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TRADISI ABBARAZANJI BAGI MASYARAKAT DATARA: SALAH SATU
BENTUK ATMOSFER KEAGAMAAN DAN PENGUATAN NILAI-NILAI

ISLAM

Oleh:
Dr. Syamhari, S.Pd., M.Pd.

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang Tradisi Abbarazanji pada Masyarakat
Desa Datara sebagai salah satu bentuk tradisi Islam yang masih
bertahan hingga sekarang ini. Bagi masyarakat Datara, abbarazanji
merupakan tradisi yang mampu menjaga dan melestarikan semangat
keagamaan di kampong tersebut. Terdapat beberapa hikmah dan
makna yang terdapat dalam pelaksanaan tradisi abbarazanji antara
lain adalah memperkukuh tali persaudaraan (silaturahmi) sesam
warga, dan membumikan nilai-nilai islam, menularkan tradisi tersebut
kepada generasi pelanjut sehingga senantiasa membentuk kehidupan
bermasyarakat yang berasas pada nilai-nilai akhlak yang islami.
Tradisi abbarazanji merupakan bentuk tradisi yang mengutamakan
pada upaya memberikan pemahaman pada generasi muda dalam
bentuk mewariskan akhlak-akhlak baik kepada genersai muda. Tradisi
abbarazanji tidak hanya dilaksanakan setiap bulan maulid saja, tetapi
juga dilaksanakan pada acara-acara sakral dalam keluarga, seperti
acara kawinan, masuk rumah, a’mata-mata benteng dan lain-lain.

A. Pendahuluan

Usaha untuk memepertahankan suatu warisan tradisional akan terlaksana jika

pada praktiknya warisan tersebut berterima dan dilaksanakan oleh setiap generasi

pelanjut suatu tradisi dari masa ke masa. Dikatakan suatu tradisi ketika suatu ritual,

upacara, maupun pembiasaan hidup bagi setiap kelompok masyarakat dilaksanakan

secara terus menerus. Tetapi ada juga tradisi yang di masanya gemar dilaksanakan

tetapi tidak berlanjut bagi penerusnya sehingga mengalami kepunahan. Ada banyak

contoh tradisi yang mengalami kepunahan karena tidak dilaksanakan oleh generasi

penerus warisan tradisi tersebut, sebut saja seperti yang terdapat di Desa Datara,

tradisi appapoto’ setiap selesain panen jagung, allo’da ketika ada orang meninggal.

Tradisi tersebut punah seiring zaman yang semakin maju dan tidak lagi dilaksanakan



oleh masyarakat setempat. Secara kemamfaatan, tradisi-tradisi tersebut mengandung

nilai yang sangat luhur, karena di dalamnya sarat dengan nilai kebersamaan,

persaudaraan, dan tolong-menolong.

Tantangan tergerusnya suatu nilai tradisi akan berdampak pada bergesernya

suatu pembiasaan dalam suatu kelompok masyarakat. Hal itu dapat dipicu oleh

karena kurangnya apresiasi, kecintaan terhadap tradisi, dan tidak adanya perhatian

untuk meneruskan warisan tersebut. Demikin pula tradisi-tradisi Islam di Sulawesi

Selatan akan tergerus ketika apresiasi, kecintaan terhadap tradisi, dan tidak adanya

perhatian untuk meneruskan warisan tersebut bagi setiap generasi pelanjut. Penting

untuk disadari bahwa Islam di Sulawesi Selatan tumbuh dan berkembang sebagai

bagian dari pilar pembangunan daerah yang memiliki kontribusi besar dalam

kemajuan bangsa Indonesia. Salah satu variabelnya adalah dengan semakin

mengakarnya tradisi lokal yang ditransformasi dari tradisi islam yang mampu

mematangkan identitas kedaerahan serta mendukung kelangsungan pembangunan.

Wujud identitas kedaerahan memiliki nilai kultur islami tentu dapat diidentifikasi

secara sederhana melalui intensitas dan kelangsungan hidup bagi masyarakat di

Sulawesi Selatan yang mengedepankan nilai luhur kedaerahan yang diorientasi dari

nilai Alquran dan Sunnah.

Masyarakat seakan sangat peka terhadap penerapan pola hidup dengan

mengutamakan pola hidup berbudaya saling hormat-menghormati, menjunjung tinggi

persatuan dan mengedepankan nilai solidaritas di antara sesama. Ketiganya

merupakan identitas lokalitas yang sering disebut dengan istilah bahasa Makassar

”assipakalabbiri, abbulo sibatang dan accera’ sitongka-tongka, dan assipapaccei.

Istilah tersebut ketika dikaitkan dengan nilai-nilai quran, maka akan ditemukan

makna yang sangat qurani. Artinya, ”assipakalabbiri, abbulo sibatang dan accera’

sitongka-tongka, dan assipapaccei merupakan makna dari kata perintah untuk saling

memanggil dalam kebaikan (tali Allah), dan memupuk rasa persaudaraan (hubungan

kepada sesama manusia.



Identitas lokal tersebut kemudian telah menjadi bagian dari filosofi hidup

masyarakat yang diaplikasikan dalam berbagai tradisi kehidupan masyarakat

Sulawesi Selatan. Dalam tradisi Islam, ketiga hal tersebut merupakan nilai islami

yang dianjurkan bahkan diwajibkan demi mematangkan hubungan kepada Allah Swt.

dan hubungan kepada sesama manusia. Hal tersebut tampak sebagai bagian dari pola

hidup yang terbentuk secara tradisi dan telah mengakar pada diri masyarakat.

Masyarakat seakan menemukan nilai luhur yang semakin merekatkan dan

mematangkan kehidupannya melalui transformasi tradisi islam tersebut ke dalam

praktik kehidupan sosial sehari-harinya. Dalam paradigma lain, budaya dan tradisi

lokal dapat dipengaruhi oleh tradisi islam sementara tradisi islam dapat diterima

dengan baik oleh masyarakat karena adanya kesesuaian antara nilai luhur yang

terdapat dalam kedua bentuk taradisi tersebut.

Dengan demikian, tradisi-tradisi Islam seperti abbarazanji bagi masyarakat

Datara merupakan bentuk tradisi yang sarat dengan nilai luhur dan merupakan

kearifan lokal masyarakat di kampung tersebut. Tradisi tersebut tentu saja tidak

berjalan begitu saja, akan tetapi memiliki makna dan nilai luhur bagi masyarakat.

Makna-makna tradisi tersebut akan terasa jika teraplikasi berdasarkan nilai luhur

yang diharapkan bagi setaip orang dalam suatu kelompok masyarakat. Apabila

ditelaah lebih mendalam, abbarazanji merupakan suatu ritual yang di dalamnya

berisikan tentang sejarah Rasulullah Saw. Serta sifat-sifat muliah Rasulullah Saw.

Yang diaplikasikan semasa belia masih hidup. Artinya, apabila nilai itu teraplikasi

bagi suatu kelompok masyarakat maka akan melahirkan masyarakat dengan pribadi

yang berakhlak islami.

B. Pembahasan

Untuk mengurai dengan baik tradisi abbarazanji pada masyarakat Datara,

penulis mebagi ke dalam dua bagian yaitu: pertama abbarazanji dalam rangka

Maulid Nabi Besar Muhammad Saw. Setiap bulan Maulid, dan kedua abbarazanji

diluar bulan Maulid atau bukan dalam rangka Maulid Nabi Besar Muhammad Saw.



1. Abbarazanji dalam rangka Maulid Nabi Besar Muhammad Saw.

Abbarazanji pada saat bulan Maulid bagi masyarakat Datara,

merupakan salah satu bagian dari tradisi Islam yang mengakar kuat dan

dilaksanakan oleh hampir setiap masyarakat. Dikatakan dilaksnakan oleh

hampir setiap masyarakat karena Maulid Nabi Besara Muhammad Saw. Di

Datara dilaksanakan dalam dua bentuk yang berbeda yaitu ada maulid

perseorangan dan adapula maulid secara bersama atau maudu’ lompo yang

umumnya dilaksanakan di Masjid sedangkan maudu perseorangan

dilaksanakan di rumah masing-masing setiap warga. Pelaksanaan keduanya

mengalami pergeseran, yang dahulunya dilaksanakan dengan a’rate labbu

baik itu maudu ri balla maupun rimasigi, sekarang ini dilaksanakan hanya

dengan a’rate bodo ketika dimasjid.

A’maudu dalam rangka memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad

Saw. sebagaimana dilaksanakan di rumah para warga dilaksanakan mulai

setelah selesai shalat isya hingga pukul 03.00 dini hari. Dalam

pelaksanaannya dimuali dari membaca wirit barzanji, a’rate, sampai pada

tahap akhir prosesi yaitu makan-makan dengan makanan khas adat kampung

seperti songkolo, jangan kampong, burasa, gogoso, onde-onde, dan lain-lain.

Pada pelaksanaan baca barzanji, para pembaca barzanji umumnya bergantian

satu sampai orang untuk menyelesaikan tujuhbelas wirit. Sedangkan pada sesi

a’rate umumnya dilaksanakan dengan membagi jamaah atau peserta maulid

ke dalam beberapa kelompok. Pembagian kelompok pada saat a’rate

didasarkan pada prosesi pelaksanaan a’rate dengan tujuan untuk saling sahut-

menyahut dalam menyanyikan syair barzanji. Sahut-menyahut ini

dilaksanakan dengan maksud dan tujuan kemeriahan pelaksanaan maulid

semata.

Sebelum maulid dilaksanakan, terlebih dahulu pelaksana menyiapkan

perangkat-perangkat maulid mulai dari makanan dan minuman yang hendak

dinikmati setelah maulid dan kappara’ yang hendak dibacakan barzanji



sebelum prosesi a’rate dilaksanakan. Kappara’ yang disiapkan umumnya

terdiri dari buah pisang, gula merah yang telah, songkolo’ lengkap ayamnya,

onde-onde dan kelapa serut yang telah dicampur dengan gula merah. Selain

itu, perangkap yang utama tentu pihak tuan rumah menyiapkan siapa yang

membaca barzanji serta doanya dan juga kitab barazanji yang hendak dibaca

pada saat prosesi a’rate dilaksanakan.

Pergeseran model maulid yang dewasa ini berlangsung di sebagian

masyarakat, umumnya mengubah proses pelaksanaan dari a’rate labbu

menjadi maulid dengan proses pelaksanaanya yang hanya menyampaikan

hikmah maulid dalam bentuk ceramah maulid. Pelaksanaan maulid yang

hanya dilaksanakan dengan menyampaikan hikmah maulid semata, itu

umumnya dilaksanakan ketika maulid bersama (maudu lompo) di masjid.

Untuk kegiatan a’rate pada saat maulid bersama di masjid umumnya sudah

tidak lagi dilaksanakan, khususnya a’rate’ labbu. Perangkat maulid

khususnya pada makanan-makanan yang disiapkan umumnya sama dengan

maulid yang dilaksanakan secara perorangan.

Untuk peserta yang terlibat pada pelaksanaan tradisi maulid, baik itu

maulid perseorangan maupun maulid bersama, tidak membatasi kapasitas dan

tingkatan usia peserta. Umum dilaksanakan tanpa mengikat tingkatan usia dan

darimana asal mereka bertempat tinggal. Maulid ini dilaksanakan memang

berfungsi sebagai sarana untuk memperkukuh persaudaraan dan

membangkitkan khasanah keislaman yang berbasis nilai-nilai islam dan

kearifan lokal. Niatan awalnya murni sebagai bagian dari usaha memupuk dan

menguatkan tradisi islam demi mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari

Allah Swt. Masyarakat sangat memahami dengan melaksanakan maulid, maka

akan semakin mendekatkan diri bagi setiap orang pada agama Allah. Artinya,

maulid sebagai tradisi kuat pada masyarakat Datara dipandangnya sebagai

bagian dari aplikasi dan orientasi nilai-nilai ketaqwaan kepada Allah Swt.



Dengan melaksanakan maulid, maka akan membentuk pribadi muslim yang

meneladani akhlak Nabi Besar Muhammad Saw.

2. Abbarazanji di luar bulan Maulid

Pelaksanaan abbarazanji di luar bulan Maulid juga marak

dilaksanakan oleh masyarakat Datara di Datara. Bagi masyarakat Datara,

abbarazanji di luar bulan Maulid memiliki nila sakral. Abbarazanji memiliki

kesakralan tersendiri karena bagi masyarakat dalam kegiatan abbarazanji di

dalamnya terdapat doa mustajab yang dibaca setiap pelaksanaan abbarazanji.

Makanya sebagian di antara masyarakat disana menjadikan barazanji sebagai

bagian dari ritual tolak bala, bahkan dijadikan sara meminta doa yang sangat

mujarab. Itulah mengapa sampai dilaksanakan tanpa mengenal bulan dan

waktu. Bahkan menerut salah satu informan (SH) menguraikan bahwa

“paralluna nigaukang barazanjia nasaba anjari pappala doangangi siagang

pallomo-lomoi pangamaseangi battu rikaraeng Allahtaala”. Arinya,

pentingnya abbarazanji dilaksanakan sebab dapat menjadi sarana doa yang

kemudian doa-doa yang dibaca pada saat abbarazanji merupakan doa-doa

yang akan mendatangkan kemudahan baik itu reski maupun rahmat yang

datangnya dari Allah Swt.

Abbarazanji dan assurommaca merupakan dua istilah yang kadang

memiliki makna sama dalam pelaksanaan abbarazanji. Keduanya merupakan

ritual membaca doa selamatan dan doa-doa lainnya. Assurommaca identik

dengan abbarazanji caddi karena assurommaca hanya dilaksanakan secara

kecil-kecialan yang berbeda dengan pelaksanaan abbarazanji yang

pelaksanaannya dilaksanakan dengan dihadiri oleh banyak orang.

Assurommaca dilaksanakan dengan tidak menggunakan kitab Barzanji.

Tupanrita iya nisuroa ammaca (orang yang memiliki pengetahuan dan ilmu

yang dalam yang diminta membaca doa) tidak membaca secara langsung doa

yang terdapat dalam kitab Barzanji. Sedangkan kesamaannya adalah



dilaksanakan dengan menyajikan sajian-sajian tertentu, seperti, kappara ia

ilalangna niaka songkolo, baje basa,  onde-onde, unti te’ne, siagang golla

kaluku.

Abbarazanji di luar bulan Maulid sering dilaksanakan oleh masyarakat

Datara dalam memperingati waktu-waktu tertentu atau dalam kegiatan-

kegiatan tertentu seperti: (1) abbarazanji jika hendak membangun rumah

(a’mata-mata benteng), (2) abbarazanji jika hendak masuk rumah (antama

balla), (3) abbarazanji jika hendak melaksanakan acara pesta pernikahan, (4)

abbarazanji jika hendak melaksanakan aqiqah kelahiran anak baik anak laki-

laki maupun perempuan, (5) abbarazanji setiap malam Jumat bagai keluarga

yang ditinggal keluarga melaksanakan ibadah haji.

1. Abbarazanji jika hendak membangun rumah (a’mata-mata benteng)

A’mata-mata benteng merupakan salah sastu tradisi yang masih

dilaksanakan oleh masyarakat Datara jiak hendak membangun rumah.

A’mata-mata benteng umumnya dilaksanakan sebelum membangun

rumah kayu yaitu malam sebelum rumah tersebut dibangun (nipaenting

bentengna). Perangkat-perangkat yang disiapkan sebelum acara tersebut

adalah pisang satu tandang (sipoko) yang diikatkan pada tiang bagian atas

(benteng bungang), kelapa (kaluku) juga ikut diikatkan pada tiang

bersama dengan pisang, gula merah (golla eja), dan sarung (lipa) yang

keduanya juga ikut diikatkan pada tiang. Perangkat-perangkat tersebut

memiliki makna tersendiri bagi masyarakat di Datara. Salah satu informan

menguraikan bahwa symbol pisang, sarung, kelapa, dan gula merah

memiliki makna atas kehidupan masyarakat Datara.

2. Abbarazanji jika hendak masuk rumah (antama balla)

Antama Balla merupakan tradisi lokal masyarakat Datara yang

dilaksanakan ketika setiap orang masuk untuk kali pertama di rumah

barunya. Antama Balla ini dilaksanakan baik masuk rumah kayu

(panggung) ataupun rumah batu. Perangkat-perangkat yang disediakan



sebelum masuk rumah adalah seperti biasanya alat-alat rumah tangga.

Dalam pelaksanaan barazanjinya, juga menyiapkan kappara ia ilalangna

niaka songkolo, baje basa,  onde-onde, unti te’ne, siagang golla kaluku.

Tradisi masuk rumah ini dilaksanakan dengen terlebih dahulu menentukan

waktu yang tertentu. Masyarakat menentukan waktu tertentu karena

diyakininya memiliki nilai tersendiri bagi pemilik rumah yang hendak

masuk rumah.

3. Abbarazanji jika hendak melaksanakan acara pesta pernikahan

Abbarazanji jika hendak melaksanakan acara pesta pernikahan

umumnya bagi masyarakat Datara dilaksanakan sebelum acara pernikahan

dimulai seperti pada pelaksanaan a’mata-mata leko’ dan abbarazanji jika

hendak menamatkan bacaan Alquran baik bagi calon pengantin laki-laki

maupun calon pengantin perempuan. Dalam pelaksanaan barazanjinya,

juga menyiapkan kappara ia ilalangna niaka songkolo, baje basa,  onde-

onde, unti te’ne, siagang golla kaluku.

4. Abbarazanji jika hendak melaksanakan aqiqah kelahiran anak baik anak

laki-laki maupun perempuan

Abbarazanji jika hendak melaksanakan aqiqah kelahiran anak

(akkama’) baik anak laki-laki maupun perempuan. Abbarazanji dalam

pelaksanaan akkama’ diyakini memiliki nilai spiritual dan keberkahan

bagi orang tua sang bayi dan si bayi yang hendak di aqiqah. Dalam

pelaksanaan barazanjinya, juga menyiapkan kappara ia ilalangna niaka

songkolo, baje basa,  onde-onde, unti te’ne, siagang golla kaluku. Pada

saat ritual potong rambut dirangkaikan dengan a’rate’ (kegiatan

melagukan isi barazanji).

5. Abbarazanji setiap malam Jumat bagai keluarga yang ditinggal keluarga

melaksanakan ibadah haji



Abbarazanji setiap malam Jumat bagai keluarga yang ditinggal

keluarga melaksanakan ibadah haji merupakan tradisi yang umumnya

dilakasanakn bagi masyarakat Datara jika salah sastu di antara anggota

rumah tangganya melaksanakan ibadah haji. Abbarazanji tersebut diyakini

memiliki nilai spiritual dan doa agar senantiasa bagi yang sedang berhaji

mendapatkan kesehatan dan senantiasa mampu melaksanakan ibadah haji

dengan baik. Dalam pelaksanaan barazanjinya, juga menyiapkan kappara

ia ilalangna niaka songkolo, baje basa,  onde-onde, unti te’ne, siagang

golla kaluku.

C. Simpulan

Berdasarkan hasil pengkajian tentang tradisi abbarazanji pada masyarakat

Datara, maka dapat diberikan simpulan sebagai berikut:

1. Abbarazanji merupakan tradisi Islam yang dijaga kelestariannya dan

dilaksanakan oleh masyarakat Datara sebagai bentuk dari usaha

menghidupkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan sehari-hari masyarakat

Datara.

2. Abbarazanji mejadi media untuk mempererat bangunan persaudaraan

diantara sesame masyarakat.

3. Abbarazanji sebagai bentuk warisan lokal masyarakat Datara yang di

dalamnya terdapat nilai-nilai akhlak Nabi Besar Muhammad Saw. yang

akan terus teraktualisasi jika dirayakan dengan melaksanakn abbarazanji.
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MENGURAI HAMBATAN DAN TANTANGAN DALAM PENERAPAN
NILAI-NILAI BUDAYA LOKAL DI DESA MACCINI BAJI

KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA

Oleh:

Dra. Hj. Soraya Rasyid, M.Pd.

Abstrak

Tulisan ini menguraikan tentang tantangan penerapan nilai-nilai
budaya lokal di Desa Macini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten
Gowa. Fokus masalah dalam tulisan ini adalah bagaimanaka
hambatan dan tantangan dalam penerapan nilai-nilai budaya lokal
Desa Macini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan
di Desa Macini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. ini
adalah hasil penelitian. Faktor yand dihadapi masyarakat dalam
penerapan Nilai-nilai Budaya Lokal di Desa Maccini Baji
Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yang diperoleh peneliti
selama mengadakan penelitian dikelompokkan menjadi dua
bagian yaitu; pergeseran nilai budaya, globalitas dan modernitas
sosial.

Key Work:  Hambatan dan Tantangan, Budaya Lokal

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki warisan tradisi dan

budaya yang sangat kaya sehingga setiap orang akan memberikan interpretasi bahwa

bangsa ini memiliki warisan kebudayaan. Warisan kebudayaan bangsa yang

dimaksud adalah, warisan yang bersifat lokalitas yang lahir dan diproduksi secara

lokalitas dengan genitas lokal seperti yang berlatar kebudayaan Makassar, Bugis

Mandar, Tator dan lain-lain. Warisan lokalitas tersebut, memiliki sejarah dan nilai



yang mengandung nilai-nilai luhur yang mengawali kebudayaan di Sulawesi-Selatan

secara khusus dan di Indonesia secara umum. Warisan tersebut patutlah dilestarikan

dan dijaga sebagai usaha untuk memperkenalkan kepada generasi bangsa yang

selanjutnya.

Sebagai Provinsi yang kaya dengan keaneka ragaman budaya serta terkenal

dengan tradisi islam yang maju, maka tidak dapat dipisakan perkembangan

kebudayaan dipengaruhi oleh perkembangan peradaban islam. Tradisi-tradisi mistis

pada masa lampau, ritual ataupun upacara-upacara adat dilaksanakan dengan tradisi

masa lampau kini telah bercampur dengan tradisi yang bernilai islam. Percampuran

tradisi tersebut tentu dapat disinyalir sebagai suatu praktik yang didalamnya terdapat

transformasi. Ada pengaruh Islam yang terdapat pada praktik kebudayaan tersebut.

Sejalan dengan itu, tentu saja dapat dikaitkan bahwa sejak masuknya Islam di

Sulawesi-Selatan tentu sangat mempengaruhi perkembangan kebudayaan. Islam telah

mewarnai mode hidup dan praktik sosial kemasyarakatan di Sulawesi Selatan

sehingga terjadilah apa yang disebut transformasi buadaya Islam ke dalam budaya

Lokal.

Warisan budaya lokal ini perlu dijaga dan dilestarikan demi masa depan

bangsa dan generasi anak bangsa. Apalagi dewasa ini bangsa dalam tantangan

globalitas yang penuh dengan teknologi. Menyikapi perkembangan globalisasi

dewasa ini yang telah memasuki fase yang sangat memengaruhi aspek kehidupan

masyarakat. Sebut saja kemajuan teknologi yang semakin maju dan merupakan

produk teknologi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Kemajuan

teknologi tersebut merupakan salah satau tolok ukur tarap kehidupan manusia

semakin maju. Hal itu dapat di rasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat baik

itu usian anak-anak sampai pada lapisan usia yang tela memasuki usia lanjut. Contoh

konkret, penggunaan alat komunikasi jenis telepon genggam yang telah menjamur

dan dapat dioperasikan oleh hampir seluruh masyarakat telah mewarnai kehidupan

dalam era sekarang ini. Kalau kita kemabali mundur pada beberapa tahun silang, alat



komunikasi yang sekarang ini tentulah merupakan alat yang sangat canggih yang

dahulunya masyarakat sangat bergantung pada pola komunikasi langsung antara satu

sama yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut tentu dapat dikatakan bahwa masyarakat

tela memasuki fase zaman teknologi yang keseluruhan proses aktivitasnya

menggunakan teknologi.

