berupa kep eng pelengkak yaitu 
uang tagih dari kakak laki-laki mempelai wanita yang belurn menikah, sedangkan kalau ada uang 
kakak pcrmpuan perempuan mempclai wanita yang belurn menikah tidak ada uang tagihannya. 
Jadi kepeng pelegkak hanya ada bila di antara kakak laki-laki mcrnpelai wanita ada yang belum 
mcnikah. Uang tagih ini dibayarkan pada waktu berlangsungnya upacara sarong doe. 

Kematian 
Kematian rnerupakan tahapan akhir kehidupan manusia di dunia. Pada masyarakat ctnis Sasak 
di kota Mataram, apabila ada sanak saudara yang meninggal maka akan dilaksanakan upacara
upacara sebagai berikut. 
(a). Bebadak 

Pemberitahuan kematian seseorang kepada sanak saudara dan kenalan baik yang jauh 
maupun yang dekat. Bagi yang dekat, pemberitahuan cukup lewat bedug saja. Kepada 
yang jauh, biasanya dikirim orang untuk memberitahukn berita kematian. 

(b ). Mufakat 
Musyawarah untuk menentukan siapa-siapa saja yang belum diberitahukan, siapa yang 
akan mcnjadi penepong tanak dan berbagai pembicaraan lainnya yang berkaitan dengan 
penguburan. 
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(c) . Tepong Tanak 
Pada hari penguburan, beberpa orang berangkat ke kuburan untuk mcnggali kuburan . 
Kegiatan ini tidak akan dimulai, sebelum kyai yang ditunjuk menepong lanak sclcsai 
dengan upacaranya yang dimulai dengan doa dan diakhiri dengan mcncungkil-cungkil 
tanah tiga kali setclah sebelumnya menyira sekililing liang kubur dcngan kcndi tiga kali 
dengan arah kiri kanan. 

(d) . Belangar 
Masyarakat datang ke rurnah duka untuk melayat. Sclain itu mcrcka juga mernbawa 
barang bawaan untuk disumbangkan kepada kcluarga yang berduka. Barang-barang 
tersebut discbut dengan pelanggar. 

(e) . Mernandikan 
Dalarn pclaksanannya, apabilayang meninggal be1jenis kelarnin laki-laki , memandikannya 
adalah laki-laki demikian sebaliknya apabila yang meninggal percrnpuan maka yang 
mcmandikannya adalah perempuan. Pcrlakuan pada orang yang mcninggal tidak 
dibedakan rneskipun dari segi usia yang mcninggal itu baru berumur schari . Tiap-tiap 
orang memiliki tugas untuk mengambil air, mcncuci bagian kcpala, bairn maupun bagian 
tubuh lainnya. Air yang terakhir disiramkan adalah air suci (air campur daun bidara) 

(l). Betukaq (penguburan) 
Prosesi penguburan, kyai turun terlebih dahulu ke dalam liang kubur, dan apab ila tadinya 
tcpong tanak tidak dimulai olch kyai , maka sekarang ia mcngeruk scjumput tanah la lu 
dilemparkan keluar. Sebelum kyai kcluar dari liang kubur, mayat scmcntara diletakkan di 
atas tanah dan mereka berdoa "Bismillahhirrahmanirrahim" . Tangi tasira mas bandasari. 
anak mas bandajagal, kumenyerah masjiwa sampur badano. Wa ya, ya bitaq wallah. 
Setelah itu takbir 3 kali dan mayat dilepaskan . Kepala mayat diarahkan keutara scrta 
badannya dimiringkan kearah kiblat. Pembacaan talqin dilakukan sete lah timbunan 
tanah rata. Sementara pembacaan ta/qin, yang lain berzikir dan salah seorang keluarga 
almarhum membagi-bagikan selawat kcpada tamu-tamu, kyai dan lainnya. Pada waktu 
diberi selawat, yang menerima berikrar: " saya menerima sedekah pali si anom" 

(g). Selamatan 
Upacara ini dilakukan keluarga untuk doa keselamatan arwah meninggal dengan harapan 
dapat ditcrima disisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan tabah mcncrima kenyataan 
dan cobaan (Tim Penyusun, 2011:130-132) 

i). Sistcm Kescnian 
Gendang Beleq adalah salah satu alat musik berupa gendang berbcntuk bulat dengan ukuran 

yang bcsar. Gendang beleq ini terdiri atas dua jenis yang disebut gendang mama (yang dimainkan 
o lch laki-laki) dan gendang nina (yang dimainkan oleh perempuan). Konon, pada jaman dahulu. 
musik Gendang Beleq digunakan untuk mengantar prajurit yang hendak berangkat bcrpcrang. 
Sckarang alat musik ini sering digunakan untuk mengiringi rombongan pengantin atau mcnyambut 
tamu-tamu kehormatan . Gendang ini digunakan sebagai pembawa dinamika dalam kcsenian 

Gcndang Beleq. 
Adajuga Ende , yaitu sebuah perisai yang terbuat dari kulit lembu atau kerbau. Ende (perisai) 

ini dipergunakan dalam kesenian bela diri yang disebut Periseian. Periseian adalah kesenian bela 
diir yang sudah ada sejak jaman kerajaan-kerajaan di Lombok, awalnya dalah semacam latihan 
pedang dan perisai sebelum berangkat ke medan pertempuran. 
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B. Kelurahan Tanjung Karang 
a. Letak geografis 

Kelurahan Tanjung Karang merupakan salah satu dari 23 kelurahan yang ada dengan 
tiga kecamatan yang terdiri atas kecamatan Ampenan, kecamatan Mataram, dan kecamatan 
Cakranegara. Secara geogafis kelurahan Tanjung Karang masuk dalam kecamatan Ampenan di 
samping kelurahan-kelurahan lain seperti kelurahan Ampenan Utara, Ampenan Tengah, Ampenan 
Selatan, Pagutan, Pejeruk dan Karang Pule. Namun berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 3 
Tahun 2007 tentang pemekaran kecamatan dan kelurahan di kota Mataram, maka wilayah kota 
mataram terbagi menjadi 6 kecamatan, 50 kelurahan dan 298 lingkungan. Sejak tahun 2007 
kelurahan Tanjung Karang yang dulunya masuk dalam wilayah kecamatan Ampenan sekarang 
menjadi salah satu dari 6 kelurahan yang termasuk dalam wilayah kecamatan Sekarbela. 

Kelurahan Tanjung Karang adalah salah satu kelurahan dari 5 (Lima) kelurahan yang ada dan 
masuk kecamatan Sekarbela dengan luas wilayah 2,57 Km2 dengan batas-batas sebagai berikut. 

Sebelah Utara kelurahan Tanjung Karang Permai dan Kekalik Jaya 
Sebelah Barat Lautan/Selat Lombok 
Sebelah Selatan 
Sebelah Timur 

kelurahan Jempong Baru 
kelurahan Karang Pule 

Peta 2. Peta Kelurahan Tanjung Karang 
Sumber: Kelurahan Tanjung Karang 
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Posisi kelurahan Tanjung Karang yang terletak di sebelah barat wilayah kecamatan Sekarbela 
memberikan potensi yang cukup menguntungkan dibandingkan dengan keiurahan lain yang ada 
di kecamatan Sekarbela terutama untuk pengembangan objek/atraksi wisata, karena kelurahan 
Tanjung Karang mempunyai makam Loang Baloq yang terletak di lingkungan Sembalun sebagai 
objek wisata religi bagi warga kota Mataram pada khususnya dan masyarakat Pulau Lombok pada 
umurnnya. Di samping itu, kota Mataram memiliki Taman Pantai Loang Baloq yang tetap ramai 
dikunjungi wisatawan lokal maupun domestik. 
Secara Administratif Pemerintahan kelurahan Tanjung Karang terdiri atas enam lingkungan. 

a) Lingkungan Bangsal 
Lingkungan Bangsal terletak di sebelah ujung Barat yang berbatasan dengan Selat lombok, 
dengan panjang pantai ± 2, 1 Km yang terdiri atas dua RT. Mata pencaharia penduduk 
sebagian besar nelayan, di samping sebagai nelayan masyarakat lingkungan Bangsal ada yang 
bekerjasebagai tukang bangunan dan pedagang. Potensi laut yang di samping perikanan juga 
sebagai wisata pantai, karena memiliki keindahan pantai untuk dikunjungi oleh wisatawan. 

b) Lingkungan Sembalun 
Letak wilayah lingkungan Sembalun bersebelahan dengan lingkungan Bangsal dan Lingkungan 
Bendege yang dipisahkan oleh kali Unus. Lingkungan Sembalum memiliki wisata Pantai 
yang tidak kalah pentingnya dengan Lingkungan Bangsal, apalagi sejak dibangunnya Taman 
Rekreasi Loang Baloq setiap harinya banyak dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun 
mancanegara. Di samping itu Sembalunjuga memiliki wisata Religi karena ada Makam Loang 
Baloq yang sudah dikenal khususnya diseputaran Pulau Lombok maupun ke luar daerah. 
Pada hari-hari Besar tertentu seperti Hari Raya ldul Fitri, ldul Adha ataupun Lebaran Ketupat 
Makam dan Taman Loang Baloq sangat padat oleh pengunjung dari berbagai pelosok untuk 
datang dengan niat Ritual keagamaan mapun sekedar untuk berwisata. 
Karena letaknya yang tidak jauh dari pantai, maka mata pencaharian penduduknya sebagian 
besar sebagai nelayan baik sebagai pemilik maupun buruh nelayan. Tukang Bangunan juga 
cukup banyak di samping sebagai petani dan peternak. Kelompok Peternakan Sapi "Bahtera 
Damai" salah satu kelompok yang baru-baru ini meraih Peringkat II mewakili Kota Mataram 
untuk maju di Tingkat Provinsi NTB. 

c) Lingkungan Bendega 
Lingkungan Bendega teletak di sebelah Timur Lingkungan Bangsal, terdiri atas sembilan 
RT. Lingkungan Bendege dapat dikatakan sebagai Lingkungan Santri, karena terdapat satu 
Pondok Pesantren yang memiliki santri sekitar ± 150 orang dari Tingkat MTs dan MA. Mata 
pencaharian masyarakatnya cukup bervariasi dari PNS, pegawai swasta, pedagang, tukang 
bangunan, maupun buruh ada dan selisihnya tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan 
lingkungan yang lainnya. Di samping Ponpes juga tedapat gedung Sekolah Dasar dan 
PKBM. 

d) Lingkungan Batu Dawa 
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Batu Dawa memiliki karakteristik yang sedikit beda dari lingkungan lain yang ada di kelurahan 
Tanjung Karang, karena mayoritas masyarakatnya memeluk agama Hindu dibandingkan 
dengan pemeluk agama yang lainnya. Sistem banjar yang diterapkan di lingkungan ini sangat 
memudahkan untuk menyampaikan program pemerintah setempat ataupun menyerap informasi 



serta kegiatan gotong royong. Tcrdiri atas lima RT dengan penataan lingkungan yang cukup 
tcratur, dengan mata pencaharian penduduknya sebagaian besar wiraswasta, walaupun adajuga 
scbagai PNS. pertukangan mapun pedagang. Balai banjar sebagai tempat sentral untuk forum 
rcmbug lingkungan cukup membantu penyampaian informasi kepada warga masyarakat. 

c) Lingkungan Batu Ringgit Utara 
Letak wilayah lingkungan ini cukup strategis sebagai pintu masuk dari kelurahan Tanjung 
Karang dari arah utara, tcdiri dari 5 (lima) RT, walaupun letaknya yang relatif cukup jauh (± 
I ,8 Km) dari pantai tetapi mata pencaharian masyarakat sebagian besar sebagai nelayan, baik 
scbagai pemilik maupun buruh nelayan, di samping itu ada juga pedagang juga cukup banyak 
baik yang bcrjualan di pasar mapun di seputaran lingkungan tempat tinggal. 

t-) Lingkungan Batu Ringgit Selatan 
Dibatasi dengan kali Unus agak keselatan sedikit dari Batu Ringgit Utara terdiri atas enam RT 
scbagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani, baik pemilik maupun 
pcnggarap. Pertukangan bangunan juga cukup mendominasi mata pencaharian warga sekitar. 

b. Dcmografi 
Keadaan pcnduduk kelurahan Tanjung Karang sampai dengan bulan September 2012 

bc1jumlah 7.362 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 1937 yang terinci sebagai laki
laki 3.504 orang dan perempuan 3.858 orang. Tni berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki dan 
pcrempuan memiliki selisih yang tidak terlalu bcsar yaknijumlah penduduk perempuan cenderung 
lebih banyak daripada penduduk laki-laki. Hal ini dimungkinkan, karena banyaknya pcrempuan 
yang urbani sas i dari desa ke kota untuk mencari pcke1jaan atau pendidikan dan banyaknya 
pcnduduk laki-laki mencari pekcrjaan ke luar kota atau keluar dari wilayah Tanjung Karang. 

c. Sosial Budaya 
Bidang pcndidikan merupakan kebutuhan pokok yang mendasar diperlukan pada era saat 

ini karena sektor pendidikan merupakan salah satu faktor atau asset penting sebagai penunjang 
keberhasilan pembangunan di kelurahan, karena melalui pendidikan akan dapat memberikan 
pcningkatan kwalitas ke1ja masyarakat terutama anak-anak usia sekolah dalam mencetak generasi 
muda yang memiliki sikap, moral dan mental yang tangguh yang sangat dibutuhkan dalam 
meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan negara. Namun pemerintah kelurahan Tanjung Karang 
kurang memiliki prasarana pendidikan yang kurang memadai , ha! ini dapat kita lihat prasarana 
pendidikan yang dimiliki sebagai berikut. 
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Tabcl 11.: 
Jumlah Prasarana Pcndidikan di Kclurahan Tanjung Karang Tahun 2012. 

Lokasi 
No Gedung Sekolah Jumlah Ketcrangan 

Lingkungan . 

Batu Ringgit 
I PAUD/TK 2 buah 

Selatan, Bendege 

2 SD/Ml 3 buah 
Bendege, 

BatuDawe 

3 SMP/MTs. I buah Bendege 

4 SM A/MA I buah Bendege 

5 PerguruanTinggi - -

Sumbcr:data Kelurahan Tanjung Karang tahun 2012 

Di samping itu, bidang keschatan juga tidak kalah pcntingnya yang perlu juga mcndapat 
perhatian Iebih karcna melalui kesehatan akan dapat menunjang kelangsungan program-prrogram 
lainnya. Hal ini dapa kita lihat fasilitas sarana dan prasarana kesehatan yang ada di kelurahan 
Tanjung Karang, sepe1ii Puskesmas yang sudah dapat melayani Rawat Inap 24 jam, Posyandu baik 
untuk Balita dan Posyandu Karang Lansia, Dokter dan Bidang praktck. 

Pemberdayaan masyarakat akan pentingnya kesehatan juga secara berkclanjutan tetap 
dilakukan, salah satunya dengan menumbuhkembangkan kembali kegiatan gotong royong untuk 
kebersihan lingkungan setempat yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali di semua lingkungan, 
pemberian penyuluhan-penyuluhan yang diberikan olch petugas-petugas dari Dinas Kesehatan 
untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit yang urnunya dialami masyarakat sekitarnya 
seperti pcnyakit FLU Burung, PI-lBS , TSPA dan lain-Iain. 

Di samping hal-hal terse but di atas yang telah dilakukan untuk bidang keschatan faktor yang 
paling penting adalah bagaimana masyarakat sendiri yang secara swadaya dapat mcnccgah dan 
mengatasi masalah kesehatan tesebut. Dan di kelurahan Tanjung Karang telah dibentuk desa siaga 
dengan tujuan agar masyarakat selalu siap siaga dalarn menghadapi masalah kesehatan, bencana 
dan kegawatdaruratan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada di lingkungan setempat. 
Sclain desa siaga dalam rangka mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya 
di laksanakan seperti AKINO (Angka Kematian lbu Mencapai Nol) di kelurahan Tanjung Karang 
juga telah dilaksanakan Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan beberapa tahun terakhir ini di kelurahan 
Tanjung Karang tidak ada laporan atau ditemukan peristiwa kematian ibu dalam masa nifas atau 
kcmatian bayi, untuk ibu hamil dilaksanakan Kelas Ibu Hamil yang memberikan senami ibu hamil 
dan untuk suami juga telah di bekali dengan pemahaman dan disiapkan menjadi suami Siaga (Siap 
Antar Jaga). 
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No. 

1 

2 

3 

Tabel 12.: 
Prasarana Pendukung Derajat Kesehatan Masyarakat di 

Kelurahan Tanjung Karang 2012 

Jenis Prasarana Jurnlah Lokasi Lingkungan Keterangan 

Puskesmas ] buah Batu Dawe -

Praktek Batu Ringgit Utara dan 
2 buah -

dokter/Bidan Bendege 

Posyandu 6 Pos Sernua 1ingkungan -

Sumber: data Ke lurahan Jan1ung Karang :LU 12 

Kcbcbasan untuk memelukagamadan menjalankan sesuai dengan keyakinan mas ing-masing 
juga tetap te1jaga di kelurahan Tanjung Karang, ha! ini dapat kita lihat dengan keanekaragaman 
agama yang dianut oleh masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis tanpa adanya 
perse li si han yang berarti telah terjadi dan semoga tidak akan pernah terjadi , komposisi penduduk 
jika dilihat menurut agama yang dianut masyoritas beragama Islam dengan prasaana tempat 
ibadah disetiap lingkungan terdapat masjid dan musholla dan satu buah " Pura Dalem" terdapat di 
lingkungan Batu Dawe. 

Tabet 13 .: 
Jumlah Penduduk mcnurut Agama di Kelurahan Tanjung Karang tahun 2012 

Agama Jumla 
No. Lingkungan 

ls lam Hindu Khatolik Protestan Budha h 

I. Sembalun I l.068 0 0 0 0 1.068 

2. Bcndega 2.100 23 3 0 0 2.126 

3. Bangsal 499 0 0 0 0 499 

4. Batu Dawe 230 743 16 15 0 1.004 

5. Bt. Ringgit. 1. 181 130 0 0 0 1.3 11 

Utara 

6. Bt. Ringgit. 1.354 0 0 0 0 1.354 

Selatn 

Jumlah 6.432 896 19 15 0 7.362 

Sumber:data Kelurahan Tanjung Karang tahun 2012 

Di setiap lingkungan kecuali lingkungan Batu Dawe, masyarakat yang muslim secara 
rutinitas mengadakan pengajian setiap sebulan sekali, Peningkatan intensitas ibadah dilakukan 
pada seti ap Bulan Ramadhan dan setiap bulan ini diberikan santunan dari warga yang mampu 
maupun dari PKK Kota kepada kaum dhuafa dan yatim piatu yang disalurkan dan dikoordinir oleh 
TP. PKK kelurahan Tanjung Karang. 
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Mayoritas penduduk bermata pencaharian di sektor petani dan nelayan walaupun ada di 
sektor lainnya namun relatif kccil. Olch karena itu peningkatan taraf hid up masyarakat kclurahan 
Tanjung Karang Relatif sediki lambat, karena sebagai pctani dan nelayan itupun masih sistcrn 
radisional sehingga perlu di dukung oleh peralatan maupun kctcrampilan yang mcmadai. Dalam 
rangka menunjang perekonomian masyarakat, kelurahan Tanjung Karang beke1:jasama dengan 
Dinas lnstansi terkait untuk memberikan pelatihan-pelatihan rnaupun bantuan-bantuan kcpada 
masyarakat di antaranya: 
(a). Pelatihan pengolahan Abon Tkan 
(b ). Pelatihan pengolahan hasil pertanian scperti pcmbuatan Krupuk 
(c). Pclatihan Kader Desa Siaga 
(d). Pelatihan sistcm Pertukangan 

(e). Pemberian jaring Tongkol , jaring Pencaran, jaring Teri dan peralaan pendukung lainnya 
seperti lampu pctromaks, lampu navigasi, dan sebagainy<l. 