Kemajuan global dan teknologi secara tidak langsung kan berdapak pada

terkikisnya nilai-nilai luhur kearifan lokal. Artinya, dalam hal proses kehidupan

moderen akan mengubah pola klasik menjadi pola hidup moderen. Di dalam pola

hidup moderen, masyarakat akan mengutamakan kemajuan teknologi sehingga akan

berdampak pada parktik-praktik hidup yang sarat dengan nilai budaya luhur yang

diproduksi dari aspek lokalitas. Dapat dibayangkan betapa mempermudahnya

teknologi zaman sekarang ini, ketika seseorang ingin berkomunikasi dengan sanad

keluarganya yang tinggal di tempat yang berjauhan maka kalau dahulunya

menggunakan banyak biaya dan waktu untuk berkomunikasi maka sekarang ini

dengan waktu yang relatif singkat dan biaya sedikit komunikasi dapat terlaksana atau

tersampaikan. Kemajuan teknologi dalam bidang lain seperti alat transportasi juga

menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekarang ini. Di samping sebagai hal yang

sangat dibutuhkan dalam aktivitas keseharian masyarakat juga telah memasuki

keruang arena yang berbeda. Ruang itu dapat berupa gaya hidup yang tidak lagi

semata berada pada konteks kebutuhan pokok yang menunjang aktivitas suatu

masyarakat. Pada ruang arena tersebut yang sudah bergesesr dalam konteks fungsi

utama teknologi itu, maka akan melahirkan paradigma-paradigma baru dalam

kehidupan masyarakat.

Masyarakat sebagai subjek yang menyambut kedatangan era teknologi sangat

dimanjakan dan menikmati keberadaan teknologi tersebut. Artinya dalam kehidupan

kesehariannya banyak bergantung pada teknologi. Dengan demikian, mungkin tidak

salah jikalau dikatakan perkembangan peradaban manusia mengalami peningkatan



pesat seiring dengan keberadaan dan pergeseran teknologi yang semakin maju. Di

lain sisi merupakan pergeseran pola hidup ke dalam arena modern. Disinilah dituntut

masyarakat memiliki nalar dalam menyiimbangkan pola kehidupan modern dengan

tuntutan sosial, artinya adalah masyarakat sebagai subjek utama harus peka

menggunkan nalar dalam menyambut era teknologi informasi yang mengglobal

tersebut. Dalam hal ini kita mungkin boleh merujuk pandangan Michael Edwards

(2011) yang mengimajinasikan civil society sebagai nalar yang menempatkan

individu dan masyarakat sebagai subjek yang menjadi kekuatan dalam mengubah

paradigma sosial masyarakat. Dalam hal ini, era globalisasi melalui penjamuran

teknologi bukan sesuatu yang menjadi paksaan dan membawa masyarakat keruang

yang semakin mempersulit terbangunya pola interaksi sosil kearah yang lebih maju.

Konsep civil society adalah sebuah produk ilmu sosial yang bermuatan bahwa dengan

tujuan ke arah normatif dan subtantif. Artinya adalah masyarakat sebagai medan yang

luas yang di dalamnya terbangun banyak paradigma kehidupan tentu arahnya adalah

kehidupan sosial yang semakin maju.

Lain lagi dengan kemajuan teknologi dalam arena pertanian. Kalau dahulu

petani di Indonesia masih menggunakan konsep pertanian yang tradisional, sampai

pada hari ini tentu memiliki perbandingan dalam hal konsep pertanian yang berbeda

dengan ditandai konsep pertanian ala teknologi. Sebut saja dahulu mesin kekuatan

pertanian terletak pada petaninya yang hampir seluruh dari rangkaian proses

pertanian di pusatkan pada tenaga manusia. Sekarang ini denga era teknologi yang

mengglobal semua serba mesin yang tidak lagi berpusat pada tenaga manusia.

Kemajuan dalam bidang pertanian ini suda pastilah mengubah pola pertanian yang

diawali dari pola tradisional tapi bukan berati tanpa celah oleh karena perbedaan

tingkatan masyarakat dalam menyambut teknologi juga masih memiliki tingkatan.

Artinya dalam hal sumber daya manusia juga masih membutuhkan pengembangan

dan tentu saja kekuatan ekonomi masyarakat manjadi bagian yang tak terpisahkan.



B. Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi peneliti selama melakukan penelitian di Desa

Maccini Baji Kecamatan Bajeng, menemukan beberapa data yang relevan dengan

masalah kedua dalam penelitian ini. Data yang relevan dengan faktor yang Dihadapi

oleh Masyarakat dalam Penerapan Nilai-nilai Budaya Lokal di Desa Maccini Baji

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yang diperoleh peneliti selama mengadakan

penelitian dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu; (1) kelompok data pergeseran

nilai budaya, globalitas dan modernitas sosial. Data-data tersebut akan di uraikan

sebagai berikut:

a. Pergeseran Nilai Budaya

Nilai budaya dapat diinterpretasi sebagai koridor tindakan manusia dalam

melaksanakan aktivitas kesehariannya. Pergeseran nilai budaya dapat di definisikan

sebagai perubahan nilai yang dianut oleh setiap kelompok masyarakat yang

diakibatkan karena adanya pengaruh budaya dari luar. Di Desa Maccini Baji

Kecamatan Bajeng dengan letak desa yang sangan dekat dari Kota Kabupaten Gowa

memudahkan terjadinya penetrasi budaya. Hasil wawancara dengan seorang informan

mengatakan bahwa ”tradisi baru bagi remaja dewasa ini berbeda dengan tradisi

remaja dimasa-masa yang lalu, seperti anak remaja masa lalu gemar dengan belajara

agama kerumah gurunya sedangkan sekarang ini tidak lagi karena anak remaja

senang dengan belajar musik di tempat kursus. Dahulu anak remaja banyak

melibatkan diri dalam kegiatan gotong royong, sekarang ini nilai itu berubah karena

anak remaja tidaka lagi ditemukan di tempat gotong royong. (hasil wawancara HRS.

23, 09 2015).

Hasil wawancara dengan informan seperti pada data di atas mengisyaratkan

bahwa dengan pembiasaan kehidupan yang terbangun pada anak usia muda maka

dapat digolongkan pada fenomena globalisasi dan transformasi nilai budaya baru.

Anak usia remaja tidak lagi mewarisi tradisi orang tua mereka dengan semangat

gotong royong dan belajar mengaji ke rumah guru melainkan belajar ketemapta



kursus yang jau lebih mengglobal dengan suasana yang yang sangat berbeda dari

praktik-praktik masa lalu. Selanjutnya peneliti juga mendapatkan data mengenai

pergeseran nilai budaya yaitu ”pada masa lalu hampir setiap kegiatan baik itu

kegiatan pertanaian maupun yang lain-lainnya dikerjakan dengan tidak menggunakan

teknologi. Contoh; dahulu hasil panen pertanian seperti padi diangkut dengan

mengandalakan kekuatan fisik manusia sedangkan dewasa ini serba mesin. Dahulu

memanen padi dengan mengandalakan kekuatan fisik manuasia, sekarang ini dengan

mesin” hasil wawancara (SHI 25, 09 2015).

Data di atas menunjukkan bahwa masyarakat telah bergantung pada aspek

teknologi untuk melangsungkan aktivitasnya. Peran teknologi sudah menjadi sesuatu

yang sangat pokok dalam mendukung kemajuan hidup masyarakat. Teknologi sudah

berubah menjadi terapan baru dalam kehidupan manusia yang mampu mengubah

pola-pola klasik dengan pola feodalisme yang digeser pada ranah praktik kehidupan

serba teknologi. Masarakat telah berevolusi sangat cepat seiring dengan kemajuan

teknologi. Teknologi mampu mengubah pola kehidupan klasik menjadi kehidupan

yang elektronik seperti pada data berikut ”dahulu ketika akan diadakan hajatan

keluarga diinformasikan dengan mengunjungi rumah sanad keluarga secara langsung,

sekarang ini cukup dengan bertelepon” (SHI 25, 09 2015).

Kutipan data di atas menunjukkan bahwa pengaruh model komunikasi telah

mengalami pergeseran. Ada kebiasaan yang terbangun sejak dahulu pada masyarakat

Paranrea Desa Maccini Baji dalam hal membangun komunikasi yang telah bergeser.

Dari mengunjungi secara langsung memberikan informasi menjadi bertelepon dengan

keuntungan penghematan waktu yang sangat berbeda. Tetapi ada hal yang

ditinggalkan dengan komunikasi model telepon yang mewarnai masyarakat, yaitu

kebiasaan saling mengunjungi tidak lagi terbangun di antara mereka. Pola

komunikasi yang telah mengandalkan elktronik menjadi ruang baru dalam tradisi

masyarakat. Artinya konsep komunikasi dengan kebiasaan ketuk pintu rumah sanad

keluarga bergeser dengan konsep baru, yaitu mengandalakan tekan tombol telepon.



b. Pengaruh Globalitas dan Modernitas

Pada prinsipnya globalitas dan modernitas merupakan perwajahan baru yang

telah mengubah kemajuan masyarakat dewasa ini. Pengaruh globalitas dan

modernitas menjadi fase dari kehidupan manusia dengan parktik-praktik kehidupan

yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan praktik kehidupan sebelumnya. Pada

zaman dahulu masyarakat pedesaan (tradisional) sangat solid dalam berbagai aspek

kehidupan. Hala ini dapat kita lihat dalam berbagai kegiatan. Pada tradisi membangun

rumah misalnya, mereka berbondong-bondong untuk membantu tanpa mengharapkan

upah ataupun gaji. Selain itu, pada acara pernikahan kita juga bisa melihat solidaritas

masyarakat yang tinggi, mereka begitu antusias berdatangan untuk membantu yang

punya hajatan meskipun mereka tidak diupah. Tingkat  solidaritas masyarakat

tradisional pada bidang pertanian dapat dijumpai pada praktik-praktik kegiatan

pertanian seperti tergambar pada data di bawah ini:

Mesin mesin pertanian yang digunakan di Desa ini (Maccini Baji
Kecamatan Bajeng) sejenis traktor, mesin pompa air untuk alat pembantu
irigasi, mesin pompa untuk penyemprotan dan lain-lain, (SM. 28, 09: 2015).

Data di atas menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat di Desa

Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa tampak telah memasuki ruang

kehidupan modern. Varian kehidupan masyarakat telah bergeser pada mode

kehidupan yang berbasis teknologi dengan keuntungan yang lebih maju. Hasil

pertanian semakin meningkat, pekerjaan semakin mudah terselesaikan walaupun

tanpa bantuan sesama petani. Tetapi ada yang tertinggal dengan adanya pola hidup

modern tersebut, saling membantu mengerjakan kegiatan pertanian tidak lagi seintens

dahulu karena sekarang dipermudah oleh kekuatan mesin sehingga dapat dikatakan

ada perubahan dalam sektor kehidupan masyarakat.



Globalitas dengan kekuatan teknologi tentu sebuah peradaban baru yang lahir

dari tangan-tangan kreatif. Akan tetapi efek positif dan negatifnya juga tanpa terasa

telah mengubah solidaritas masyarakat. Globalitas dan modernitas dalam bidang

pertanian ditengarai telah mengubah solidaritas masyarakat. Pada abad modern ini

nilai-nilai solidaritas itu mulai pudar bahkan bisa dikatakan telah menghilang akibat

arus pengaruh modernisasi yang tidak bisa ditolak. Inilah pengaruh modernisasi yang

telah menggesar nilai-nilai kearifan lokal masyarkat tradisional.

C. Kesimpulan

Faktor yang dihadapi masyarakat dalam penerapan Nilai-nilai Budaya Lokal

di Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yang diperoleh peneliti

selama mengadakan penelitian dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu; pergeseran

nilai budaya, globalitas dan modernitas sosial. Kemajuan global dan teknologi secara

tidak langsung kan berdapak pada terkikisnya nilai-nilai luhur kearifan lokal. Artinya,

dalam hal proses kehidupan moderen akan mengubah pola klasik menjadi pola hidup

moderen. Di dalam pola hidup moderen, masyarakat akan mengutamakan kemajuan

teknologi sehingga akan berdampak pada parktik-praktik hidup yang sarat dengan

nilai budaya luhur yang diproduksi dari aspek lokalitas.
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BENDI DALAM ANCAMAN TRANSPORTASI GLOBAL

Oleh:
Ihdiana, S.Pd., M.Pd.

Penggiat Budaya Lokal

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang eksistensi bendi sebagai kendaraan
tradisional dan merupakan warisan budaya lokal yang masih
berjalan pada masyarakat di Kabupaten Jeneponto. Tulisan ini
telah dipersentasikan pada Seminar Nasional Budaya Lokal Tahap
I yang diselenggarakan oleh Pusat Peradaban Islam LP2M UIN
Alauddin Makassar. Dalam tulisan ini diuraikan pemertahanan
budaya lokal dan upaya untuk menumbuhkembangkan sikap
masyarakat dalam melestarikan tradisinya. Pemertahanan
berkaitan dengan sikap yang terbangun dalam diri masyarakat
khususnya pengguna transportasi bendi untuk tetap mengunakan
transportasi tradisional tersebut di tengah-tengah kemajuan
kendaraan moderen.

Pendahuluan
Salah satu transportasi tradisional di Sulawesi Selatan yang masih bertahan

hingga hari ini dan tetap digunakan oleh masyarakat setempat adalah bendi

(kendaraan yang menggunakan tenaga kuda sebagai motor penggeraknya). Sebagai

kendaraan tradisional, bendi merupakan alat transportasi lokal yang masih digemari

oleh masyarakat. Di Kabupaten Jeneponto, pesona bendi masih sangat besar dan

animo masyarakat menggunakan bendi sebagai alat transportasi masih sangat tinggi.

Di tengah kepungan transportasi global yang semakin maju dengan mengandalkan

mesin dan teknologi moderen, bendi masih menjadi kendaraan andalan dan tetap

eksis digunakan. Sebagian masyarakat masih sangat nyaman dengan transportasi

bendi sebagai transportasi lokal walaupun sudah ada angkutan umum jenis pete-pete

(angkutan umum dalam kota) yang beroperasi setiap harinya.



Dalam kondisi seperti sekarang ini, bendi dalam ancaman transportasi

moderen yang telah mengglobal di masyarakat. Variabelnya adalah tidak semua

lapisan masyarakat gemar menggunakan bendi sebagai sarana transportasi. Hal

tersebut dapat diakibatkan oleh karena ketersedian sarana transportasi yang lebih

moderen dan relatif  lebih mengglobal dan tentu saja dengan alasan dan pertimbangan

yang berbeda-beda. Sebut saja jarak yang relatif agak jauh, kondisi jalan agak tebing

yang membutuhkan tenaga besar untuk melewatinya yang tidak memungkinkan

dilewati oleh bendi. Demikian juga halnya mereka yang menggunakan transportasi

moderen dengan alasan style dan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya.

Berdasarkan variabel-variabel tersebut, maka eksistensi bendi sebagai kendaraan

tradisional terancam. Jika setiap harinya populasi pengguna bendi semakin menurun

maka suatu saat akan mengalami kepunahan.

Untuk menghindari kepunahan dan tetap mempertahankan bendi sebagai

kendaraan tradisional, maka pemerintah bersama masyarakat harus memiliki

kepekaan sehingga bendi tetap eksis dan terjaga kepunahannya. Hal yang dapat

dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat adalah pemertahanan dan pengembangan.

Di sisi lain bendi dapat dijadikan sebagi warisan budaya yang dilindungi oleh Negara

sebagaimana yang dilakukan oleh Daerah lain seperti Daerah Istimewa Yogyakarta

menjadikan beberapa tradisi lokalnya sebagai warisan budaya yang dilindungi oleh

Negara.

Pemertahanan Warisan Budaya

Pemertahanan bendi merupakan suatu upaya mempertahankan agar terus

digunakan oleh sekolompok masyarakat seperti yang masih terbangun di Kabupaten

Jeneponto. Istilah pemertahanan selalu dikaitakan dengan pergeseran. Ketika

masyarakat pengguna transportasi bendi mulai memilih sarana transportasi baru

(transportasi global) maka akan mengakibatkan pergeseran penggunaan alat

transportasi. Tetapi jika kelompok masyarakat lokal tetap cinta dan gemar

menggunakan transportasi tradisional tersebut, maka mereka secara jelas



mempertahankan bendi sebagai kendaraan tradisional. Pemertahanan berkaitan

dengan sikap yang terbangun dalam diri masyarakat khususnya pengguna transportasi

bendi untuk tetap mengunakan transportasi tradisional tersebut di tengah-tengah

kemajuan kendaraan moderen.

Pemertahanan juga terkait dengan usaha agar tetap mengapresiasi, mencintai,

melestarikan, dan menjaga bendi sebagai warisan tradisional dengan menjadikannya

bagian dari identitas kebudayaan yang berjalan di suatu masyarakat. Usaha

pemertahanan bukanlah sesuatu yang mudah karena akan berdampak pada bagaimana

masyarakat menerima kehidupan yang baru tanpa meninggalkan tradisinya. Arus

kehidupan semakin maju didukung oleh teknologi yang mumpuni, dan pola hidup

masyarakat kian moderen sehingga banyak berbentura dengan pola hidup tradisional

yang mengutamakan sikap dan cinta akan produk lokal. Kehidupan yang semakin

maju sedikit banyaknya akan berpengaruh pada sikap dan pembiasaan hidup sehingga

dapat mengakibatkan pergeseran paradigma dan tradisi. Tetapi jika suatu masyarakat

tetap mempertahankan sikapnya menerima kehidupan moderen tanpa harus

meninggalkan tradisinya maka akan terjadi pemertahanan dan tidak akan terjadi

pergeseran.

Pengembangan

Pengembangan dimaksudkan sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan

sikap masyarakat dalam melestarikan tradisinya. Tantangan terbesar dalam upaya

pengembangan suatu tradisi masyarakat adalah bagaimana membangun kesadaran

baru bagi masyarakat agar memiliki sikap dalam upaya menumbuhkembangkan

tradisinya. Dibutuhkan usaha maksimal dan komitmen kuat untuk mewujudkannya.

Masyarakat dibentuk untuk semakin mencintai tradisinya dan mempertahankan

tradisinya. Selain itu, dibutuhkan komitmen dan perhatian penuh oleh pemerintah

agar senantiasa membimbing dan mengarahkan serta mengapresiasi pentingnya

menjaga dan mengembangkan tradisinya. Pemerintah harus mampu mewadahi dan

mengembangkan bendi sebagai kendaraan tradisional, baik itu populasi bendinya



maupun populasi pengguna jasa transprostasinya tanpa harus menolak kemajuan

trasnportasi moderen y ang dapat mendukung kemajuan pembangunan daerahnya.

Jika pemerintah memiliki komitmen untuk tetap mempertahankan suatu

tradisi masyaraktnya maka akan lahir apa yang disebut dengan invention. Masyarakat

akan berpikir maju sehingga kesadarannya dalam membangun tradisinya semakin

berkembang. Hal tersebut dapat berdampak pada peningkatan populasi masyarakat

yang semakin cinta dengan transportasi tradisionalnya. Dengan demikian, eksistensi

bendi akan tetap bertahan dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang

semakin moderen. Bendi dengan sendirinya akan terhindar dari kepunahan karena

masyarakat penggunanya tetap mempertahankan dengan menggunakannya sebagai

sarana transportasi.
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“SAYYANG PATTU’DU’ PADA PERINGATAN MAULID NABI
MUHAMMAD SAW STUDI KASUS PADA MASYARAKAT MANDAR”

Oleh:
Sultina

Abstrak

Penelitian mengenai sayyang pattu’du’ merupakan penelitian
yang bertujuan agar masyarakat luar dapat mengetahui bahwa
Mandarsebagai salah satu etnis yang ada di Sulawesi Barat
memiliki budaya yang tergolong sangat unik karena hanya
orang yang telah mengkhatamkan Alquranlah yang bisa
menunggangi kuda menari tersebut pada peringatan Nabi
Muhammad Saw. Inti tulisan ini adalah perspektif yang
digunakan  dalam melihat bahkan mengkaji suatu
kebudayaan sangat menentukan perkembangan budaya yang
dikaji karena hasil penelitian yang dilakukan dapat
mempengaruhi pikiran seseorang. Membahas tentang budaya
maka secara otomatis akan membahas tentang akulturasi,
yang dapat menyatukan dua kebudayaan tanpa adanya sifat
egois dari kedua penganut budaya tersebut serta akulturasi
dapat mempengaruhi kualitas budaya yang berkembang.

Kata Kunci: Penelitian, Budaya, Sayyang Patu’du’



A. Pendahuluan
Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang, yang dimiliki

oleh masyarakat, dan diwariskan dari generasi kegenerasi. Budaya dapat

terbentuk karena adanya beberapa faktor seperti agama, politik, adat istiadat,

bahasa, pakaian, begitu pula dengan karya seni. Jika kita mengamati bahwa

daerah-daerah yang memiliki banyak kebudayaan harus menghadapi tantangan

yang berat karena banyaknya budaya akan menimbulkan banyaknya perbedaan

dan menyatukan perbedaan merupakan tindakan yang sangat sulit. Orang yang

memiliki hubungan darah  yang sama,  pasti memiliki perbedaan dalam

menganut budaya karena setiap orang akan menganut suatu budaya yang

dipengaruhi oleh lingkungannya dan kebanyakan orang hanya menjalankan

budaya  tanpa mengetahui asal-usul yang jelas dari budaya tersebut.

Dalam konteks yang luas, kita dapat merumuskan budaya sebagai paduan

pola-pola yang merefleksikan respons-respons komunikatif terhadap rangsangan

dari lingkungan. Pola-pola budaya ini pada gilirannya merefleksikan elemen-

elemen yang sama dalam perilaku komunikasi individual yang dilakukan mereka

yang lahir dan diasuh dalam budaya tersebut. Le Vine (1973) mengatakan pikiran

ini ketika ia mendefenisikan budaya sebagai seperangkat aturan terorganisasikan

mengenai cara-cara yang dilakukan individu-individu dalam masyarakat

mengenai cara berpikir tentang diri mereka dan lingkungan mereka.

Jika kita berbicara pada ruang lingkup yang lebih luas, seperti Indonesia

yang memiliki berbagai macam suku, ras, budaya, dan agama. Budaya Indonesia

merupakan seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan lokal, maupun kebudayaan

asal asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Seperti

halnyadalam penyambutan maulid Nabi Muhammad Saw pasti setiap daerah

memiliki cara tersendiri. Misalnya di Sulawesi Selatan tepatnya di Takalar,

budaya dalam penyambutan maulid Nabi Muhammad Saw yang dikenal dengan

sebutan maudu’ lompo berbeda dengan di Sulawesi Barat tepatnya di Mandar

yang memiliki budaya dalam penyambutan maulid Nabi Muhammad, setiap



anak-anak yang sudah mengkhatamkan Alquran dapat menunggangi kuda menari

yang diiringi oleh musik parrawana atau rebana.

Berbicara tentang kebudayaan Indonesia yang ada dipikiran kita adalah

budaya yang sangat beraneka ragam. Indonesia merupakan negara kepulauan

terbesar di dunia, hal inilah yang menyebabkan sehingga Indonesia memiliki

berbagai budaya. Kebudayaan yang dianut disetiap daerah akan menjadi ciri khas

pada daerah tesebut sehingga apabila masyarakat mengingat nama budayanya

secara otomatis akan mengingat pula nama daerahnya. Kebudayaan dapat

dikatakan sebagai hasil  yang paling konkrit dari keseluruhan pengetahuan

manusia sebagai makhluk sosialyang digunakannya untuk memahami dan

menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya sehingga menjadi acuan bagi

tingkah lakunya.

Dalam perkembangan zaman lahir istilah akulturasi yang merupakan satu

dari sekian banyak faktor yang disebabkan oleh berkembangnya kebudayaan.

Akulturasi memiliki dampak negatif dan positif, jika kita melihat secara umum

bahwa akulturasi memiliki persentase positif yang lebih tinggi ketimbang

persentase negatifnya. Karena dua kebudayaan yang dapat disatukan tanpa

adanya sifat egoisme dari penganutnya merupakan suatu hal yang sangat jarang

kita dapati. Namun jika kita kaji lebih dalamdengan menggunakan pendekatan

antropologi maka dapat disimpulkan bahwa akulturasi sangatlah membahayakan

karena antara budaya satu dengan budaya yang lain pasti nilai-nilai yang

terkandung didalamnya mulai terkikis sekalipun itu sifatnya perlahan.

Tidaklah mudah memahami perilaku-perilaku kehidupan yang sering

tidak diharapkan dan tidak diketahui bagi banyak orang pribumi, apa lagi bagi

para imigran. Sebagai anggota baru dalam budaya pribumi, imigran harus

menghadapi banyak aspek kehidupan yang asing. Asumsi-asumsi budaya

tersembunyi dan respons-respons yang telah terkondisikan menyebabkan banyak

kesulitan kognitif, afektif, dan perilaku dalam penyesuaian diri dengan budaya

yang baru. Seperti yang Schurtz (1960:108) kemukakan, “Bagi orang asing, pola



budaya kelompok yang dimasukinya bukanlah merupakan tempat berteduh tapi

merupakan suatu arena petualangan, bukan merupakan hal yang lazim tapi suatu

topik penyelidikan yang meragukan, bukan suatu alat untuk lepas dari situasi-

siatuasi problemtik tersendiri yang sulit dikuasai”.