(f). Penyuluhan beberapa obat dan makanan berbahaya dari Balai Pengawas Obat dan Makanan 
kcpada pelaku pelaku usaha baik makanan maupun jasa salon Tingkat partisipasi rnasyarakat 
dalam pembangunan relatif cukup baik, ha! ini dapat kita lihat dari jumlah Wajib Pajak (WP) 
di kelurahan Tanjung Karang 2.160 WP dengan target tahun 2012 Rp .2.44.222 .048 dengan 
rcalisasi pencapaian sampai dengan bulan september 2012 sckitar 78,42 % atau sebcsar Rp . 
195.717.084 
Selain sarana dan prasarana pendukung di atas juga tidak kalah pcntingnya lcmbaga 

kemasyarakatan lainnya yang sangat mendukung yang ada di kelurahan Tanjung Ka rang scperti : 
(a). Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) 
(b ). Pembcrdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 
(c). Karang Taruna 
( d). Karang Lansia 
(c). Forum Kader 
(f). Gerakan Sayang Ibu (GSI) 
(g) . Rukun Tetangga. 

d. Scjarah Makam Loang Baloq 
Tidak ada yang tahu pasti , sejak kapan Makam Loang Baloq ada/berdiri , akan tetapi 

diperkirakan makarn ini sudah ada pada abad ke-18 atau sekitar pemerintahan Anak Agung 
Pagesangan. Saat ini, lokasi rnakam berada di wilayah Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan 
Sekarbela, Kota Mataram. Kornpleks makam itu tidakjauh dari pusat kola Mataram, hanya sekitar 
tiga kilometer. Untuk rnenuju kornpleks makam Loang Balok, sangat mudah, karena komplcks 
makam dan pantai Loang Baloq hanya terbelah olehjalan lingkar Kata Mataram yang sudah beraspal 
dan mulus. Dari pusat kota sendiri, untuk mencapai makam Loang Baloq hanya dibutuhkan waktu 
sekitar 8-15 menit dengan mempergunakan kendaraan bermotor. 

Terdapat banyak versi mengenai makam Loang Baloq. Akan tetapi dari kctokohannya . 
makam tersebut, bisa dikaitkan dengan ketokohan Gaoz Abdul Razak. Ada pun dongeng mengani 
Gaoz Abdul Razak sebagai berikut. Tersebutlah sebuah cerita yang bcrasal dari orang orang tua di 
desa Sekarbela. Diceritakan dua orang wali yang berasal dari Kalimantan bcrlayar menuju pulau 
Lombok. Mereka menumpang perahu Banjar. Setiba di tengah laut, perahu itu diserang badai dan 
gelombang yang amat dahsyat, yang mana pada akhirnya perahu tersebut berubah menjadi batu. 
Dengan kepingan itulah, kedua wafi melanjutkan perjalanan menuju daratan Lombok. Akhirnya 
mendarat dipantai. Hingga kini pantai dan desa tersebut dinamai dengan Batu Layar. 
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Foto I. Makam Loang Baloq 
Sumber: dok.pribadi. 

Sctclah naik kc daratan, Gaoz Abdul 
Razak dan adiknya yang bcrnama Gaoz 
Abdul Rahman menuju scbuah kampung. 
Tak lama berselang, kernudian rncrcka 
memisahkan diri , di rnana GaozAbdul Razak 
mcnuju desa Pararnpuan. Lama kelamaan, 
kcwalian dari Gaoz Abdul Razak terdcngar 
olch Anak Agung Wira Wangsa yang 
memerintah di Kebun Kongkoq. Karena itu, 
raja mengadakan pesta dan mcmcrintahkan 
rakyatnya untuk mcngundang Gaoz Abdul 
Razak. 

Berangkatlah kemudian dua orang 
utusan raja. Dari Kebun Kongkoq , mercka 
menuju Batur Pagutan. Di sana mereka 

mclihat ulama itu minum tuak, terpaksa kedua utusan itu menunggu, akibatnya raja tcrlalu lama 
mcnungu , karcna itu ia mengirim utusan lagi. Utusan yang kedua berangkat akhirnya tiba di 
dcsa Pagcsangan. Di sana dia melihat Gaoz Abdul Razak sedang mcnyabung ayam. Setelah itu, 
dua utusan lain kemudian dikirim kc kampung Saren, di sini mereka melihat Gaoz Abdul Razak 
sedang duduk di rumah penduduk. Sedang dua utusan lainnya melihat Gaoz Abdul Razak sedang 
bersembahyang disebuah masjid yang sekarang dinamakan Masjid Sekarbela Timba Bengaq . 

Masing masing dari utusan tersebut melaporkan kepada Anak Agung tentang apa yang 
dilihatnya. Melihat laporan yang berbeda-beda, kemudian Anak Agung menjadi terbingung
bingung. Kemudian, raja bersabda "hai rakyatku, jika dcmikian ulama ini amat berbahaya, ia dapat 
mcruntuhkan kcrajaanku. Sckarang carilah aka! untuk mcmbunuh manusia itu." 

Setelah itu, terdapatlah sekclompok masyarakat dari sebuah kampung yang bersedia 
membunuh Gaoz Abdul Razak , dcngan scgala tipu daya, mcrcka akan mernbunuh Gaoz Abdul 
Razak. Tentang hal ini Gaoz Abdul Razak telah mcmiliki suatu firasat , tetapi ia tctap diam . Sctclah 
sekelompok orang itu berkumpul, maka Gaoz Abdul Razak dipanggil olch scorang muridnya yang 
paling utama. Ketika scdang mcmenuhi panggilan itu , tiba-tiba dia disergap, kemudian diikat dan 
akl1irnya dibunuh. Segcra sctelah peristiwa itu berlangsung, seseorang berangkat melaporkan 
peristiwa tcrscbut ke Sekarbela Timba Bengaq. 

Mendengar Gaoz Abdul Razak dibunuh, pasukan dari Sekarbcla Timba Bengaq segera 
menuntut balas atas kernatian gurunya, tetapi jenazah Gaoz Abdul Razak tidak diketemukan. 
Narnun banyak yang menceritakan bahwa meninggalnya Gaoz Abdul Razak adalah dcngan jalan 
dipenggal. ltulah sebabnya mengapa kuburannya dinamai Kubur Otak-Otak. Setelah kejadian 
tersebut, orang-orang tua kemudian mclaporkan kejadian tcrsebut kepada I Gusti Ketut Gosha. 
Mendcngar hal itu, Gusti Ketut Gosha segera bcrangkat menuju Sekarbela. Menjclang limabclas 
meter akan tiba di Kuburan Otak-otak, tiba-tiba Gusti Ketut Gosha te1jatuh. Gusti Kctut Gosha 
kemudian bertanya kcpada rakyat di sana kenapa dia te1jatuh, padahal telah berulangkali melewati 
wilayah tcrsebut. Dan rakyat menjawab, barangkali itu mcrupakan firasat dari Gaoz Abdul Razak. 
Setelah kejadian tersebut, Gusti Ketut Gosha kemudian menghadap Anak Agung Jclantik di 
Mataram dan mcnccritakan peristiwa terbunuhnya Gaoz Abdul Razak kepada Anak Agung. 

Mendengar itu, kemudian berangkatlah Anak Agung Jelantik menuju Sekarbela. Di 
Pagesangan ia beristirahat sesaat, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Sekarbela. Setelah 15 
meter dari Kubur Otak-Otak, raja pun terjatuh bcserta tiga pengiringnya serta kudanya. 
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"anch, mengapa ha! ini bisa terjadi?" 
" Daulat tuanku, mungkin ini discbabkan makam ulama ini tuanku" 
Mcndengar ha! ini, kemudian raja terus masuk ke kampung Sckarbela. 
" Siapakah yang membunuh ulama ini hai rakyatku" 
" Hamba kurang tahu tuanku, hanya sepengetahuan hamba pada saat itu salah seorang muridnya 
yang paling utama memanggil." 
·'Siapakah nama murid itu?" 
" Loq Kutiah tuanku. Hanya dialah yang harus tuanku usust agar semuanya menjadi jclas. 
Semua orang yang berasal dari kampung pcmbunuh itu kemudian diperintahkan oleh Gusti 
Ketut Gosha untuk mencari Amaq Kutiah. Setelah itu Amaq Kutiah menghadap l~lu ditanya" 
"Apa penyebab sehingga ulama ini harus dibunuh?" 
"Al11pun tuanku, hamba hanya diminta untuk mcmanggilnya, hamba tak tau sama sekali 
rcncana untuk membunuhnya. Hamba sama sekali tak tahu pcmufakatan mercka." 
·'Siapakah yang membunuhnya?" 
"Kata orang hamba tuanku dari tirnur" 
Setelah tiba, pcmbunuh utama itu ditanya 
" Mengapa kau bunuh ulama itu, bukankah dia guru dan pimpinanmu? Kau mclck tak lain 
hanyalah karena dia. Kau bisa tahu agama Islam dan pclajaran-pelajaran bermanfaat hanyalah 
dari dia. Bukankah tak pernah diajar kau untuk berbuat jelek? Mcngapa dia kau bun uh?" 
' 'Benar tuanku, hamba muridnya, mercka yang disebclah barat, timur, utara dan juga selatan 
j uga adalah muridnya. Tetapi hamba muridnya yang disebelah barat selalu dianaktirikan. 
Scbab itulah hamba mcrasa sangat dongkol." 
" Bukankah tak rnungkin semuanya dibangun sekaligus?" 
" Jika dcmikian halnya, seharusnya ia mcmberitahukan ha! tersebut kepada kami. Mengapa 
ia tak mcngatakan misalnya ia yang kubuatkan tcrlebih dahulu , nanti kamu kcmudian. Tetapi 
tctap bcrkumpul untuk mclakukan ibadah." 
"Nah sekarang rakyatku, apakah yang kamu kchendaki'' 
"Hamba hanya ingin keadilan" 
''Kalau dcmikian kau katakan, barang siapa yang rnembunuhnya, berhak untuk dibunuh' ' 
"Tunggu dulu tuanku", kata Gusti Ketut Gosha. 
" Siapakah yang memerintahkanmu untuk mcmbunuhnya? Apakah kesalahannya dan apakah 
scbabnya?" 
"Am pun tuank u, mcnurut kata yang memerintahkan ham ba untu k mcm bun uh adalah anak agung 
triwangsa. Dan bcliau akan mcmbuatkan karni masjid bcsar. Nah demikianlah tuanku .'' 

Setelah scmua yang bcrsalah dihukum mati, selama itu rakyat selalu siap scdia dcngan 
persenjataan. Gusti Ketut Gosha selalu mcngamati gerak-gerik mereka. Melihat keadaan yang 
gawat itu, Gusti Ketut Gosha kemudian berangkat ke Mataram. Semua hulu balang yang bcrasal 
dari Sekarbela Timba Bcngaq dikumpulkan di Matararn untuk mencegah kekacauan, sambil 
menanti keadaan aman kembali. 

"Nah kamu scmua akan kupindah ke Kampung Punia, karena di tempatmu kalian sclalu cekcok 
dengan masyarakat kampung di tetanggamu, sampai keadaan tenang kernbali , dan kamu tak 
lagi saling mendendam." 

Setelah tujuh hari mereka berada di Punia, tiba-tiba muncul suatu keajaiban, sebuah mata air 
muncul dengan ledakan yang dahsyat. Pada suatu hari raja bertanya; 

30 



··Mcngapa rakyatku yang baru di punia itu tak pernah menghadap?apakah sebabnya? Barangkali 
banyak di antara mcrcka yang sakit atau ada sebab-sebab lainnya?". Karena itu kemudian raja 
mengutus Gusti Kctut Gosha untuk melihat kcadaan mcrcka 
·'Cobalah kau lihat kcadaan rakyatku yang ada di punia itu. Apakah banyak di antara yang 
sak it atau karena sebab-sebab yang lain. Mendengar itu, Gusti Ketut Gosha lalu berangkat 
ke punia. Di sana ia menyaksikan rakyat sedang bekerja menyempurnakan sebuah mata air. 
Mcrcka beke1ja sama." 
''Astaga kalian scmua pada beke1ja sehingga tak menghadap ke istana" 
·'Bcnar tuanku, kebetulan di sini terdapat mata air baru yang dapat kami manfaatkan sebagai 
tcmpat wudhu maupun rnandi. Mclihat kenyataan tersebut, Gusti Ketut Gosha menjadi sangat 
heran. Karena pada dcsa di atasnya tak pernah hujan dan air berada jauh letaknya." 
·'Dari manakah berasal air ini ? Mengapa bisa besar? Cocok benar di sini dibangun istana, 
karena air melimpah ruah." 
"Nab hcntikan dulu pckcrjaanmu, jangan dilanjutkan menggarapnya, aku akan sampaikan 
kabar ini kc J\nak Agung." 
"Daulat tuanku, layak benar rakyat tuanku tidak pernah menghadap, karena mereka sedang 
sibuk menycmpurnakan sebuah mata air baru yang amat besar."Demikian perkataan dari Gusti 
Kctut Gosha. 
' ·Jika demikian halnya aku akan datang melihatnya." 
Sctiba di tempat yang dituju, Anak Agung bersabda: 
·'Nab telah lama kamu di tempat ini , sekarang aku berniat membangun istana. Sedang kamu 
akan kukembalikan kc Sekarbela. Perbesarlah kemampuanmu di sana." 
Mereka diberi bekal berupa uang, beras, ayam, kerbau seraya berkata: 
" Pergunakanlah ini untuk sangu membuat pcrumahan." 

Setclah seminggu mereka membuat perumahan baru, muncul lagi air dengan ledakan dahsyat 
seperti yang te1jadi di Punia. Bersamaan dengan itu tiba-tiba air di Punia menjadi kering. Melihat 
keanehan terse but, kemudian Gusti Ketut Gosha beserta Anak Agung berangkat menuju Sekarbela, 
dan di sana Anak Agung berkata, 

"Nah tempat ini sekarang kunamakan Sekarbela Timba Bengag karena aku heran melihat 
keajaiban mata air ini. Kemana saja kalian pergi , kesana mata iar ini menuju. Itulah yang 
mengherankan aku. Memang kamu dapat rahmat yang besar" 
Scsudah itu, berkatalah Gusti Ketut Gosha lagi; · 
' ·Oaulat tuanku, sebaiknya Kubur Otak-Otak dipindah agar tidak lagi menimbulkan lagi 
kecclakaan pada rakyat yang selalu lalu lalang. Di tempat itulah mereka selalu terjatuh. 
Sebaiknya kubur itu kita bongkar". 

Setelah itu Kubur Otak-Otak dibongkar masyarakat di bawah pirnpinan Gusti Ketut Gosha. 
Sctclah penggalian cukup dalam ketika mereka mengorek tanah, tiba-tiba terlihat sebatang anak 
pohon pisang di dalam liang lahat. Itulah keajaibannya. Dengan jelas yang dikuburkan di sini 
adalah Gaoz Abdul Razak, tctapi yang nampak sekarang adalah batang pohon pisang. 

"Nah sebaiknya pohon pisang ini kita tanam di tepi pantai." 
Ketika mereka tiba di tepi pantai , bagaikan ditakdirkan, seekor buaya muncul dan menuju 

sebuah lubang. Dilubang itulah akhirnya pisang itu ditanam. Itulah sebabnya, kemudian makam 
tersebut dinamai dengan makam Loang Balog yang artinya lobang buaya (anonim, 2006: 62-75) . 

Berdasarkan basil wawancara dengan Haji Jalaluddin Arzaki, diketahui , bahwa yang 
dimakamkan di Makam Loang Balog adalah Gaoz Abdul Razak, Mubalig Arab yang berasal dari 
1-ladramaut, sekarang termasuk wilayah Baghdad, Irak. Pada rnulanya, ketika baru rneninggal , 
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Gaoz Abdul Razak dimakamkan di luar pagar dari kubur (sema), Karang Serna, Pagesangan ketika 
itu setiap Ratu Pagesangan lewat, kudanya pasti rebah. Ratu Pagesangan kemudian bcrtanya
tanya apa kiranya yang menyebabkan kudanya selalu rcbah. Sctelah bertanya pada masyarakat 
sekitar dan mendapatkanjawaban bahwa ada makam orang yang dituakan di sana, akhirnya Ratu 
Pagesangan memutuskan untuk memindahkan makam tersebut. 

Makam selanjutnya dibongkar untuk dipindah ke lain tempat dan atas perminataan Anak 
Agung. Pemindahan ini harus dilakukan oleh masyarakat Batu Mediri dan Karang Serna. Akhirnya 
dipilih , tempat lubang persembunyian buaya yang disebut tibu menangas, masing-masing orang 
mengambil tanah makamyang dibongkar, satu kekisa untuk menimbun makam di sana. Karena 
itulah makam itu disebut dengan makam Loang Baloq. 

Ketika muara sampai loloan itu lama-kelamaan tertimbun tanah, tumbuhlah bcbcrapa 
tanaman dilokasi makam. Tumbuh pertama adalah pohon elak-elak dengan pohon petc, buahnya 
panjang sepanjang antap dada, dan buahnya tidak bisa dimakan. Kemudian pada pangkal batang 
atau akar ditumbuhi bibit pohon beringin yang berasal dari biji beringin yang dibawa olch burung, 
dan sckarang beringin ini sudah besar bahkan menutupi pohon elak-elak. 

Pada awal pendirian makam, masyarakat dusun Batu Mediri wilayah Kampung Baru 
Kecamatan Sekarbela, dan Karang Sema-bertugas sebagai merbot, makam Loang Baloq . 
Masyarakat Batu Mediri sendiri, wajib tiap tahun roah besar di Loang Baloq. Di Lingkungan Batu 
Mediri-Dusun Batu Mediri Gaoz Abdul Razak diberi sebutan bayan udang, karcna Gaoz Abdul 
Razak dahulu dikatakan suka menangkap udang disungai dekat Batu Mediri (timur Batu Mediri) . 

Pada niasa kini , di makam Loang Baloq banyak rnasyarakat ziarah dengan niat bayar kaul/ 
nazar/sesangi dengan cara mengikat kertas atau plastik pada rarnbut akar beringin. Niat mengikat 
itu dilakukan setelah bejaruplmencuci muka dengan kumkuman dengan ucapan:iika enku 
terek nik nenek kuasa anak gengtak kuris ilek itek itek-gengku ngaturalih kasoro buak ka/otok 
/amin leiran ..... .. (tergantung hajatnya). Ikatan pada pohon bcringin ini akan dilepas apabila 
perminataannya sudah terlaksana. 

Masyarakat Bendega (wawancara dengan I-I. Kurtubi) juga memi liki ccrita yang scdikit 
berbeda mengenai makam Loang Baloq, di mana pada awalnya diceritakan, bahwa J\nak J\gung 
rencananya akan mendirikan markas dekat makam Loang Balog sekarang, di dekat sana ada scbuah 
lubang, ketika Beliau mau melewati batas itu selalu jatuh Anak Agung di sana. Dan kata orang 
tua-tua dahulu, ada orang yang meninggal di sana yang berasal dari Dasan Gres scorang penyebar 
agama Islam, dan tanda dari makam dari makam adalah pohon pisang. 

Pada masa kini, makam Loang Baloq sendiri banyak dikunjungi oleh masyarakat untuk 
berziarah, dan dilihat dari Islam itu sendiri mengajarkan bahwa menziarahi makam itu merupakan 
suatu tuntutan dan tuntunan karena melihat yang bermakam di sana merupakan suatu figure yang 
mempunyai karisma karena itulah dia dituntut untuk mclakukan ziarah. 

Pada makam Loang Baloq sendiri, terdapat marbot (juru kunci) , dan persyaratan untuk 
menjadi marbot sendiri, yang pertama dilihat dari segi ekonomi, kedua dari tata cara se lama ini 
dalam bermasyarakat, jika kedua kriteria itu menunjang, dia akan diangkat danjuga akan disiapkan 
dua - tiga figur untuk menjadi calon. Marbol pertama makam Loang Baloq yang bcrasal dari 
Bendega bernama Haji Ahmad, dan sekarang sudah meninggal di Mekkah. 

Wawancara dengan masyarakat Mapak juga memiliki penafsiran yang berbcda menganai 
makam Loang Baloq, di mana pada masa lalu jaman dulu orang yang memiliki kesaktian, tidak 
ada orang yang tahu nama aslinyajadi dinamakan tua bayan udang, karena dahulu sering mencari 
udang di sungai. Ketika meninggal awalnya tidak dimakamkan di makam Loang Balog sckarang, 
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tetapi di tempat lain, hanya kemudian dipindah dikarenakan ketika Anak Agung melewati lokasi 
terse but, kuda Anak Agung seringkali terjatuh. Dan ketika dipindahkan, yang dipindah hanya tanah 
saja dan yang menggali itu adalah masyarakat dari Karang Serna dan Batu Mediri. 

Masyarakat Karang Serna yang membantu mebksanakan pemindahan juga memiliki 
penafsiran yang berbeda menganai makamLoang Baloq. Menurut masyarakat Karang Serna, pada 
zaman Anak Agung dulu, kalo lewat menunggang kuda pas di Karang Pule itu jatuh aja kudanya. 
Setelah i tu Anak Agung berpikir, ada apa disisni, lama-lama akhirnya Anak Agung memerintahkan 
rakyatnya untuk mencari tahu, dan setelah diberitakan oleh rakyatnya, bahwa kemungkinan ada 
kuburan di sana, kemudian Anak Agung memerintahkan masyarakat di sana untuk menggali. 
Digalilah kemudian beberapa lama oleh masyarakat, dan diketemukan pohon pisang saba di dalam 
kuburan itu. 

Pada akhirnya, dibawalah pohon pisang tersebut ke lokasi Loang Baloq sekarang, dilepaslah 
di sana pohon pisang itu di Loang Baloq, dan sekarang lokasi tersebut menjadi makam Loang 
Balog. Sedangkan masyarakat Batu Mediri memiliki versi cerita, di mana pada awalnya yang 
disimbolkan di Loang Balog tempatnya bukan di makam sekarang, tetapi di dekat masjid, Karang 
Pule. Timbulnya kata Loang Balog berasal dari Loang Bebaloq atau Tibu Bebaloq atau dalam 
bahasa Indonesia disebut dengan lubang buaya. 

Pada masa lalu zaman Anak Agung, ketika anak agung ataupun ajudannya lewat Karang 
Pule, maka kudanya jatuh di sana. Hal ini kemungkinan disebabkan karena ada makam orang 
besar di sana. Untuk mengamankan jalur tesebut maka akan direncanakan makam tersebut untuk 
dipindah. Datanglah kemudian utusan dari raja untuk masyarakat Batu Mediri yang bertugas 
memindahkan makam tersebut ke Loang Baloq. Ada tiga orang yang memindahkan tanahnya 
menggunakan kisa. Jadi yang dipindah ke sana adalah tanah tiga kisa ke lobang buaya itu. Lama 
kelamaan naiklah tanah/naik, dana kalau pasang kembali hilang. Kemudian ditanamlah pohon 
sebagai tanda pengingat makam itu. 

Ada tiga tokoh yang diceritakan dimakamkan di makam Loang Baloq saat ini. Pertama, 
makam yang disebut dengan makam Gaoz Abdul Razak. Kedua, makam Anak Yatim. Ketiga, 
makam Datuk Laut. Makam Anak Yatim berada di luar makam utama. Makam yang masih 
dilingkupi batang dan akar pohon beringin itu, berada di bagian luar, hanya bersekat akar dan 
bagian batang pohon beringin. Ukurannya pun relatif kecil. Tidak diketahui dengan jelas, siapa 
yang dimakamkan. Akan tetapi berdasarkan cerita-cerita masyarakat setempat, yang dimakamkan 
adalah Anak Yatim. 

Foto 2. Makam Anak Yatim 
Sumber:dok.pribadi. 

Foto. 3. Air-air di Makam Datuk Laut 
Sumber:dok. pribadi 
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Makam Datuk Laut, berada di samping makam Anak Yatim. Makam yang sudah dikeramik 
hitam itu berada di dalam bangunan permanen berukuran sekitar 3x4 meter. Masyarakat nelayan 
yang berada di kawasan Loang Baloq, Bendega sangat sering mengunjungi makam ini, khususnya 
apabila ada halangan pada saat melaut. 

Pada masa lampau, makam Loang Baloq hanya dikenal sebagai kawasan makam yang 
kurang dikenal oleh masyarakat Pulau Lombok sebagai sebuah destinasi wisata. Akan tetapi 
pada perkembangan berikutnya dengan bantuan dari Pemkot Mataram, yang dimulai semenjak 
pemerintahan H. Ruslan yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintah yang sekarang, Loang 
Baloq berbuah menjadi sebuah kawasan wisata yang bersinergi antara wisata religi dengan wisata 
rekreasi. 

Kawasan wisata religi Loang Baloq kini menjadi sebuah kawasan yang terkenal apalagi 
semenjak secara rutinnya dilaksanakan kegiatan Lebaran Topat di makam tersebut. Masyarakat 
dari seluruh pulau Lombok, bahkan dari Bima dan juga Pulau Jawa rutin setiap hari mengunjungi 
kawasan Loang Baloq untuk melakukan ziarah makam. Hal ini kemudian didukung dengan 
pengembangan kawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota, di mana di depan makam Loang 
Baloq, kini tersedia kawasan wisata pantai yang bisa mendukung keberadaan makam Loang 
Baloq. Selain itu kawasan wisata pantai Loang Baloq itu sendiri secara terpisah bisa menjadi pusat 
rekreasi keluarga sekedar untuk melepaskan stress dan menikmati suasana pantai. Apalagi saat ini 
sudah disediakan bale-bale yang bisa digunakan untuk sedikit melepaskan lelah dikala kaki sudah 
penat menyusuri pantai. 
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Foto. 4. Pedagang di sekitar Loang Baloq 
Sumber:dok. pribadi 

Foto. 5. Tulisan Loang Baloq di 
Pantai Loang Baloq 
Sumber:dok.pribadi 



BAB Ill 
PEMBAIIASAN 

A. Ragam Roah Etnis Sasak di Kota Mataram 
Tcrminologi ''rooh'' bcrasa l dari bahasa Arab ·'arwah", jamaknya dari kata "roh" (roh. 

nyawa) . Roh-roh == roah-roah. Sccara khusus kaitannya dcngan upacara cara adat sama clan adat 
yang mcngakar dari ajaran aga rna ataupun adat harus sama (adat istiadat, traclisi), roah sama artinya 
dcngan ''kcnduri ' . yang dalarn tradi si jawa disc but "rnwatan" yang diikuti clcngan ritual adat yang 
dilcngkapi dcngan pcrnak pcrnik atau piranti adat, scpcrti air kumk11ma11 (air bunga sctaman/bunga 
r:.irnpai. pcrnbakaran kcmcnyan bcrtutupkan asap clan lain-lain. Discmpurnakan kcmudian, dcngan 
diadakannya mah scdckah (mah sc lamcl) yaitu acara makan bcrsama dcngan cara "begihung'' dan 
atau dapat juga dilcngkapi dcngan sajian jajan yang di scbut besedak a tau bejaja. Discbut ''mah" 
karcna acara ini dihubung-hubungkan pada dcngan kcpcrcayaan bahwa saat upacara bcrlangsung 
hadir pula para roh (arwah) ncnek moyang dari bapak. saudara yang sudah mcninggal dunia yang 
masih punya hubungan dcngan yang punya hajat (epe grni·e) muduwe korya. 

Roah (bahasa Sasak) sama dcngan ruwatan dalam bahasa Jawa. Roah (singular). serncntara 
roh (p lural atau jamak). Tc1jcmahan kcmuclian bcrkcmbang sesuai konteksnya, sehingga sc lain 
mcngandung arti arwah scbagai kata jamak dari roh, mah juga diartikan sama clengan kcnduri / 
sclamatan. Kcnapa dikatakan roah, karcna dikaitkan dengan leluhur, karcna pclaksanaan mah 
ticlak scmata-mata kcpada mcreka yang hiclup, tetapi juga kcpacla mcrcka yang mati . 
J\cla bcragam roah. Bcrdasarkan siapa yang di-roah-kan/diruwat dapat disebutkan sebagai 
bcrikut. 
a. Roah kcpatcn (rowa mati , roah ala). Roah ini untuk orang mcninggal. 
b. Roah urip/irup, idup, roah yang bcrkaitan clcngan upacara daur hiclup, scpcrti: adat pcrkawinan 

(memriq ). khitanan (sunatan) , herkikir (potong gigi), selamctan (sclamctan bibit padi) , 
sclamctan lowong (sclamctan tanam padi) , selametan pade (sclarnctan panen padi) , dan 
scbagainya. 

lkrdasarkan tujuan sc larnctan , tcrdapat acara : 
a. Roah sc lamct syukuran misal sclamet dari bahaya, sclamat lulus ujian, sc lamat pancn hasil 

padi. sc lamct dapat rczki , dan scbagainya 
b. Roah bales scsangi (bayar kaul); roah bayar kaul atas kcsernbuhan, kcbcrhasilan, mcnclapat 

jodoh/kmvin. clan scbagainya. 
c. Roah rncnyongsong/mcnyambut pclaksanaan ajaran agama scpcrti mah sholawat. rcbo 

bontong 
cl. Roah pcbcrsihan. 

Dalam budaya masyarakat, roah dalam upacara siklus hidupilaksanakan scorang manusia 
clari clia rnasih di dalam kandungan sampai clcngan clia mcninggal. .lacli bi sa dikatakan se lama 
hidupnya. scorang rnanusia Sasak sclalu melaksanakan roah. 

Ada pun mah y;mg dimaksud aclalah rooh Sclamatan Perut (re/et em bet. me/a iangke/) . 
Kct ika kanclungan bcrumur tujuh bulan, diadakanlah sclarnatan untuk kcsc lamatan ibu clan janin 
yang ada di dalam kandungan. Sclamatan ini clisebut Mela langkel . Ada juga yang mcnycbutnya 
dcngan nama roah-nya beretesa atau isuk tian. 

Sccara ctimologis, melak artinya mcmccahkan, tangkel artinya tcmpurung. Upacara Mclak 
/'angkel biasanya dilakukan di sungai di bawah pimpinan dukun beranak bahasa Sasaknya discbut 
"helian 11ganok". Di sunga i kcdua suami istcri tadi dimandikan olch dukun dcngan air bunga 
rampai (uik k11111k1111w11) yang tclah dimantrai. Sctclah itu sang suami rnemccahkan kelapa dcngan 
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parang dan scbuti tclur ayam mcntah dcngan tangannya. Pccahan tcrscbut dibuang kc dalam 
sungai. Menurut kcpcrcayaan masyarakat,jika kedua bclahan kclapajatuh dalam posi si tclcntang. 
cirinya akan hadir bayi pcrcmpuan dan scbaliknya akan hadir bayi laki-laki. Sctclah rn ancli bcrsih . 
kcdua suami isteri cli-'.sembe'· dengan am pas sirih di dahi dan hatinya. Bila kcscluruhannya sudah 
sclcsai maka dukun bcranak tcrscbut cliberikan scdekah yang di scbut selawat sccara tradi si bcrupa: 
bcnang sctukal, bcras setcmpurung (1 /2 kg). tclur scbutir. uang kcpcng sckurang-kurangnya 
scnibilan dan scbanyak-banyaknya 1000 dilcngkapi sirih pinang dan rokok rnasing-masing 

. scmbilan biji , ditcmpatkan dalam sok-sokan kccil. Dal am bahasa Sasak di scbut "anclang-andang .. 
yakni penangkal mantera supaya mantcra dukun berkhasiat baik dan mujarab. 

Tcrkait roah pada saat melahirkan, sesaat atau bebcrapa hari lagi calon ibu akan mclahirkan. 
pcrutnya mulai mulas-mulas , si suami pun mulai melonggarkan apa saja pakaian yang si fotnya 
mcnycsakkan si ibu. Sctclah melahirkan. ari-ari bayi dibcrsihkan dan dibungkus dcngan kain putih 
lalu dimasukkan ke dalam tcmpayan atau periuk kemudian ditanam di dalam rumah atau clicucuran 
atap atau pckarangan muka atau belakang mcnurut adat setcmpat. Cara menguburkannya ya itu 
yang akan mcnguburkan terkadang harus bcrkerudung dan kctika mclctakkannya di lubang ticl ak 
boleh bcrnafas seperti juga ketika berjalan menuju tcmpat pcnguburan itu dipagari sckelilingnya. 
scrta di atasnya ditaruh scsuap nasi dan dipasangnya pclita jarak atau lcntcra. Untuk mcmotong 
pusatnya dipakai sembilu yang diambil dari tusuk bamboo rumah yang lctaknya di alas pintu 
rumah (Tim Penyusun. 2011: 122-123). 

Dalam roah molang maliklbuang au/perak api, cara pembcrian nama itu discbut Mol ang 
Malik atau Pera' Api/Mcdak api atau Buang J\u. Waktu itulah sang bayi untuk pcrtama kali boleh 
dibawa keluar rumah . Pembcrian nama itu diresmikan olch dukun bcranak dcngan rncncorcng 
ampas sirih di dahi dan ulu hati bayi dan ibu bayi . Nama itu scndiri juga telah ditcntukan olch 
bapak atau ncnck si bayi . Sclcsai itu barulah diadakan upacara turun tanah . Untuk upacara lurun 
tanah ini terlcbih dahulu harus discdiakan, alat tcnun jika bayi itu pcrcmpuan, pada alat tcrschut 
bayi dinaik turunkan tujuh kali , serta alat-alat pcrtanian jika bayi itu laki-laki . Scbagai upacara 
pcnutup ialah upacara pembacaan doa olch kiyai . Sctclah itu baru diadakan makan dan minum. 

Upacara ini dilaksanakan pada hari kcsembilan sctelah pusar putus. Dibuatkan air santan 
yang dicampur dcngan kepala padi yang dibakar lalu ditempatkan dalam satu wadah. ltu nanti dii si 
dcngn uang kepcng atau uang logarn, kcmudian itu diapakai untuk mcmbungkus kcpala I bay i. 
Yang hadir juga be!ian anak atau dukun beranak dan di sana langsng dibcri nama. lstilahnya aran 
sembek. Pada medak api juga bisa digabung dengan ngurisan. Bahkan ada yang ekstrem langsung 
disunat pada saat itu. Malam harinya akan dilaksanakan roah dan diikuti dcngan serakalan. Pada 
saat itu juga dibaca Hikayat Nabi Bercukur, kadang juga Ion tar tcrmasuk juga Angling Dharma. 

Kemudian laki-laki dan perempuan ada roah sclanjutnya yakni roah pada saat clisunat (akan 
dijelaskan secara khusus pada subab berikutnya). Pada saat potong gigi juga dilakukan dcngan 
mah. Prosesi biasanya hampir sama dengan roah pada saat khitanan. Scseorang baru dipotong 
giginya setclah gigi susunya berganti semua. Ketika anak itu mcnstruasi pertama (untuk laki-laki 
dilaksanakan pada saat perubahan suara) dilaksanakan roah untuk mcmeringati sebuah proses 
bahwa anak itu sudah mulai akil baliq. Pada saat pernikahan juga dilaksanakan roah. di mana 
roah dilaksanakan pada saat hari I-I. Roah kematian dimulai pada saat dikuburkan namanya roah 
susur tanah/roah selamct gumi. Roah ini dilaksanakan di rumah almarhum. Misalnya hari ini 
dimakamkan, setclah magrib kemudian roah, yang diundang untuk hadir hanya kcluarga tcrdekat. 
Tiap malam ada orang tahlilan dan baca doa tentang kematian. Pada hari kctiga akan dilak sanakan. 
nelung, roah yang juga dilaksanakan di rumah, di mana pada sore hari dan malamnya diadakan 
tahlilan. Pada hari ketujuh, akan dilaksanakan roah mitu, hari kesembilan roah yang clisebut 
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dengan nyiwak, biasanya besar bahkan sampai rriefi1citong sapi. Karena itu hari terakhir pelepasan 
roh. Pada tiap pagi dari hari kematian sampai harikesembilan ada juga dilaksanakan roah yang 
disebut dengan munjung. Kecuali pada puasa setelah sahur. Antara jarak sembilan hari sampai 40 
hari pada saat hari keni.atiannya, akan dilaksanakan roah lagi yang disebut dengan melayaran, tapi 
tidak pakai nasi hanya memakai ketupat sama seperti Lebaran Topat. 100 hari kemudian nyatus, 
besar-besaran roahnya kemudian yang terakhir nyiu pas 1000 hari dilaksanan roah. 

Pada masa lalu, ada juga roah untuk kecurian, untuk kemalingan, gempa, gerhana, dan 
bahaya. Rumah hampir terbakar juga akan dilaksanakan roah. Pada pointnya ada dua roah, yakni 
roah syukur atau roah bersedekah aatu roah selamet (lebih kea rah insiden). Karena pada masa lalu 
cara orang bersyukur adalah dengan cara roah. Selain itu setiap pelaksanaan hari-hari raya islam 
juga dilaksanan roah, baik itu di rumah, di masjid maupun di makam-makam. Sampai di sini perlu 
dijelaskan bahwa menurut keyakinan Islam, yang mati itu hanya jasad, tetapi roh itu tetap hid up 
di mana-mana. Setelah tahun 1970-an, pendukung roah berkembang khususnya di makam Loang 
Balog, dan dijadikan bagian dari rekreasi sambil berziarah. 

B. Ragam Roah Adat Terkait Makam Loang Baloq 
Pada awalnya, sebagian besar pelaku roah adat di Loang Balog berasal dari Lombok Barat 

yang "megama lima waktu" atau "Islam waktu lima". Sekarang suasananya agak berubah. Hampir 
semua masyarakat Lombok, kecuali masyarakat yang berasal dari Lombok Utara (Bayan), ikut 
melakukan kegiatan roah di Loang Baloq. 

Loang Balog terletak di kelurahan Tanjung Karang, kecamatan Sekarbela, kota Mataram. 
Terkenal di seluruh Lombok sebagai sebuah makam. Mudah dimengerti , karena kenyataannya 
tempat ini memang merupakan areal pemakaman. Begitu masuk pintu gerbang Loang Balog Yang 
cukup megah, segera terlihat deretan makam bagi warga yang berasal dari Kelurahan Tanjung. 
Karang. 

Foto 6. Makam Loang Baloq 
Sumber: dok.pribadi 

Kondisi makam Loang Balog terbilang 
cukup baik, untuk ukuran sebuah tempat 
pemakaman. Terletak sekitar tiga kilometer ke 
arah Selatan dari pusat kota Mataram, dengan 

... kondisi jalan yang terbilang mtilus dengan aspal 
hotmix. Di depan pemakamari tersedia tempat 
parkir yang ·cukup luas dengari pemandangan · 
pantai yang indah. Kondisi di areal pemakaman 
juga tidak kalah bagusnya. Jalan di tengah 
pemakaman cukup lebar dan tertata rapi dengan 
paving, sehingga enak dipandang, mulus untuk 
dilalui, dan juga lapang untuk melakukan 
aktivitas tertentu. 

Di tengah-tengah tempat pemakaman seluas kurang lebih satu hektar tersebut, terdapat sebuah 
pohon beringin yang cukup besar menjulang tinggi. Ada yang mengatakan sebelum beringin itu 
tumbuh, diyakini bahwa pohon elak-elak yang tumbuh subur di tempat itu, sementara beringin 
itu tumbuh kemudian di atas akar pohon elak-elak. Beringin ini diyakini telah berumur ratusan 
tahun. Akarnya menjulur ke kanan dan kiri, membentuk semacam goa, sehingga terkesan angker. 
Di belakang pohon beringin terdapat tempat persembahyangan (mushola) dan sebuah balai serba 
guna berukuran sedang. 
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Di kiri kanan pohon beringin ada pemakarnan 
penduduk, di dalam goa (yang terbentuk oleh anyaman 
akar beringin) juga ada tempat yang tampak sepcrt i 
makam, tetapi berukuran lebih kecil dan lebih rap i 
dibandingkan dengan makam yang ada di pelatara11 
pemakaman sekitar pohon beringin itu. Nuasan: :i 
makam yang ada di dalam gua sangat tradisiona I. 
terbalut kain berwarna putih, dan di kiri kananny:t 
ditempatkan beberapa kendi, tampak seperti tempat 
tirta (air suci) . 

Tempat ini oleh sebagian orang diyakin i 
sebagai makam Gaoz Abdul Razak, salah seoran g 
tokoh penyebar agama Islam. Selain itu, ad:t 
juga pendapat yang berkembang bahwa tempa t 
ini sebenarnya bukan makam dalam artian yang 
sebenarnya, melainkan "maqom" yang berart i 
petilasan atau penanda perjalanan. Dengan kat<i 
lain dapat dikemukakan bahwa keberadaan Loang 
Baloq dan hubungannya dengan perjalanan GaO/ 
Abdul Razak, sampai sekarang masih menimbulkan 
berbagai pendapat di kalangan informan yang sempat 
dihubungi dalam penelitian ini. 

Foto 7. Makam Loang Balok yang 
dikelilingi pohon beringin 

Sumber: dok.pribadi 

Ada yang mengatakan bahwa perjalanan Gaoz Abdul Razak, dari selatan kemudian sempat 
singgah di sebuah pulau kecil di Teluk Lembar, dan di sana ada peninggalannya yang berupa 
makam, yang disebut dengan Makam Keramat Cemara Tebel, atau Makam Keramat Lembar. 
Kemudian lanjut menyisir pantai menuju Jeranjang, makanya di sana ada Makam Jeranjang, terns 
ke Padang Reak dan di sana bertemu dengan orang keturunan Sekarbela. Dari sana kemudian 
ke Sekarbela dan bukan ke Loang Baloq. Karena itu kemudian masyarakat Sekarbela Jebih 
dekat dengan Makam Padang Reak, dibandingkan dengan Makam Loang Baloq. Konon sesudah 
meninggal , Gaoz dimakamkan di Karang Serna. 