Seperti sayyang pattu’du yang sudah mendarah daging bagi masyarakat

Mandar, pada acara maulid Nabi Muhammad Saw. kelihatan lebih meriah

dibandingkan dengan perayaan 1 Syawal bagi masyarakat Mandar. Hal ini yang

nampak dan menjadi fenomena yang sangat langka atas dasar kecintaan mereka

terhadap Nabi Muhammad Saw.

Menunggangi kuda menari juga dapat dijadikan sebagai nazar bahwa

ketika orang tua telah berhasil untuk menggigihkan anaknya dalam konteks

khatam Alquran maka nazarnya harus ia penuhi seperti yang telah ia ucapkan.

Sayyang pattu’du yang identik dengan pakaian adat, seni musik rawana (rebana),

kalindaqdaq (pantun mandar). Sehingga dapat dikatakan bahwa budaya tidak

akan mengalami perkembangan tanpa ada pengaruh dari lingkungan sekitar

bahkan penganutnya.

Atas dasar keunikan sayyang pattu’du’ yang membuat penulis sangat

tertarik untuk mengkaji lebih dalam. Penulis tidak hanya berpedoman dari apa

yang ia saksikan selama ini mengenai sayyang pattu’du’, namun penulis juga

mewawancarai beberapa narasumber, membaca skrips dan artikel yang identik

dengan sayyang pattu’du’. Metode inilah yang paling efesien jika ingin mengkaji

lebih dalam mengenai sayyang pattu’du’.

B. Pembahasan
Tata cara pelaksanaan sayyang pattu’du’

1. Maqbarazanji

Yang terlebih dahulu dilakukan ketika hari pammunuang (maulid nabi

Muhammad Saw). Acara Maqbarazanji diadakan di Masjid dan setiap

masyarakat membawa barakka’ yang terdiri dari ketupat, sokkol (makanan



yang berbahan dasar beras ketan) ,cucur (kue yang berbahan dasar terigu dan

gula merah), buwu’us (kue yang berbahan dasar beras ketan yang dihaluskan

dan isinya kelapa yang dicampurkan gula merah), golla kambu (berbahan

dasar kelapa yang dicampurkan dengan gula merah tapi biasanya gula merah

diganti dengan manisan). Terdapat pula pisang raja, pisang ambon, tiriq atau

pohon pisang yang pada batangnya sudah ditusuk dengan telur yang biasanya

diberi uang.

Pada saat proses barazanji berlangsung, maka semua anak-anak yang

ingin menunggangi kuda menari harus berada di Masjid lengkap dengan

pakaian adatnya karena pada acara ini terdapat satu resesi yang sangat sacral

yaitu mattamma’i Qoroang (khatam Alquran yang didampingi oleh imam-

imam masjid) dan biasanya yang dibaca hanya juz 30.

2. Parrawana

Parrawana merupakan sekelompok orang yang memainkan rawana

(rebana) dengan nada-nada tertentu karena nada rawana disesuaikan dengan

acara yang diiringi. Kuda menari tersebut akan berhenti menari ketika

parrawana menghentikan iringannya.

Rawana (rebana) yang pertama kali di diperkenalkan oleh orang-orang

Turki ketika berlayar ke laut Mandar. Sehingga orang Mandar terdahulu lebih

sering menyebutnya dengan sokko’ toroki karena orang-orang Turki yang

memainkan rebana tersebut menggunakan songkok Turki yang ukurannya

lebih tinggi dibanding songkok biasa.

Rawana yang biasanya terbuat dari kulit binatang seperti kambing. Dalam

pemilihan kambing juga harus diperhatikan untuk menghasilkan bunyi yang

lebih lantang, dan kambing betina yang berumur masih mudalah yang

menghasilkan bunyi yang lebih lantang. Bentuk dan ukuran jug dapat menjadi

faktor untuk menghasilkan bunyi yang berbeda sehingga kedengarannya

beragam namun tetap indah karena memang bunyi yang dihasilkan oleh

rawana (rebana) yang satu dengan yang lain sangat kontraks.



Dan cara memainkannya sangat unik karena setiap nada harus disesuaikan

dengan acara yang diiringi seperti acara nikahan berbeda dengan iringan pada

acara maulid nabi Muhammad Saw. Parrawana terdiri dari 10-15 orang juga

memiliki baju seragam untuk menandakan sanggar rawana (rebana) mereka.

Seperti dengan alat musik lainnya, ketika dimainkan ada yang bernyanyi

namun beryanyi dalam konteks ini tidak seperti pada kebiasaan orang-orang

awam karena senandungnya berisikan tentang barazanji atau zikir-zikir

tertentu sehingga budaya rawana ini lebih identik dengan budaya Islam.

Selain menjadi pengiring sayyang pattu’du’ pemain rebana (parrawana) juga

dapat dimainkan ketika mengiringi mempelai laki-laki ke rumah mempelai

wanita dalam upacara pernikahan adat Mandar dan syukuran di rumah.

Hal mistis yang terkandung adalah terdapat beberapa rawana (rebana)

yang tidak dapat dimainkan oleh sembarangan orang karena pada rawana

(rebana)  tersebut sudah terdapat baca-baca yang hanya pemiliknya yang

dapat memainkannya dan hanya ketua kelompok parrawana yang dapat

memulai setiap periringan pada acara apapun.

3. Kalindaqdaq

Kalindaqdaq merupakan suatu karya linguistik yang berbahasa Mandar,

seperti halnya pantun yang tidak semua orang dapat memahami isi dan

kandungan yang terkait di dalamnya. Secara etimologi kalindaqdaq terbagi

atas dua kata yaitu kali yang berarti gali dan daqda berarti  dada. Jadi

kalidaqdaq isi yang ada di dalam dada (hati) itulah yang digali dan

dikemukakan kepada pihak lain.

Kalindaqdaq dapat dikatakan sebagai cetusan perasaan dan pikiran yang

dinyatakan dalam kalimat-kalimat indah, serta intonasi yang indah pula. Puisi

Daerah Mandar ini memiliki nilai keunikan yang berbeda dengan pantun-

pantun yang ada di setiap daerah. Hal inilah yang membuat para pecinta

linguistik daerah sehingga sangat menggeluti pantun Mandar atau

Kalindaqda.



Contoh Kalindaqdaq :

“tennaq rapandaq uwai

“lamba lolong lomeang

“mettonang bandaq

“dinaunna endeqmu

Terjemahan :

Seandainya aku bagaikan air

Yang mengalir kian kemari

Aku sudah tergenang

Di bawah naungan tanggamu

“usanga bittoeng raqdaq

“dipondoqna I bolong

“I kandiq palakang

“mambure picawanna

Terjemahan :

Kusangka bintang yang jatuh

Diats punggung kuda si hitam

Dinda kiranya

Yang menaburkan senyumanya

Pakkalidaqdaq dilakukan dengan cara berdiri di depan kuda menari atau

sayyang pattu’du kemudian melontarkan kalindaqdaq dengan suara yang

cukup keras agar orang-orang yang ada di sekitarnya dapat mendengar isi

kalindaqdaq tersebut apakah berisi pujian mengenai wanita yang

menunggangi kuda menari. Sehingga orang yang mendengarnya merespon

dengan teriakan ejekan sebagai tanda keikut sertaan mereka dalam acara

tersebut.

4. Pesarung

Pesarung adalah pengawal dari totammaq yang terdiri dari 4 orang selain

dari pawing kuda. Pesarung di maksudkan untuk menjaga pesSawe agar tidak



jatuh ketika kuda mulai menari karena terdapat kuda yang ketika menari

sangat indah apalagi jika ukuran tersebut terbilang besar.

5. PesSawe

PesSawe berarti menunggang kuda yang merupakan acara inti dari

pelaksanaan sayyang pattu’du’. PesSawe menggunakan baju adat Mandar

yaitu baju pokko, lipaq sa’be (sarung tenun), dali (sebagai anting), gallang

balle’ (gelang), ratte (kalung yang terdiri dari beberapa uang kuno berwarna

keemasan), rambutnya disanggul kemudian diberi sunting berwarna keemasan

dan beruq-beruq.

Setelah semuanya siap yang diatur dengan nomor urutan tertentu maka mereka

memulai arak-arakan, dan setiap sayyang pattu’du’ memiliki perwakilan untuk

membawa payung (la’lang) dengan guna untuk melindungi pesSawe dari teriknya

matahari.  Begitu pula dengan pesarung yang harus sedia setiap saat untuk memegang

pesSawe sehingga dapat duduk dengan indah dan aman di atas sayyang pattu’du’.



PARRAWANA PADA MASYARAKAT MANDAR

Oleh:
Umi Kulsum Mustamin

Abstrak

Penulisan artikel ini bertujuan untuk memenuhi tugas pada
matakuliah praktik penelusuran sumber budaya. Karena tugas
inilah sehingga penulis bisa lebih mengetahui gambaran tentang
parrawana bagi masyarakat Mandar, bagaiamana bentuk proses
pertunjukan parrawana, mengetahui pesan dalam budaya
parrawana pada masyarakat Mandar sehingga masyarakat pada
umumnya mengetahui bahwa parrawana bukan hanya sekedar
pertunjukan kesenian. Rawana merupakan suatu produk budaya
suatu bangsa tepatnya suatu jenis pertunjukan musik tradisional
yang ada di Mandar sejak masuknya agama Islam di Mandar.
Parrawana atau orang yang memainkan rawana biasa ditampilkan
pada berbagai acara seperti mengiringi khataman baca Alquran,
mengiringi tarian-tarian mandar dan mengiringi pengantin.Rawana
dimainkan oleh kelompok laki-laki yang disebut parrawana
tommuane tetapi terkadang juga dimainkan oleh kelompok
perempuan yang disebut parrawana towaine dengan menggunakan
pakaian adat Mandar.

Kata kunci: Penelitian, Budaya, Parrawana



A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki kesenian tradisioanal yang

beranekaragam. Keanekaragaman bentuk kesenian tradisional yang dimiliki bangsa

Indonesia tumbuh di daerah-daerah dan mempunyai ciri-ciri tertentu. Hampir setiap

daerah di Indonesia mempunyai bentuk kesenian yang menggambarkan daerah

setempat, dan setiap kesenian daerah mempunyai latar belakang dan konteks sosial

yang berbeda. Kesenian merupakan salah satu unsur dari kebudayaan Universal.

Budaya muncul dan berkembang sebagai produk dan aktivitas kehidupan manusia

termasuk cipta, rasa, dan karsa. Kesenian juga merupakan salah satu bentuk aktivitas

manusia yang dalam kehidupannya selalu tidak berdiri sendiri. Kesenian dekat

dengan kandungan nilai-nilai budaya bahkan menjadi wujud yang menonjol dari

nilai-nilai budaya.

Jika kita berbicara pada ruang lingkup yang lebih spesifik seperti Mandar

yang merupakan suatu kesatuan etnis yang menempati wilayah Sulawesi Barat. Asal

muasal pemberian nama Mandar sendiri, menurut dari beberapa sumber penulis hal

itu berkaitan erat dengan ikatan persatuan antara Pitu Ba’bana Binanga (Tujuh

kerajaan di pesisir) dan Pitu Ulunna Salu (Tujuh kerajaan di gunung). Keempat belas

kerajaan tersebut saling melengkapi sipamandar (menguatkan) sebagai suatu bangsa

melalui perjanjian yang disumpahkan oleh leluhur mereka. Seperti pada daerah-

daerah lainnya, masyarakat Mandar juga diakui memiliki banyak tradisi yang unik.

Salah satunya ialah kegemaran mereka memainkan alat musik rawana (rebana).

Kebiasaan inilah yang kemudian dinamakan marrawana/parrawana yang artinya

orang yang memainkan rebana. Pemain rawana biasanya terdiri dari minimal 8 orang

sampai dengan 15 orang. Para pemain juga masing-masing memiliki alat  yang

berbeda-berbeda, tapi didominasi oleh rebana.

Berdasarkan sejarah perkembangan manusia, musik merupakan bagian yang

hidup dan berkembang sejalan dengan perkembangan manusia. Musik oleh manusia

dijadikan sebagai media untuk mengungkapkan sesuatu dari dalam jiwanya yang

tidak mampu dibahasakan melalui bahasa konversional. Seni musik merupakan



bagian dari proses kreatif manusia dalam mengolah bunyi-bunyian yang tercipta oleh

alam.

Ketika memainkan rawana harus disertai dengan syair-syair yang telah

disesuaikan dengan acara yang diiringinya. Adapun syair yang terkandung dalam

setiap penampilan parrawana tersebut ternyata mengandung arti yang sangat

menarik, tetapi para penikmat musik rawana seringkali tidak memahami makna syair

yang dilantumkan oleh parrawana. Hal itu disebabkan karena penyair dalam

menyuarakan syairnya sering tidak jelas artikulasinya, dan suara dari alat musik

rawana lebih besar tabuhannya daripada syairnya.

Di era milenial seperti sekarang ini penulis yakin anak muda jarang sekali

mengetahui apa makna yang terkandung di dalam syair-syair ketika sedang

memainkan rawana tersebut. Padahal jika parrawana tersebut sedang memainkan

rawananya, itu memuat beberapa pesan-pesan yang berkaitan dengan amalan-amalan

dalam agama Islam, sehingga mampu menyisakan nilai-nilai ibadah di sisi Allah Swt.

B. Pembahasan

Tradisi parrawana di Mandar

Rawana adalah alat musik tradisional Mandar yang merupakan penggabungan

antara budaya Mandar dan budaya Arab. Rawana sendiri kali pertama masuk ke

wilayah Mandar sekitar abad ke-17 M yang pada sat itu sedang berlangsung

penyebaran agam Islam, di bawah pemerintahan raja Mandar yang ke IV Daetta,

Anak pertama dari dari raja ke II Tomeppayung dan merupakan cucu pertama dari

Raja Mandar I Imanyambungi(Todilaling).

Dahulu Parrawana dikenal dengan istilah Mandar yaitu Sokko Toroki yang

berarti songkok orang-orang Turki. Disebut Sokko Toroki karena penampilan dari

orang-orang Turki dianggap unik dan menarik perhatian masyarakat Mandar pada

saat itu ketika sedang memainkan alat musik rebana, mereka menggunakan songkok

atau kopiah yang tinggi dan yang kali pertama memperkenalkan alat musik rawana

yang dalam Bahasa Arab disebut Lafudtersebut adalah orang-orang Turki yang



menyebarkan Islam di Mandar pada saat itu. Dalam perkembangannya, Pertujukan

parrwana kerap kali mengiringi atau dipertunjukkan ketika masyarakat Mandar

mempunyai hajatan seperti tarian Mandar, Khataman quran dan mengiringi iringan

pengantin.

Rawana merupakan alat musik membranofon, yaitu alat musik yang sumber

bunyinya berasal dari  selaput atau membran yang dipukul. Adapun unsur-unsur atau

bagian dari alat musik rawana terdiri dari: Mulut rawana atau lubang resonansi, bodi

atau badan rawana, palappaq yaitu kulit yang telah merekat ke badan rawana, palliar

atau tali setelan (kadang dari rotan atau kabel besar), paku atau pasak (potongan

bambu kecil dan paku tindis/paku becak), dan terakhir tali selempang yang dikaitkan

di leher bila digunakan berdiri.

Rawana merupakan satu kesatuan dengan musik gambus. Apalagi, boleh

dikata lagu-lagu dan irama gambus memiliki kesamaan dengan lagu rawana. Selain

sebagai sarana hiburan, Ditegaskan bahwa rawana bukan hanya sekedar menabuh

dan bergoyang, ada ritual di dalamnya, ada nilai filosofis dan yang terpenting ada

dzikir di dalamnya. Tidak ada rawana tanpa dzikir, Bacaan parrawana adalah kitab

Barasanji. Adapun syair atau dzikir yang dilantunkan itu juga berbeda sesuai dengan

acara yang sedang diiringi, Pada acara perkawinan ritual yang biasa dilakukan adalah

memainkan rawana dengan sangat pelan yaitu ritme yang lambat, serta ada syair

yang dilantunkan oleh seorang pemain rawana yang biasa dinyanyikan oleh pemain

yang lebih tua. Kemudian pada saat proses pengantaran pengantin, musik rawana

ritmenya dipercepat yang hanya diiringi sorakan halus dari para parrawana (pemain

rebana). Begitupun pada saat khatam Alquran musiknya pun memiliki perbedaan

dengan musik yang dimainkan dengan musik yang dimainkan pada saat pernikahan,

serta syairnya pun berbeda.

Bagi parrawana tommuane atau kelompok pemain rebana laki-laki paling

populer saat acara mappatamaq/misSawe (Khatam Alquran). Di mana rawana

tersebut dimainkan dengan antraksi kuda menariyang dalam istilah Mandar yaitu

sayyang pattu’du’. Dalam acara sayyang pattu’du’ ini, seekor kuda ditunggangi oleh



seorang gadis memakai baju bodo (baju tradisional suku Mandar) yang telah selesai

membaca Alquran. Kuda tersebut dihias degan berbagai aksesoris layaknya

tunggangan raja pada masa kerajaan yang kemudian diarak beramai-ramai

mengelilingi kampung.

Kuda yang digunakan pada saat acara mesSawe (Khatam quran) merupakan

kuda yang sudah dilatih untuk lihai dalam menari mengikuti irama rawana sebagai

pengiring acara tersebut. Pada acara ini parrawana tidak hanya melantunkan syair

yang diiringi dengan tabuhan rawana tetapi juga disertai dengan kalindaqdaq atau

pantun Mandar yang bertujuan untuk memeriahkan acara tersebut. Contoh

kalidaqdaq seperti berikut :

“Beru-beru penggilingmu

Bunga lawar passoemu

Bunga tipussuq

Peitammu leqmai”

Artinya :

“Bunga melati pandanganmu

Kembang mawar ayunan tangananmu

Bunga mekar harum

Lirikanmu terhadapku”

“Uru uitammu

Tappa mongea mating

Tappa andiang

Tambar paulinna”

Artinya :

“Saat pertama kumelihatmu

Aku langsung jatuh hati padamu

Seketika tak ada

Obat penyembuh”

“Pitu buttu mallindungi



Pitu ta’ena ayu

Purai accur

Naola saliliq-u”

Artinya :

“Tujuh gunung menghalangi

Tujuh dahan kayu

Semua rata semua hancur

Dilanda rinduku”

Rawana yang digunakan berukuran besar dan kecil, terbuat dari batang kayu

yang di bentuk sedemikian rupa dengan bagian sisi depannya dibungkus kulit

kambing atau pakolong yang sudah dikeringkan,sedangkan personilnya terdiri dari 8

sampai 15 orang yang semuanya diharuskan menyanyi mengikuti irama rawana.

Jenis pertunjukan rawana dimainkan tidak hanya oleh kelompok laki-laki atau

parrawana tommuane tapi juga kelompok perempuan yang disebut parrawana

towaine yang dalam pertunjukan biasanya perempuan yang menabuh rebana ini

menggunakan kostum pakaian adat Mandar, selain itu parrawana towaine biasa

dibawakan secara solo (tunggal) akan tetapi sering disajikan secara berkelompok dua

sampai lima orang perempuan yang bernyanyi secara bersama-sama. Tabuhan rebana

dan syair lagu untuk parrawana towaine berbeda dengan parrawana tommuane tetapi

semuanya mengandung pesan agama dan seruan-seruan moral. Seperti pada potongan

syair berikut yang biasa dinyanyikan oleh parrawana towaine :

“Manu-manu di suruga, saicco pole boi,

Pole mappettuleang, tosukku sambayanna

Passambayammoqo naung, pallima wattumoqo,

Allahiyamo tuqu pewongan di ahera...”,

Artinya :

“Burung-burung dari surga (Malaikat bersayap)

setiap saat     datang ke bumi



Diberi tugas oleh Allah untuk menanyakan siapa

yang paling khusyuk dalam sholatnya

Sholatlah, kerjakanlah lima waktu

Maha suci Allah, itulah bekal di Akhirat…”

Jika membahas tentang parrawana towaine,maka pasti akan selalu berkaitan

dengan Cammana atau lebih akrab disapa Amma’ Cammana. Beliau merupakan salah

seorang yang telah memperoleh pengakuan sebagai maestro seni trdisional Indonesia.

Amma’ Camana disebut selalu berdakwah pada setiap penampilannya ketika

memainkan rawana, karena pada saat tampil selalu di awali dengan shalawat dan

pujian kepada Nabi Muhammad Saw. Kemudian diiringi dengan tabuhan rebana dan

syair yang berisi tentang kisah-kisah kehidupan yang sarat dengan pesan moral ajaran

agama Islam.



MUSIK TRADISIONAL SAYANG-SAYANG

Oleh :
Subriadi Anton

Abstrak

Sayang-sayang merupakan musik tradisional Sulawesi
Barat yang biasa dimainkan dengan menggunakan alat
musik kecapi dan gitar sebagai alat untuk  dimainkan musik
sayang-sayang. Musik sayang-sayang mempunyai ciri khas
tersendiri dalam setiap kata-kata yang dikeluarkan oleh para
vokalisnya dimana banyak mengandung arti kehidupan.
Sayang-sayang telah menjadi musik ciri khas yang ada di
Sulawesi barat tapi seiring dengan perkembangan zaman
musik ini secara perlahan meredup dikarenakan anak-anak
zaman sekarang lebih memilih musik yang bernuansa
populer seperti pop, rock, dan beragam musik lainnya.

A. Sejarah Musik Sayang-Sayang

Musik tradisional daerah mandar yang dikenal dengan nama sayang-sayang

menurut berbagi sumber musik ini berasal dari Timur tengah dan terkhusus untuk

wilayah Mesir dan sebagian menyatakan musik tradisional sayang-sayang bersumber

dari kawasan Eropa yang terletak di negara Spanyol dan dipopulerkan di Sulawesi

Selatan. Tetapi pada tahun 2004 Sulawesi Selatan mekar menjadi Sulawesi Barat

akhirnya musik sayang-sayang hanya dipentaskan di daerah Sulawesi barat saja dan



menjadi musik ciri khas bagi masyarakat yang ada di Sulawesi Barat. Alat yang

dipakai adalah kecapi, rebana tetapi seiring dengan perkembangan zaman kecapi

diganti dengan gitar karna kecapi terbatas diketahui oleh para anak-anak muda

sekarang dan beralih ke alat musik gitar. Sayang-sayang sangat oleh para kalangan

orang tua dahulu karna dibalik lagunya mempunyai banyak cerita dan memiliki

banyak unsur karna musik sayang-sayang bukan hanya mengandung cerita dan

kejadian sosial tapi juga mengandung unsur religi di dalamnya.

Sayang-sayang sendiri memiliki ikatan spiritual yang sangat berkaitan dengan

keadaan-keadaan dan kondisi yang terjadi bagi orang-orang di Sulawesi Barat karena

sayang-sayang sebagai warisan asli  budaya nenek moyang dan wajib dilindungi oleh

masyarakat-masyarakat Mandar. Musik tradisonal sayang-sayang sangatlah mudah

dikenali di samping dengan bahasanya yang sudah pasti menggunakan  bahasa daerah

Mandar tetapi yang membedakan dengan musik yang lainnya yaitu memiliki petikan

yang sangat menyentuh dalam jiwa seseorang dengan petikan-petikan khas sehingga

mendamaikan hati bagi para pendengarnya. Ada beberapa unsur yang harus diketahui

musik tradisional sayang-sayang di antaranya sebagai berikut.

a. Sayang-sayang dapat dinikmati apabila ada acara tertentu

b. Pesertanya hanya 3 orang dan 1 perempuan

c. Hanya memiliki satu alat musik saja yaitu kecapi tetapi seiring dengan

perkembangan zaman kecapi diganti menjadi gitar.