Pendapat lain menyebutkan bahwa tempat yang sekarang dikenal dengan Makam Loang 
Baloq, ada hubungan dengan raja yang pernah berkuasa di sekitar tempat itu, namanya Anak Agung 
Pagesangan. Sebagai seorang penguasa kerajaan, sang raja secara rutin mengadakan perjalanan 
berkuda ke wilayah ini, diiringi sejumlah prajurit kerajaan. Wilayah ini sepertinya mendapat 
perhatian khusus karena terkenal sebagai lahan pertanian yang subur. Anehnya, dalam beberapa 
kali perjalanan, sang raja selalu mendapat musibah yang sama dan di tempat yang sama pula, 
sehingga sulit dijelaskan dengan akal sehat. Kuda tunggangan yang awalnya sehat walafiat, tiba
tiba saja terjatuh. Muncul berbagai pertanyaan yang ujung-ujungnya mengatakan bahwa tempat di 
mana kuda tunggangan raja selalu terjatuh, diyakini sebagai makam yang keramat. 

Dari sini muncul keinginan untuk memindahkan Makam Gaoz Abdul Razak ke lokasi yang 
sekarang lebih dikenal dengan Loang Baloq. Maunya yang dipindahkanjasad secara keseluruhan, 
akan tetapi setelah beberapa lama, ada pengakuan dari orang yang disuruh bongkar tempat yang 
diyakini keramat dan ada makamnya, dan ternyata yang ditemui bukanlah may at, melainkan batang 
pisang. Terakhir pada tahun 1980-an baru ada pengakuan bahwa Gaoz memiliki makam juga di 
Bayan. 
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Di antara dua pendapat yang berkembang, untuk sementara, tempat ini diyakini sebagai 
makam Gaoz Abdul Razak, seperti yang tertulis dalam papan pengumuman yang berdiri kokoh di 
tengah-tengah makam Loang Baloq. 

Inilah antara lain yang menyebabkan Loang 
Baloq terkenal sebagai (1) tempat ziarah dan tempat 
membayar nazar (semacam kaul); (2) tempat 
melaksanakan upacara syukuran sehabis panen; dan 
(3) selamatan setelah melaksanakan khitanan dan 
kurisan. 

Dapat ditegaskan bahwa ragam roah dalam 
penelitian ini dibagi atas roah utama yang dilakukan 
oleh masyarakat kota Mataram terkait dengan 
makam Loang Baloq. Keenamnya adalah ziarah, 
sunatan, kurisan , nazar, Lebaran Topat dan naik 
haji. 

a. Ziarah 
Masyarakat Sasak adalah masyarakat yang 

religius. Atmosfir religiusitas tersebut terlihat dari 
perilaku sehari-hari masyarakatnya yang sangat 
taat dalam melaksanakan ajaran agama, khususnya 
agama Islam, serta penghormatan pada tempat

Foto.8. papan pengumuman 
makam Loang Baloq 
Sumber: dok.pribadi 

tempat ibadah. Pembangunan dan pemeliharaan tempat-tempat ibadah merupakan sesuatu yang 
sangat menonjol dalam masyarakat Lombok. 

Bagi masyarakat Islam di Lombok, melakukan ziarah ke suatu makam merupakan kebiasaan 
dan kebutuhan. Sebagai orang Islam mereka mengakui adanya ziarah makam. Di dalam Islam itu 
sendiri , ziarah makam bukan merupakan amalan yang diwajibkan dalam aturan agama. Meskipun 
demikian agama Islam sendiri dapat menerima adanya tradisi-tradisi yang tidak bertentangan 
dengan ajaran Islam. 

Bagi sebagian kaum muslimin di Indonesia termasuk di kota Mataram, Lombok Barat, ziarah 
ke makam, lebih-lebih pada hari-hari keagamaan yang penting seperti menjelang datangnya bulan 
suci Ramadhan, tahun baru Hijriah, dan sebagainya, sudah menjadi tradisi (kebiasaan) yang sudah 
lama turun temurun. Hal ini mereka lakukan terutama di akhir-akhir bulan Sya'ban. Di lain daerah 
di Indonesia seperti di Sumatra, Tembilahan Riau umat Muslim melakukan ziarah makam pada 
bulan Ramadhan menjelang hari Raya ldul Fitri dan pada hari rayanya. Di lain pihak ada pula 
yang berziarah ke makam pada hari Jum'at, hari haul (ulang tahun) yang disebut dengan ziarah 
ke makam. Di Lombok sendiri ziarah makam dapat dilakukan setiap saat, tanpa harus menunggu 
datangnya hari suci keagamaan. Bahkan kunjungan ke makam pada hari Jumat justru jarang 
dilakukan, karena pada hari Jumat mereka justru lebih banyak yang datang ke mesjid-mesjid. 
Bagi sebagian umat Muslim ada pula yang beranggapan bahwa ibadah puasa Ramadhan belumlah 
dianggap lengkap jika belum melaksanakan ziarah makam. 

Di Indonesia ada juga acara ziarah makam dilakukan secara resmi yaitu dalam acara 
peringatan hari-hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, peringatan hari 
pahlawan dan lain-lain. Makna Ziarah Kubur, Kata ' ziarah ' berasal dari bahasaArab 'zara, yazuru, 
ziaratun, yang artinya berkunjung atau pergi menengok. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (Penerbit Balai Pustaka), kata "ziarah" diartikan dengan berkunjung ke tempat-tempat 

39 



yang dianggap kcramat atau mulia, makarn dan sebagainya. Sedangkan kata kubur ialah tempat 
pcrnakaman jcnazah. Dari pcnjclasan di atas secara kongkret dapat dipahami bahwa ziarah kubur 
ialah bcrkunjung kc tern pat pcrnakaman jenazah (orang yang sudah meninggal dunia) . 

Dalam riwayat, banyak hadits yang bcrkaitan dengan ziarah kubur di antaranya: Pertama, 
haclits yang cliriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah ra, dia bcrkata bahwa Rasulullah 
SAW bcrsabda: 'Aku telah mcminta izin agar Allah mengampuni dosa ibuku , namun Allah tidak 
mcngizinkannya. Lalu aku minta izin agar dapat menziarahinya makamnya. Allah mengizinkan. 
Maka bcrziarahlah kalian kc kubman karena ziarah kubur dapat mengingatkan pada kematian' . 
Mcnurut suatu riwayat ketika Rasulullah SAW bcrziarah kc makam ibunya (Siti Aminah) saat itu 
bcliau mcnangis dan rnenangis pula orang yang bcrziarah di sekitarnya. 

Kcdua, dari Abu Hurairah dari ayahnya dia bcrkata, Rasulullah SAW bersabda : 'Aku pernah 
mcl arang kalian untuk berziarah kubur, dan kini Allah telah memberikan izin Muhammad untuk 
bcrziarah pada rnakam ibuku. Maka berziarahlah, karcna yang demikian itu dapat mcngingatkan 
kita pacla hari akhirat' .(HR. At-Tirmizi) 

Kctiga, hadits riwayat Imam Muslim, Abu Daud Baihaqi dan Nasa'i , Rasulullah SAW 
bc rsabda: ' Oulu, aku tclah mclarang kalian bcrziarah kubur, maka sekarang berziarah kuburlah 
kalian . Karena sesungguhnya ia dapat mengingatkan kalian akan akhirat. Dan hendaklah ziarah 
kubur karena akan mcnambah kcbaikan. Barang siapa yang hcndak ziarah kubur, maka hendak lah 
cl ia mclakukannya clan janganlah kalian berkata dcngan kata-kata yang bath ii '. 

Kccmpat, haclits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari shahabat lbnu Mas ' ud ra Rasullah 
SAW bcrsabda: 'Dulu aku tclah mclarang kamu bcrz iarah ke kubur, maka sekarang bcrziarahlah, 
karc na ziarah kubur itu dapat berzuhud terhadap dunia dan dapat mengingatkan akan akhirat ' . 
Dari pcnjclasan hadits di atas (tentang ziarah kubur) Rasulullah SAW pernah melarang kepada 
kaum musli min untuk bcrziarah kubur, karcna Nabi Muhammad SAW khawatir kcpacla orang
orang muslim akan mengultuskan kcpada kuburan, scbagaimana yang dilakukan olch orang
o rang Jahi li yah, Nasrani dan Yahudi , misalnya mercka bercloa kepada pcnghuni kubur, meminta 
pcrtolongan kepada sclain Allah, mcratapi penghuni kubur. Inilah yang dikatakan Nabi dengan 
pcrkataan yang ' bathil'. A clan ya larangan Nabi tcntang ziarah kubur kepacla kaum muslimin ketika 
itu Na bi masih di Makkah saat itu orang-orang di sana baru mcmasuki masa-masa Islam , seclang 
masa kem usy rikan masih sangat dekat dengan mercka. Oleh karena itu mclarangnya bcrziarah 
makam (kubur) dalam rangka mcnutup jalan menuju kcmusyrikan. 

Kcmudian, scte lah kaum Muslimin menghayati clan mendalami ajaran tauhid yang bcnar 
scrta larangan kepada sy irik, kckhawatiran tersebut mcnjadi sirna dan ketika itu Nabi SAW 
rncmerbolehkan scrta menganjurkan ziarah kubur. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa 
Rasulullah SAW pernah berziarah kc makam Pahlawan U hud dan makam ahli Baqi ', beliau 
mcngucapkan salam dan mendoakan kcpada mcrcka yang artinya ' Sernoga kcscjahtcraan tctap 
bagimu wahai pcnduduk kubur dari orang-orang mukmin dan orang-orang Muslim . Insya Allah 
kami akan mcnyusul kamu. Kami mohon keselamatan kcpada Allah SWT, untuk kami clan kamu ' 
(IIR. Muslim, Ahmad, clan Ibnu Majah). Dalam kesempatan yang lain , Rasul juga bcrdoa kcpada 
orang yang beliau ziarahi : 'Ya Allah, Tuhan yang mcnguasai bcbcrapa roh yang kckal dan tubuh 
yang rusak binasa, rambut yang rontok, kulit yang terputus-putus dan tulang yang telah hancur 
yang telah ke luar dari dunia, sedangkan dia bcriman kcpadaMu. Turunkanlah padanya ketenangan 
dariMu dan salam dariku ' (Fiqh Empat Mazhab Jilid II h. 356). 

Ziarah makam dianjurkan Rasulullah SAW untuk mengambil pelajaran sekaligus untuk 
mcngingat akan kehidupan akhirat clan bersifat zuhud di dunia dengan syarat tidak membuat 
Al lah SWT murka, misalnya berdoa kepada penghuni kubur atau meminta pertolongan kepada 
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scb in All ah. Zimah kubur disunnahkan, tcrutama bagi laki-laki dan dimakruhkan bagi pcrcmpuan. 
Kccua li makam para Nabi dan Rasul, Ulama dan Aulia tidak memakruhkan bagi perempuan . Jika 
bagi laki-laki dan pcrcrnpuan pcrgi ziarah ke kubur dcngan meratapi pcnghuni kubur serta mcminta 
kcpada orang y::ing ada di dalam kubur, maka ziarah kubur mercka itu adalah diharamkan (F iqh. 
J" anah at-Tha libin. Ji lid dua, h. 142). 

Ziarah mak am kc pada orang tua. kcrabat clan kaum muslimin tidak mcsti harus mcnjel ang 
hulan Ranrndhan. akhir Rarnadhan , hari raya dan lainnya, dianggap suatu kcharusan. Akan tctapi 
dianjurkan kapan saja sesuai dcngan syarat Islam yaitu mcndoakan kcpadaA llah SWTmcndckatkan 
cliri kcpada Allah , mcngambil iktibar clan pcngajaran tcrhaclap orang-orang yang sudah mcninggal 
dunia. ticlak bcrbuat sy irik dan kcbathilan scrta bcrtambah nilai keimanan dan kctakwaan kcpada 
Allah SWT sctc lah bcrziarah kubur. 

l3crziurnh kc kuhur tcrdapat banyak hikmah di antaranya: Pertama, rncngi ngat kcmatian dun 
alam akhirat. Di alam akhirat manusia yang tclah mcningga l clunia itu akan dihiclupkan kcrnbali 
olch Allah SWT untuk mcncrima keadilan clan balasan-Nya atas segala amal pcrbuatan manusia 
scmasa ia hidup di alam dunia sckarang ini, baik bcrupa amal shaleh yang dibalas dcngan pahala, 
maupun bcrupa amal pcrbuatan manusia yang jelek akan diba las dengan siksa. Scmua amal yang 
dipcrbuat manusia tidak ada yang tcrtinggal masing-masing akan mcndapat balasan sekalipun amal 
itu tidak tcr lihat olch scsama manusia. tctap i Allah tetap mengctahui dan memerhitungkannya . 
Olch karcna scbclum aja l mcnjcmput, scbagai manusia scharusnya memerbanyak amal shalch, 
scgcra bcrtaubat kcpada Allah dan mohon ampun atas scgala kesa lahan yang tcl ah dil akukan 
sclama hidup di duni a ini. 

Kcdua. untuk da pat bcrzuhud tcrhadap dunia, zuhud terhadap dunia yaitu mcningga lkan 
kcmcwahan dunia untuk berbakti kcpada Allah SWT. Artinya scscorang jangan sampai berpikat 
ha ti clan pik irannya clengan tipu daya muslihat dunia, tctapi ia clapat menggunakan dan mcnya lurkan 
harta bcnda yang clipcrolchnya kcpada jalan yang di-riclhoi Allah SWT, bukan sebaliknya dcngan 
harta yang dia pcrolch bcrtambah bakhil dan tamak . 

Kctiga. untuk dijadikan tauladan dan pengajaran . Scmua rn anusia pasti mengalami kcmatian 
yang waktunya tak dapat dikctahui scbclumnya olch siapa pun juga kccuali All ah SWT. Apabila 
tclah datang ajal scscorang putuslah scmua amalnya. artinya ia tidak clapat lag i mcrubah akan 
tingkah lakunya yang tclah dikcrjakan semasa hiclupnya dan ia pun sudah tidak dapat untuk 
bcrtaubat kcpada Allah SWT. Apa yang harus diperbuat scbclum ajal kita datang, tidak lain kccuali 
mcmcrbanyak amal shalch , semoga. 

Ada bcrbagai pandangan tentang tradi si ziarah makam yang dilaksanakan olch umat Islam di 
Lombok. Sccara tradisional ziarah makam dianggap lazim dil akukan oleh masyarakat Sasak dari 
dul u sampai sckarang. Akan tctapi olch scjumlah tokoh dan anggota masyarakat lainnya tracli si 
1.iarah makam dianggap scbaga i scsuatu yang bcrtentangan dengan ajaran agama Islam. karcna 
dianggap musyrik . Namun kajian yang mcndal am menunjukkan bahwa tradisi ziarah makam 
bukan lah scsuatu yang hcrtcntangan dcngan ajaran Islam itu sendiri, sebaga i ditunjukkan ol ch 
pandangan pa ra ulama bcrikut. 

a. Ziarah Maka m menurut Pcndapat Syckh lbnu Taimiyah 
Syckh lbnu Tai mi yah mcmpunyai pendapat bahwa bcrpcrgian menuju kuburan Nabi 

Muhammad SAW. tanpa mcngunjungi Masjid Nabawi, ia kcmbali mcngatakan : 
Pertcntangan ini. dan yang sepcrtinya. mcmbuat mcreka (sebagian kaum muslimin ) 

bcranggapan bahwa berkunjung atau berpcrgian menuju kuburan para nabi itu sebagai satu bcntuk 
tac;w.,.uh atau mcndckatkan diri kcpada Allah. Kcmudian ketika mercka mclihat clan mcmaham! 
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apa yang disebut olch para ulama mcngcnahi sunatnya ziarah kc kubur Nabi kita, mcn:ka mcnduga 
scmua kuburan lainnya pun bcrhak dikunjungi scbagaimana tcrhaclap kuburan Nabi Muhammad 
SAW. 

Mcrcka tcrscsat, karcna bcbcrapa alasan bcrikut. I'ertama. bahwa safar kc makam Nabi 
Muhammad SAW adalah saf'a r kc masjidnys (Masj id Nabawi) . llal itu dihukumi sunnat (11111stahahb) 
mcnurut nush dan ijmak. Ked11a, bahwa safar atau ziarah yang dipcrbolchkan ada lah safar untuk 
(mcnuju) masjid ketika Rasi.,ilullah SAW masih hidup clan sctclah bcliau dikcburnikan. sc rta 
scbclum masuk kc kamar di dalam masjid , juga sctclah masuk kamar di clalam masj id. Jadi. safar 
tcrscbut adalah safr1.r mcnuju masjid. baik di dalam masj id itu ada kuburan Na bi rnaupun tidak ada. 
Olch scbab itu , safar scpcrti ini tidak dapat discrupakan dengan safar kc kuburan bclaka. 

Yang kctiga, safar (bcrkunjung) ke masjid Nabi-yang discbut safar atau bcrziarah mcnuju 
kuburannya-tcrmasuk yang di scpakati kaum muslimin sctiap gcncrasi; scdangkan bcrkunjung kc 
kuburan-kuburan lainnya tidak dikcnal di kalangan sahabat ataupun tahi 'in bahkan otba · tabi 'in 
sckalipun (Al-lfasani , 2002:53-54). 

Bcgitu juga Syckh Ibnu Tairniyah mclarang untuk mcmbiasakan bcrdoa di clcpan kuburan. 
ataupunkuburan untuk berdoa di dcpan atau di dckatnya dcngan kcyakinan doanya pasli dikabulkan 
jik.a dilakukan kc s<ma. J\tau, jika mcrasakan bahwa bcrdoa di dekat kuburan lcbih mungkin \dan 
lcbih ccpat) dikabulkan daripad<'i di tcmpat lain. Adapun jika scorang Muslim scdang bc1jalan dan 
kcbctulan lewat kuburan lalu bcrdoa di sana, atau ia mcnziarahi kuburan lalu mcngucapkan sa larn 
kcpada ahli kubur clan bcrdoa di ternpat itu, maka ia tidak mcsti harus mcn ghadap kiblat. Dan ia 
tidak dianggap scbagai pclaku .~yirk atau bid 'ah. 

l3crikut ini tcks perkataan Syckh fbnu Taimiyah bcrkcnaan dcngan larangaan bcrdoa di dcpan 
kuburan, dalam k.itab ' fqtidha ' Al-shirath J\l-Mustaqim halam 336, ia mcngatak.an: 

' 'Di antara yang termasuk dalam katcgori ini adalah mcnuju k.uburan untuk bcrdoa disisinya 
atau padanya (' inda al-qabri au li-al-qabr). Scsungguhnya bcrdoa di sisi (dck.at) kuburan dan 
tcmpat-tcmpat lainnya itu tcrbagi atas dua macam. 

Pertanw, boleh jadi bcrdoa di suatu tcmpat hanya karcna kcbctulan ; bukan discngaja untuk 
bcrdoa di sana. Misalnya, orang yang bcrdoa di pc1jal anan dan kcbctul an ia scdang mclcvvati 
kuburan; atau orang yang mcngunjungi kuburan lalu ai mcngucapkan sa lam kcpada ahl i kubur 
sambil memohon kcscj ahteraan kepada Allah baginya clan bagi yang tclah mati . Scbagaimana 
discbutkan dalam sunnah Nabi Muhammad SAW yang demiki an ini tidak apa-apa. 

Kedua. ban yak a tau sering bcrdoa di dckat kuburan schingga mcrasakan (n1enganggap) 
bcrdoa dckat kuburan itu lebih cepat dikabukan daripada di tcrnpat lain. Pcmahaman scpcrti ini 
jclas dilarang (manhi ·anh), baik dilarang karcna haram (nahy u tahrim) maupun dilarang untuk 
pcnyucian hamba Allah (nahy u tanzih). Tampak indikasi untuk cliharamkan lcbih dckat karcna 
pcrbcdaan di antara kcduanya amat jelas. 

Scandainya seorang muslim mcmbiasakan bcrdoa dckat berhala, atau dckat sa lib, atau (di 
dalam) gcrcja dcngan harapan doanya dikabulkan di tcmpat-tcrnpat tcrscbut, maka itu tcrmasuk. 
dosa bcsar (min al- 'izham) , danjika seseorang menuju suatu rumah atau suatu toko di pasar atau di 
pojok-pojok jalan seraya berdoa di sana dcngan harapan scgcra terkabul doanya, tcntu pcrbuatan 
itu tcrmasuk kemungkaran yang diharamkan. Scbab, bcrdoa di tcmpat-tempat scpcrti itu tidak 
mcngandung kcmuliaan atau keutamaan. 

Jadi , mcnuju kuburan untuk berdoa di sana termasuk yang diharamkan, bahkan lcbih dilarang 
daripada tempat lain. Sebab Nabi Muhammad SAW pun telah mclarang pcmbuatan masjid di 
kuburan atau mcnjadikan kuburan scbagai masjid. Rasulullah SAW juga mclarang berpcsta di 
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kuburan. Bcliaujuga tidak mcnyctujui mclakukan salat di kuburan; bcrbcda dcngan tcmpat-tcmpat 
lainnya (J\1-I lasani, 2002:85-87). 

b. Tradi si /.iarah Makarn mcnurut Pcndapat Kaum I-lanabilah 
l3crziarah kc (makam) Nabi Muhammad SAW itu disyariatkan clalam Islam. 1 lal ini tclah 

dibahas olch para ubma, khususnya para imam mujtahid clari kaum salaf.scdangkan pcnycbutkan 
kaum hanabil<1h, sccara khusus, di sini bcrtujuan untuk mcnolak kcdustaan scbagian kaum muslirnin 
yang mcnuduh kaum hanbaliah tidak mcmpunyai pcndapat yang jclas bcrkcnaan dcngan masalah 
z.iarah kc (makam) Na bi Muhammad SJ\ W. ltulah yang mcndorong saya untuk mengungkapkan 
pcndapat mcrcka sccara khusus, demi mcnolak anggapan ncgatif dan dusta tcrscbut. Kctahui pula, 
scsungguhnya kitab-kitab fikih lslam-bcrdasarkan bcrbagai rnazhab scmuanya mcmbahas masalah 
111 l. 

c. Tradisi Ziarah Mak.am mcnurut Pcndapat Imam Malik 
Imam malik tcrmasuk di antara kaum muslimin yang paling mcncintai Nabi Muhammad 

SJ\ W dan apa yang bcrkaitan dcnganya. Bahkan, ia tidak berani bc1jalan-jalan di kota Madinah 
dcngan mcmakai sandal (scpatu) apalagi bcrkcndaraan; lcbih-lcbih buang air bcsar di s<:ma. I Ia! 
ini bcliau lakukan demi mcnghargai, mcmuJiakan, dan mcngagungkan tanah kota Maclinah yang 
pcrnah rncnjadi wilayah yang dilalui Nabi Muhammad SJ\W dcngan bc1jalan kaki. 

lmam malik bcgitu mcncintai dan mcngagungkan kota Maclinah. Ia bahkan ticlak suka 
rn cndcngar kata-kata: " Kami bcrziarah (mcngunjungi) kuburan Nabi Muhammad SJ\ W" . Ia scakan 
lcbih suka jika orang bcrkata: ' 'Kami mcnziarahi Nabi Muhammad SAV·I'"; tanpa mcnycrtakan 
kata-kata al-c1ahr (kuburan). Scbab kata-kata al-qabr scndiri tcrmasuk yang 111ohj11r .. tcrlarang'·_ 
bcrkonotasi negative- scbagaimana disabdakannya: Lakukanlah sa/at di rnmahmu. danjanganloh 
km11ujadikm1 runwhmu sebagoi kubura11. 

Jacli, Imam Malik ingin mcluruskan pcnisbatan (idhalat) kata ziarah kcpada kata "kuburan" 
dan mcnghindari pcnycrupaan atau pcniruan tcrbadap kaum musyrikin. Hal ini dilakukan 
untuk mcnghindari bahaya yang lcbih bcsar. Walhasil, jika yang dimaksud Imam Malik adalah 
kctidaksukaannya tcrhadap ziarah kubur, ia akan bcrkata, ·'Aku tidak suka orang yang mcngunjungi 
(bcrziarah) kuburan Nabi Muhammad SJ\ W". Tcrnyata tidak, yang ia ucapkan adalah , ' 'J\ku ticlak 
suka scscorang mcngatakan .. .... . " Jadi jclas, bcliau hanya tidak suka tcrhadap pcnggunaan kata-
kata yang tidak ctis saja (J\1-Hasani, 2002:58-59). 

cl. Tradisi Ziarah Makam mcnurut Syaikhul Islam Syckh Majducldin Muhammad bin Ya 'qub Al
Fairuzabadi 

Syckh Majcluddin mcngatakan, clalam kitabnya, Al-Shi/at wa 111-bmyar, ' 'Kctahuilah. 
rncmbaca shalawat dckat makam Nabi Muhammad SJ\ W itu sangat bag us ('akid). Maka disunatkan 
mcmcrdaya orang yang bcrpcrgian (mclakukan safar) untuk mcndapatkan kcuntungan dcngan 
kcrnulian yang agung clan kcdudukan yang mul ia ini." J\1-Qadhi Ibnu Kaj (J\1-Qadhi Yusuf' bin 
J\hmacl bin Kaj) mcngatakan tentang apa yang clihikayatkan olch Al-Rafl ' i: '•Jika scorang bcrnazar 
untuk bcrziarah untuk bcrziarah kc makam Nabi Muhammad SJ\ W. Maka, mcnurutku. itu mcsti 
dipcnuhi- ini satu pcndapat yang tidak ada pilihan lain. Scdangkan jika scscorang bcrnazar untuk 
bcrziarah kc makam sclain makam Nabi, rncnurutku, di situ ada dua kcmungkinan pcnclapat. 
Tetapi, scbagairnana tclah dikctahui, tidak mcsti (mcmenuhi) nazar kccuali jika bcrupa ibaclah". 

Di antara yang mcnyatakan sccara tcrang-tcrangan suka (mustahabb) bcrziarah ke makam 
Nabi Muhammad SAW dan mcnjadikan sunnat di antara sahabat kami dari al-syafi 'iy ah adalah Al-
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Rifl 'i. la mcncgaskan ha! itu di akhir bab A 'ma/ 111-f /ajj dan Al-Ghazali dalam fhya · ·u11111111ddin. 
/\1-Baghawi dalam Al-Tahdzib. Syckh ·Jzzuddin bin Abdussalarn dalam Manasik-nya: juga Abu 
· /\mr bin Shalah scrta Abu Zakariyah /\l-Nawawi. 

J\dapun dari kaum I lanbaliah adalah Syckh Muwarflquddin dan lrnam /\bu Al-Faraj Al
Bagdadi clan sclain kccluanya. Dari kaum Hanafiah adalah pcnuli s Al- 'fkhtiyarfi S~varh 111-Mukhrar 
/,ah . la mcmbuat satu Casal mcngcnai ziarah (kc makam Nabi Muhammad) scraya mcnganggapnya 
sclx1gai ibadah sunnat (mandub) yang paling utama. 

Scmcntara dari kaum Malikiah - rncnurut riwayat Al-Qadhi · Jyadh- tclah tctjacli kcscpakatan 
di anlara mcrcka alas disunalkan bcrziarah kc makam Nabi Muhammad SJ\ W. 13ahkan dalam kitah 
Tahdzib Al-Thalib karya /\bdul Haqq Al-Shaqli- dari Syckh /\bu ·1rnran /\1-Maliki- cli scbu tkan 
bahwa l'.iarah kubur kc makarn Na bi Muhammad SJ\ W ilu \vaj ib. Abdul I laqq mcngatabn: 
"maksuclnya. tcrmasuk di antara sunnah yang wajib." Scclangkan dalarn pcrk:1taa11 /\1-".!\bdi 
/\l-Maliki , scbagaimana discbutkan dalam syarah Al-Risalah: " Bc1jalan mcnuju kola Madinah 
unluk bcrziarah kc makam Nabi Muhammad SJ\ W itu lcbih utama daripacla bcrjalan rncnuju 
kabah alau mcnuju Baitul Maqclis. Kcbanyakan istilah atau ungkapan parnfi1qaha. tokoh mazhab. 
mcngindikasikan pcrlunya safar atau bcrpcrgian untuk bcrziarah. Mcrcka rncnyukai bagi sctiap 
yang mclakukan ibadah haji untuk bcrziarah, yang di antara urgcnsi/kcbutuhannya adalah al-sa/(H. 
bcrpcrgian. 

Mcngcnai ziarah ilu scndiri , dalil-dalinya sangat banyak ; di antaranya firman /\llah SWT. : 
·'Sesungguhnya jika mercka ketika mcnganiaya dirinya clatang kcpadarnu lalu mcrnohon ampun 
kcpada Allah, clan Rosul memohon ampun untuk mcreka, lcntulah mcrcka mcnclapati Allah Maha 
Pcncrima taubat lagi Maha Pcnyayang:· (Q.S. 4:64). Satu ha! yang pasli , bahwa Nab! Muhammad 
SAW itu hidup, bahwa amal-pcrbuatan umatnya akan dipcrlihatkan (dilaporkan) kcpadanya. 
Kcmudian Syckh Mujducldin mcnyebulkan scjumlah had its mengcnai ziarah. Dcmikian dipaparkan 
Syekh Mojd11ddin do/am Al-Shila! wa Al-Ba.~yarfi Al-Sha/at 'ala Klwyr A/-Basyar halarnan 14 7. 

Scbagai tcmpat ziarah, Loang Baloq didatangi bukan saja olch orang-orang yang bcrasal 
dari dcsa-dcsa yang ada di sekitar kota Mataram, rnclainkan juga bcrasal dari bcrhagai tcmpat di 
J ,ombok. baik kabupaten Lombok Timur, kabupalcn Lornbok Tcngah clan juga kabupatcn J ,ombok 
Utara. 

Bcrdasarkan pcnuturan bcbcrapa infonnan dari dcsa Batu Mcdiri (antara lain Muhasan. 
13urhanudin, Syahrir, dan Mohamad), pcziarah biasanya dalang sebclum mcl akukan suatu 
pckctjaan alau kegiatan untuk mohon kcsclamatan atau kesukscsan. Scsuclah program atau 
kcgiatan sclcsai clilaksanakan dan diyakini membuahkan basil scsuai harapan, mcrcka kcmbali 
clalang untuk mcmbayar nazar. .. Mercka datang scbclum mclakukan suatu pckcrjaan atau kegialan 
scpcrti mclamar pckcrjaan, akan menjacli tcnaga kc1ja di luar ncgcri. dan scbagainya, untuk mohon 
kcsclamalan atau kcsukscsan . Scsudah rnercka bcrhasiL mcreka biasanya kcmbali datang untuk 
mcmbayar nazar", katanya dalam wawancara yang dilaksanakan di rumah Muhasan. Kcpala 
Lingkungan Batu Mcdiri . Hal scnadajuga dikcmukakan oleh Haji Mahsun, dari dusun Panek Bcsi. 
dcsa Sekarbcla (Wawancara, tanggal 15 Nov 2012). 
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Pcngamatan langsung pcncliti di makam Loang Balog mernbenarkan keterangan di atas. 
Pada hari itu banyak peziarah yang datang dari berbagai tempat di luar Kota Matararn. Mcreka 
umumnya datang bcrsama kcluarganya, lengkap dengan hidangan. Setelah melakukan doa sesuai 
kcyakinannya, kcmudian mercka mcnikmati hidang yang telah disiapkan pada beber~pa balai 
pcristirahatan yang didirikan di tengah makarn. Bahkan ada yang rncnggelar tikar, menikrnati 
hidangan sccara lcschan langsung di atas makarn. 

Foto. 9. Masyarakat sedang makan bersama di 
Makarn Loang Balog 
Sumber: dok.pribadi 

Penjaga makam mcnjclaskan dengan 
meyakinkan bahwa sebelurnnya mereka itu 
pasti sudah pernah datang ke Loang Balog. 
13iasanya scbelum melakukan kcgiatan tertentu 
yang dianggap penting dalam perjalanan hidup 
scseorang, seperti untuk rnendapatkan pekerjaan, 
hcrhasil dalam tugas, dan sebagainya. "Bahkan 
ada yang datang untuk dilancarkan dalam 
mendapatkan jodoh", katanya menjclaskan . 
Kcdatangan pcrtama dilakukan untuk mohon 
kcsclamatan atau kcsuksesan, dan setclah mcrcka 
mcrasa sukscs, mercka akan datang lagi kc tcmpat 
itu untuk menyarnpaikan rasa syukur disertai 
doa-doa tertentu sesuai kcyakinannya. 

Dari fcnomena di atas, dapat dikatakan 
bahwa mcrcka yang rncngunjungi makam pada 

umunmya mcmiliki niat dan tujuan yang didorong olch kemauan batin yang mantap. Masing
masing mcmpunyai rnotivasi yang belurn tcntu sama. Secara umurn, rnotivasi ziarah ke rnakarn 
tcrsebut sesungguhnya harnpir sarna, yaitu scputar untuk rnendapat kcsclarnatan, kesehatan, 
kebcrkahan, kesernbuhan, ungkapan syukur, kemudahan rizki, jodoh, dan nasib baik. Meskipun 
dernikian, masing-masing makam rnemiliki daya tarik sendiri, yang rnana ha! ini terkait juga 
dcngan kecocokan para peziarah terhadap rnakam yang diyakini keramat tcrsebut. 

Tidak sedikit ditemukan bahwa rnotivasi para peziarah tidaklah tunggal, misalnya karena 
keinginan untuk sembuh saja, tetapi biasanya termasuk kcinginan banyak rizki, kesehatan, dan lain 
scbagainya. Bila dirinci secara detail, tujuan dan motivasi yang bcragam tersebut sclcngkapnya 
adalah scperti tabcl berikut (Amir, 2004: 13-14) 
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Tabel 14. : 
Tujuan dan Motivasi Ziarah 

No TU JUAN DAN MOTIV ASI 

1 Syukuran (secara umum) 

2 Sebagai bagian rutinitas keagamaan 

3 Bayar/memenuhi nazar 

4 Ngurisang ( cukuran anak) 

5 Kelancaran rizki, usaha, panen 

6 Menambah semangat beribadah, (taqarrub) 

7 Segera mendapatkan jodoh 

8 Ekspresi kecintaan/kebaktian pada tokoh 

9 Doa keselamatan dan kesehatan 

10 . Sembuh dari sakit (minta kesembuhan) 

11 Doa menjelang keberangkatan haji 

12 Memeroleh barakah 

13 Mencari nasib baik 

14 Mencari pusaka/benda keramat, ilmu tertentu 

15 Mengingatkan pada kematian 

16 Ingin mendapatkan anak (laki-laki/perempuan) 

17 Supaya anaknya pintar dan tidak nakal 

18 Sekadar mampir (rasa ingin tahu) 

Kunjungan masyarakat ke berbagai makam selalu disertai dengan tradisi dan ritual tertentu 
scsuai dengan kebiasaan masing-masing. Model ritual ini tcrkadang sangat mencolok berbeda 
antara satu orang dengan orang lain atau satu rombongan dengan rombongan lainnya. Semuanya 
tergantung pada kebiasaan secara turun temurun atau keyakinan yang pada pada masing-masing 
pihak. 

Dalam ziarah makam masyarakat melakukan berbagai eksprcsi acara dan ritual yang bcrbeda
beda antara satu orang dengan orang lain atau satu rombongan dengan rombongan lainnya. Banyak 
ritual yang disemangati oleh ajaran ulama, namun tidak sedikit yang mcrupakan warisan leluhur 
adat yang terwarisi secara turun temurun. Bahkan, hingga taraf tertcntu ada ritual yang tidak jclas 
asal usulnya dan kapan dimulainya, dan anehnya, masih dilangsungkan sccara massif. Contohnya 
adalah membuat ikatan di pohon yang banyak terjadi di makam. Sccara umum bcntuk-bentuk 
ritual para peziarah dapat dilihat dari tabel berikut (Amir, 2004: i 5) 
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Tabcl 15 .: 
Bcntuk Ritualisme Pcnziarah 

NO BENTUK RIT UALISME 
~-·--

I Tab ur kcmbang (nyekw) 
--

2 Menaruh sesaji 

3 Usap wajah/kepala dengan air 

4 Mcnaruh air di makam dan mcmbawa pulang 

5 Membuat ikatan di pohon 

7 Membuat tulisan/buh11/ di kelambu 

8 Ngurisan/srakalan 

9 Dzikir clan tahlil 
·-

10 Bertapa/mcnja lankan 'amalan' 

11 Syukuran (makan-makan) 

12 Mengisi kotak amal 

13 Memhawa pulang sej impit tanah 

14 Min ta doa juru kunci 

15 Mengikat uang di kelam bu 

Rama.inya para pcngunjung kc makam orang-orang shalch menunjukkan bahwa masyarakat 
Sasak mcmpunyai kcpcrcayaan khusus. Kcpcrcayaan itu biasanya bcrpangkal dari kcyakinan 
tcntang kckcramatan (kadimah) dari pribadi yang dimakamkan. Scpcrti kata Gccrtz, agama 
mcrupakan scbuah sistcrn kcbudayaan, karcna itu agama bcrpusat pada pikiran dan pcrasaan 
manusia yang sclanjutnya dijadikan acuan melak ukan tindakan. juga untuk mcnalsirkan rcalitas 
yang dihadapinya. 

Scclangkan untuk po la kepcrcayaan para pcziarah, bcrdasarkan tcmuan-tcmuan dalam trad isi 
para pcnziarah muslimjawa, dapat ditipologikan kc dalam tiga kclompok. Pertama, tradisionalisme 
Islam. Dalam hubungan ini , mcrcka mcngakui pcntingnya intensitas hubungan dan kontak spiritual 
clari orang yang masih hid up kepada mercka yang sudah mcninggal. Bagi kalangan pcziarah dalam 
aliran ini. sistcm kcpercayaan yang diyakininya adalah bahwa yang dilakukan di makam ini adalah 
mcncloakan kcpacla arwah yang dimakamkan di sini. Tok.oh yang dimakamkan patut didatangi 
kubur/makamnya karcna mcreka adalah ulama (bahkan wali) yang mcmiliki kedekatan hubungan 
dcngan Allah clan mercka juga memiliki jasa bcsar dalam pcngcmbangan Islam. lnilah argumentasi 
pokok dari kcyakinan kepcrcayaan mercka. Sebagian lain mencgaskan, kcpcrcayaan yang mcreka 
anut bahwa orang yang masih hidup perlu menunjukkan bukti kebaktian, penghormatan clan 
kccintaan kepada mereka yang sudah mcninggal seperti halnya anak mendoakan orang tua yang 
mcninggal atau cmbahnya dan lainnya. 

Pola kepcrcayaan pcziarah yang kedua disebut sebagai model kepercayaan mi st is. Ciri 
kcpcrcayaan ini menckankan aspek kekayaan bathin clan kckuatan supranatural dcngan tanpa 
didasari alur logika. Sebagai contoh , prilak u pcziarah yang mengkultuskan makam dcngan cara 
mcmbuat tali /simpul/buhul sebagai jimat , meyajikan scjaji di depan makam yang di yak ininya 
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sebagai syarat tcrkabulnya pcrmohonan sesungguhnya mcrupakan garnbaran/potrct kepcrcayaan 
yang bcrbau mistis. Ikatan yang dibuat dimaksudkan scbagai tancla bahwa sescorang talah haclir 
di makam dan mcnyatakan pcrmohonannya. Model ini scpcni h:Jlnya kcpcrcayaan kuno dalam 
komunikasi antara manusia dcngan dcwa. Dabm pcrspektif teologi traclisional, model kcpcrcayaan 
ini patut dipandang kcluar dari ajaran islam atau mcndckati kc arah syirik. 

Model kcpcrcayaan ketiga, clapat discbut scbagai pola kcpcrcayaan rasional. Model ini di anut 
olch para pcziarah yang mcmanclang kckeramatan makarn scbagai ha! yang biasa. bukan luar biasa, 
yang mana kita cukup mcnghormatinya saja dengan penghormatan yang wajar tanpa rnclibatkan 
cmosi kcagamaan yang bcrlcbihan. Kclompok ini sama sckali ticlak mcyakini makam-makam clan 
bcrbagai instrumcn kckcramatannya sebagai bcnar-bcnar manjur misalnya untuk pcnyernbuhan 
pcnyakit dan sarana mcmcrccpat tcrkabulnya keinginan, namun hanya scbagai simbol bclaka yang 
mana rungsinya hanyalah scbatas scbagai sugcsti. Bagi kalangan ini, yang mcmbuat doa tcrkabul 
hanya J\llah SWT scmata yang disertai usaha yang dilakukan (Amir, 2004: 16-17) 

J\ktivitas rutin lainnya yang dilaksanakan di Loang Baloq adalah upacara syukuran schabis 
pancn, yang clilaksanakan sccara rutin sctahun sckali, biasanya pada hari scnin. khususnya bagi 
warga dcsa Batu Mediri. Bcrdasarkan pcnjclasan bcbcrapa in Corman dari dcsa Batu Mediri. proses 
pcrcncanaan sampai pclaksanaan clari upacarsa sclamatan ini, dapat digambarkan dcmikian . 