B. Sayang-Sayang Menurut Para Ahli di Sulawesi Barat

a.  Rustam

Salah satu pencipta musik sayang-sayang menyatakan bahwa musik

Tradisional sayang-sayang terbagi menjadi tiga petikan. Yaitu rebana, louis

king dan tiga tetapi yang paling populer dari dulu sampai sekarang hanyalah

petikan rebana dan petikan yang kedua tersebut hanyalah sebagai pelengkap

dari petikan rebana karna petikan rebana dianggap sebagai jantung dari musik

tradisional sayang-sayang dan mentakan bahwa musik ini haruslah dilestarikan



karena musik kita bisa dikenal dengan masyarakat luar dan menjadi penanda

bahwa Sulawesi Barat mempunyai musik tradisional bernama musik sayang-

sayang.

b.  Ilham Wasi

Menyatakan bahwa musik tradisional sayang-sayang sangatlah enak

didengar apalagi ketika ditemani dengan syairnya, petikan gitarnya membuat

kita seolah-olah ada dalam isi lagu yang disampaikan oleh vokalis musik

tradisional sayang-sayang ini dan menyatakan kita sebagai anak bangsa

terkhusus untuk Sulawesi Barat wajib menjaga keaslian dari musik ini dan tidak

melepaskannya begitu saja meskipun kita hidup diera yang lebih modern saat

ini kita wajib menjaganya karena salah satu warisan dari nenek moyang kita

adalah musik tradisional sayang-sayang.

c. Syaiful Sinrang

Menyatakan bahwa musik tradisional sayang-sayang berbeda dari musik-

musik yang lain karena musik ini diciptakan dari berbagai aspek seperti sosial,

budaya, ekonomi, religi dan masalah percintaan itulah menjadi keunggulan

tersindiri musik sayang-sayang dan kita harus menjaganya supaya musik ini

tidak hilang di wiliayah kita sendiri dan itu tugas kita sebagai rakyat Sulawesi

Barat tanpa terkecuali kita harus menjaganya sama-sama supaya musik ini tidak

kalah dengan musik yang lain.

C. Pementasan Musik Sayang-sayang

Musik ini diselenggarakan pada saat kegiatan besar berlangsung dan

terkhusus untuk wilayah di daerah Sulawesi Barat. Salah satu di antaranya adalah

pernikahan dan menjadi sebagai sarana hiburan di acara pernikahan tersebut dan

musik ini tidak kalah bagusnya dengan musik yang biasa kita lihat diacara

pernikahan karna musik tradisional. Sayang-sayang juga mampu memberi kesan dan

pesan moral  kepada para penonton waktu pelaksanaannya sama dengan musik-

musik yang sudah kita kenal diacara pernikahan seperti band, electon dan sebagainya

yang waktunya dimulai dari pagi sampai larut malam.



Musik tradisional sayang-sayang bukan hanya dilaksanakan di acara

pernikahan saja tetapi musik ini juga biasa diguanakan ketika pada saat syukuran

,orang yang bernazar, sunnatan, akikah dan masih banyak lagi kegunaan lainnya dan

mengapa musik ini sangat disukai oleh para masyarakat Sulbar terkhusus bagi para

orang tua dikarenakan musik ini  banyak mengandung unsur sosial, agama, budaya

dan masih banyak lagi di samping itu harga yang ditetapkan lebih terjangkau dari

musik-musik yang lain dan merupakan kenggulan tersendiri bagi para pemusik

tradisional sayang-sayang.

Tetapi yang menjadi bahan pertanyaan hanyalah para pesertanya yang selalu

dikalangan orang tua dan sangat jarang kita temui para anak-anak muda menjadi

peserta apabila ada acara besar-besaran dan para orang tua yang selalu nampak jika

pementasan ini berlangsung. Apabila acara seperti itu para kalangan anak muda

langsung berfikiran bahwa pasti para orang tua yangmenjadi pementasnya itulah

yang menjadi permasalahan  dikalangan para anak muda karna daya tarik pada saat

pementasan sayang-sayang ini minim karena tidak ada para anak muda yang menjadi

pementas pada saat acara berlangsung.

D.  Jenis-jenis Lagu sayang-sayang

a. Lagu Andu-anduru’dang

Lagu ini menceritakan seseorang laki-laki yang sangat mencintai

perempuannya tetapi banyak pertimpangan diantara mereka karna faktor

ekonominya sangatlah jauh dengan perempuannya. Suatu ketika laki-laki ini

melewati rumahnya tetapi perempuan sang perempuan tidak menyapa laki-laki

itu karena perempuan itu beranggapan bahwa ketika pada saat saya ingin kasi

singgah laki-lakinya pasti saya akan malu karna rumah saya sudah tidak layak

huni dalam artian saya itu orang miskin rumah saya hampir roboh apalagi laki-

lakinya itu seorang anak yang kaya jadi laki-laki tersebut berjalan terus didepan

rumah perempuan yang ditaksirnya sambil berharap dikasi singgah tetapi malah



jalan terus karna perempuannya malu mempunyai rumah yang sudah tidak layak

huni lagi.

Dalam keesokan harinya laki-laki tersebut menemui kembali perempuan

yang ditaksirnya dan menanyakan kenapa saya tidak bisa naik kerumah anda dan

perempuannya menjawab bukan saya tidak mau kasi singgah dirumah tapi saya

hanyalah orang miskin yang tak pantas bersamamu sedangkan anda laki-laki

yang kaya tidak mungkin kita bisa bersatu karna kita sangat berbeda jauh. Lalu

laki-lakinya menjawab saya tidak memandang begitu saya tidak pandang bulu

yang terpenting pada diri saya hanyalah bahagia dengan orang yang saya sayangi

meskipun anda miskin meskipun ekonomi kita sangatlah jauh berbeda diantara

kita tetapi yang saya cari adalah kebahagian dunia dan akhirat. Dan akhirnya

perempuan tersebut menangis terharu dan akhirnya menyatuh dengan laki-laki

tersebut dan disitulah tercpita lagu Andu-anduru’dang.

b.  Lagu Unia memang

Lagu ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang menunggu anak

perempuan sampai baligh karena laiki-laki menyukai anak tersebut dan

menunggunya sampai usianya 20 tahunan ke atas. Pada saat perempuan tersebut

sudah baligh dan sudah bertumbuh besar dan menjadi perempuan yang cantik

laki-laki yang sudah menunggunya dari usia belasan sampai dua puluan akhirnya

datang kedepan matanya dan mengungkapkan isi hatinya terhadap perempuan

yang sudah dia taksir selama bertahun-tahun tetapi perempuan ini menolaknya

dan memiliki banyak alasan salah satunya faktor usia yang cukup jauh antara

perempuan dan laki-lakinya. Tetapi laki-laki ini belum menyerah dan memliki

cara lain supaya perempuan yang ditaksirnya menerima laki-laki tersebut dan

pada akhirnya laki-laki ini mencoba kembali dan menghilangkan sifat malunya

terhadap perempuan karna sebelumnya dia ditolak.

Laki-laki ini lalu menemui perempuan yang ditaksirnya selama berpuluh-

puluh tahun dan menyampaikan isi hatinya kepada perempuan ini bahkan laki-



laki tersebut menceritakan tentang perjauangannya demi mendapatkan

perempuan yang dia taksir selama berpuluh-puluh tahun, dan pada akhirnya

perempuan ini mendengarkan isi hati laki-laki tersebut dan menceritakan

perjuangannya bahkan rela menunggu sampai bertahun-tahun lamanya demi

mendapatkan perempuan ini dan permpuan ini mendengarnya sampai dia terharu

di balik perjuangan yang dilakukan laki-laki ini akhirnya perempuan ini

menerima isi hati dari laki-lakinya dan jadilah lagu unia memang yang berarti

diniatkan memang sebelumnya.

E. Upaya Pemerintah Untuk Melestarikan Sayang-sayang di Kalangan Anak

Muda

Melihat fakta yang terjadi saat ini di Sulawesi Barat para kalangan anak

muda banyak yang lebih memilih musik-musik barat daripada musik asalnya sendiri

yaitu sayang-sayang dikarenakan daya tariknya sangatlah minim atau terbatas.Tapi

pemerintah saat ini tengah mengupayakan supaya musik tradisional disukai oleh para

anak muda dengan cara dipertandingkan pada saat kegiatan besar sekolah dan secara

tidak langsung para siswa siswi tersebut akan menekuni musik tradisional sayang-

sayang karena membawa nama sekolahnya dan mempertaruhkan segalanya demi

sekolahnya meskipun dengan cara pementasan musik sayang-sayang. Dan upaya

pemerintah setempat nampaknya sedekit demi sedikit mulai berhasil karna siswa-

siswi tersebut mulai menekuni musik tersebut demi mendapatkan predikat juara

disekolahnya bahkan jika dipertandingkan pada saat festifal berlangsung maka siswa

siswi tersebut akan siap karena sudah ditekuni di sekolah masing-masing. Upaya

pemerintah Sulawesi Barat supaya musik sayang-sayang tidak hilang begitu saja dan

pemerintah berinisiatif melaksanakan festifal musik sayang-sayang terkhusus untuk

dua Kabupaten yang ada di Sulawesi Barat yaitu Kabupaten Polewali Mandar

(polman) dan Kabupaten Majene sebagai tempat dilaksanakannya festival musik

daerah terkhusus untuk tradisional sayang-sayang.



F. Sayang-Sayang di Mata Para Kalangan Masyarakat Umum dan Pemerintah

Sulawesi Barat

Dikalangan masyarakat umum menyatakan bahwa sayang-sayang sangatlah

merdu jika kita mendengarnya dan apabila mendengarnya dengan seksama maka kita

akan merasakan ketengan, kenikmatan jika mendengar alunan musik sayang-sayang

dan sebagai penanda bahwa Sulawesi Barat mempunyai musik tradisional yang tidak

kalah bagusnya dengan musik tradisinal yang ada di Pulau Sulawesi bahkan

Indonesia secara keseluruhan.

Bagi kalangan pemerintah Sulawesi Barat diharuskan menjaga musik

tradisional ini supaya tidak tertinggal apalagi dan mengikuti zaman tanpa mengubah

ciri khasnya tersindiri sebagai penanda bahwa Sulawesi Barat mempunyai musik

tradisional yang sangatlah enak jika kita mendengarnya. Bagi para pemerintah beserta

jajarannya bukan hanya pemerintah tapi para masyarakat umum bekerja sama dengan

pemerintah supaya musik ini terjaga keslian tradisioanal sayang-sayang tersebut dan

manjadi  salah satu aset berharaga bagi rakyat Sulawesi Barat.

G. Pesan Khusus Para Penikmat dan Terkhusus Untuk Para Pemain Sayang-
Sayang

Mengenai tentang pesan khusus dari para penikmatnya dengan kata lain para

masyaratkan umum kita diharuskan menjaga musik ini dan tidak melepaskannya

begitu saja akan tetapi biarlah mengikuti perkembangan zaman tapi bagian dari

aslinya harus dipertahankan. Bagaimanapun keadaannya dan seberat apapun

timbangannya. Karna jika kita tidak menjaganya maka musik ini akan hilang begitu

saja dan dikalahakan oleh musik-musik barat meskipun kita berada di negri kita

sendiri.

Bagi para pemain sayang-sayang hanya meminta regenerasi harus dilakukan

dengan dini karan apabila dilakukan dengan cepat maka prosesnya juga akan cepat

dengan kata lain bahwa apabila kita menyampaikan kepada anak-anak kita maka akan

secara tidak lansung anak itu belajar sendiri dengan musik tersebut dan memberi



dorongan terhadap bagi setiap orang tuanya supaya anak-anaknya lebih giat lagi

dalam belajar mengenai musik Tradisional ini.



TRADISI GANTUNG PLASTIK DI MAKAM DATUK PAKKALIMBUNGAN
DI KABUPATEN BANTAENG

(Sebuah Kajian Budaya)

Oleh:
NIRWANA

Abstrak

Kabupaten Bantaeng merupakan daerah yang mempunyai situs
yang kaya akan budaya. Salah satunya situs budaya pada
makam Datuk Pakkalimbungan yang dapat kita ketahui bahwa
nama asli beliau adalah Syekh Muhammad Amir yang
merupakan salah satu mubalig yang mengajarkan agama islam
kepada masyarakat Bantaeng. Sehingga sampai sekarang beliau
masih di percayai oleh masyarakat dengan mendatangi
makamnya yang merupakan salah satu tradisi sebagian
masyarakat Bantaeng bahkan diluar wilayah Kabupaten
Bantaeng dengan datang berziarah ke makam tersebut dengan
bernazar yang dimana disimbolkan dengan gantung plastik di
ranting pohon, di depan pagar makam Datuk Pakkalimbungan
atau disekitar makam tersebut. Mereka percaya beliau memiliki
kharismatik dan mampu mengantarkan doa mereka untuk
sampai kepada Allah Swt.

Kata Kunci: Tradisi, Makam, Datuk Pakkalimbungan



A. Pendahuluan

Kebudayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan hasil

kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan,

kesenian, dan adat istiadat. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya

akan kebudayaan dimana kita akan mendapatkan beragam kebudayaan

disetiap daerah misalnya dalam tradisi ziarah pada makam tokoh-tokoh

agama. Keberagaman yang kita lihat diberbagai daerah ini yang menjadi ciri

khas budaya tersendiri dan akan nampak bagaimana kekayaan Indonesia akan

kebudayaan. Budaya di Indonesia ini menjadi kebiasaan atau rutinitas

masyarakat yang dilakukan pada setiap wilayah dan komunitas masyarakat

untuk menjalankan kehidupannya setiap hari. Kehadiran tradisi atau kebiasaan

masyarakat memberikan makna akan kehidupan masyarakat dan kewajiban

mereka menjalankan tradisi dari nenek moyang mereka walapun dalam bentuk

komunitas saja.

Bantaeng adalah suatu daerah yang kaya akan kebudayaannya yang

harus dikelola, dikembangkan, dilestarikan, bahkan dipertahankan akan

kebudayaan-kebudayaannya. Salah satu tradisi ziarah pada makam Datuk

Pakkalimbungan di Kabupaten Bantaeng yang merupakan tokoh agama yang

di mana beliau yang mengajarkan agama islam kepada masyarakat Bantaeng

yaitu bernazar dengan disimbolkan gantung plastik. Tradisi ziarah pada

makam Syekh Yusuf di Kabupaten Gowa. Kita dapat melihat bagaimana

perbedaan para peziarah kedua makam tersebut. Keberagaman inilah yang

menjadi ciri tersendiri di setiap daerah yang dimana kebiasaan mereka sudah

dilakukan dari dahulu yang diturunkan secara turun temurun, dan inilah

Indonesia yang dimana kaya akan aneka ragam kebudayaan.

Ziarah menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kunjungan ke

tempat  yang dianggap keramat atau mulia (makam dan sebagainya). Kalau

kita lihat secara umum ziarah ini dalam budaya umat islam biasaya dilakukan

pada saat hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha kita mengunjungi makam-makam



keluarga untuk memberikan doa-doa keselamatan untuk mereka, ini juga

tergantung pada tradisi mereka di setiap daerah.

B. Tinjauan Pustaka

Kebudayaan paling tua diajukan oleh Edward Burnett Tylor dalam

karyanya berjudul Primitive Culture, bahwa kebudayaan kompleks dari

keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, adat istiadat dan

setiap kemampuan lain dan kebiasaan yang dimiliki oleh manusia sebagai

anggota suatu masyarakat. Atau seperti kata Hebding dan Glick (1992) bahwa

kebudayaan dapat dilihat secara material dan non-material. Kemudian

material tampil dalam objek material yang dihasilkan, kemudian digunakan

manusia.

Menurut Koentjaraningrat (1980), kata “kebudayaan” berasal dari kata

Sanskerta budhayah, yaitu bentuk jamak dari budhi yang berarti “budi” atau

“akal”. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan “hal-hal yang

bersangkutan dengan akal”. Sedangkan kata “budaya” merupakan

perkembangan majemuk dari “budi daya” yang berarti “daya dari budi”

sehingga dibedakan antara “budaya” yang berarti “daya dari budi” yang

berupa cipta, rasa, dan karsa, dengan “kebudayaan” yang berarti hasil dari

cipta, rasa, dan karsa. Dalam disiplin ilmu antropologi budaya, kebudayaan

dan budaya itu sama saja. (Sulaeman, 2012 hlmn 37).  Kebudayaan adalah

seluruh cara hidup suatu masyarakat yang menifestasinya tampak di dalam

tingkah laku dan hasil dari tingkah laku yang dipelajari (Brawijaya, 1980).

Dengan demikian, kebudayaan atau budaya menyangkut keseluruhan

aspek kehidupan manusia. Sebagian besar ahli yang mengartikan kebudayaan

seperti ini kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh pandangan

evolusinisme, yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa kebudayaan itu akan

berkembang dari tahapan yang sederhana menuju yang lebih kompleks.



Menurut kamus besar bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu

seperti adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya yang turun temurun dari nenek

moyang. Adapula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata

Traditium, yaitu segala sesuatu yang ditransmisikan , diwariskan oleh masa

lalu ke masa sekarang. Berdasarkan dua sumber tersebut jelaslah bahwa

tradisi intinya adalah warisan masa lalu yang dilestarikan, dijalankan dan

dipercayai hingga saat ini. Tradisi atau adat tersebut dapat berupa nilai, norma

sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari

berbagai aspek kehidupan.Secara terminologi perkataan tradisi mengandung

suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dan

masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi

masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan

bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang

bersifat duniawi maupun dalam kehidupan yang bersifat gaib maupun

keagamaan (Hasan, 2003;29).

Di dalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan

manusia lain atau satu kelompok manusia dengan satu kelompok yang lain,

bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya, dan bagaimana

manusia bertindak terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu

sistem, memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan

sanksi terhadap pelanggaran dan penyimpangnya (Hasan, 2003;29).

C. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif

yang bertujuan untuk memahani situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dan

kelompok. Pada pelaksanannya, metode ini bersifat subjektif dimana proses

penelitian lebih diperlihatkan dan cenderung lebih fokus pada landasan teori.



Informan adalah orang-orang yang betul-betul paham dan pernah

mengikuti atau melakukan Tradisi tersebut dengan datang langsung ke tempat

makam Datuk Pakkalimbungan.

D. Pembahasan

Makam Datuk Pakkalimbungan terletak di Kelurahan Bonto Sunggu

Kecamatan Bissappu, Sulawesi Selatan. Makam ini masih terawat dan banyak

dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai daerah seperti Jeneponto,

Bulukumba, Sinjai, dan Bahkan Ternate. Banyaknya keberagaman dan latar

belakang ditemukan pada makam Datuk Pakkalimbungan baik dari segi usia

maupun tingkat pendidikan orang-orang yang berkunjung.

Setiap hari, makam ini ramai dikunjungi oleh orang-orang khususnya

pada hari minggu, para pengunjung yang datang sangat antusias bahkan

jumlahnya bisa mencapai ratusan orang. Mereka yang berkunjung harus lewat

jalan dekat Kantor Camat Bissappu dan para pengunjung harus memarkir

kendarannya sekitar 700 Meter sebelum sampai dilokasi makam (Apriliya

Oktavianti, 28 Maret 2018). Sebelum masuk di makam tersebut disepanjang

area parkir banyak masyarakat setempat yang berjualan bunga, air dan bahkan

makanan-makanan ringan, masyarakat yang tinggal disekitar makam tersebut

juga mengambil kesempatan untuk penambahan ekonomi mereka dengan

menyewakan  di depan rumah atau dibawa kolom rumahnya dijadikan sebagai

tempat area parkir bagi para pengunjung. Ketika kita masuk diarea

pemakaman kita harus melewati jalan yang lumayan jauh dan kalau musim

hujan tiba biasanya jalan sedikit licin dan beberapa lubang air ada dipinggir

jalan. Disepanjang perjalanan juga ada sebuah sungai yang pusatnya di air

terjun Bissappu,

Yang dilakukan para peziarah itu untuk sampai ke makam Datuk

Pakkalimbungan merupakan salah satu usaha dibawa mereka untuk bernazar

dan melepaskan Nazar mereka atau memberikan doa-doa keselamatan buat



beliau. Biasanya mereka sudah menyiapkan berbagai makanan seperti

memotong ayam, membuat ketupat dan lain sebagainya untuk ke makam

tersebut. Mereka yang datang biasanya bersama keluarganya diwaktu pagi dan

pulang pada siang atau sore hari.Orang yang mau bernazar harus mengikat

sebuah kain kecil (bisa juga kantongan plastik) dipohon-pohon yang ada

disekitar makam tersebut misalnya bernazar kalau mereka mendapatkan

jodoh, lulus tes, sukses, atau diberikan keturunan, dan lain sebagainya.

Biasanya orang yang datang berziarah ke makam tersebut untuk bernazar dan

melepas nazar mereka dengan membawa sesajen untuk diletakkan di sekitar

makam lalu membakar lilin dan menyiramkan minyak-minyak kedalam batu

nizan hal ini sama dengan pada makam Syekh Yusuf kemudian didoakan oleh

sang penjaga makam dengan memegang batu nizan sambil berniat dalam hati

nazar yang pernah diucapkan dan menaburkan bunga ke dalam makam dan

akan diberikan minyak-minyak yang sudah didoakan dan diolesi disekitar

kepala sebagai bentuk kita sudah melaksanakan nazar tersebut. Simpul yang

mereka gunakan ini baru dibuka atau plastik yang sudah digantung dipohon

tersebut bisa dibuka ikatannya setelah nazar mereka terpenuhi. Cukup sama

dengan  makam Syekh Yusuf di Kabupaten Gowa, di makam Datuk

Pakkalimbungan juga biasanya ada orang yang membawa hewan ternak dan

hasil bumi mereka untuk disembelih di sekitar makam tersebut biasanya ini

juga salah satu nazar mereka untuk melakukan hal itu. Pengunjung yang

datang berziarah untuk melepaskan nazarnya karena takut mendapatkan

musibah jika nazarnya sudah terpenuhi kemudian mereka tidak datang

melepaskan nazar tersebut.

Datuk Pakkalimbungan mempunyai nama asli Syekh Muhammad

Amir, semasa hidupnya pada tahun 1912 beliau adalah seorang mubaliq besar

dan sangat dikagumi oleh masyarakat sekitar Bantaeng. Sampai sekarang

makamnya dikeramatkan orang-orang tertentu, sebenarnya di Bantaeng

pernah ada beberapa mubaliq besar diantarannya Syekh Nur Baharuddin di



Masjid Taqwa Tompong pada tahun 1889 dan Syekh Tuan Abdul Gani di

Bissampole pada tahun 1800an.  Tradisi dengan datang ke makam Datuk

Pakkalimbungan dilakukan pada saat beliau telah wafat sehingga masyarakat

berapresiasi untuk melakukan tradisi sebagai tanda hormat mereka kepada

beliau.

Yang dilakukan masyarakat tersebut merupakan sebuah tanda terima

kasih kepada beliau dalam perannya dalam mengajarkan agama islam kepada

masyarakat Bantaeng sehingga ini menjadi karakter setiap masyarakat yang

dijalani dalam hukum adat untuk membentuk suatu kehidupan sosial.

Biasanya kebiasan ini akan turun temuran karena apabila suatu keluarga

kesana dan membawa anak-anaknya maka mereka akan mengikuti apa yang

dilakukan orang tuanya tersebut karena apa yang dilakukan orang-orang

disekitarnya menjadi pemahaman anak tersebut untuk melakukan hal itu.

Para peziarah ini memiliki pemahaman dan pola pikir tersendiri untuk

melakukan tradisi yang telah mereka lanjutkan dari orang-orang sebelum

mereka. Tujuan dalam melakukan ziarah adalah untuk memuliakan dan

menghormati orang-orang terdahulu yang telah mempunyai pengaruh besar

dalam perkembangan islam di daerah tersebut, melastarikan tradisi mereka,

biasanya masyarakat beranggapan bahwa merupakan jalan atau perantara

mendekatkan diri kepada Allah Swt.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat kita simpukan sebagai berikut :

1. Ziarah menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kunjungan ke tempat

yang dianggap keramat atau mulia (makam dan sebagainya). Kalau kita

lihat secara umum ziarah ini dalam budaya umat islam biasaya dilakukan

pada saat hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha kita mengunjungi makam-

makam keluarga untuk memberikan doa-doa keselamatan untuk mereka,

ini juga tergantung pada tradisi mereka di setiap daerah.



2. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu

seperti adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya yang turun temurun dari

nenek moyang.

3. Makam Datuk Pakkalimbungan yang dikenal dengan nama Syekh

Muhammad Amir yang biasa disebut oleh masyarakat Bantaeng adalah

Daeng Towa. Yang dimana makamnya masih dikeramatkan sampai

sekarang oleh masyarakat dikabupaten Bantaeng karena beliau mempunyai

sifat yang sederhana dan salah satu mubalig yang mengajarkan agama

islam kepada masyarakat Bantaeng. Dimakam beliau terkenal dengan

gantung plastik di ranting pohon ketika orang-orang ingin bernazar dan

apabila nazar mereka sudah terpenuhi maka mereka harus datang untuk

melepaskan nazarnya dengan membawa sesajen untuk diletakkan di sekitar

makam lalu membakar lilin dan menyiramkan minyak-minyak kedalam

batu nizan kemudian di doakan oleh sang penjaga makam dengan

memegang batu nizan sambil berniat dalam hati nazar yang pernah

diucapkan dan menaburkan bunga ke dalam makam. Pengunjung yang

datang berziarah untuk melepaskan nazarnya karena takut mendapatkan

musibah jika nazarnya sudah terpenuhi kemudian mereka tidak datang

melepaskan nazar tersebut.



UPACARA MAPPALILI PADA MASYARAKAT PANGKAJENE

Oleh :
Rahmah

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang suatu kebudayaan yang
lahir dan berkembang di Daerah Pangkajene, Budaya yang
di maksud adalah budaya Upacara Adat Mappalili yang
dilakukan oleh masyarakat setempat. Upacara Mappalili
dilakukan pada awal penanaman benih di Sawah para
petani atau perayaan upacara turun Sawah. Upacara ini
dilakukan karena supaya hasil dari panen para petani dapat
bagus dan hasil panennya terhundar dari segala macam
bentuk yang dapat merusak hasil panen. Dalam daerah
pangkajene upacara Mappalili ini berbeda-beda Hal ini di
karenakan perbedaan arajang (benda pusaka) dan
kebiasaan di setiap akkarungeng. Acara Mappalili ini
dilaksanakan setahunsekali dan sudah membudaya di
setiap daerah. Pada artikel ini si penulis lebih
memfokuskan pembahasannya pada daerah Segeri,
Kabupaten Pangkep.

Kata kunci : Upacara, adat, Sawah, dan arajang



A. Pendahuluan

Pangkep (Pangkajene dan Kepulauan) adalah sebuah kecamatan yang menjadi

ibukota dari Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, Indonesia. Sebagai

sebuah pusat kota, Pangkajene memainkan peran vital kehidupan Kabupaten Pangkep

baik sebagai pusat pemerintahan maupun pusat perekonomian.

Asal Muasal Nama Kata “Pangkajene” (Bahasa Makassar), berasal dari dua

kata yang disatukan, yaitu “Pangka” yang berarti cabang dan “Je’ne” yang berarti air,

dinamai demikian karena pada daerah yang dulunya merupakan wilayah kekuasaan

Kerajaan Barasa itu, terdapat sungai yang bercabang, yang sekarang dinamai Sungai

Pangkajene. Sampai saat ini belum didapatkan keterangan yang tegas, sejak kapan

nama “Pangkajene” menggantikan nama yang popular sebelumnya, ‘Marana’.

Menurut beberapa sumber, awalnya yang dikenal adalah Kampung Marana, dan

sungai yang membelah kota Pangkajene sekarang ini dulunya bernama Sungai

Marana.

Kampung Marana terletak di sebelah utara sungai tua, sekitar Lembaga

Pemasyarakatan lama (sekarang dijadikan tempat Pos Polisi dan Sekretariat Pemuda

Pancasila) melebar ke Terminal Kompak, jadi lipat dua kali lebarnya dibanding

sungai yang ada sekarang, tepatnya berada di jantung kota Pangkajene sekarang,

sedangkan kampung – kampung tua yang ada di sekitar pinggiran sungai sekarang

dari timur sampai ke barat antara lain Kampung Sabila, Ujung Loe, Tumampua,

Jagong, Purung – Purung Balanakang,Toli – Toli dan Lomboka, sedangkan bagian

utara sungai, yaitu dari Pabundukang, Bone – bone, Kajonga, Palampang, Binanga

Polong, Bucinri sampai ke Padede dan Kampung Solo.

Jika kita menelusuri asal muasal pemberian nama – nama kampung yang telah

disebutkan di atas, menurut beberapa sumber penulishal itu berkaitan erat dengan

perebutan kekuasaan antara Gowa dan Bone di bekas wilayah Kerajaan Siang dan

Barasa (disebut Bundu Pammanakang). Kampung yang disebut Pabundukang itu

awalnya adalah sebuah padang yang cukup luas, di mana menjadi tempat



pertempuran antara laskar Bonedan Gowa, sedangkan Kampung Sabila diambilkan

dari nama bangSawan Bone yang bertempur dan tewas di tempat itu, yaitu Arung

Sabila. Begitu pula Kampung Bone-bone, yang pernah dihuni oleh mayoritas orang

Bone. Kampung Tumampua (sekarang Kelurahan Tumampua) awalnya adalah

kampung yang dihuni mayoritas orang–orang Bone berdarah Siang dengan

menggunakan Bahasa Bugis, sedangkan Kampung Jagong (sekarang Kelurahan

Jagong) dihuni oleh masyoritas orang–orang Gowa yang menuturkan Bahasa

Makassar. Masing – masing hidup berdampingan karena mendapat suaka politik dari

sejak masih adanya pengaruh Siang / Barasa sampai Gowa dan Bone silih berganti

memperebutkannya untuk dijadikan palili / daerah taklukan, sedangkan Andi Syahrir

(mantan Anggota DPRD Pangkep 1999–2004) mengurai bahwa Tu-mampua

bermakna Orang mampu karena kampong tersebut didirikan oleh La Tenriaji To

Senrima, bangSawan Bone yang sangat kaya .

Dahulu terdapat tiga sungai besar yang mengelilingi Kampung Marana yang

menjadikannya tempat strategis transportasi karena berada di persimpangan sungai

tua dari Paccelang, sungai tua dari Baru–baru dan sungai tua dari Siang (Sengkae).

Ketiga sungai tersebut menjadikan Kampung Marana ramai karena berada di

persimpangan cabang sungai (Bahasa Makassar: Pangkana Je’neka) dan di situ pula

terjadi pertemuan dalam ikatan janji, baik dalam bentuk persahabatan, memperkuat

jalinan kekerabatan maupun untuk kepentingan perdagangan. Pedagang yang akan

memasarkan hasil bumi dan dagangannya biasanya mengadakan perjanjian dengan

ucapan, “Anjorengpaki sicini ripangkana je’neka” (nanti kita bertemu di cabang air),

yang dimaksudkan sesungguhnya tempat yang dituju adalah muara Sungai Marana

(sekarang Sungai Pangkajene).

Secara geografis, Kabupaten Pangkep terletak pada posisi 1.100 - 1.130 Bujur

Timur dan 4.400– 8.000 Lintang Selatan. Batas- batas administrasi wilayah di sebelah

utara berbatasan Kabupaten Barru, di sebelah selatan berbatasan Kabupaten Maros

dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone. Sedangkan disebelah Barat

wilayah kepulauan berbatasan dengan provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan



Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Provinsi Bali. Syamsu Alam Nyaori

(2009:3)

B. Pembahasan

Budaya Adat Tradisi Mappalili di Pangkep

Acara adat "Mappalili" yang dipimpin Bissu atau Puang Matoa menandai

permulaan musim tanam di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Upacara adat yang

dilakukan turun-temurun diyakini masyarakat setempat sebagai pedoman bagi petani

untuk memulai musim tanam padi. Ketika pemerintahan dipegang oleh raja pada

zaman prasejarah, bissu dipercayakan menjadi pemimpin upaca adat tersebut,

termasuk menentukan penetapan hari pelaksanaannya. Namun seiring perubahan

sistem pemerintahan, penetapan hari H upacara adat itu sudah mendapat campur

tangan pihak pemerintah.

Setelah ada usulan penetapan mappalili, lanjut bissu, pihaknya masih menunggu

kesiapan pejabat pemerintah mulai lurah, camat hingga bupati untuk hadir pada

kegiatan ritual prosesi tanam padi pada musim hujan yang dilakukan sekali setahun.

Menurut etimology, mappalili (Bugis) / appalili (Makassar) berasal dari kata palili

yang memiliki makna untuk menjaga tanaman padi dari sesuatu yang akan

mengganggu atau menghancurkannya. Mappalili atau appalili adalah ritual turun-

temurun yang dipegang oleh masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat dari

Kabupaten Pangkep terutama mappalili adalah bagian dari budaya yang sudah

diselenggarakan sejak beberapa tahun lalu.

Mappalili adalah tanda untuk mulai menanam padi. Tujuannya adalah untuk

daerah kosong yang akan ditanam, disalipuri (Bugis) / dilebbu (Makassar) atau

disimpan dari gangguan yang biasanya mengurangi produksi. Menurut bagian 32 bab

XV UUD 1945 tentang konservasi kebudayaan nasional, pemerintah Kabupaten

Pangkep memberikan penghargaan kepada konservasi dan pelaksanaan upacara

Mappalilidi setiap tahun atau setiap awal musim budidaya. Pada prosesi pelaksanaan

Mappalili memiliki beberapa perbedaan antara satu kecamatan dengan kecamatan



lain karena menurut perhitungan dan diskusi dari pemimpin adat (anrong guru /

kalompoang) di setiap kecamatan. Tapi ada sesuatu yang akan menjadi dasar utama

dari prosesi pelaksanaan dan peralatan yang digunakan tidak bisa kalah Syamsu Alam

Nyaori (2009 :13)

Mappalili memiliki sesuatu yang menggambarkan karakteristik dari

masyarakat Pangkep sepenuhnya. Pada pelaksanaan pembangunan upacara Mappalili

di setiap kecamatan masih menggunakan beberapa peralatan yang digunakan sejak

beberapa tahun lalu. Penggunaan peralatan harus melalui ritual adat yang melibatkan

leade kustom, sosialita, dan beberapa pemerintah. Oleh karena itu, aktivitas upacara

Mappalili di setiap kecamatan dapat berbeda sesuai dengan waktu dan jenis ritual

pelaksanaannya.

Mappalili / appalili dapat disimpulkan sebagai peralatan atau alat pemersatu

dan sumber kerja sama maka dapat meningkatkan produksi dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mappalili memiliki beberapa perbedaan di

tiap akkarungeng di Pangkep. Hal ini di karenakan perbedaan arajang (benda pusaka)

dan kebiasaan di setiap akkarungeng. Di akkarungeng segeri, mappalili diawali

dengan ritual matteddu arajang (membangunkan benda pusaka), yang berupa sebuah

alat bajak yang konon di temukan lewat mimpi.Bajak tersebut turun dari langit dan

ditemukan di gunung lateangoro. Hebatnya, alat bajak ini tersusun dari kayu dan

tidak memiliki sambungan. Ritual matteddu arajang diiringi dengan tabuhan gendang

adat dan pembacaan mantra “Teddu’ka denra maningo. Gonjengnga’ denra

mallettung. Mallettungnge ri Ale Luwu. Maningo ri Watang Mpare”.

Selanjutnya, akan laksanakan ritual pembersihan Arajang lalu dibungkus

kembali menggunakan kain putih dan diteruskan dengan ritual mattunu pelleng dan

mallise walasuji. Gendang adat akan dimainkan semalaman sambil mengiringi

prosesi mappamula tudang puang matoa marellau pammase dewata dalam ritual

mattangga benni yang dipimpin oleh Puang Matoa Bissu. Setelah ritual ini akan

dilaksanakan prosesi maggiri oleh para bissu dimana, mereka akan menusukkan keris



ke anggota badan mereka sambil menari dan melantunkan mantra dalam bahasa bugis

kuno.

Pada hari pelaksanaan palili, arajang akan diarak keliling kampung dan

menuju ketengah galung (Sawah) khusus kerajaan (Akarungeng) lalu di sentuhkan ke

tanah. Pada saat itu juga dilaksanakan ritual macera’atau menyembelih ayam sebagai

sebuah persembahan. Hal inilah yang menjadi aba-aba agar parapetani mulai turun

keSawah. Dalam perjalan pulang, rombongan arak-arakan akan menyiramkan air ke

kepala setiap orang yang dilewati. Hal ini dinamakan prosesi makecce-kecce. Prosesi

ini merupakan pengharapan agar hujan turun dengan lebat untuk memenuhi

kebutuhan air para petani selama proses bertani.

Peranan Bissu dalam pelaksanaan Upacara Mappalili

Mappalili adalah upacara mengawali musim tanam padi di Sawah. Ritual ini

dijalankan oleh para pendeta Bugis Kuno yang dikenal dengan sebutan bissu. Selain

di Pangkep, komunitas bissuvada di Bone, Soppeng, dan Wajo. Ritual dipimpin

langsung Seorang Bissu Puang Matoa. Puang Matoa terlihat begitu berwibawa di

antara bissu yang berkumpul di rumah arajang, yakni tempat pusaka berupa bajak

Sawah disemayamkan. Mengenakan kemeja bergaris dengan warna dominan putih,

dipadu sarung putih polos dan songkok. Suara santun dan tegas selalu keluar dari

mulutnya. Tak ada teriakan sedikit pun. Sebagai pengganti teriakannya, Puang Matoa

menggunakan katto-katto, sejenis pentungan yang khusus untuk memanggil anak

laki-laki, dan kalung-kalung, nama alat untuk memanggil anak perempuan.

Cukup memukul katto-katto tiga kali dan memberi kode. Meski hanya

memanfaatkan pelita, para bissu tetap mempersiapkan perlengkapan ritual. Saidi,

misalnya, membentuk symbol simbol di atas daun sirih menggunakan beras empat

warna : masing-masing hitam simbol tanah, merah simbol api, kuning simbol angin,

dan putih simbol air. Ahmad Sompo, 43 tahun, Bissu Salassa Mangaji, terlihat

membuat pelita dari buah kemiri dan kapas yang dibalutkan pada potongan bamboo.

Setelah semua persiapan rampung, upacara pun digelar esok hari.



Mappalili dimulai dengan upacara membangunkan arajang.“Teddu’ka denra

maningo. Gonjengnga’ denra mallettung. Mallettungnge ri Ale Luwu. Maningo ri

Watang Mpare”. (Kubangunkan Dewa yang tidur. Kuguncang Dewa yang terbaring.

Yang berbaring di Luwu. Yangtertidur di Watampare),” kata Puang Matoa,

melagukan nyanyian untuk membangunkan arajang.

Nyanyian Puang Matoa kemudian disambung suara semua bissu yang terlibat

dalam upacara Mappalili. “Tokkoko matule-tule, Matule-tule tinaju, Musisae-sae

kenning, Masilanre-lanrekenning Musinoreng musiotereng. Musiassaro lellangeng.

Mupakalepu lolangeng. Lolangengmucokkongngie. Lipu muranrusie”. (Bangkitlah

dan muncul. Tampakkan wajah berseri. Menarinari bersama kami. Bersama turun,

bersama bangun. Bersama saling mengunjungi. Menyatukan tujuan. Negeri yang

engkau tempati Tanah tumpah darahmu).”

Nyanyian membangunkan arajang ada 10 lagu. Secara berurutan, Puang

Matoa menyanyikannya, setiap tembangnya diikuti sembilan bissu yang terlibat

dalam upacara. Acara ini disebut matteddu arajang atau membangunkan pusaka

berupa bajak Sawah. Konon, bajak ini ditemukan secara gaib melalui mimpi. Puang

Matoa mengatakan bajak dari kayu inisudah ada sejak tahun 1330. Arajang tiap-tiap

daerah ini berbeda. Di Pangkep berupa bajak Sawah. Di Soppeng berupa sepasang

ponto atau gelang berkepala naga yang terbuat dari emasmurni. Sedangkan Bone dan

Wajo, arajang-nya berupa keris.

Mengingat sudah sangat lama, bajak itu hanya diturunkan saat upacara

Mappalili. Adapun tempat penyimpanan bajak tersebut diikatkan pada bubungan atas

rumah arajang. Sebelum digantung, bajak atau arajang itu dibungkus kain putih polos,

dililit daun kelapa kering untuk menguatkan bungkusan. Tepat di bawah bajak

terdapat palakka atau tempat tidur, berisi dupadan beberapa badik. Tempat arajang

itu dikelilingi kain merah polos.

Setelah Matteddu Arajang, dilanjutkan dengan Mappalesso Arajang atau

memindahkan arajang. Benda pusaka ini dipindahkan ke ruang tamu terbuka, mirip

pendopo. Sebelumnya, seluruh pembungkus dibuka. Tepat di tengah, bajak ini



dibaringkan bak jenazah. Ditutupi daun pisang, kemudian kedua ujungnya diberi

tumpukan beberapa ikat padi yang masih berbentuk bulir. Pada bagian atas tumpukan

padi itu dipasangi payung khas Bugis. Acara selanjutnya adalah Mallekko Bulalle

atau menjemput nenek.

Penjemputan dilakukan di Pasar. Beberapa bahan ritual di antaranya sirih dan

kelapa. Selanjutnya memanjatkan doa di empat penjuru pasar, dipimpin Puang Upe

Bissu Lolo. Sementara Puang Upe Bissu Lolo berdoa, bissu yang lain menari

mengitari Puang Upe danpembawa sesajen. Dari Pasar, rombongan bergeser menuju

Sungai untuk mengambil air.Kegiatan ini dinamakan Mallekko Wae. Dilanjutkan

dengan Mapparewe Sumange atau mengembalikan semangat.

Malam hari, tepatnya setelah waktu isya, giliran para bissu mempertunjukkan

kekebalan mereka. Tradisi ini disebut maggiri atau menikam bagian tubuh dengan

benda tajam, sepertikeris. Sejak sore para bissu mulai mempersiapkan diri. Mereka

berdan dan semaksimal mungkin untuk tampil paling cantik.Tiap bissu dibalut

dengan warna kostum yang berbeda.

Para bissu duduk mengelilingi arajang. Dipimpin Puang Matoa, mereka

mengucapkan mantra dengan menggunakan bahasa Torilangi atau bahasa para

dewata, yang tak lain adalah bahasaBugis Kuno. Selanjutnya mereka menari-nari

sambil berkeliling, tidak lama kemudian tiap bissu mengeluarkan keris yang

diselipkan pada bagian pinggangnya. Keris ditarik dari sarunya, kemudian ditusukkan

ke leher, ada juga yang menusuk perutnya.

Seusai pertunjukan, masing-masing bissu menadahkan sapu tangan, topi, juga

kotak. Mereka meminta bayaran dari penonton. Jumlahnya tergantung pemberi.

Biasanya bissu yang menjadi idola diberi uang lebih besar. Uang yang diperoleh ini

diambil oleh masing-masing bissu. Malam berikutnya, kegiatan maggiri kembali

dilakukan. Kali ini jumlah penontonnya jauh lebih banyak dari malam sebelumnya.

Kegiatan terakhir adalah mengarak arajang keliling kampung. Ini menjadi

aba-aba bahwa waktunya untuk turun membajak Sawah. Selain berkeliling kampung,

arajang dibawa ke tengah Sawah yang sekarang sudah menjadi kawasan empang.



Arajang disentuhkan ke tanah, lengkap dengan sesembahan, termasuk menyembelih

ayam, yang merupakan bagian dari sesembahan. Pada saat mengarak, setiap warga

yang dilewati bisa menyiramkan air ke rombongan pengarak arajang. Kegiatan ini

merupakan bentuk permintaan hujan kepada Sang Pencipta. Tapi sayang, ritual

budaya ini hanya dipandang sebelah mata. Ini terlihat dari partisipasi warga yang

mulai menurun. Bahkan sebagian warga menjaili dan mengolok-olok para bissu.

Beberapa orang malah menyiapkan air comberan untuk disiramkan kepada bissu.

Bahkan ada yang sengaja mencampurkan air siraman itu dengan kotoran sapi.

Tak hanya bissu¸ tapi semua orang yang ikut juga disiram. Kami yang sekedar

menyaksikan dan mengambil gambar ritual ini juga kena air, tidak melihat ponsel

atau kamera yang kami bawa. Setelah diarak, arajang dibawa kembali. Sebelum

dikembalikan ke bubungan atas rumah, arajang terlebih dahuku dibersihkan atau

dimandikan. Air bekas mandian arajang ini ramai-ramai ditadahi warga yang

menunggu di kolong rumah panggung. Mereka percaya air ini berkhasiat sebagai

obat.

C. Kesimpulan

Mengenai pembahsan tentang upacara Mappalili yang telah diuarikan di atas

maka kami dapat menyimpulkan bahwasanya keragaman budaya yang ada di

Indonesia itu sangat banyak ragamnya. Kita generasi yang di kategorikan sebagai

generasi millennial harusnya dapat mempertahankan budaya yang ada sehingga

budaya tersebut tidak dimakan zaman yang kebiasaan masyarakat setempat

khususnya masyarakat Segeri dalam menyambut proses penanaman padi yang ada di

daerahnya



TRADISI MAPPATAMMA’ DI KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU

TIMUR

Oleh

Hasniati Bure

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang tradisi mappatamma’ dan tata

cara pelaksanaannya. Di mana pada zaman modern ini

kebanyakan masyarakat milenial lebih banyak menghabiskan

waktu dengan khatam online dan juga melakukan khatam

berjamaah. Tetapi dibeberapa daerah masih mempertahankan

tradisi khatam atau disebut juga mappatamma’ yang dilakukan

secara khusus di Sulawesi Selatan. Namun, pada tulisan ini

penulis membahas tradisi mappatamma’ terkhusus di kecamatan

Burau kabupaten Luwu Timur. Tradisi ini biasa dilakukan sehari

sebelum acara akad nikah serta dilanjutkan dengan acara

mappaccing. Di mana tradisi ini dilakukan baik di rumah



mempelai wanita maupun di rumah mempelai pria yang biasa

mengikutsertakan keluarga masing-masing.

Kata kunci : Mappatamma’, Tradisi

A. Pendahuluan

Kebudayaan merupakan sesuatu yang dilakukan secara turun menurun oleh

sekelompok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Sugirah Wahid

(2017:4) salah satu bukti pembentukan sebuah budaya dari salah satu unsur

pembentuk kebudayaan yakni religi. Indonesia merupakan Negara yang kaya akan

budaya Karena setiap warga Negara pasti memiliki perilaku hidup yang berbeda-beda

sehingga melahirkan kebudayaan dari perilaku hidup setiap warga negaranya dan

juga kaya akan tradisi keagamaan  seperti yang terbentuk dalam Islam sebagai agama

yang memiliki keberagaman yang terbentuk melalui praktik-praktik perilaku

pemeluknya. Di Indonesia Islam merupakan agama mayoritas dan sebagai Negara

pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Contoh konkrit dapat dijumpai pada pesta

pernikahan dimana setiap kelompok masyarakat memiliki beragam cara dalam

melaksanakannya.

Di Sulawesi Selatan misalnya, identik dengan tradisi mammanu-manu dan

madduta, mappetuada, mappasili, mappatamma’ dan mapacci, akad nikah,

mappasikarawa, dan mapparola. Tradisi yang terbangun pada masyarakat Sulawesi

Selatan tentu saja memiliki perbedaan dalam tata cara pelaksanaan pesta pernikahan

di setiap daerah. Dari perbedaan tradisi inilah maka akan tampak kekayaan budaya di

Indonesia karena  setiap daerah  memiliki keunikan budaya tersendiri.

Kekayaan alam di Indonesia dapat kita jumpai dari berbagai penjuru

nusantara, di mana budaya menggambarkan sebuah rutinitas yang telah dilakukan

secara turun-menurun dalam sebuah komunitas atau kelompok masyarakat yang

membangun kehidupan setiap wilayah yang mereka tinggali. Adanya tradisi dalam

masyarakat tentu memiliki suatu makna bagi masyarakatnya dan menjadikannya



sebagai sebuah kewajiban walaupun hanya diatur secara kelompok atau komunitas.

Membangun tatanan kehidupan masyarakat sekarang tidak lepas dari krangken

budaya yang melambangkan tingkat populasi keragaman sosialnya. Indonesia

merupakan Negara dengan pemeluk Islam terbesar di dunia seperti telah di jelaskan

pada bagian awal pendahuluan, memiliki kekayaan budaya yang lahir dalam diri

Islam itu sendiri.