J\cara sclamatan scsudah pancn yang dilaksanakan di Loang Baloq, tclah bcrlangsung sccma 
turun-tcmurun. Ticlak acla gcncrasi yang berani mcniadakan acara tcrscbut. I !al ini discbabkan 
karcna adanya kcpcrcayaan, kalau upacara ini ditiadakan, dcsa akan rncngalarni scsuatu yang 
tidak baik, scpcrti adanya bcncana alam, wabah penyakit bagi manusia clan hcwan piaraan. Tctua 
masyarakat di clcsa ini rncnjclaskan bahwa ha! ini pernah dialaminya scncliri. Ada bcbcrapa tcrnak 
sapi yang mati rncncladak, diyakini karcna adanya pcrbedaan pcndapat scbclum rnclaksanakan 
upacara syukuran scsudah pancn. Pcrnah juga tc1jadi angin kcras yang anchnya. hanya bcrputar
putar di sckitar Batu Mccliri. Hal ini tentu mcmunculk.an bcrbagai tanc!a tan ya di kalangan pcnduduk 
sctcmpat. Scbagian warga masyarakat di dcsa ini mcyakini kcjadian a lam ini muncul k.arcna adanya 
pcrbcdaan pcnc!apat scbclum melaksanakan upacara syukuran scsuclah pancn di Loang Baloq. 
Scjak itu, pclaksanaan upacara ini cliusahakan agar bc1jalan rnulus. mulai pcrcncanaan sampai 
pclaksanaan. 

Pcrcncanaan biasanya scgcra dilaksanakan di masjid dcsa sctcmpat. scgcra sctclah pancn raya 
sclcsai . Suclah c!isinggung di dcpan bahwa acara ini rutin dilaksanakan sctiap hari Scnin. Pcrsoalan 
biasanya rnuncul dalarn hubungan dcngan kescpakatan dalam mcmilih hari Scnin yang tepat untuk 
mclaksanakannya . Untuk mcncntukan hari yang tepat, ticlak pcrnah dilakukan dcngan pcmungutan 
suara (voting), mclainkan sclalu diusahakan sccara musyawarah mulakat. J\pabila kata scpakat 
tidak tcrcapai, biasanya kcputusan cliscrahk.an kcpada orang tua untuk mcncntukannya. Scsudah 
kcputusan cliambiL acara clilaksanakan. Scluruh warga sccara bcriringan mcnuju Loang Baloq 
clcngan mcmbawa bcrbagai pcrlcngkapan yang mcnggambarkan rasa syukur rnercka kchadapan 
Yang Kuasa, karcna telah mendapatkan basil pancn scsuai har~1 1• : 111 Mcrckajuga membawa bcrbagai 
pcrlcngkapan hidangan (rnakanan, jajan, clan scbagainya) :, ~· 1~ 1 ti pcnyclcnggaraan kcnduri a tau 
pcsta. 

Bcrsamaan clcngan acara syukuran schabis panen, sckalian juga clilaksanakan sclamatan 
bagi kcluarga yang melaksanakan Khitanan, Kurisan. Nazw'. Leboran 'fopal . clan Naik I la.ii . 
Scbcnarnya khitanan dan kurisa11 itu scndiri dilaksanakan di rumah atau kcluarga masing-masing. 
Tctapi scsuclah itu. dilanjutkan dcngan rnengadakan syukuran di Loang Baloq , bcrsamaan dcngan 
upacara syukuran sesudah pancn. 

48 



b. Khitanan (Sunatan) 
Upacara besunat (khitanan) merupakan upacara adat yang bcrdasarkan ajaran Islam. Upacara 

ini disebut pula beselam yang artinya ber-lslam. Istilah ini berlatar belakang pengertian umum 
masyarakat Sasak di Lombok, bahwa yang mebedakan orang Islam dengan orang lain yang bukan 
Islam ialah apakah orang itu dikhitan atau tidak. Dalarn pandangan atau budaya Sasak ada tiga 
kcwajiban pokok orang tua terhadap anak yaitu mengkhitan (nyunat), mengawinkan (ngaminang) 
dan membuatkan rumah agar anak bersangkutan bisa mandiri pisah rumah (beketin). 

Sunat atau khitanan dilakukan terhadap anak yang berusia antara 3-10 tahun. Kenyataannya 
acara ini umumnya diselcnggarakan sesudah pada musim ketaun (kemarau) dan bukan pada musim 
kebalit (hujan). Umumnya nyunatang dilaksanakan pada bulan Maulid dan di masjid namun ada 
juga yang nyunatang di rumah, dan sering pula dilakukan bersamaan dcngan pelaksanaan upacar 
pcrkawinan . Pada prinsipnya, khitanan tidak dilaksanakan pada sembarang waktu . Ada beberapa 
ha! yang biasanya dipcrtimbangkan sebelum melaksanakan acara khitanan, sepcrti umur, hari yang 
baik, dan keadaan ekonomi kcluarga yang akan mclaksanakan acara khitanan. 

Dalam hubungan dengan umur, dewasa ini pada umumnya khitanan dilaksanakan pada 
waktu scorang anak bcrumur antara tiga sampai 10 tahun, scperti telah disinggung di atas. Jaman 
dulu, suasananya bcrbcda. Khitanan biasanya dilaksanakan rncnjelang akil balig. Di beberapa dcsa 
yang masih terpcncil, sampai sekarang adakalanya scseorang baru melaksanakan khitanan setclah 
bcrumur 14 tahun. 

Hari yang baik, dan keadaan ekonorni keluarga menjadi pcrtimbangan scbelurn rnelaksanakan 
acara khitanan karcna acara ini dimaksudkan untuk kedamaian dan kcscpamatan bagi seseorang 
yang dikhitan . ftu sebabnya sctiap acara khitanan, disertai upacara tertentu yang mengandung 
makna untuk mcnciptakan kcselamatan dan kcdamaian. 

Aspck ckonomi keluargajuga senantiasa menjadi pcrtimbangan, karena ada hubungan dcngan 
biaya upacara yang dimaksud, termasuk acara pesta yang menyertainya. Aktivitas khitanan selalu 
discrtai upacara, adakalanya dilaksanakan rclatif besar bagi orang yang mampu, dan sering pula 
dilaksanakan dengan upacara yang scdcrhana dan hanya kccil saja. Jadi besar kecilnya pelaksanaan 
upacara yang mcnycrtai khitanan, tcrgantung dari kcmampuan rnasing-rnasing keluarga. 

Bagaimanapun juga, menurut adat pesta itu wajib dilaksanakan bagi setiap keluarga yang 
mcngadakan acara khitanan bagi anaknya. Oleh karena itu, dengan rnaksud meringankan beban 
keluarga, khitanan sering dilakukan secara gotong royong atau secara bersarna-sarna di antara 
mcreka yang punya hubungan keluarga atau tetangga atau hubungan persahabatan . Bagi orang 
yang kurang rnampu, khitanan akan dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan selamatan 
sehabis pancn atau bcrsamaan dcngan pcrayaan hari bcsar keagamaan, seperti pada Maulid Nabi 
Muhammad SAW. Dcngan demikian apabila dirunut dari awal sarnpai akhir acara, rangkaian 
pclaksanaan khitanan dapal dibagi menjadi bcberapa tahap, seperti tahap persiapan khitanan, tahap 
pclaksanaan khitanan, dan tahap pengakhiran khitanan. 

Tahap pcrsiapan pelaksanaan khitanan biasanya diisi dengan berbagai aktivitas scperti: (I) 
Memcrsiapkan sabuk kcmalih (ini biasanya dilakukan oleh warga di beb--rapa desa yang masih 
beragama Waktu Tetu. Sesudah acara khitanan selcsai dilaksanakan, sabuk itu disirnpan pada tempat 
yang dimuliakan. Qiyakini sabuk dapat digunakan scbagai ajimat bagi anak bersangkutan kelak 
setelah sang anak bcrangkat dewasa (2) Mcmersiapkan berbagai perlcngkapan upacara seperti 
tungku tcmpat mcmasak , tctaring (lenda), dan scbagainya (3) Memersiapkan atau menginvcntarisir 
orang atau tokoh masyarakat yang akan diudang dalam acara khitanan yang dimaksud, tcrmasuk 
orang yang akan dipcrcaya melakukan pepaosan (pembacaan lontar). 
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Pagi hari menjelang anak-anak akan dikhitan, disuruh beremdam di sungai , dan kira-kira 
jam sembilan mereka dijemput orang dan keluarganya beserta berbagai · perlengkapan lainnya 
termasuk gamelan. Tetapi hal ini tidak terjadi di semua desa. Adakalanya juga orang tidak 
melakukan prosesi perendaman ini . Kemudian mereka didandani dan dinaikkan di atas tandu atau 
juli. Mereka dijadikan praja (raja). Dilanjutkan dengan arak-arakan keliling kampung. Selesai 
diarak kcliling kampung barulah mereka dikhitan oleh dukun (belian sunat) Darah yang keluar dari 
proses khitanan ditampung dengan cangkir porselin, perak atau emas, kemudian ditanam. Cangkir 
perak atau emas biasanya langsung diberikan kepada belian sunat. Selain itu kepada balian sunat 
juga diberi andang-andang (selawat), sajen, tikar dan kasur. Upacara pemberian tcrsebut disebut 
tebus rampas. 

Malam hari menjelang Khitanan, diadakan pepaosan (pcmbacaan lontar). Untuk itu dibuat 
tern pat tersendiri yang disebut "paosan ". Tempat lain yang biasa juga digunakan sebagai tern pat 
pepaosan adalah berugak atau sekepal atau di bawah lumbung. Mengenai tempat yang baik untuk 
melaksanakan kegiatan ini , sangat tergantung dari kemampuan ekonomi yang punya hajatan 
khirtanan atau yang punya pesta (gawe). 

Lontar yang umumnya dibaca pada acara pepaosan adalah lontar dengan judul ".Jati Suara " 
atau "Puspakerma" . Pembacaan lontar biasanya berlangsung hingga esok harinya Pembacaan 
lontar dihentikan sementara serangkaian dengan upacara ngaluh aik atau ke tempat kemalik (mata 
air). Ka I au tempatnya jauh, biasanya diambil sejak siang harinya. Kemudian air terse but diarak 
keliling paosan sembilan kali. Air itu kemudian dicampur dengan air kumkuman dan campuran 
itu disebut : aih mel-mel, yang artinya air penyejuk. Kemudian ditempatkan pada tempat yang 
dianggap baik, berkasur, berkelambu, dan berlangit yang dikenal dengan sebutan mijomalik. 

Di tengah-tengah pepaosan itu ditempatkan kemalik-kemalik seperti air kum-kuman (air 
bunga). Lampu yang dipakai membaca lontar ialah lampu arak Uojor) . Pembacaan diulang tiga 
kali , dan tiap kali berakhir lampu dicelupkan di air bunga. Setelah ini lontar tersebut dibaca terns 
atau diganti dengan lontar lain seperti sreat menak dan lain sebagainya. Di samping kemalik
kemalik, di tempat itu juga ditaruh sajen yang berisi antara lain ayam panggang masing-masing 
sajen dua panggang jantan dan betina. Sayurnya daun kelor yang tidak bergaram. 

Pada masyarakat yang cukup mampu gawe khitanan lamanya sembilan hari . Pada hari 
kesembilan diadakan roah yang dihadiri kiyai, belian besunat dan undangan. Setclah selesai roah 
adat khitanan, barulah segala peralatan seperti tctaring dan tungku masak bolch dibongkar yang 
disebut perebakjangkeh (merobohkan tungku) . Biasanya pada malam harinya ditanggap wayang 
kulit dengan maksud menyenangkan si anak dan orang-orang tetap jaga. 

Keesokan harinya setelah khitanan selesai kedua sajen itu diserahkan kepada bujangga, 
orang yang khusus diundang untuk membaca lontar yakni yang membaca dan menterjemahkannya. 
Selesai khitanan , anak biasanya menikmati hidangan istimewa yang lain dari biasanya, seperti 
daging, hati , telor, dan sebagainya. Ada pantanganjuga bagi yang baru selesai khitanan, yaitu tidak 
boleh melangkahi tahi kuda (endeg kanggo lengkak taijaran). 

Di atas telah dikemukakan bahwa pada masyarakat yang cukup rnampu gawe khitanan 
larnanya sembilan hari. Pada hari kesembilan, setelah selesai roah adat khitanan, barulah segala 
peralatan seperti tetaring dan tungku masak boleh dibongkar yang disebut perebak jangkeh 
(rnerobohkan tungku). Biasanya pada malam harinya ditanggap wayang kulit dengan maksud 
rnenyenangkan si anak dan orang-orang tetap jaga. Konon apabila acara perebakjangkeh ini tidak 
dilaksanakan, berarti rnenantang untuk begawe lagi, dalam hal ini begawe rnati, yang berarti akan 
ada keluarga bersangkutan yang mati. Itu sebabnya tidak ada keluarga yang berani rnclanggar 
ketentuan adat ini. 
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Perl u d ikemukakan bahwa sebagian besar rangkaian acara sunatan dewasa ini tel ah mengalam i 
pcrubahan. Contohnya, orang tidak lagi menunggu bulan maulid untuk menyclenggarakan acar'a : 
khitanan bagi anaknya. Begitu pula dengan acara begawe, banyak yang tidak melakukannya lagi. : 
Bahkan pcrnah tukang sunat (dukun) sudah berganti dengan perawat puskesmas atau rumah sakit. 
Satu lagi yang telah ditinggalkan adalah tradisi beperaja (mengusung anak dengan menggunakan 
singa-singaan atau kuda-kudaan). Tujuan beperaja adalah untuk menyenangkan hati si anak. 
Dewasa ini tradisi beperaja diganti dengan mengajak anak berekreasi ke tempat wisata, tidak lagi 
menggunakan dokar, melainkan menggunakan mobil. 

Ihwal pclaksanaan roah adat khitanan di Loang Baloq, dapat dijelaskan demikian. Acara 
khitanan pada dasarnya dilaksanakan seperti telah diuraikan di atas, bertempat di rumah atau 
kcluarga masing-masing. Besar kecilnya pesta atau kendiri yang menyertainya, disesuaikan dengan 
keadaan ekonomi keluarga bersangkutan. Sesudah khitanan selesai dilaksanakan pada hari yang 
diyakini baik, lalu dilanjutkan dengan acara roah adat khitanan. Pelaksanaannya dirangkaikan 
dengan acara selamatan sesudah panen bertempat di Loang Baloq, setahun sekali, pada hari Senin 
menjelang akhir tahun. Hari Senin mana tepatnya pelaksanaan roah adat ini, ditentukan berdasarkan 
musyawarah mufakat atau atas petunjuk tetua desa setempat. Hal ini telah berlangsung secara turun
temurun , khususnya bagi warga desa Mediri. Sementaara bagi warga lainnya, pelaksanaannya 
dirangkaikan dengan pcrayaan hari besar Islam, seperti Maulid Nabi. 

c. Kurisan (Ngurisan) 
Rambut yang dibawa lahir disebut orang rambut panas. Karenanya harus dipotong (dicukur) . 

Tetapi memotongnya harus dengan mengadakan doa atau selamatan. Bagi penduduk yang taat 
beribadat , pcmotongan rambut ini dijalankan dengan kcbiasaan orang Islam, biasa pada hari 
bayi tepat berumur 44 hari dan ketika memotong rambut itu disertai dengan serakal (pembacaan 
bcrzanji). Sering pula pemotongan rambut ini sekaligus dengan upacara tertentu sesuai dengan 
ajaran agama Islam. Uang itu akan menjadi sangat sakral apabila ditaruh dalam piring/tabakJwadah 
air yang bagus/cane. Lalu dicampur dengan beras kuning dan bunga-bungaan. 

Pada waktu acara kurisan dilaksanakan, anak yang dikuris yang belum berumur satu tahun, 
akan digendong oleh ayahnya atau saudara terdekat yang lainnya. Anggota keluarga lainnya, ada 
yang membawa air kumkuman, dan ada pula orang yang mendapat tugas memberikan shalawat 
sebagai tanda telah dilaksanakannya ngurisan itu dalam bentuk kepeng bolong, yang sekarang 
bisa dipakai uang logam atau uang kertas. Hadir juga dalam acara ngurisan antara lain kyai, 
penghulu, dan undangan dari berbagai kalangan (tergantung kemampuan ekonomi keluarga yang 
melaksanakan roah ngurisan) , yang sengaja diundang untuk mengikuti acara pembacaan barzanji, 
serakalan tahlil dan doa. 

Dalam hubungan shalawat, dikemukakan bahwa ada dua cara pembagian shalawat, salawat 
itu sebenarnya bcrasal dari bahasa Arab artinya "salam selamat" , dan dalam bahasa Sasak disebut 
"cacar rambu" . Yang pertama, dimasukkan ke kantong oleh masing-masing tamu dan yang kedua. 
dengan menyebarkan. Untuk yang terakhir ini biasanya diperuntukan bagi anak-anak. 

Tetapi tidak demikian halnya bagi penduduk yang rnasih teguh memegang adat. Memotong 
rambut itu mesti dengan upacara, baik besar maupun kecil, sedapat mugkin dengan upacara besar
besaran, dan bila perlu disertai berbagai pertunjukan kesenian. Upacara dilaksanakan di tempat 
yang dikenal sebagai tempat "kedewaan" atau kemalik (tempat yang keramat). Pelaku lainnya ialah 
kyai penghulu dan undangan lainnya yang diundang untuk mengikuti acara pembacaan barzanji, 
serakalan tahlil dan doa-doa. 
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Tcrkait dengan penyelcnggaraan pesta atau kenduri pada waktu acara ngurisan, didapat 
keterangan demikian. Hadir dalam acara sejumlah ibu-ibu dcngan tugas khusus untuk mcmasak 
dan menyiapkan berbagai hidangan untuk tamu undangan . Rangkaian berbagai pekerjaan rumah 
dalam rangka persiapan penyelenggaraan kenduri ini disebut dengan priapan. Yang dimaksud 
ada lah berbagai bahan-bahan makanan yang siap untuk disajikan serangkaian dengan kegiatan 
pesta atau kenduri. Scmentara itu , pihak atau orang yang bertugas menyiapkan atau peke1jaan 
meny iapkan itu disebut dengan mriap. 

Apabila acara itu bersifat besar, maka akan ada pembagian tugas lebih lanjut. Misalnya 
untuk menyiapkan segala macam daging-clagingan ada kokinya dan biasanya laki-laki yang disebut 
dcngan ran atau amaqjangan (ayah yang bcrtanggung jawab tcrhadap !auk pauk atau orang yang 
bcrtanggung jawab terhaclap !auk pauk, kalau di Lombok Utara). 

Ada j uga pcrempuan yang membantu memasak. Ada yang namanya inem menik, yang 
bertanggung jawab atas beras, dan ada mantra-mantranya dengan keyakinan kalau bcras tidak 
dimantrai , maka beras akan menjadi kurang. Mantra itu ajarkan secara tradisional atau secara 
turun temurun , tetapi bisa juga dipelajarai sccara khusus. Mantranya, dikatakan scbagai bagian 
dari sesepen/kerance konde (rahasia), yang isinya bagaimana meminta agar beras yang dipakai itu 
cukup. Semau itu dilakukan dengan menggunakan hitungann yang dikenal dengan istilah catu ( I 
catu sama dengan 2,5 kg) . 

Prosesnya berjalan sekurang-kurangnya setcngah hari dari waktu pelaksanaan, azhar 
sudah mulai ngundang namanya rorok kembang want, sebuah local jenh1s Sasak. Dalam arti , 
a pa bi la kembang waru sudah jatuh, berarti sudah masuk azhar, berarti acara berl angsung. Orang 
yang bertugas mengundang disebut dengan penyilak dan pekerjaannya disebut dengan menyilak 
Uumlahnya antara 2-3 orang kalau undangannya terbilang lumayan banyak). 

Persi apan mcmasak tidak berlangsung dalam waktu satu atau dua jam. Olch karcna itu, 
maka persiapan memasak biasanya sudah dimulai dari pagi hari. Bahkan kalau gawc terbilang 
besar, acara memasak diusahakan sejak dari kemarinnya. Adakalanya bahkan di siapkan seminggu 
sebelumnya, namanya penjajaan dan sampai pada hari yang ditunggu , persiapan discbut dengan 
penampahan. 