Seperti budaya mappatamma’ yang telah menjadi salah satu tradisi di

masyarakat Islam di Sulawesi Selatan ketika melaksanakan pesta pernikahan. Budaya

mappatamma’ dapat kita lihat hampir di setiap wilayah Sulawesi Selatan contohnya

saja di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dimana tradisi mappatamma’ atau

di daerah lain dikenal dengan istilah mappanre temme. Istilah Tradisi mappatamma

setiap daerah di Sulawesi Selatan berbeda-beda berdasarkan bahasa yang digunakan

dari setiap daerah. Tradisi mappatamma merupakan suatu hal yang menarik untuk

dikaji sebagai sebuah kebudayaan khas atau unik dari suatu daerah. Akan tetapi pada

masa sekarang pengaruh globalisasi yang sangat maju sehingga  tradisi mappatamma’

bukan menjadi suatu hal yang menarik untuk dipahami sebagai sebuah kebudayaan.

orang lebih tertarik dengan perkembangan teknologi sebagai sebagian dari aset

kebudayaan modern di mana orang banyak menghabiskan waktu dengan khatam

online dan  khatam berjamaah.

Tradisi mappatamma adalah sebuah tradisi khataman Alquran bagi orang

yang tamat mengaji tentu saja memiliki tata cara pelaksanaan tersendiri di dalamnya.

Tetapi melihat kenyataannya saaat ini, tradisi mappatamma mengalami masa surut di

tengah masyarakat terbukti dengan bergabungnya tradisi ini kedalam proses

mappaccing dengan alasan untuk mengefisienkan aktivitas budaya masyarakat Burau,

Luwu Timur. Dalam glosarium Sulawesi Selatan di sebutkan bahwa mappanre temme

atau mappatamma yaitu sebagai proses pengadaan perjamuan sehubungan dengan

khataman Alquran. Khatam biasanya mengacu pada sudah habis mengaji Alquran

oleh seorang anak-anak. Anak-anak harus khatam sebelum berumur 13 tahun, tetapi

bukanlah wajib. Mereka belajar dari guru agama desa yang dahulunya di sebut



dengan mu’allim. Dalam tradisi mappatamma’ bacaan yang dibaca hanya surah al-

Dhuha sampai surah al-Fatihah, kemudian diteruskan dengan beberapa al-Baqarah.

Hal tersebut berbeda dari khataman pada umumnya  yag menamatkan Alquran 30 juz

yang dipimpim oleh guru mengaji atau imam masjid.

B. Tinjauan pustaka

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sanskerta yaitu buddhaya, yang

merupakan bentuk jamak dari buddhi (budia atau akal); diartikan sebagai hal-hal yang

berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya merupakan cara hidup yang

berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, dan diwariskan dari

generasi ke generasi. Budaya juga merupakan suatu pola hidup menyeluruh yang

bersifat kompleks, abstrak, dan luas.banyak aspek budaya turut menentukan perilaku

komunikatif. Unsur-unsur sosial-budaya ini tersebar, dan meliputi banyak kegiatan

sosial manusia.

Kebudayaan apabila dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam

diri manusia, maka kebudayaan lahir dari suatu yang beriringan dengan manusia.

Artinya sangat bersifat umum karena apabila dikaji berdasarkan berdasarkan

keragaman budaya yang dimiliki oleh setiap manusia dan komunitas tertentu maka

akan melahirkan berbagi sudut perbedaan. mappatamma atau khatam Alquran

misalnya ada beberapa prespektif yang berbeda-beda dari tradisi ini seperti ada

melakukannya secara khusus dan ada juga yang melakukannya secara berjamah atau

melakukan khatam online. Sehingga untuk menangani sebuah kebudayaan maka

manusia sebagai pelaku di dalamnya harus membangun komunikasi antara satu

dengan yang lainnya demi memahami praktik kebudayaan yang berjalan ditengah

masyarakat.

Menurut Nur Syam (2007:29) menguraikan bahwa manusia hidup dalam

ruang yang dibangun oleh keseluruhan sistem. Manusia yang hidup dibangun oleh

keseluruhan sistem tentu memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang bersifat universal

yang meliputi kebutuhan psikologi, kebutuhan cinta, kebutuhan keselamatan,



kebutuhan harga diri serta kebutuhan estetis. Dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut

maka secara umum akan melahirkan tingkah laku dari setiap manusia.

C. Pembahasan

Dalam karya Suardi Mappangara yang berjudul glosarium Sulawesi Selatan,

tentang tradisi mappatamma’ diartikan sebagai proses pengadaan perjamuan

sehubungan dengan khataman Alquran (2007:274). Tradisi mappatamma’ adalah

rangkaian puncak dari salah satu cara hidup orang muslim khususnya daerah Bugis

(membaca Alquran) yang memiliki arti yang sangat mendalam sehingga tradisi ini

tidak boleh disalahpahami hanya sebagai sebuah perayaan bagi orang yang telah

tamat mengaji. Bahkan jika seseorang belum melaksanakan tradisi mappatamma’ ini

dianggap masih menjadi tanggungan guru mengaji atau masih menjadi anak dari guru

ngaji tersebut.

Tradisi mappatamma’ pada awalnya adalah sebuah tradisi yang berdiri

sendiri, akan tetapi seiring berjalannya waktu serta memasuki era globalisasi, maka

mappatamma’ sering kali dirangkaikan dengan acara khitanan serta acara Maulid,

walaupun terkadang masih banyak masyarakat yang melaksanakannya sendiri.

Bahkan faktanya sekarang Tradisi mappatamma’ dirangkaikan dengan tradisi

mappaccing.

Berdasarkan hasil wawacancara kepada salah satu informan (Salmiati, 21

April 2019) di mana dalam rangkaian prosesi pada Tradisi mappatamma’ dimulai

dari menyiapkan berbagai hal yang diperlukan dalam melaksanakan tradisi iniyaitu,

menyiapkan bunga male, baje, ayam, dan sokko’. Berdasarkan wawancara mengenai

bunga male dan sokko’ dapat dilihat dibawah ini.

“bunga male berisi hiasan telur dan baje yang dipasang pada potongan-

potongan bambu kecil yang ujungnya agak runcing dan ditancapkan di batang pohon

pisang dimana pada bagian paling atas diletakkan satu buah nanas. Bunga male ini

biasa di temui saat acara-acara Maulid. Pada tradisi mappatamma’ biasanya

diperuntukkan kepada guru ngaji”.



“sokko’ perlu pada setiap prosesi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya

umat Islam. Pada tradisi mappatamma’ sokko’ dibentuk dan diberi tiga macam warna

yaitu warna putih, kuning, dan hitam. Diletakkan pada nampan besar atau kappara’

disertai dengan satu ekor ayam telah dipanggang, baje, dan telur untuk dibawah ke

rumah guru ngaji sebagai tanda terima kasih kepada guru atau pengharapan dari

wujud doa dari perbuatan tersebut.

Tahapan pelaksanaan tradisi mappatamma’ selanjutnya ialah membawah

murid yang tamat mengaji ke rumah guru ngaji, setelah itu perlu diadakan barazanji

setelah itu mulailah prosesi inti yakni membaca Alquran dalam tradisi mappatamma’.

Pembacaan Alquran biasa dilakukan oleh murid yang ingin menamatkan mengaji

namun pembacaan Alquran tidak selamanya murid yang membacanya akan tetapi

guru mengaji ataupun imam masjid yang membaca Alquran tersebut sembari

memegang jari telunjuk murid untuk membantunya menamatkan Alquran.

Sebelum membaca Alquran selain ta’auz dan membaca basmalah, harus

mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad Saw. Selanjutnya membaca surah,

terdapat beberapa rentetan surah tersendiri yang dibaca, yaitu surah Al-Dhuha sampai

al-Fatihah, tetapi jika telah masuk surah al-Ikhlas, al-Falaq, al-Nas maka surah

tersebut masing-masing dibaca tiga kali dan setiap selesai membaca surah demi surah

diharuskan membaca kalimat tahlil dan tahmid (La Ilaha Illallah wa Lillah Ilham)

setiap selesai membaca tahlil dan tahmid murid mengaji akan dipercikkan sedikit

beras yang diberi pewarna kuning. Dalam menunjuk bacaan yang sedang dibaca

menggunakan kayu manis dan seperti yang dijelaskan sebelumnya, tahap akhir dari

tradisi ini yaitu membawah nampan yang berisi telur, baje, sokko,dan ayam ke rumah

guru ngaji serta mengucapkan terima kasih.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari tulisan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi mappatamma adalah sebuah tradisi khataman Alquran bagi orang yang

tamat mengaji tentu saja memiliki tata cara pelaksanaan tersendiri didalamnya.



Tetapi melihat kenyataannya saaat ini, tradisi mappatamma mengalami masa

surut di tengah masyarakat terbukti dengan bergabungnya tradisi ini ke dalam

proses mappaccing dengan alasan untuk mengefisienkan aktivitas budaya

masyarakat. Dalam glosarium Sulawesi Selatan disebutkan bahwa mappanre

temme atau mappatamma yaitu sebagai proses pengadaan perjamuan sehubungan

dengan khataman Alquran.

2. Rangkaian prosesi pada Tradisi mappatamma’ dimulai dari menyiapkan berbagai

hal yang diperlukan dalam melaksanakan tradisi ini. Pertama menyiapkan bunga

male, baje, ayam, dan sokko’.



PRAKTIK ZIARAH PADA MAQAM DATOK SULAIMAN PADA
MASYARAKAT DESA PATTIMANG

Oleh
Ahmad Zulkiram

Abstrak
Studi penelitian budaya ini bertujuan untuk menambah
khasanah pengetahuan mengenai sebuah tradisi ziarah
maqam khususnya maqam salahsatu penyebar Islam di
Sulawesi Selatan yakni Datok Pattimang atau lebih dikenal
dengan Datok sulaiman. Penelitian ini dilakukan di daerah
Kabupaten Luwu Utara Kecamatan Malangke Desa
Pattimang dengan menggunakan pendekatan kualitatif
(Wawancara) oleh salahsatu masyarakat di daerah itu.
Tulisan ini memberikan gambaran secara detail mengenai
praktik ziarah maqam Datok Sulaiman mulai dari sebelum
ziarah, apa-apa saja yang dilakukan oleh masyarakat ketika
ziarah dan setelah ziarah. Penelitian ini dilakukan pada saat
studi tour 3 daerah oleh angkatan 016 pada bulan juli 2018

A. Pendahuluan

Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan,

sedangkan ibu kota Kabupaten ini adalah Masamba. Kabupaten Luwu Utara yang

tebentuk pada tahun 1999 merupakan pecahan dari Kabupaten Luwu dengan luas

daerah 14.447,56 km dengan jumlah penduduk sekitar 450.000 Jiwa. Kabupaten



Luwu Utara memiliki beberapa kecamatan yaitu Sabbang, Masamba, Baebunta,

Malangke, Malangke Barat, Bone-bone dan Tanalili.

Luwu utara adalah salahsatu daerah yang memiliki situs kebudayaan yang

dipertahankan dan dilestarikan oleh pemerintah. Salahsatu Tradisi yang dilestarikan

adalah praktik ziarah Maqam Datok Sulaiman, Datok Sulaiman ini dalah salahsatu

tokoh besar di Luwu karena beliau telah menyebarkan agama Islam di Kerajaan

Luwu pada waktu itu

Kebudayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan keseluruhan

pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan masyarakat untuk

memahami lingkungan dan yang menjadi pedoman dari tingkah lakunya. Indonesia

merupakan salah satu Negara yang kaya akan kebudayaan dimana kita akan

mendapatkan beragam kebudayaan disetiap daerah misalnya dalam tradisi ziarah pada

makam tokoh-tokoh agama. Keberagaman yang kita lihat diberbagai daerah ini yang

menjadi ciri khas budaya tersendiri dan akan nampak bagaimana kekayaan Indonesia

akan kebudayaan. Budaya di Indonesia ini menjadi kebiasaan atau rutinitas

masyarakat yang dilakukan pada setiap wilayah dan komunitas masyarakat untuk

menjalankan kehidupannya setiap hari. Kehadiran tradisi atau kebiasaan masyarakat

memberikan makna akan kehidupan masyarakat dan kewajiban mereka menjalankan

tradisi dari nenek moyang mereka walapun dalam bentuk komunitas saja.

Ziarah maqam adalah salah satu hal yang tidak asing lagi ditengah-tengah

masyarakat di daerah manapun itu. Ziarah maqam banyak yang mendefinisikan

sebagai proses mengunjungi suatu maqam untuk mendoakan kerabat-kerabat yang

sudah meninggal agar diberikan keselamatan dialam kubur.

Agama islam mendefinisikan bahwa ziarah kubur adalah sebuah momentum

untuk mengingatkan kita bahwa pasti kita akan merasakan hal yang serupa dengan

orang yang sudah meninggal dan akan diletakkan di liang lahat tanpa satupun orang

yang menemani. Ziarah maqam juga memiliki tujuan untuk mendoakan saudara-

saudara kita agar selamat dari fitnah dan adzab kubur.



Masyarakat pada umumnya menjadikan ziarah maqam sebagai suatu kebiasan

atau ritual yang wajib dilakukan. Bahkan ada yang menghubungkan antara ziarah

maqam dengan sebuah mistis yang tentunya sebagian masyarakat mempercayai hal

itu, meskipun hal itu kebanyakan suatu yang tidak masuk akal.

Mengacu dari itu maka kami berinisiatif untuk meneliti kemudian dituangkan

menjadi sebuah karya tulis ilmiah tentang Praktik Ziarah pada Maqam Datok

Sulaiman di Desa Patimang, dengan tujuan agar peneliti dan pembaca bertambah

keilmuan mengenai sebuah tradisi ziarah maqam yang dimaksudkan.

B. Tinjauan Pustaka

Kebudayaan  paling tua diajukan oleh Edward Burnett Tylor dalam karyanya

berjudul Primitive Culture bahwa kebudayaan kompleks dari keseluruhan

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, adat istiadat dan setiap kemampuan lain

dan kebiasaan yang dimiliki oleh manusia sebagai anggota suatu masyarakat. Atau

seperti kata Hebding dan Glick (1992) bahwa kebudayaan dapat dilihat secara

material yang dihasilkan, kemudian digunakan manusia.

Menurut Koentjaraningrat (1980), kata “kebudayaan” berasal dari kata

Sanskerta budhayah, yaitu bentuk jamak dari budhi yang berarti “budi” atau “akal”.

Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan “hal-hal yang bersangkutan dengan

akal”. Sedangkan kata “budaya” merupakan perkembangan majemuk dari “budi

daya” yang berarti “daya dari budi” sehingga dibedakan antara “budaya” yang berarti

“daya dari budi” yang berupa cipta, rasa, dan karsa, dengan “kebudayaan” yang

berarti hasil dari cipta, rasa, dan karsa. Dalam disiplin ilmu antropologi budaya,

kebudayaan dan budaya itu sama saja. (Sulaeman, 2012 hlmn 37).  Kebudayaan

adalah seluruh cara hidup suatu masyarakat yang menifestasinya tampak di dalam

tingkah laku dan hasil dari tingkah laku yang dipelajari. (Brawijaya, 1980)

Kebudayaan dapat didefinisikan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan

manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan

menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi



tingkah lakunya. Suatu kebudayaan merupakan milik bersama anggota suatu

masyarakat atau suatu golongan sosial, yang penyebarannya kepada anggota-

anggotanya dan pewarisannya kepada generasi berikutnya dilakukan melalui proses

belajar dan dengan menggunakan simbol-simbol yang terwujud dalam bentuk yang

terucapkan maupun yang tidak (termasuk juga berbagai peralatan yang dibuat oleh

manusia). Dengan demikian, setiap anggota masyarakat mempunyai suatu

pengetahuan mengenai kebudayaannya tersebut yang dapat tidak sama dengan

anggota-anggota lainnya, disebabkan oleh pengalaman dan proses belajar yang

berbeda dan karena lingkungan-lingkungan yang mereka hadapi tidak selamanya

sama. Di dalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain

atau satu kelompok manusia dengan satu kelompok yang lain, bagaimana manusia

bertindak terhadap lingkungannya, dan bagaimana manusia bertindak terhadap alam

yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem, memiliki pola dan norma yang

sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi terhadap pelanggaran dan

penyimpangnya (Hasan, 2003;29).

Datok Sulaiman adalah seorang tokoh yang menyebarkan agama Islam pada

abad ke 17 di daerah luwu. Sebelumnya beliau bersama dengan kedua saudaranya

yakni Dato Tiro dan Dato Ribandang. Setelah itu mereka berpencar untuk

meyebarkan agama Islam. Datok Ribandang di Kerajaan Bone, Datok Tiro di daerah

Bulukmba sedangkan Datok Sulaiman sendiri di Kerajaan Luwu dan mengislamkan

Raja Luwu yakni Andi La Pattiware’

C. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (studi

lapangan) meliputi tes, wawancara, Observasi dan penelusuran dokumen. yang

dimana bertujuan untuk memahani situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dan

kelompok. Pada pelaksanannya, metode ini bersifat subjektif dimana proses

penelitian lebih diperlihatkan dan cenderung lebih fokus pada landasan teori.



Informan adalah orang-orang yang betul-betul paham dan pernah mengikuti atau

melakukan Tradisi tersebut dengan datang langsung ke tempat Makam Datuk Datok

Sulaiman

D. Pembahasan

Maqam Datok Sulaiman adalah salahsatu maqam berada di Luwu Raya yang

termasuk banyak masyarakat yang berkeinginan untuk ziarah ke maqam tersebut.

Kondisi maqam Datok Sulaiman atau biasa dikenal dengan Datok Pattimang harus

diperhatikan, karena belakangan ini maqam tersebut kurang diperhatikan, sehingga

terkesan bahwa maqam ini hanyalah maqam yang biasa pada umumnya.

Maqam Datok sulaiman banyak dikunjungi oleh masyarakat bahkan

pemerintahpun ketika hari hari raya besar seperti Menjelang puasa, Setelah Idul fitri

dan Idul Adha. Ditemani oleh seorang penjaga maqam. Juga terdapat dihari-hari biasa

sekolompok ataupun perindividu masyarakat yang pergi untuk berziarah ke maqam

Datok Sulaiman.

Salahsatu pondok Pesantren yang ada di Palopo, telah menjadi sebuah hal

yang wajib kepada seluruh Ustadz setiap pekan datang berziarah ke Maqam Datok

Sulaiman demi memperingati dan menghormati peran Datok Sulaiman dalam

mengembangkan agama Islam khususnya di Daerah Luwu.

Tradisi atau praktik ziarah maqam Datok Sulaiman tentunya memiliki

perbedaan yang menjadi sebuah keunikan tersendiri dari tradisi ini. Seperti halnya

dengan beberapa tradisi ziarah maqam di Daerah lain yang memiliki cirri khas

tersendiri. Pada maqam Datok Sulaiman tidak serta merta langsung bisa masuk

kedalam pemakaman. Tentunya memiliki alur, harus melalui penjaga (Opu Nangi

Andi Tamrin) terlebih dahulu, kemudian penjaga itulah yang akan mengarahkan dan

pembimbing kita selama proses berziarah berlangsung.

Pada umumnya masyarakat ketika ingin berkunjung atau berziarah ke

Maqam Datok Sulaiman seperti dengan berziarah ke maqam, membawa bunga, air



untuk ditaburi ke Maqam. Begitu pula masyarakat yang berkunjung kesana hanya

membawa sesuatu yang tidak lazim lagi bagi kita.

Adapun maqamnya harus ditaburi bunga, disiram air sebotol atau lebih,

tentunya memiliki filosofi masing-masing. Ditaburi bunga, agar maqamnya terlihat

indah dan menawan, adapun mengapa harus disiram air, agar penghuni maqam bisa

minum dan tanah maqamnya itu tidak terlalu keras. Hal ini juga yang menjadi tradisi

ziarah kubur pada umumnya.



Tradisi Ma’paccing pada Masyarakat Soppeng (Kajian Budaya Islam)

oleh :

Asriyanto Eko Saputra

Abstrak :

Karya tulis ni tentang studi budaya, pokok permasalahanya adalah
tradisi mapaccing pada masyarakat Soppeng dalam kajian budaya
Islam, tradisi ini merupakan tradisi yang sakral di dalam adat
istiadat orang - orang bugis khususnya pada masyarakat soppeng
dan Tradisi mapaccing digelar pada saat pernikahan, tradisi
mapaccing hanya dilakukan oleh kedua mempelai dan yang dapat
melakukan penabuhan daun paccing ialah orang - orang yang
dianggap mempunyai pengaruh dalam masyarakat bahkan dilihat
pula strata sosialnya dan sebaiknya pula orang - orang sudah
berkeluarga yang memiliki rasa keharmonisan dan bahagia di
dalam rumah tangganya.

Kata kunci : Budaya, Tradisi, Identitas

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang memliki berbagai macam budaya dan

merupakan rumpun budaya. Wilayah Indonesia yang luasnya terdiri dari 17.504

pulau, dan  sensus BPN  mengatakan bahwa Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa.



Indonsia juga merupakan negara yang kaya akan budayanya. Dalam hal sehari – hari

manusia memiliki keterkaitan dengan kebudayaan. Tradisi di Indonesia bermacam –

macam dan memiliki berbagai keunikan tersendiri. Tradisi adalah segala kebiasaan

yang dilakukan orang – orang terdahulu dan diikuti oleh keturunannya dan kebiasaan

itu memiliki arti dan nilai dalam kehidupannya. Apalagi Budaya merupakan hasil

buah pikiran manusia yang senantiasa dilandasi perasaan yang terkadang merasakan

hal yang dinamis. Maka budaya terkadang cenderung memilki hal yang mistik atau

ghaib. Bahkan juga tradisi memilki arti atau makna tersendiri yang berupa

kebahagiaan dan memiliki filosofi. Manusia memilki naluri (gharizah) yang

mengedepankan keinginan manusia secara fitrah, sehingga manusia berkeinginan

membuat sebuah komunitas atau kelompok yang bersifat kompleks untuk

menjalankan keinginannya. Maka keinginan itu harus terwujud melalui pemikiran

yang dapat mengantarkannya pada sebuah kehidupan yang bersifat kompleks dan

dapat mengatur manusia sehingga memiliki hubungan antar sesamanya. Maka

manusia dengan daya pikirnya dan dilengkapi dengan perasaan mampu membuat

aturan atau tradisi. Tradisi inilah merupakan buah pemikiran manusia dan dilakukan

secara turun temurun. Dan tradisi ini juga merupakan sebuah perangkat aturan yang

dilakukan manusia dalam melengkapi segala kegiatan yang berkaitan dengan

kehidupan. Maka manusia tidak akan terlepas dengan namanya tradisi kecuali terjadi

pembaharuan terhadap pola pikirnya dan realitas. Karena realitas dapat mengubah

pola pikir manusia melalui interaksi dan pergaulan

Bahkan tradisi dapat hilang, ketika tradisi tersebut bertentangan keyakinan.

Kecuali manusia meyakini tradisi itu memiliki kemaslahatan sehingga mereka tidak

akan melepasnnya dan dipandang sebagai hal yang melekat dari pada identitasnya.

Jadi tradisi merupakan identitas dan ciri khas bagi pemiliknya.

2. Tradisi Mapaccing

Salah satu tradisi dari Sulawesi Selatan ialah mapacci, mapaccidilakukan ketika

akan  dilakukan acara pernikahan. Proses ini harus dilewati kedua mempelai,



biasanya ketika akan diselenggarakan acara pernikahan lebih awal dulu masyarakat

bugis khususnya di Soppeng , mereka mengabarkan kepada tetangga dan keluarganya

tentang  di adakannya acara pernikahan. Di  masyarakat Soppeng memandang tradisi

suatu yang sangat sakral sehingga dilakukanlah mapacci sebelum melakukan akad

pernikahan. Mapacci dilakukan kedua mempelai dan ini merupakan suatu simbol

yang tidak boleh ditinggalkan bahkan mapacci memiliki arti kebersihan. Mapacci

dilakukan oleh kedua mempelai ini bagian dari tradisi masyarakat bugis di Soppeng,

walaupun salah satu dari kedua mempelai status dari suku lain tetap dilakukan

mapacci kepadanya. Mapacci dilakukan dengan memakai daun pisang, daun pacci,

dan daun nangka.

Mapacci telah dilakukan secara turun temurun sebagai tradisi yang sakral dan

dilaksanakan bagi setiap kedua mempelai. Mapacci disimbolkan sebagai pensucian

diri sebelum bersanding di pelaminan, prosesi ini dilakukan menjelang akad nikah

atau ijab kabul, yang disebut malam mapacci, dan di sebut juga tudang penni. Daun

diletakkan pada dua tangan mempelai dan yang meletakkannya adalah tamu – tamu

yang datang. Dan yang melakukan peletakan pertama ialah kedua orang tua,

selanjutnya di ikuti oleh keluarga dan kerabat. Bahkan orang - orang yang

meletakkan pacci itu adalah orang – orang yang memiliki kedudukan sosial di tengah

masyarakat, dan diutamakan orang – orang yang kehidupan rumah tangganya yang

bahagia dan harmonis agar kedua mempelai nanti dapat hidup seperti mereka.

Mapacci diartikan sebuah pembersihan diri, makanya di dalam Islam menganjurkan

setiap umatnya membersihkan diri segala keburukan dan senantiasa meminta ampun

kepada Allah Swt, dan juga selalu menjaga kesucian diri dengan berwudhu, inilah

pembersihan diri dari segala kotoran yang melekat pada setiap hati insan. Masyarakat

Soppeng sangat memegang erat tradisi ini. Bahkan dalam tradisi mapaccing tidak ada

unsur bertentangan dengan Islam, sebab mapaccing itu sendiri memliki makna yang

terkandung bagi masyarakat bugis soppeng. Masyarakat Soppeng dalam pernikahan

sangat menjaga tradisi ini sebagai identitas selaku pemegang budaya. Apalagi orang

tersebut strata sosial yang tinggi ditengah masyarakat, mereka tidak ingin melewatkan



tradisi mapaccing. Tradisi ini tidak bertentangan dengan Islam sebab maksud

mapacci itu sendiri ialah membersihkan diri sebelum melakukan akad nikah, apabila

pernikahan dilakukan secara Islam, maka salah satu pihak mempelai melakukannya

dengan cara sendiri dan dirumahnya bagitupun di acara akad nikah wajib dipisah

antara laki –laki dan perempuan agar tidak terjadi ikhtilath yang akan merusak ibadah

pernikahan.

Ta’rif pernikahan ialah akad menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan

kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki- laki dan seorang perempuan

yang bukan mahram. Dalam firman Allah Swt :

“ Maka nikahlah wanita – wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat.

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahlah) seorang

saja.”(An - Nisa : 3)

Nikahlah adalah salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau

masyarakat yang sempurna, faedah dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan

memlihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang

perempuan, apabila ia sudah menikah maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib

ditanggung suaminya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab

kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menuruti sifat kebinatangan dengan

sifat itu akan timbul bencana, dan permusuhan dan sampai menimbulkan

pembunuhan. Maka dari itu setiap umat Islam diwajibkan menikah jika telah mampu

melakukannya dengan tanggung jawab setelah mereka menikah. Ketika melihat

generasi muda sekarang yang menghabiskan diri mereka berkecimpung dalam

pergaulan bebas, dapat dilihat bahwasanya yang mereka lakukan itu ialah salah sifat

kebinatangan, pemuda yang melakukan pergaulan bebas menyidap pemikiran sekuler

yang dapat merusak akal dan fitrah mereka sebagai manusia. Di tengah masyarakat

perkotaan, generasi muda dengan mudah menyidap pemikiran sekulerisme akibat dari

teknologi dan begitupun negara yang memisahkan antara Islam dan kekuasaan.

Sehingga pemuda terpengaruh pemikiran sekuler dari barat, begitupun di masyarakat

pedesaan yang lingkungannya masih sangat asri atau bisa dikatakan tidak terpengaruh



pergaulan negatif, itupun terpengaruh pemikiran sekulerisme ditengah masyarakat

bukan pemuda saja melainkan orang tua.

Begitupun masyarakat Soppeng yang terkenal dengan budaya bugisnya, perlahan

mulai tergerus akibat dari pengaruh sekulerisme. Dalam masyarakat Soppeng terkenal

dengan perhatiannya, apabila ada anak perempuan yang masih gadis dan perawan itu

dijaga bahkan tidak boleh disentuh oleh orang asing selain kedua orang tuanya, dan di

sebut dalam bahasa bugis “ye cang’I messu bola’e “ yang artinya dilarang keluar

rumah (diperhatikan) dan “runtu’ ko bala’ loppo artinya mendapat musibah.

Adapun pernikahan ideal dari masyarakat bugis Soppeng ialah pernikahan yang

dilakukan berbagai faktor yaitu, agama, adat istiadat dan keluarga. Adapun

pernikahan yang didasarkan kekeluargaan, dimana pernikahan ini dapat mempererat

hubungan kekerabatan dan keluarga dan ini mendapat jodoh di lingkungan

keluarganya. Bahkan adapula pernikahan yang didasarkan hubungan pendidikan dan

ekonomi, ini semata – mata menaikkan derajatnya ditengah masyarakat. Oleh karena

itu pernikahan ideal dalam masyarakat bugis ada yang disebut sialamassapposiseng,

siala massappo kedua, dan sialamassappoketellu. yang pertama ‘siala

massapposiseng ialah nikah antar sepupu satukali, penikahan ini juga disebut

Assialang Marola. Pernikahan ini terjadi sejak zaman dahulu terutama dari golongan

bangSawan dan masih sering terjadi sampai sekarang. Pernikahan yang demikian

bertujuan agar harta kekayaan dam sistem kekeberatan tidak jatuh ketangan orang

lann

Dan adapula ‘Siala Massappokedua adalah nikah antar sepupu dua kali,

pernikahan ini biasa disebut dengan assiparenn yaitu kekembali ke kerabat. Siala

Massoppoketellu ialah pernikahan antara sepupu tiga kali. Pernikahan  disebut juga

pernikahan ri’ripasiwesengngi atau ri padeppe mabelae artinya menghubungkan

kembali yang jauh.  Sistem pernikahan endogami disebut pernikahan silang simketris

baik dari pihak laki – laki atau pihak ibu, yang masih ada hubungan keluarga dan

kerabat dekat. Dalam masyarakat bugis pernikahan seperti sering terjadi dan

pernikahan ini dianggap ideal. Walaupun terkadang dilaksanakan namun jumlahnya



hanya sedikit. dikarenakan pernikahan seperti ini dianggap rumit. Seiring perubahan

pola pikir masyarakat. Namun pernikahan endogami pula mulai bergeser seiring

diterimanya pernikahan antar suku.

Pada zaman dahulu, pembentukan acara panitia pernikahan belum dikanal tetapi

tudang penni biasa dilakukan masyarakat tiga malam berturut–turut dan bahkan bisa

satu malam bermusyawarah, mengenai kelengkapan pesta, seperti pakaian, dayang –

dayang, seserahan, termasuk penjemput dan tempat duduk tamu. Setelah acara tudang

penni dilanjutkan dengan upaacara mapacci. Upacara mapacci dilaksanakan selama

tiga malam berturut–turut dalam rumah. Akan tetapi pada umumnya sekarang

dilakukan satu malam saja sebelum merayakan pesta pernikahan. Maksudnya sebagai

arti simbolik untuk membersihkan diri dari segala  sesuatu yang dapat menghambat

acara pernikahan. Makna dalam setiap rangkaian upacara mapacci ini mengandung

simbol–simbol atau maksud baik dengan tujuan suci untuk kebahagiaan dan

kesejahteraan calon mempelai di kemudian hari.

Upacara mapacci adalah salah satu upacara adat Bugis yang dalam

pelaksanaannya menggunakan daun pacar (Lawsania alba), atau Pacci. Sebelum

dilakukan mapacci biasanya terlebih dahulu dilaksanakan kegiatan mapanre temme,

dan barazanji . Daun pacci dikatakan paccing yang maknanya adalah kebersihan dan

kesucian. Dengan demikian pelaksanaan mapacci mengandung makna akan

kebersihan raga dan kesucian jiwa. Dalam pelaksanaan mapacci perlengkapan yang

diperlukan yang kesemuanya mengandung arti atau simbol seperti, sebuah bantal atau

alas kepala yang diletakkan di depan calon pengantin, yang memiliki makna

penghormatan atau martabat, kemuliaan dalam bahasa bugis yang arti mappakalebbi .

Sarung sutera 7 lembar yang tersusun di atas bantal yang mengandung arti harga diri.

Di atas bantal diletakkan pucuk daun pisang yang melambangkan kehidupan

berkesinambungan dan lestari. Di atas pucuk daun pisang diletakkan pula daun

nangka sebanyak 7 atau 9 lembar sebagai permakna menasa atau harapan. Sebuah

piring yang berisi wenno yaitu beras yang di sangrai hingga mengembang sebagai

simbol berkembang dengan baik sesuai dengan arti bahasa Bugisnya (mpeno rialei).



Pelleng, patti atau lilin yang bermakna sebagai suluh penerang, juga diartikan sebagai

simbol kehidupan lebah yang senantiasa rukun dan tidak saling mengganggu.

Daun pacar atau pacci sebagai simbol dari kebersihan dan kesucian. Penggunaan

pacci ini menandakan bahwa calon mempelai telah bersih dan suci hatinya untuk

menempuh akad nikah keesokan harinya dan kehidupan selanjtunya sebagai sepasang

suami istri hingga ajal menjemput. Daun pacar atau pacci yang telah dihaluskan ini

disimpan dalam wadah bekkeng sebagai pemaknaan dari kesatuan jiwa atau

kerukunan dalam kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat.



Tradisi Angngaru di Gowa

Oleh:
Sardan Nur

ABSTRAK
Penelitian ini adalah studi tentang sebuah tradisi kebudayaan, yakni
tradisi angngaru masyarakat kab. Gowa, yang memeliti
permasalahan yaitu: bagimana asal mula tradisi angngaru di kab.
Gowa, bagimana penerapan tradisi angngaru dalam masyarakat kab.
Gowa,  serta nilai nilai yang terkandung dalam penerapan budaya
lokal dalam tata cara pelaksanaan angngaru di kab. Gowa. Penelitian
ini menggunakan metodologi penelitian dengan jenis penelitian
kualitatif deskriptif dan memggunakan pendekatan historis,
kemudian penulisan penelotian ini dimulai dengan mengadakan
observasi, interview dan dokumentasi, kemidian data yang terkumpul
dikritik sumber melalui dia metode yaitu kritik ekstern dan kritik
intern, di interpretasi atau pengolahan dan analisis data menggunakan
metode yaitu analisis. Hasil penelitian yang didapatkan dari Tradisi
angngaru (bersumpah ) yang merupakan peninggalan kerajaan
gowa, yaitu tradisi angngaru ( sumpah ) dilakukan seorang abdi raja
kepada rajanya sebagai bentuk kesungguhan dalam pengabdian
seorang hamba mdalam menjaga kerajaannya.



A. PEMBAHASAN

1. Tradisiangngaru dalam masyarakat Kab.Gowa

Aru (sumpah) atau angngaru (bersumpah) adalah ikrar yang diucapkan orang-

orang Gowa dulu. Biasanya diucapkan oleh abdi raja kepada rajanya, atau sebaliknya,

oleh raja kepada rakyatnya. Aru dipercayai mengandung nilai magis dan religius.

Makanya, Aru harus diungkapkan dengan sungguh-sungguh dan harus dilaksanakan

pula dengan sungguh-sungguh.

Angngaru suatu ungkapan kata yang puitus dan mengandung nilai sastera

yang diucapkan dalam bahasa Makassar. kalimat sumpah setia penuh keberanian ini

diucapka dengan lantang oleh salah seorang tubarani (pemberani) atau wakil salah

seorang gallarang di hadapan raja. Susunan kalimat ringkas namun mengandung

makna loyalitas masyarakat terhadap raja yangdiwakili oleh tubaraninya (pembawa

aru itu) Orang yang terpilih menyampaikan aru pada umumnya mempunyai vocal

yang lantang dengan wajah yang seram dan berani menentang wajah sang raja.

Pada saat tampil di hadapan Sombayya (Raja/Pemerintah), tubarani yang

akan angngaru mengambil posisi berlutut dengan posisi badan tegap, tangan kanan

memegang badik yang terhunus, dan wajah yang menatap ke arah depan dengan

penuh kemantapan dan keyakinan hati, sebagai tanda atas kesetiaan kepada Sombayy

(raja).

Pada jaman dahulu, angngaru dilakukan sebelum prajurit berangkat ke

medan perang. Para prajurit terlebih dahulu harus mengucapkan sumpah aru (sumpah

setia) di depan sombayya( raja). Prajurit bersumpah untuk mempertahankan wilayah

kerajaan, membela kebenaran, dan tak akan mundur selangkah pun sebelum

mengalahkan musuh yang dihadapi.

Namun tradisi angngaru yang dulunya dilakukan sebelum menuju kemedan

perang kini mengalami pergeseran dimana tradisi ini dipelihara dan dilaksanakan

tidak lagi dalam konteks perang tetapi Pada masa sekarang, angngaru sering

digunakan dalam berbagai kegiatan, seperti upacara adat, perkawinan, pertujukan seni

maupun penyambutan tamu-tamu kehormatan.



2. Tradisi angngaru dalam budaya perkawinan

Dalam konteks sekarang, angngaru yang dulunya dilakukan sebelum menuju

kemedan perang, sekarang angngaru sering dilakukan dalam pesta perkawinan.

Angngaru dalam pesta perkawinan, biasanya dilakukan oleh masyarakat Kabupaten

Gowa yang berasal dari keturunan raja atau keturunan bangSawan. Angngaru

biasanya dilakukan dihadapan pengantin, sebagai bentuk penyambutan pengantin,

sebelum masuk rumah ataupun naik kepelaminan

3. Tradisi angngaru dalam upacara adat

Angngaru juga biasanya dilakukan dalam upacara adat, seperti accera

kalompoang, yang merupakan tradisi pencucian benda benda pusaka peninggalan

kerajaan Gowa. Tradisi accera kalompoang dilakukan setiap tahun, yang berada di

balla lompoa.

Sebelum tradisi accera kalompoang dimulai terlebi dulu dilakukan angngaru,

sebagai bentuk sambutan terhadap tamu yang berasal dari keturunan raja yang hadir

dalam upacara tersebut.

4. Angngaru dalam pertunjukan seni

Tradisi angngaru oleh masyarakat kab. Gowa, sudah dianggap sebagai

budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Biasanya dalam pementasan seni,

angngaru biasanya dipertontonkan sebagai bentuk kesenian budaya orang Gowa.

Tradisi angngaru sampai sekarang masi dipertahankan,bahkan dijadikan

sebagai bentuk kesenian. angngaru dianggap mempunyai nilai nilai pappasag atau

dalam bahasa indonesia artinya nasehat.

Dalam konteks budaya Makassar pappasang sangat dimuliakan masyarakat,

sehingga tidak boleh dianggap hanya sebagai ungkapan manis tanpa makna belaka. Ia

harus dipertaruhkan dan dipertahankan karena isinya menyangkut keharusan dan

pantangan. Itulah sebabnya orang yang selalu memegang teguh pappasang dan

mengaplikasikannya dalam kehidupan akan selalu disegani.



5. Syair angngaru

Biimillahi Rahmani Rahim Atta…karaeng (sungguh…karaeng) Tabe’

kipammoporang mama’ (maafkan aku) Ridallekang labbiritta (diharibaanmu yang

mulia) Risa’ri karatuanta (di sisi kebesaranmu) Riempoang matinggita (di tahtamu

yang agung) Inakkemi anne karaeng (akulah karaeng) Lambara tatassallanna Gowa

(satria dari tanah Gowa) Nakareppekangi sallang karaeng (akan memecahkan kelak)

Pangngulu ri barugayya (hulu keris di arena) Nakatepokangi sallang karaeng (akan

mematahkan kelak) Pasorang attangnga parang (gagang tombak di tengah

gelanggang) Inai-naimo sallang karaeng (barang siapa jua) Tamappatojengi tojenga

(yang ‘tak membenarkan kebenaran) Tamappiadaki adaka (yang menantang adat

budaya) Kusalagai siri’na (kuhancurkan tempatnya berpijak) Kuisara parallakkenna

(kululuhkan ruang geraknya) Berangja kunipatebba (aku ibarat parang yang

dihantamkan) Pangkulu kunisoeyang (kapak yang diayungkan) Ikau anging karaeng

(engkau ibarat angin karaeng) Naikambe lekok kayu (aku ibarat daun kayu) Mirikko

anging (berhembuslah angin) Namarunang lekok kayu (ku rela gugur bersamamu)

Iya sani madidiyaji nurunang (hanya yang kuning gugurkan) Ikau je’ne karaeng

(engkau ibarat air karaeng) Naikambe matang mamayu (aku ibarat batang kayu)

Solongko je’ne (mengalirlah air) Namamayu batang kayu (ku rela hanyut

bersamamu) Iya sani sompo bonangpi kianyu (di air pasang kami hanyut) Ikau

jarung karaeng (engkau ibarat jarum karaeng) Naikambe bannang panjai (aku ibarat

benang jahit) Ta’leko jarung (menembuslah jarum) Namminawang bannang panjai

(aku akan ikut bekas jejakmu) Iya sani lambusuppi nakontu tojeng (hanya mengikuti

kebenaran) Makkanamamaki mae karaeng (bersabdalah karaeng) Naikambe

mappajari (aku akan berbuat) Mannyabbu mamaki mae karaeng (bertitahlah

karaeng) Naikambe mappa’rupa (aku akan berbakti) Punna sallang takammayya

(bila nanti janji tidak kutepati) Aruku ri dallekanta (sebagaimana ikrarku di

depanmu) Pangkai jerakku (pasak pusaraku) Tinra bate onjokku (coret namaku

dalam sejarah) Pauwang ana’ ri boko (sampaikan pada generasi mendatang) Pasang

ana’ tanjari (pesankan pada anak-cucu) Tumakkanayya karaeng (apabila hanya



mampu berikrar karaeng) Natanarupai janjinna (tapi tidak mampu membuktikan

ikrarnya) Sikammajinne aruku ri dallekanta (demikian ikrarku dihadapanmu) Dasi

nadasi nana tarima pa’ngaruku (semoga Tuhan mengabulkannya)

tradisi angngaru merupakan suatu ajaran atau nasihat yang sejak turun-

temurun diajarkan sesuai dengan pappasang. Pappasang adalah bahasa Makassar

yang maknanya sama dengan kata nasihat atau wasiat.

Dalam konteks budaya Makassar angngaru adalah pappasang yang sangat

dimuliakan masyarakat, sehingga tidak boleh dianggap hanya sebagai ungkapan

manis tanpa makna belaka. Ia harus dipertaruhkan dan dipertahankan karena isinya

menyangkut keharusan dan pantangan. Itulah sebabnya orang yang selalu memegang

teguh pappasang dan mengaplikasikannya dalam kehidupan akan selalu disegani.

6. Makna kultural dalam tradisi angngaru

Makna berdasarkan gerakan Makna berdasarkan gerakan berarti makna yang

diperoleh dari setiap gerakan yang terdapat dalam prosesi angngaru.

1. Menghunus badik (mencabut badik) , badik merupakan alat yang digunakan

dalam tradisi angngaru, badik tersebut melambangkan kelaki-lakian yang

bermakna semangat menegakkan kebenaran.

2. Hentakan kaki

Pada saat gerakan dilakukan biasanya di dahului dengan menghentakan

kaki ketanah, dari pengamatan peneliti tidak serta merta dilakukan dengan

begitu saja melainkan memiliki maksud tertentu,yaitu Hentakan kaki

merupakan ekspresi dari heroismenya itu, jadi semua makna-makna tidak

lepas dari sifat heroism.

3. Ekspresi wajah (ketegasan)

Setelah hentakan kaki yang diikuti dengan ayunan tangan,  tradisi yang

dilakukan juga menunjukan suatu ekspresi wajah yang menandakan sebuah

kemarahan lebih tepatnya adalah ketegasan,

4. Gerakan menggemggam badik (Semangat menegakkan kebenaran)

Setelah pelaku angngaru menghulus badik  terlihat pelaku angngaru



mengayunkan tangan sambil menggenggam badik yang dihunusnya.

Gerakan yang dilakukan tersebut mempunyai suatu makna sebagai

pembangkit semangat dalam menegakkan kebenaran.

Kesimpulan:

Angngaru suatu ungkapan kata yang puitus dan mengandung nilai sastera

yang diucapkan dalam bahasa Makassar. kalimat sumpah setia penuh keberanian ini

diucapka dengan lantang oleh salah seorang tubarani (pemberani) atau wakil salah

seorang gallarang di hadapan raja. Susunan kalimat ringkas namun mengandung

makna loyalitas masyarakat terhadap raja yangdiwakili oleh tubaraninya (pembawa

aru itu) Orang yang terpilih menyampaikan aru pada umumnya mempunyai vocal

yang lantang dengan wajah yang seram dan berani menentang wajah sang raja.

Namun tradisi angngaru sampai sekarang masih dilestarikan oleh massyarakat

kab. Gowa, dulunya dilakukan sebelum menuju kemedan perang kini mengalami

pergeseran dimana tradisi ini dipelihara dan dilaksanakan tidak lagi dalam konteks

perang tetapi Pada masa sekarang, angngaru sering digunakan dalam berbagai

kegiatan, seperti upacara adat, perkawinan, pertujukan seni maupun penyambutan

tamu-tamu kehormatan.





FENOMENA MALAM PERGANTIAN TAHUN DI KOTA MAKASSAR

Oleh :
Muhammad Syahrullah

ABSTRAK

Karya ini berjudul “Fenomena Malam Pergantian Tahun Di Kota
Makassar” pembahasan ini bertujuan untuk memenuhi keperluan
perkuliahan yang diperintahkan oleh dosen yang bersangkutan. Selain
itu, dapat dijadikan bahan referensi untuk pembaca mengenai hal-hal
yang menarik yang terjadi dimalam pergantian tahun di kota
Makassar. Pembaca juga dapat mengetahui hal-hal yang adat istiadat
ketika malam pergantian tahun dilalui oleh warga kota Makassar.

PENDAHULUAN

Pergantian tahun baru masehi di kota-kota besar di Indonesia biasanya

dirayakan begitu meriah, khususnya sendiri di kota Makassar. Sebagai salah satu kota

besar di Indonesia, Makassar memang ikut berpartisipasi dalam merayakan atau

memperingati pergantian tahun baru masehi, di kota Makassar, begitu banyak tempat-

tempat yang menyediakan atau memfasilitasi tergelarnya malam pergantian tahun,

banyak warga Makassar berbondong-bondong meramaikan acara tersebut.

PEMBAHASAN

Pusat keramaian warga kota Makassar berpusat di Pantai Losari, Jalan

Penghibur Makassar. Setiap tahun, pantai sepanjang 3 kilometer tersebut menjadi



tempat favorit warga Makassar untuk meramaikan malam pergantian tahun.Khusus di

Pantai Losari, tidak kurang dari 10 ribu warga Makassar memadati tempat tersebut.

Apalagi, pantai sengaja ditutup untuk pengguna kendaraan dan dikhususkan untuk

pengguna jalan kaki .Keramaian pergantian tahun juga berlansung di sejumlah tempat

hiburan malam (THM), khususnya di hotel-hotelberbintang. Sementara itu, secara

umum, kondisi Kota Makassar cukup kondusif. Meski demikian, kemacetan

mewarnai sejumlah jalan-jalan protokol di Makassar.

Selain itu, banyaknya pedagang musiman yang membanjiri jalan-jalan di kota

Makassar dengan menjual dagangannya seperti terompet, petasan, kembang api, dsb.

Ini membuat banyak pedagang yang maraih omset tinggi ketika momen pergantian

tahun baru tersebut. Banyak warga Makassar merayakan malam pergantian tahun

dengan membakar atau menyalakan petasan dan kembang api, hal ini justru sangat

bertentangan dengan budaya kita khususnya Bugis-Makassar. Hal ini disadari betul

oleh walikota Makassar, yakni Dany Pomanto, Menurut pria yang akrab disapa

Danny Pomanto ini mengatakan, petasan merupakan barang berbahaya dan dapat

merenggut nyawa manusia. Warga tidak dilarang menggunakan kembang api, namun

ada pembatasan jenis kembang api sehingga aman untuk semua orang. Kalau petasan,

saya larang keras. Kalau kembang api, kita batasi. Saya juga sudah berkoordinasi

dengan bapak Kapolrestabes Makassar untuk mengamankan situasi di lokasi

Anjungan Pantai Losari yang menjadi pusat berkumpulnya orang pada malam

pergantian tahun.”