Pelaku lainnya adalah inaq beras yang biasanya merangkap sebagai ina nas i. Yang tugasnya 
mengambilkan nasi. Kemudian ran yang mengambil lauknya. Kalau gawe besar, untuk memasak 
akan digunakan serungga (tungku besar dan memanjang) yang terbuat dari tanah liat, dengan 
bahan bakarnya dari kayu. Urutannya, menebang kayu, membuat serungga, penjajaan, menyi lak, 
penampahan (bisa dibalik) baru hari H atau puncak acara pesta nguri san. 

Keseluruhan rangkaian acara pada hari H, diawali dengan pembacaan berzanji, kemudian 
serakal, bahasa Sasak selakar. Bahasa arabnya sharakal,-ashrokal, dan biasanya dinyanyikan , 
beda dengan barzanji yang dibaca. Pelaku dalam sarakal itu ada dua, hadi (pimpinan sete lah baca 
barzanji) bisa satu atau dua orang kemudian diikuti oleh sarup (koor), sementara penyarup artinya 
orang yang berkoor. 

Sebelum upacara pemotongan rambut itu diadakan, lebih dahulu harus menyedi akan sabuk 
kemalik a tau lempot umbak atau umbak bagi si bayi . Mcnurut kebiasaan um um , biasanya diadakan 
ketika bayi berumur dua bulan. Sabuk itu dikeramatkan orang karena pembuatannya secara 
ist imewa. Mulai dari ngane (merentangkannya) hams pada hari (dewasa) tertentu yaitu : hari Rabu 
pada bulan enam menurut perhitungan Sasak. Merentang clan mengaturnya (ngane-nya) harus 
selesai dalam schari. Menenunnya harus dalam tiga hari. Dan pada saat mulai merentangkannya 
sudah ada andang-andang. Mula-mula sabuk itu belum berujung pangkal dan kelak sabuk akan 
digunting bersama dengan pemotongan rambut. 
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Kctika upacara itu bcrlangsung, ancka gamelan pun dibunyikan orang. Anak-anak mulai 
dipotong rambutnya. Di kepala masing-masing ditaruh bintang tumanggal (selempeng perak 
bcrbentuk bulan sabit yang digantungi 44 buah kepcng) . Bin tang tumanggal itu disebut juga buak 
bulu. Buak bu/11 diambil oleh orang yang pertama kali mcmotong rambutnya. Biasanya orang 
yang dituakan atau yang dihormati . Orang-orang lain hanya diberi selawat. Setelah upacara selesai 
sabuk kemanik tadi disimpan, dan hanya sewaktu-waktu bila diperlukan saja baru dikeluarkan, 
scperti ka lau anak itu sakit, pergi berperang, bepergian dan sebagainya. 

Sctel ah itu baru baca tahlil dipimpin oleh kyai atau penghulu atau yang dianggap mcmenuhi 
syarat , kemudian doa, bisa dipimpin langsung oleh pemimpin tahlil, bisa juga yang lain . Setelah 
serakal baru anak itu dikuris. Begitu dilagukan solalah ala Muhammad, tanda bcrdiri solalah ala 
wasallam, solawat kcpada nabi, sebagai komando kemudian di anak yang dikuris masuk ke arena, 
sambil diikut i o leh yang rncmbawa air kurnkuman. Setelah selesai , dil anjutkan dcngan baru tahlil 
dan doa . Pembacaan barsanji. sarakal berbarengan dengan anak yang dikuris, kemudian tahlil dan 
doa. 

Setelah roah, dilanjutkan dengan acara rnakan bersama, biasanya begibung. Kalau satu 
talam tcrdiri atas orang disebut dengan ny ubuh . Satu talam dengan tiga orang bemagrib , sementara 
ka lau satu talam diikuti oleh empat orang disebut berisya, dan kalau siang disebut berjohor atau 
berazhar. Habis makan biasanya ke luar dulang besedak, dan kalau tidak habi s dij adikan sebagai 
berkat. 

Perkembangan berikutnya, berubah menjadi nasi kotak atau bahkan adakalanya dengan 
mika disertai jajan 4-5 macarn. Kalau dulu habis acara ngurisan diadakan acara melekan dengan 
mcmbacakan hikayat nabi bercukur atau maca lontar nabi bercukur.yang mcnceritakan bagaimana 
nabi dari kccil sampai berkuris. 

O leh sebagian pcnduduk upacara ini dikenal dengan upacara selamatan ini disebut begawe 
rasul. Karena ada semacam "keharusan" mengadakan berbagai upacara dengan pesta, maka ada 
sebagian orang tcrutama yang secara ekonomi tidak mampu, akan melaksanakan upacara kurisan 
(potong rambut) ini tidak sesuai dengan yang diharapkan (tertunda), menunggu keadaan ekonomi 
menjad i rclatif lcbih baik. 

Kalau menunggu keadaan ekonomi menjadi baik untuk memotong rambut, kemungkinan 
keadaan ram but sang bayi akan makin panjang. Dalam keadaan seperti ini atau sementara keadaan 
ekonomi belum memungkinkan, rambut dimungkinkan untuk dipotong, kecuali yang terletak 
pcrsis di atas ubun-ubun . Keadaan inilah antara lain yang menyebabkan ada anak yang rabutnya 
panjang hanya di atas ubun-ubunnya (mcmakai jambul). 

Seperti halnya dalam pelaksanaan roah adat khitanan di Loang Baloq, demikian pulalah 
halnya dengan roah kurisan . Pada dasarnya pelaksanaan acara kurisan bagi seorang atau bcberapa 
orang anak dengan berbagai acara lain yang menyertainya termasuk kenduri , bertempat di rumah 
atau keluarga masing-masing. Pesta atau kenduri yang menyertainya, tergantung kemampuan 
ekonomi keluarga masing-masing. Sesudah kurisan di rumah masing-masing selesai dilaksanakan 
pada hari yang diyakini baik, lalu dilanjutkan dengan acara roah adat serupa di Loang Baloq. Untuk 
warga dcsa Mediri, pelaksanaannya dirangkaikan dengan acara selamatan sesudah panen, sekali 
dalam setahun , pada hari Senin menjelang akhir tahun. Bari Senin mana tepatnya pelaksanaan 
roah adat ini, ditentukan berdasarkan musyawarah mufakat atau atas petunjuk tetua desa setempat. 
Sementaara bagi warga lainnya, pelaksanaannya dirangkaikan dengan perayaan hari besar Islam, 
scperti Maulid Nabi. Haji Jalaluddin Arzaki mengemukakan bahwa acara kurisan terhadap 
anaknya juga dilaksanakan di Loang Baloq. Waktu itu, yang menjadi Wali Kota Mataram adalah 
Haji Muhammad Ruslan. 
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Di atas telah dijelaskan bahwa khitanan dankurisan umumnya dilaksanakan di rumah masing
masing, sesudah itu dilanjutkan dengan pelaksanaan di makam Loang Baloq, yang pelaksanaannya 
dirangkaikan dengan pelaksanaan hari besar agama Islam atau dirangkaikan dengan syukuran 
sesudah panen. Ada yang menyertainya dengan pesta sederhana atau pesta besar dengan rcntang 
waktu 9 hari. Terlepas dari cara, waktu dan tempat pelaksanaannya, roah adat ini mengandung 
makna syukur kepada alam semesta dan Tuhan yang Maha Esa, disertai doa terciptanya kedamaian 
bagi yang penyelenggarakan dan bagi alam semesta. 

d. Nazar 
Nazar sendiri memiliki arti suatu janji wajib yang dikenakan terhadap diri sendiri untuk 

melakukannya berupa sumbangan ibadah, sedekah dan lain-lain baik dengan syarat maupun 
tidak. 
Nazar terbagi tiga macam sesuai dengan kesepakatan para ahli ilmu : 
a) . Nazar Tabarrur atau taat, yaitu nazar seorang muslim terhadap Allah swt dengan ucapan 

"untuk Allah aku akan melakukan ini atau bersedekah dengan uang sekian". Nazar demikian 
adalah suatu pendekatan atau taqarub kepada allah oleh seorang muslim. Oleh karena itu para 
ulama menetapkan wajib menepati nazar ini. 

b ). Nazar Lilaaj atau maksiat yaitu orang yang bernazar dengan janji melakukan maksiat dengan 
ucapan "apabila terjadi sesuatu terhadap saya atau terhadap fulan , saya akan bcli arak untuk 
pesta di tempat anu atau akan mendatangkan penyanyi dan tontonan cabul atau perbuatan lain 
yang dilarang agama. Para ulama sepakat bahwa nazar seperti ini tidak dibolehkan. 

c). Nazar Mujaazaah atau muawwidhah, yaitu janji "bila anakku sembuh dari sakitnya aku akan 
bersedekah dua karung beras" . Maka nazar seperti ini wajib untuk dijalankan , meskipun 
banyak ulama yang berpendapat bahwa nazar tersebut kurang disukai atau makruh. 

Syarat sahnya nazar ialah niat dengan ucapan jelas yang menunjukkan nazar (janj i) seperti 
"nazartu lillah .. . " (dengan menyebutkan apa yang dijanjikan terhadap dirinya sendiri). Ucapan in i 
hanya untuk nazar taat. Adapun nazar mujaazaah cukup dengan janji "bila aku kembali ke rumah 
dengan selamat, aku akan membagikan sekian karung beras kepada fakir miskin". 

Dalam hadits aisyah ra, Nabi Muhammad SAW bersabda, bahwa barang siapa bernazar 
untuk taat kepada Allah hendaknya mentaati-nya dan barang siapa bernazar untuk menentang 
Allah janganlah ia melakukannya, dari sana dapat dilihat bahwa nazar yang taat hukumnya wajib, 
baik itu berupa ibadah dengan badan atau dengan harta (salim Basyarahil, 2009: 41-43) . 

Dalam kaitannya dengan makam Loang Baloq, banyak rnasyarakat yang mernbayar nazarl 
kaul setelah apa yang diidamkannya terkabul, dan apabila tidak rnelaksanakannya, rnereka percaya 
bahwa rnara bahaya akan menghantui mereka. Ada beragam macam nazar yang dibayar oleh 
rnasyarakat kota Mataram ke Loang Baloq, seperti rnisalnya yang dikatakan oleh Nurlela, 

"saya kesini hari ini untuk mernbayar nazar adik saya ketika dia belum menikah . Dia dulu 
berjanji bahwa pada saat dia rnenikah nanti , akan berkunjung kc rnakam Loang Baloq . Dan kctika 
nazar itu saya lakukan rasanya sangat lega sekali." 

Dalam membayar nazarnya, apabila bernazar untuk menyembelih hewan-hewan kurban, 
maka hewan-hewan kurban tersebut haruslah disernbelih di sana, tidak boleh dibawa dari luar. 
Ada suatu hal yang menarik dalarn nazar di makarn Loang Balog. Masyarakat yang bernazar, 
pasti mengikat akar pohon beringin dengan tali plastik atau sedotan. Walaupun telah ada larangan 
mengenai hal ini, akan tetapi masyarakat tetap rnelakukannya. Dan ikatan ini dilepas apabila 
keinginnya telah terkabul dan membayar nazar di makam Loang Baloq. 
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Dalam pelaksanaannya, sesarnpainya di rnakarn, pengunjung yang ingin rnernbayar 
nazar akan menuju ke lingkok mas untuk rnengarnbil air, yang dipandu oleh marbot atau tokoh 
masyarakat seternpat. Air itu kernudian dibawa ke makarn untuk diupacarai dengan pernbacaan doa 
dan dzikir. Kegiatan ini biasanya dipirnpin oleh marbot. Setelah doa selesai, kernudian dilakukan 
acara besembek (mengolesi kening dengan sirih yang telah dikunyah), kejames (rnernbasahi kepala 
dengan air) dan besarup (rnengusapkan air ke rnuka). Doa-doa yang adalah doa selamat dalam 
bahasa Arab di rumah dan di rnasjid serta doa dan dzikir di rnakarn kerarnat. 

Setelah selesai pernbacaan doa, rnaka akan dilanjutkan dengan roah di luar rnakarn. Ada 
pun untuk raahannya rnernergunakan dua rnacarn dulang, yakni dulang sanganan/dulang besedak 
(ternpat jajanan). Dulang besedak intinya jajan-jajan kering kerontang, tarik, kaliadern, pisang 
goreng, pisang dan dulang benasi/dulang pesaji topat (ternpat rnenyajikan ketupat) Kalau pada 
lebaran tipat ada !auk khusus. Gunungan/atau ketupat pakai piring yang dihadapi 3 orang isi 6-9 
ketupat. 

Foto 10: Bangunan di Sekitar Makarn 
Surnber: dok.pribadi. 

Narnun ada kalanya digunakan juga 
dulang penamat yang berisikan, pisang, 
tirnun, rnanggis, sawo, dalarnnya ada jajan 
basah (iwel, jaja uli dibungkus daun), 
kaliadern dibungkus daun, dan biasanya isi 
dulang penamat juga dibawa pulang oleh 
rnasyarakat yangt rnelaksanakan roahan. 

Selain secara perorangan, roah 
pernbayaran nazar juga dilaksanakan oleh 
kelornpok-kelornpok rnasyarakat yang rnerasa 
rnerniliki keterikatan lahir bathin dengan 
rnakarn Loang Baloq, rnisalnya kelornpok 
rnasyarakat Karang Serna dan Batu Mediri. 

Seperti yang dituturkan H. Musip dari 
Karang Serna: 

"Mernang tiap tahun niki jatuhnya hari 
senin tiap tahun habis lebaranlah, kalau 
kita ndak berkunjung kesana dapat 
rnusibah, ada rnaling ya istilahnya 
seperti itu, rnalinglah istilahnya, kalau 

kita bahasa indonesiakan rnusibah, kalau ndak rnati angin datang, sernua rurnah itu disapuh 
sarna angin, kalau kita duluin saja jangan kita ndak datang, urnparna kerabat yang lain kita 
duluin datangin kesana dia dibelakangin, itu wajib akan ada rnusibah. Ada pemah terjadi? 
Bukan tidak pemah, seringkali terjadi bukan tidak pemah, kenyataan. Pernbayaran nazar 
apabila rnernergunakan karnbing atau sapi, langsung dipotong di sana". 
Makna dari roah pernbayaran nazar yang dilakukan di rnakam Loang Baloq adalah sebagai 

pengingat kepada Allah bahwa kita sebagai rnanusia biasa tidak bisa terlepas dari Allah. Apapun 
yang akan kita lakukan tanpa jalan dari Allah rnaka tidak akan terlaksana dengan baik. 

Selain itu, kelornpok-kelornpok rnasyarakat seternpat yang rnerniliki keterikatan lahir bathin 
dengan rnakarn Loang Baloqjuga rutin rnengadakan Roah di Loang Baloq setahun sekali, rnisalnya 
masyarakat Karang Serna, seperti yang dituturkan H. Musip: 
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"Khusus setahun sekali nika karang sema dan batu mediri , itu yang khusus ndak berani kalau 
ndak kesana, sampai pernah dulu kalau ndak kesana 44 anak meninggal nika kejadiannya di 
atas tahun 80-an. Bukan kami ndak kesana cuman diduluin kebatu layar, itu masalahnya 44 
jiwa meninggal , habis pulang dari kuburan meninggal lagi, kayak gerubug sudah, sebenarnya 
kesana pertama setelah itu kemana saja bebas sudah, kalau angin itu 2 kali kejadian, kalau 
gerubug itu sekali , anginnya datangnya dari arah sana makanya atap-atap rumah itu hancur 
berterbangan solusinya akhirnya kesana semacan1 minta maaf makanya kita ini ndak berani 
ndak kesana. Dulujuga orang tua di sana sering motong kambing, nggih orang tau tiangjuga 
gitu tiap tahun dia motong kambing, kalau kesana nika berkolompok." 

Se lain masyarakat Karang Serna, masyarakat Batu Mediri juga melakukan ha! yang sama. Seperti 
yang dituturkan oleh Muhammad, seorang tetua desa dari Batu Mediri , 

"Masyarakat Batu Mediri kesana sekali setahun setiap senin setelah panen, dulu ada yang 
kesana hari jumat, dan setelah pulang dari makam dia mencret-mencret. Akhirnya lewat 
mimpi dia diberitahukan bahwa pantanga kesana adalah hari jumat, karena itu kita kesana 
hari senin. Dan kesana tidak boleh membawa pelacur, dulu pernah ada yang kesana karena 
dia ingin bayar kaul karena sembuh, kemudian efeknya di sini 12 orang meninggal. Saya 
tahu karena ketika itu saya masih kecil. Kemudian orang di sini bertemu dengan balian dari 
Keranji namanya guru Hasinah. Beliau berkata, heh jangan kamu bawa pelacur ke Loang 
Baloq, dan kamu ngulang kesana. Dan sekarang kita tidak bisa berantakan kesana. Harus 
serempak. Misal senin sekarang, yang sekarang. Senin minggu depan yang minggu depan. 
Kalau berantakan aka nada bahaya, misalnya angin topan besar yang cuman mengelilingi 
desa ini. Sampai sapi-sapi terangkatjuga. Langsung balik ke Loang Baloq, lagi kesini. Berarti 
itu kita ada salah." 
Dalam pelaksanaanya, apabila roah dilaksanakan di Loang Baloq, persiapannya mulai 

dilaksanakan mulai hari minggu, seperti memotong ayam, mengumpulkan perlengkapan
perlengkapan lainnya. 

Gambar 11 . Persiapan roah 
Sumber: dok.pribadi 

Ada pun perlengkapan yang dibutuhkan: 
a). Ketupat/topat, yaitu beras yang dibungkus 

dengan janur dan kemudian direbus. 
b ) . Beras, digunakan sebagai isi ketupat. 
c) . .Tanur untuk pembungkus beras. 
d) . Sirih untuk besembek. Serih yang sudah 

dik unyah lalu dioleskan di kening . 
e). Air dari lingkok mas (sumber mata air) 
f). Kembang setaman 
g). Dulang sangananldulang besedak (tempat 

jajanan) Dulang besedak mtmya JaJan-_J aJan 
kering kerontong, tarik, kaliadem, pisang 
goreng, p1sang. 

h). Dulang benasi/dulang pesaji topat (tempat 
menyajikan ketupat). Kalau pada lebaran tipat 
ada !auk khusus. Gunungan/atau ketupat pakai 
piring yang dihadapi 3 orang isi 6-9 ketupat 

i). Dulang penamat inti dari dulang penamat, pisang, timun, manggis, sawo, dalamnya ada jajan 
basah (iwel, jaja uli dibungkus daun), kaliadem dibungkus daun dan tidak boleh ada piring. 
Tutupnya pakek angin-angin (semacam kerupuk yang diisi gula merah)/opak-opak. Juga 
rengginan baru di atasnya ditutup. Penamatnya kalau tidak habis, dibawa pulang. Di dalam 
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dulang penamat biasanya juga ada kctan, bantal ikel dan juga kctupat. Maknanya sebagai 
simbol manusia laki-laki dcngan pcrcmpuan. Banta! ikcl itu mclambangkan kemaluan laki
laki scdangkan ketupat itu mclambangkan kemaluan perempuan. Buah-buahan itu rnerupakan 
lambang kemakmuran. Pisang itu merupakan lambang kesuburan. 

j). Lauk pauk lauknya yang inti pelalah, pelalah ayam, pelalah daging, pelalah telor, atau pelalah 
singkong, kemudian sambcl kclapa, urap-urap (sayur), pengarum-ngarum (biji-bijian), kacang 
gorcng, variasinya telor opor, sate pusut, lcmak. 

c. Lcbaran Topat 
Seminggu setelah melaksanakan lcbaran tinggi (hari raya ldul Fitri), masyarakat etnis 

Sasak melaksanakan Lebaran Topal (hari raya ketupat). Lebaron Topal merupakan penutup dari 
pelaksanaan puasa sunnah syawal yang dilaksanakan scjak tanggal 2-7 syawal. Dalam masyarakat 
Lombok, Lebaran Topal juga dikenal dengan lebaran nine (lebaran wanita). Scbutan lebaran nine 
pada hari raya ketupat merupakan cara masyarakat Lombok untuk membedakan dengan lebaran . 
yang diadakan sctelah berpuasa selama sebulan di bulan Ramadhan yang disebut dengan lebaran 
mame (lcbaran pria). 

Di Lombok, walaupun puasa syawal merupakan puasa sunnah, banyak orang tcrutama orang 
yang berusia di atas 40 tahun baik laki-laki maupun perempuan danjuga para remaja yang berpuasa. 
Scdangkan bagi kaum pcrcmpuan yang pada bulan Ramadhan tidak berpuasa karena datang bu Ian. 
biasanya juga mcngganti puasanya pada bulan syawal, karcna pahalanya akan berlipat ganda, 
pahala puasa wajib dan pahala puasa sunnah. 

Karena banyak masyarakat Lombok yang melaksanakan puasa sunnah, sekitar pukul 03 .00 
Wita, banyak masjid yang secara rutin tetap membangunkan masyarakat dari tidurnya melalui 
pengeras suara untuk makan sahur, scperti pada saat bulan ramadhan. Setelah enam hari berpuasa 
sunnah, masyarakat merayakannya dengan mcnyelenggarakan Lebaran Topal. Dengan kata lain, 
orang yang berhak merayakan Lebaran Topal adalah orang yang melaksanakan puasa sunnah. 

Seiring dcngan berjalannya waktu, Lebaran Topal dirayakan tidak hanya oleh mereka yang 
berpuasa, tetapi oleh semua masyarakat Lombok. Lebaran Tapat tidak lagi menjadi sebuah ritual 
keagamaan yang cksklusif orang yang berpuasa, tetapi juga olch mereka yang tidak berpuasa. Oleh 
karena Lebaran Topal sudah menjelma menjadi tradisi masyarakat Lombok, maka perayaannya 
terkadang lebih mcriah dari perayaan Idul Fitri. 

Sctelah te1jadi pcrubahan dari sekedar ritual kcagamaan pasca puasa sunnah, mcnjadi tradisi 
kultural masyarakat, perayaan Lebaran Topal tidak hanya dirayakan dcngan roahan , tctapi juga 
dengan melaksanakan rckreasi kc scjumah objek wisata, kususnya pantai . 

Lebaran Topal dilaksanakan seminggu setelah perayaan Idul Fitri, ada pun tempat 
dilaksanakannya Lebaran Topat oleh masyarakat Lombok: 
a) . Rumah, sebagai tempat melaksanakan roah. 
b). Masjid biasanya beberapa keluarga yang tinggal di sekitar masjid juga melaksankan rah di 

masjid . 
c ). Makam Loang Baloq, masyarakat melaksanakan ritual di makam Loang Baloq, bisanya setclah 

roah yang dilaksanakan baik itu di rumah maupun di masjid selesai. Dalam pelaksanaannya, 
pelaksanaan roah di makam Loang Baloq dipimpin langsung oleh Walikota Mataram. 
Penggunaaan makam Loang Baloq sebagai pusat Lebaran Topat, dimulai sckitar 6 tahun 
yang lalu. Pada saat pemerintahan walikota H. Muhammad Ruslan dengan penggagas Haji 
Jalaluddin Arzaki. 
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Secara um um terdapat perbedaan dalam 
·. pelaksanaan Lebaran Topat antara islam waktu 

.. Iima · dengan !slam waktu telu. Islam wetu 
teh.i sebelum melaksanakan Lebaran Topat, 
terlebih dahulu melaksanakan sembahyang 
qulhu sataq; sedangkan Islam waktu lima . 
tidak melaksanakannya. Kata qulhu berasal 
dari kata qulhuallahu ahad (katakanlah 
bahwa Allah itu satu), yang merupakan ayat 
pertama dari surat al ikhlas. Sedangkan kata 
sataq berarti dua ratus kali. Dengan demikian 
sembahyang qulhu sataq adalah shalat empat 
rakaat dengan pembacaan al-ikhlas sebanyak 
200 kali. 

Foto 12. Pelaksaan Lebaran Topat di 
makam Loang Baloq tahun 2012 

Sumber: Humas Kota Mataram. 

Ada pun prosesi Lebaran Tapat adalah sebagai berikut. Sehari rnenjclang pelaksanaan 
Lebaron Topal , setiap keluarga mencari janur untuk dibuat ketupat. Seiring perkembangan zaman, 
sudah banyak yang menjual janur atau yang sudah berbentuk kulit ketupat, sehingga hanya perlu 
rnengisinya dengan beras. Kemudian esok pagi harinya kemudian ketupat direbus 

Pagi-pagi setelah semuanya siap baru roah dilaksanakan, roah pertama dilaksanakan di 
rurnah , baru kemudian dilaksanakan di rnesjid. Bagi yang mengadakan di rumah, mereka akan 
mengundang tetangga sekitar. Sedangkan di masjid, biasanya dilakukan dan dilaksanakan oleh 
beberapa keluarga yang berada di sekitar masjid. Setelah undangan berkumpul, baru kemudian 
di laksanakan roah, yang dipimpin oleh seorang Kiai , dan setelah selesai, kemudian dilanjutkan 
dcngan acara makan ketupat bersarna. 

Setelah selesai di rumah dan di masjid , baru kemudian acara dilanjutkan dengan kegiatan 
berikutnya yakni mengikuti roahan makam dan dalam ha! ini di makam Loang Baloq. Kunjungan 
kesana biasanya dengan jalan kaki atau dengan dokar yang telah dihiasi janur dan gantungan 
ketupat, dan prosesi ini disebut dengan nyangkar. 

Sesampainya di makam, pengunjung yang memiliki niat tertentu akan menuju ke tempat 
untuk mengambil air, yang dipandu oleh marbot atau tokoh rnasyarakat setempat. Air itu kemudian 
dibawa ke makam untuk diupacarai dengan pembacaan doa dan dzikir. Kegiatan ini biasanya 
dipimpin oleh marbot. Setelah doa selesai , kemudian dilakukan acara besembek (mengolesi 
kening dengan sirih yang telah dikunyah), kejames (membasahi kepala dengan air) dan besarup 
(mengusapkan air ke muka) 

Se be I um meninggalkan makam, para pengunjung mengambil air makam yang berisi kembang 
setaman dan memasukkannya ke dalam botol untuk dibawa pulang. Ada sebagian masyarakat 
yang percaya bahwa air tersebut bisa menghilangkan penyakit, ada juga yang percaya bahwa air 
tersebut bisa memerbanyak hasil pertanian. 

Nilai dalam perayaan Lebaran Tapat memiliki dua dimensi, yakni dimensi sakral dan dimensi 
sosial. Dimensi sakral berkaitan dengan pengharapan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dimensi 
sosial berkaitan dengan uapaya menjaga harmoni dengan sesama. Penggunaan ungkapan lebaran 
nine atau lebaran wanita pada Lebaran Topal menunjukan lebaran ini memiliki arti penting dalam 
ekspresi ke Islaman masyarakat Sasak. Lebaran Topal adalah pasangan dari lebaran mame (Idul 
Fitri). Oleh karena itu perayaan Lebaran Topal memiliki makna yang sama dengan lebaran ldul 
Fitri, yaitu mencapai kehidupan yang fitri/suci. 

58 



Penggunaan ketupatyang berbentuk segi em pat sebagai nama lebaran, dan menu makanannya, 
merupakan khazanah kearifan lokal masyarakat untuk mengingatkan manusia terhadap asal 
muasalnya. Ketupat yang bcrbentuk scgi empat menunjukkan bahwa manusia terdiri atas air, 
tanah, api, dan angin. 

Lebaran Topat juga bisa diartikan sebagai cara untuk menjauhkan diri dari nafsu kebendaan 
dan mcmbersihkan batin dari sikap dcngki dan iri hati setelah nuraninya terjerembab dalam 
pcncarian matcri. Ritual berseraup atau mebasuh muka dengan air member makna bahwa tindakan 
tcrscbut merupakan cara untuk membcrsihkan kotoran yang melckat diwajah. Jika wajah dan 
hatinya bersih , maka orang terscbut tidak akan sakit baik secara fisik maupun mental. 

Mengambil air di lingkok mas mempunyai arti bahwa air laksana emas yang mahal harganya 
dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena itu air harus dijaga kebersihannya supaya 
tidak terccmar oleh bcragam limbah yang dapat menyebabkan makhluk hidup menjadi sakit, dan 
tananam tidak bisa tumbuh dan berkembang. Sedangkan kegiatan besambek memiliki arti agar 
manusia tctap teang dalam menjalani kehidupan, alam pikiran tetap jernih, terbebas dari segala 
macam gangguan , termasuk untuk mcndapatkan rezeki yang halal. 

Se lai n itu , lebaran Topal juga dapat menjadi sarana untuk introspeksi diri untuk mengenal 
kcmbali jati diri setelah menempuh kehidupan setahun terakhir, yang tentunya dilalui dengan 
banyak dosa. Selain itu acara makan ketupat bersama menunjukkan masih terpeliharanya nilai
nilai kebcrsamaan. Namun demikian, dengan semakin berkembangnya fungsi pariwisata dalam 
lebaran Topal yang diselenggarakan di makam Loang Baloq, harus !ah disikapi secara arif 
dan bikjaksana. Agar nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Lebaran Topat tidak menghilang 
ditelan zaman. (anonim. http ://melayuonline.com/ind/culture/dig/1759/lebaran-topa1. diakses 25 
novembcr 20 12). 

f. Naik Haji 
Haji adalah rukun Islam yang kelima setelah syahadal , salat, zakat dan puasa. Secara 

etimologi, kata haji mempunyai arti qashd, yakni tujuan, maksud, dan menyengaja . Menurut ist ilah 
::.y ara ', haji ialah menuju ke Bailullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan
amalan ibadah tertentu pula. Yang dimaksud dengan tempat-tempat tertentu dalam definisi di atas, 
se lain Ka'bah dan Mas'a(tempat sa'i),jugaArafah, Muzdalifah, dan Mina. Yang dimaksud dengan 
waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan 
Zulhij ah. Adapun amal ibadah tertentu ialah thawat~ sa'i, wukuf, mazbil di Muzdalifah, melontar 
jumrah, mabit di Mina, dan lain-lain. 

Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan oleh umat Islam 
sedunia yang tclah mampu, baik secara material , fisik , dan keilmuan, dengan melaksanakan 
beberapa keg iatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim 
haji (bulan Zulhijah). Hal ini berbeda dengan ibadah umrah yang bisa dilaksanakan sewaktu
waktu . 

Kegiatan inti i bad ah haj i dimulai pad a tanggal 8 Zulhijah ketika um at Islam bermalam di Mina, 
wukuf (berdiam diri) di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijah, dan berakhir setelah melempar 
jumrah (melempar batu simbolisasi setan) pada tanggal 10 Zulhijah. Masyarakat Indonesia lazim 
juga menyebut hari raya Idul Adha sebagai Hari Raya Haji karena bersamaan dengan perayaan 
ibadah haj i ini. 

Ketika akan melaksanakan haji , masyarakat etnis Sasak akan melaksanakan bebcrapa 
upacara-upacara roahan. Upacara pembukaan, akan dilaksanakan di rumah yang mau naik haji . Di 
sana akan dibacakan barzanji dengan lengkap dan serakalnya, baru kemudian doa dan dzikir dan 
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sctclah itu roahan. Baru kemudian besok malamnya sampai 9 hari bahkan bisa sclama salu bulan 
sclalu disclenggarakan setiap malam, baca scrakal, barzanji, doa, zikir dan roahan. Sctclah itu 
kemudian dilaksanakan ziarah ke makam-makam yang dianggap kcramat. Pada saat ziarah makam 
pun akan dilaksanakan roahan, hanya saja yang dipakai adalah dulang besedaq dan benasi saja, 
scperti yang dikatakan oleh salah seorang informan: 

·•saya dulu sebelum naik haji juga ziarah-ziarah makam bahkan sampai ke Lombok timur, 
ada 7 makam yang saya ziarahi . Di sana kemudian kita mengadakan roah , tahlilan dan doa 
selamat untuk naik selamat haji. Pada saat itu biasanya yang dibawa hanya dulang bcscdaq 
dan benasi saja. Kalau khitanan sampai penamat". 
Pada roahan haji tidak mcmcrgunakan dulang penamat karcna tidak ada bagian dari scsuatu 

yang mcnamatkan pckerjaan. Kalau sudah pulang naik haji juga kernbali mcnyclenggarakan 
rowahan, atas syukur telah melaksanakan ibadah haji dcngan sclamat clan telah mcnjadi haji yang 
mabrur. 
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A. Simpulan 

BAB IV 
PENUTUP 

Berdasarkan pernbahasan hasil penelitian yang digambarkan di atas dapat dirumuskan 
simpulan sebagai berikut: 

Pertama, Makarn Loang Balog, rnerupakan rnakarn salah seorang tokoh penyebar agarna 
Islam di Pulau Lombok. Mengingat pentingnya tokoh tersebut bagi penganut Islam di Lombok, 
maka, dibuatlah makarn-makam sebagai pengingat akan keberadaan , ketokohan, dan jasa-jasanya. 
Dalam hal ini , makam sendiri tidak harus sama pengertiannya dengan kuburan. Kalau dalarn 
kuburan terdapat jasad fisik orang yang dikuburkan tetapi dalam makarn tidak harus demikian . 
Jadi , makam adalah sarana pengingat bagi masyarakat untuk tokoh yang pernah begitu dicintai 
dalam hidupnya, terutama kalau memiliki jasa-jasa besar yang tidak terlupakan, seperti ketokohan 
Gaoz Abdul Razak. Satu tokoh bahkan berjasa tidak saja di satu tempat karena suka berpindah
pindah dalam kapasitasnya sebagai penyebar agama dan kebaikan. Kenyataannya, makam tokoh 
terse but tidak saja terdapat di Loang Balog tetapi juga di beberapa desa di kota Mataram. 

Ragam bentuk ritual roah adat Makam Loang Balog yang dilaksanakan oleh warga 
masyarakat etnik Sasak, baik yang tinggal di sekitar Makam Loang Balog di kelurahan Tanjung 
Karang, kecamatan Sekarbela, kota Mataram, maupun yang berasal dari luar kota Matararn, seperti 
dari kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Utara meliputi : (1) ziarah, (2) naik 
haji , (3) khitanan/sunat, ( 4) kurisan (potong ram but), (5) nazar/kaul, dan (6) perang to pat. Khusus 
untuk roah terkait naik haji dan lebaran topat dilaksanakan pada hari-hari tertentu yang sudah 
dipastikan hari pelaksanaannya, sedangkan hari pelaksanaan untuk ziarah, khitanan, kurisan, dan 
nazar, bersifat tidak pasti. Ziarah dan nazar sering dilakukan pada hari-hari senggang masyarakat, 
misalnya hari-hari libur Nasional dan kerap juga dilaksanakan pada hari raya Islam tertentu. 

Prosesi masing-masing ritual roah adat tersebut memiliki spesifakasi dan keunikan tersendiri , 
namun secara garis besar semuanya mengikuti urutan kegiatan yaitu: menabur kembang atau 
menaruh sesaji dan air kumkuman, membersihkan muka dan mulut (wudhu), melakukan zikir atau 
tahlilan , dilanjutkan dengan acara syukuran dengan makan bersama, dan diakhiri dengan mohon 
pamit dan doa restu kepada penjaga makam untuk keselamatan dan keberhasilan para pelaksana 
ritual. 

Selain ziarah dan Lebaran Topal , bentuk ritual yang banyak dilakukan dan terlihat mencolok 
di makam Loang Balog adalah ritual permohonan. Ritual ini secara umum dapat digolongkan 
sebagai nazar/kaul. Contohnya yang paling ban yak dan um um adalah permintaan jodoh. Orang yang 
ingin memeroleh pasangan datang ke makam berdoa dan memohon agar segera diberikan jodoh. 
Caranya adalah, sambil berdoa dan memohon, orang tersebut mengikatkan tali (biasanya plastik) 
di juntaian akar-akar pohon beringin besar yang mengitari makam. Janji yang disampaikan adalah, 
apabila jodoh benar-benar telah datang atau terwujud, si pemohon akan datang kembali ke tempat 
yang sama untuk menyampaikan syukur dan terima kasih sambil melepaskan ikatan tali dijuntaian 
akar beringin makam yang dilakukannya pada saat memohon. Dengan demikian roah adat yang 
dilaksanakan oleh masyarakat Sasak di Loang Balog kota Mataram merupakan suatu perbaduan 
tersendiri antara anasir-anasir Hindu, tradisi/adat Sasak dan aspek-aspek keagamaan, yakni Islam. 
Roah adat, sebagaimana dinamakan, sangat kental dengan muatan-muatan adat Sasak-nya. Sasak 
sendiri mengacu pada keberadaan suku asli Lombok yang agamanya Islam dan dalam perjalanan 
sejarahnya menerima pengaruh Hindu, khususnya pada masa kekuasaan Kerajaan Hindu di Jawa 
dan kerajaan Karangasem Bali. 
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Kedua, dengan berpijak pada paradigma fungsionalisme struktural sebagai landasan dalam 
memahami perilaku keberagamaan etnik Sasak khususnya pada aktivitas ritual roah adat di Makam 
Loang Baloq Kota Mataram, dapat diidentifikasi tiga fungsi dan makna positif aktivitas ritual ini , 
yakni fungsi religius, fungsi sosial, dan fungsi ekonomi, baik yang bersifat lansung (manifes) 
maupun tidak langsung (laten) bagi keseimbangan, keharmonisan, dan keberlangsungan hubungan 
sosial dan speritual masyarakat Sasak. Secara ekonomi, semakin ramai dan intensifnya pelaksanaan 
ritual roah adat di Loang Baloq yang dilaksanakan oleh masyarakat Sasak belakangan ini , terbukti 
telah memberikan manfaat ekonomi yang sangat positif bagi peningkatan kesejahteraan hidup 
penduduk yang tinggal disekitar makam. 

Terakhir , Loang Baloq tidak hanya dikenal sebagai tempat yang memiliki keunikan mitos 
makamnya tetapi pada saat ini ramai dikunjungi masyarakat kota Mataram dan sekitarnya karena 
pantainya yang indah. Pantai ini tepat berada di seberang makam yang hanya dibatasi jalan raya. 
Pada hari-hari libur, pantai ini ramai dikunjungi masyarakat dan juga sejumlah kecil wisatawan. 
Tidak sedikit dari mereka datang sekaligus mengunjungi makam yang sernakin hari semakin 
dikenal di peta pariwisata Kota Mataram dan NTB ini. 

B. Rekomendasi 
Perlama, sebagai kekayaan budaya yangmencakup aspek adatdi satu sisi dan aspek keagamaan 

di sisi lain, roah adat masyarakat Sasak Kota Mataram yang terkait dengan makam Loang Balok 
di Desa Tanjung Karang, Kecarnatan Sekarbela perlu terus dilestarikan dan ditingkatkan serta 
diperluas fungsi-fungsinya. Hal ini perlu dilakukan rnengingat bahwa hingga kini ritual roah adat 
tersebut, di samping dapat dijadikan sebagai alat penanda jatidiri individu maupun etnik secara 
kolektif, roah adat juga dapat dijadikan sebagai media menurnbuhkernbangkan rasa kebersarnaan 
sosial (silaturahirn) antar warga Sasak, serta telah terbukti rnernberikan kontribusi ekonomi yang 
cukup besar bagi penduduk yang tinggal disekitar rnakarn. 

Oleh karena rnasih ada wacana kontroversi terutarna dari kelompok-kelompok rnasyarakat 
yang kurang setuju dengan pelaksanaan roah di pemakarnan, hendaknya perbedaan yang muncul 
dapat dikelola dengan baik menurut cara (budaya) seternpat, sehingga tidak semakin melebar 
tetapi sebaliknya ada sinergi untuk kebaikan dan keuntungan semua pihak. 
Ke depan, Loang Baloq dapat dikembangkan sebagai salah satu destinasi utama di Kota Mataram, 
baik dalam keberadaannya sebagai rnakarn dan sebagai pantai wisata yang pemandangannya 
mernesona. Sebagai makarn yang unik, dengan mitos-mitos . yang mengelilingi aktivitas roah 
masyarakat (ziarah, naik haji, khitanan/sunat, kurisan (potong rarnbut) , nazar/kaul , perang Iopa! , 

dan sebagainya, semuanya itu bisa rnenjadi aktivitas budaya yang lakujual untuk pasar pariwisata. 
Sernentara sebagai pantai yang indah, Loang Baloq rnenyirnpan potensi yang tidak kalah menarik 
untuk melengkapi produk-produk pariwisata kota Matararn. Gabungan Loang Baloq sebagai 
makarn yang unik dan diseberangnya ada pantai yang rnemesona secara bisnis pariwisata akan 
menjadi produk unggulan kepariwisataan Kota Matararn pada khususnya dan NTB pada umurnnya 
yang dapat dijual bagi wisatawan, baik wisatawan dornestik maupun mancanegara. 
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