Danny pun mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ingin merayakan

pergantian tahun di Makassar, agar melakukan kegiatan keagamaan seperti

melakukan shalat dan dzikir. Di mana, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan

menggelar dzikir bersama di Anjungan Pantai Losari. Danny juga menuturkan, jika di

Anjungan Pantai Losari tetap akan pasang panggung musik dalam rangka menyambut

detik-detik pergantian tahun dari 2018 ke 2019 pada pukul 24.00 Wita. Menurut dia,

musik tersebut bukan hanya hura-hura melainkan iringan musik saat ribuan warga

berkumpul di Anjungan Pantai Losari Kota Makassar.



Tak hanya itu, masih banyak fenomena-fenomena yang terjadi di kota

Makassar pada saat perayaan malam pergantian tahun, terutama dikalangan remaja,

penjualan kondom atau alat kontrasepsi begitu laris terjual ketika malam pergantian

tahun tersebut, dan kebanyakan pembelinya yakni dari kalangan remaja yang belum

menikah, seks bebas dikalangan remaja khusunya di kota-kota besar sudah menjadi

hal yang biasa apalagi dalam menyambut malam pergantian tahun, Anggota Komisi

D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Supratman meminta

Pemerintah Kota (Pemkot) dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan

(Disperindag) agar menertibkan penjualan alat kontrasepsi ilegal. Supratman

menegaskan, Disperindag harus menyikapi maraknya penjualan kondom secara bebas

di Kota Makassar, apalagi menjelang momen perayaan tahun baru 2018 ini.

Hal ini yang masih menjadi masalah bagi pemkot Makassar, dan harus segera

mencarikan solusinya agar remaja-remaja di kota tak terjerumus dalam seks bebas.

Generasi muda yang seharusnya menjadi harapan bangsa dimasa mendatang, akan

menjadi rusak akibat pergaulan bebas, perlu ditanamkan kepada mereka nilai-nilai

norma di dalam diri mereka agar mereka sadar dan malu akan perilaku yang sering

mereka lakukan dan dapat merusak masa depan mereka sendiri

Begitu banyak fenoma-fenoma yang terjadi di kota Makassar ketika malam

pergantian tahun, kebanyakan warga Makassar ikut-ikutan budaya barat yang

merayakan malam pergantian tahun di negara mereka masing-masing. Hal ini yang

mulai ditiru oleh orang-orang yang tinggal di perkotaan-perkotaan besar, khusunya

Makassar. Warga Makassar banyak tak sadar bahwasanya apa yang mereka lakukan,

sangat jauh dari ada istiadat mereka yang menjunjung tinggi siri’na pacce .

Tak hanya itu, masuh banyak kebiasaan-kebiasaan yang seri ng dilakukan

oleh warga kota Makassar yang jauh dari noma dan adat istiadat ketika malam

pergantian tahun, salahsatunya yakni, melakukan tiup terompet, meniuo terompet

sendiri merupakan budaya khas orang Yahudi ketika menyambut hari-hari besar atau

dianggap penting oleh mereka.



Warga Makassar tidak hanya menjual petasan ketika menjelang pergantian

tahun baru masehi, mereka juga menjajakan terompet yang mereka buat sendiri dan

beli dari pemasok. Mereka menyadari banyak keuntungan yang bisa diraup ketika

menjelang malam pergantian tahun. Riuk pikuk perkotaan ketika malam pergantian

tahun semakin meriah dengan adanya bunyi terompet ini, anak-anak seolah-olah

menemukan kebahagiaannya ketika terompet yang ditiupnya mengeluarkan suara

yang paling bising diantara terompet-terompet lainnya.

Fenomena lainnya yang muncul ketika malam pergantian tahun yakni, hampir

seluruh kamar hotel kelas melati dan wisma-wisma telah dipesan oleh pasangan

muda-mudi, mereka melakukan hal-hal yang terlarang oleh agama dan adat, demi

sebuah trend yang entah dari mana asalnya, mereka beranggapan, tidak lengkap

rasanya melewati malam pergantian tahun jika tidak bersama pasangan. Maka dari

itu, pihak kepolisian sering melakukan operasi razia penyakit masyarakat atau

“PEKAT” dan banyak ditemukan pasangan muda-mudi yang sedang berudaan di

dalam kamar bersama pasangannya tanpa terikat status pernikahan. Banyak juga

ditemukan pasangan yang sudah memiliki suami atau istri. Hal-hal ini memang sulit

untuk dihilangkan di daerah-daerah perkotaan khususnya kota Makassar.



GAUKANG TU BAJENG
(STUDI BUDAYA LOKAL DAN RELEVANSINYA DENGAN TRADISI

ISLAM)

Oleh:
Yuli Dilianti

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang gaukang tu Bajeng.Sebuah
upacara untuk memperingati hari kemerdekaan yang jatuh
pada tanggal 14 Agustus 1945 yang dirangkaikan dengan
tradisi memperlihatkan benda-benda pusaka milik kerajaan
Bajeng.Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi kegiatan
yang dilakukan selama prosesi gaukangdan bagaimana
relevansinya dengan Islam. Proses pengumpulan data ini
dilakukan di Bajeng, dimana tempat ini berada di Kabupaten
Gowa. Dari hasil observasi di lapangan diperoleh bahwa
gaukang tu Bajeng adalah pesta besar masyarakat Bajeng
untuk memperingati hari kemerdekaan yang jatuh pada
tanggal 14 Agustus 1945.Upacara ini dirangkaikan dengan
memperlihatkan benda-benda pusaka milik kerajaan
Bajeng.Kajian tentang ketiga tema tersebut sangat berguna
untuk menambah wawasan mengenai kebudayaan lokal di
Gowa.

Kata Kunci: Gaukang Tu Bajeng, Budaya Lokal, Tradisi Islam



A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang  kaya akan tradisi. Setiap pelosok wilayah yang

ada di Indonesia memiliki tradisi yang berbeda-beda, yang kemudian dikenal dengan

tradisi lokal.

Di Sulawesi Selatan, tradisi lokal yang berkembang sangatlah melekat dalam

diri masyarakat. Bahkan tak jarang tradisi yang ada dianggap sebagai suatu hal yang

disakralkan yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakatnya. Seperti halnya,

di Bajeng, salah satu wilayah yang terletak di Kabupaten Gowa.

Masyarakat Bajeng memiliki sebuah tradisi unik yang dinamakan Gaukang Tu

Bajeng, di mana tradisi ini telah dilakukan dari sejak lama namun setelah

kemerdekaan, upacara ini dirangkaikan dengan upacara kemerdekaan masyarakat

Bajeng. Bagi masyarakat Bajeng upacara adat gaukang sangatlah penting dan

mengandung nilai-nilai kesakralan.Mereka mengklaim bahwa sebelum Indonesia

resmi merdeka pada 17 Agustus 1945, mereka lebih dulu telah merdeka.Tepatnya

pada 14 Agustus 1945.Tentunya hal ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi

mereka.

Berdasarkan hal diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji secara

mendalam serta merekonstruksikan prosesi dari gaukang itu sendiri. Hal ini juga tidak

lepas dari minimnya sumber dan kajian sejarah yang membahas tentang upacara yang

ada di Bajeng ini. Penulis berharap dengan adanya tulisan ini mampu memberi

sumbangsih dalam bidang ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi pembaca

terkhusus bagi penulis sendiri.

B. Pembahasan

Sejarah Gaukang Tubajeng

Gaukang tu Bajeng adalah pesta besar yang dilakukan oleh orang Bajeng.

Upacara ini dilaksanakan untuk memperingati hari kemerdekaan bangsa

Indonesia. Hal yang menarik dari upacara ini ialah, jika seluruh bangsa Indonesia

menyatakan bahwa Indonesia resmi merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.



Masyarakat Bajeng menganggap bahwa Bajeng sudah lebih dulu merdeka 3 hari

sebelumnya, yakni pada tanggal 14 Agustus 1945.

Hal ini berawal ketika seorang Perwira Jepang bernama Fukhusima datang ke

Balla Lompoa Limbung Bajeng pada tanggal 10 Agustus 1945, Ia ingin melihat

benda-benda bersejarah peninggalan nenek moyang Tubajeng. Namun benda-

benda pusaka tersebut hanya dapat dilihat apabila dihadiri dan disaksikan oleh

Batang Banoa Appaka beserta pemuka masyarakat Tubajeng, dan pada tanggal

11 Agustus 1945 dihadirkanlah empat Batang Banoa tersebut beserta pemuka

masyarakat Bajeng. Ke empat Batang Banoa tersebut adalah: Batang Banoa

Limbung (Mattulolo Dg. Rurung), Batang Banoa Mataallo (Nuhun Dg. Bani),

Batang Banoa Ballo (Neko’ Dg. Ngago), dan Batang Banoa Pammase (Pake’

Dg. Suang).

Setelah melihat benda-benda pusaka tersebut, Fukushima lalu bercerita bahwa

Jepang sekarang sudah kalah akibat pemboman  kota Hiroshima dan Nagasaki

dan sudah saatnya bagi Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajah atau

Imperialisme Belanda akan kembali memerintah Indonesia.

Tentata Jepang akan segera meninggalkan Indonesia dan Imperialisme

Belanda akan kembali memerintah Indonesia. Jika kita tidak melakukan

perlawanan. Menurut Fukhusima inilah kesempatan yang paling baik untuk

melepaskan diri dari penjajahan Belanda, (Anonim, 2019)

Setelah keempat Batang Banoa beserta para pemuka masyarakat Bajeng

melekaukan perundingan dan berbagai pertimbangan, akhirnya disepakati bahwa

Gaukang Tubajeng akan diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 1945 didepan

keluarga besar Tubajeng dan dilaksanakan sesuai dengan amanat dan pesan

nenek moyang.

Gaukang Tubajeng adalah suatu upacara yang sangat sakral bagi masyarakat

Bajeng. Upacara ini diawali dengan menampilkan benda-benda pusaka milik

kerajaan Bajeng yang telah dipelihara secara turun temurun, yang kemudia

menjadi sebab dari diproklamirkannya kemerdekaan atas penjajah di Kerajaan



Bajeng. Upacara ini kemudian berlangsung secara turun temurun hingga

sekarang ini.

Prosesi Gaukang Tubajeng

Setelah Batang Banoa Appaka beserta para pemuka masyarakat Bajeng

melakukan perbincangan akhirnya disepakatilah bahwa Gaukang Tubajeng

akan diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita ini tersebar secara

cepat dan luas dalam waktu dua hari. Upacara kemerdekaan yang digelar oleh

masyarakat Tubajeng berbeda dengan upacara kemerdekaan lainnya. Mereka

melaksanakan upacara kemerdekaan mereka dengan mengikuti amanat dan

pesan dari nenek moyang mereka secara turun temurun, upacara ini sebelumnya

tidak pernah dilihat oleh siapapun.

“Dengan Khidmat dibukalah kotak yang berisi:

“sebuah bendera yang berwarna merah dengan ornament warna

putih, menurut pesan orang orang tua bendera ini adalah bendera

kerajaan Bajeng bernama JOLE-JOLEA dan sebuah bendera

berwarna merah polos segiempat panjang adalah bendera perang.

Bila keduanya dikibarkan bersamaan maka berarti bahwa Bajeng

dalam keadaan darurat atau siap perang.”

Dengan suatu upacara di depan Batang Banoa Appaka dan para pemuka

masyarakat Bajeng  yang memenuhi halaman Balla Lompoa Limbung, kedua

bendera itu di Sussuru dan dikibarkan pada satu tiang bambu, berdampingan

denga merah putih.”(Anonim, 2019)

Prosesi Gaukang Tu Bajeng dihadiri oleh para anggota kerajaan dari

berbagai kerajaan tetangga dan para pemuka masyarakat Bajeng.Mereka

menghadiri acara tersebut dengan mengenakan pakaian adat tadisional.

Begitupun para pelaksana upacara ini semuanya mengenakan pakaian adat

tubarani bagi pria dan baju Bodo bagi wanita.

Prosesi ini diawali dengan penurunan benda pusaka yang telah

disimpan diatas loteng dari Balla Lompoa Limbung.Benda-benda tersebut



tersimpan dalam sebuah peti dan hanya dapat diturunkan oleh orang-orang

khusus yang disebut paerang yang memang ditunjuk langsung berdaskan

keturunan dari kerajaan Bajeng.Prosesi penurunan ini diiringi dengan

gandrang (tabuhan gendang khas Bajeng) beserta empat Batang Banoa

menuju Baruga yang ada disamping Balla Lompoa.

Upacara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sejarah singkat

pembukaan Gaukang Tubajeng. Setelah itu barulah pengibaran bendera

kerajaan yang dinamakan bendera Jole-Jolea.

Berbeda dengan pengibaran bendera merah putih,pengibaran bendera

Jole-Jolea dan bendera perang dikibarkan dengan adat masyarakat Bajeng

dengan cara Asussuru’ yaitu kegiatan memasukkan bendera kerajaan dan

bendera perang kedalam bambu khusus yang bernama bulo banoa, bendera

kemudian dikibarkan berdampingan disebatang bambu yang dibawa oleh lima

orang pria dengan pakaian tubarani (pakaian adat Bajeng) yang disebut

Pasussuru, dengan diiringi tabuhan gendang selama prosesinya. Bulo banoa

kemudian dimasukkan ke dalam sebuah lubang berdekatan dengan tiang

bendera merah putih. Bendera kerajaan itu diibaratkan sebagai Raja dan

tiangnya disamakan dengan tandu Raja. Dengan hal tersebut, maka bendera

tidak diperbolehkan menyentuh tanah. Hal itu terbukti ketika bendera hendak

dikibarkan, tiang bendera harus tetap tegak dan tidak boleh menyentuh tanah

sampai bendera terkibarkan.

Setelah bendera terkibarkan, kelima tubarani kemudian berdiri

dibelakang bendera untuk menjaga bendera. Prosesi kemudian dilanjutkan

oleh seorang tubarani yang berdiri didepan bendera dengan mengucapkan

sumpah setia atau yang biasa dikenal dengan AruatauAngngaruoleh

masyarakat Bugis Makassar.

Setelah pengibaran bendera kerajaan, barulah bendera merah putih

dikibarkan. Upacara ini dilakukan oleh purna paskibraka dengan mengenakan

pakaian lengkap layaknya upacara 17 Agustus. Setelah kedua bendera



dikibarkan (bendera kerajaan dan bendera merah putih) upacara kemudian

dilanjutkan dengan pembacaan doa dan berbagai kegiatan lainnya, seperti

menampilkan tari-tarian dan atraksi Manca’.

Hal yang menonjol dari prosesi Gaukang Tubajeng ini adalah ketika

bendera kerajaan itu sendiri dikibarkan. Unsur kesakralan bendera dan

upacara tersebut sangat tampak dengan jelas. Saat prosesi pengibaran

berlangsung, seketika penulis dapat merasakan bagaimana suasana dan prosesi

pengibaran yang terjadi pertama kali, tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1945

lalu.

Relevansi Islam terhadap Gaukang Tu Bajeng

Sesuai dengan teori Islamisasi di Sulawesi Selatan, Islam resmi

diterima oleh kerajaan Gowa Tallo pada tahun 1605. Hal ini sesuaidengan

lontara Bilang, bahwa tanggal resmi penerimaan Islam ialah pada malam

Jum’at 22 September 1605, atau 9 Jumadil awal 1013. Penerimaan Islam

dilakukan oleh raja Gowa yang mendapat gelar Sultan Alauddin dan

Mangkubuminya Sultan Awwalul Islam.

Dengan Islamnya Raja Gowa dan Tallo, agama baru ini kemudian

ditetapkan sebagai agama resmi kerajaan. Dengan begitu, seluruh daerah yang

berada di bawah kekuasaan kerajaan Gowa Tallo juga harus memeluk agama

Islam. Termasuk diantaranya kerajaan Bajeng yang pada masa itu berada di

bawah kekuasaan kerajaan Gowa Tallo.

Selang waktu tiga abad, sudah dipastikan bahwa pada tahun 1945,

yaitu ketika kerajaan Bajeng menyatakan kemerdekaannya atas penjajah maka

pengaruh Islam sudah sangat melekat dalam diri masyarakat Bajeng. Hal ini

sejalan dengan teori Syamzan Syukur, dalam teori Konvergensinya, Syukur

(2014:83).

Konvergensi yang dimaksud di sini adalah menuju satu titik

pertemuan. Dengan demikian yang dimaksud dengan teori konvegensi adalah



memadukan ajaran Islam dengan budaya-budaya lokal yang mmiliki

persamaan, sehingga hanya dengan pendekatan adaptasi, Islam diterima secara

damai (penetration pacifique) dan dalam waktu yang relatif singkat, Syukur

(2014:83).Hal ini terbukti dengan tetap eksisnya agama Islam di Bajeng.

Sebagai contoh relevansi Islam terhadap budaya lokal Bajeng, dapat

dilihat sebelum upacara dilakukan. Sebelum Paerang ini mengambil benda-

benda suci yang disimpan dalam sebuah kotak Gaukang, mereka mengambil

air wudhu terlebih dahulu. Bukan hanya Paerang akan tetapi semua

penyelenggara dalam kegiatan upacara Gaukang ini melakukan hal tersebut

untuk menghormati dan menjaga kesucian dari benda-benda Gaukang

(Kusuma Ningrum, 2018).

Dengan menganggap benda pusaka sebagai benda suci dan

mengharuskan orang yang membawanya juga bersuci dengan cara berwudhu.

Dapat dikatakan bahwa masyarakat Bajeng, mengakui ajaran Islam itu

sendiri.Dimana dalam Islam, wudhu adalah kegiatan untuk menyucikan

anggota tubuh dari hadats.

Selain itu, unsur keislamannya juga dapat terlihat saat pembacaa doa.

Dimana doa dibacakan sesuai dengan ajaran Islam. Melalui pembacaan doa

tersebut. Kegiatan Gaukang ini diharapakan mampu memberi keberkahan bagi

masyarakat Bajeng.

Menurut Kusuma Ningrum, penghormatan terhadap kegiatan upacara

adat gaukang dalam masyarakat memunculkan semangat kebersamaan dan

gotong royong yang sudah berurat dan berakar dalam masyarakat. Dengan

adanya kegiatan yang digelar setiap tahunnya ini, juga memberi dampak

positif terhadap hubungan sosial diantara masyarakat. Mereka yang

menghadiri upacara Gaukang akan saling bertemu satu sama lain dan saling

menjaga silaturahmi di antara masyarakat Bajeng.



C. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapat dari pembahasan di atas di antaranya:

1. Gaukang Tubajeng adalah pesta besar masyarakat Bajeng yang bermula

ketika Fukushima hendak melihat benda pusaka yang disimpan di Balla

Lompoa kerajaan Bajeng, yang kemudian berlanjut mengenai perbincangan

untuk memerdekakan kerajaan Bajeng dari penjajahan yang kemudian

dilaksanakan pada 14 Agustus 1945.

2. Prosesi Gaukang diawali dengan menurunkan benda-benda pusaka milik

kerajaan Bajeng yang disimpan di Balla Lompoa, yang kemudian berlanjut

dengan pembacaan sejarah singkat Gaukang Tubajeng, lalu pengibaran

bendera kerajaan dan bendera perang secara berdampingan yang disambut

atraksi Aru. Barulah setelah itu bendera merah putih dikibarkan.

3. Relevansi Islam terhadap upacara ini dapat terlihat selama prosesinya.

Dimana mereka tetap melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan pesan

nenek moyang namun bernuansa islami. Seperti berwudhu terlebih dahulu

sebelum memulai upacara, dan semangat gotong royong oleh warga serta

memperat hubungan silaturahmi.





TRADISI MAPPATAMMA’ SEBELUM AKAD DI DESA BONTOA
KACAMATAN TAMALANREA MAKASSAR

Oleh :
Sarmila Mustafa

Abstrak:
Artikel ini menjelaskan tentang tradisi mappatamma’ di Desa
Bontoa, Kecamatan Tamalanrea, Makassar. Pada umumnya
masyarakat masih memegang teguh tradisi yang diwariskan dari
leluhur mereka. Adat mappatamma’ yang dilakukan secara turun-
temurun merupakan bentuk rasa syukur terhadap Allah Swt dan
menurut masyarakat tidak ada penyimpangan atau unsur musyrik
di dalamnya. Karena mereka lillahi ta‟ala menjalankan adat
tersebut. Salah satu tradisi adat Sulawesi Selatan yang terdapat
dalam masyarakat muslim di Kecamatan Bontonompo Makassar,
yang masih dianut dan wajib dilakukan pada saat seseorang telah
menyelesaikan bacaan Alquran. Adat ini dikenal dengan
”Mappatamma” semacam upacara khatam Alquran dalam Islam
biasa disebut sebagai “Syukuran”. Kehidupan masyarakat yang
masih memegang teguh sebuah tradisi dalam memaknai
mappatamma untuk anak-anak mereka dengan mengadakan suatu
syukuran khatam Alquran. Suatu wujud terima kasih atas anugerah
dan rahmat yang diberikan oleh Allah Swt terhadap khatamnya
bacaan Alquran yang dipelajari serta melantunkan suatu doa agar
si anak dapat terus membaca dan memahami isi dari Alquran
dalam setiap kehidupan yang akan dijalani ke depannya.



A. Pendahuluan

Makassar merupakan kota utama atau kota metropolitan terbesar di Kawasan

Indonesi Timur. Kota yang dulunya bernama Ujung Pandang ini pernah menjadi

ibukota Negara Indonesia Timur. Kota Makassar terkenal dengan kekayaan wisata

sejarah, budaya dan kulinernya.

Budaya pada hakikatnya adalah suatu hal yang diturunkan secara turun-

temurun oleh nenek moyang kita. Semua hal itu cukup luas, contohnya adalah

sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan

karya seni. Setiap daerah pada hakekatnya memiliki budayanya masing-masing,

namun tidak sedikit juga daerah yang memiliki budaya yang sama dengan daerah

lainnya.

Budaya juga dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya

tidak hanya kepada orang dewasa, namun budaya berpengaruh juga terhadap

semua usia. Secara bahasa, “budaya” berasal dari bahasa sansekerta yaitu

“budayah” yaitu bentuk jamak dari kata “buddhi”, yang berarti budi atau akal.

Dengan demikian kebudayaan itu dapat diartikan “hal-hal yang berkaitan dengan

budi dan akal.” Atau ada yang mengatakan daya dari budi/kekuatan dari akal

Budaya berkesinambungan dan hadir di mana-mana, budaya juga berkenaan dalam

bentuk dan struktur fisik serta lingkungan sosial yang mempengaruhi hidup kita.

Sebagian besar pengaruh budaya terhadap kehidupan kita tanpa sadar kita tidak

menyadarinya, yang jelas budaya secara pasti mempengaruhi kita sejak dalam

kandungan hingga mati, bahkan setelah mati pun kita dikubur dengan cara-cara

yang sesuai dengan budaya kita.

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh

sebuah kelompok orang dan diwarisakan dari generasi ke generasi. Budaya

terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat

istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Kebudayaan yang

dimiliiki oleh setiap masyarakat itu tidak sama, seperti di Indonesia yang terdiri

dari suku dan etnis yang berbeda-beda, tetapi setiap kebudayaan memiliki ciri atau



sifat yang sama. Ciri tersebut tidak bersifat spesifik melainkan universal. Di mana

ciri-ciri kebudayaan itu sama di setiap golongan masyarakat tanpa membedakan

ras, lingkungan alam, pekerjaan, atau jenjang pendidikan. Ciri dari kebudayaan

tersebut antara lain yang pertama, budaya terwujud dan tersalurkan dari perilaku

manusia. Kedua, budaya terlebih dahulu ada sebelum lahirnya generasi tertentu,

dan tetap ada meski generasi tersebut sudah tutup usia. Ketiga, budaya dipelihara

oleh manusia dan selalu diwujudkan dalam setiap tingkah lakunya. Keempat,

budaya mencakup aturan-aturan, yang dibolehkan, yang diterima ataupun yang

ditolak.

B. Pembahasan

Adat merupakan pencerminan dari pada kepribadian suatu bangsa, merupakan

salah satu jenis jelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu,

maka setiap bangsa didunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu

dengan yang lainnya berbeda. Justru karena perbedaan itulah, maka dapat

dikatakan bahwa adat itu merupakan unsur terpenting yang memberikan identitas

diri kepada masyarakat yang bersangkutan. Salah satu tradisi adat Sulawesi Selatan

yang terdapat dalam masyarakat muslim di Kecamatan Bontonompo Selatan, yang

masih dianut dan wajib di lakukan pada saat seseorang telah menyelesaikan bacaan

quran. Adat ini dikenal dengan ”Mappatamma” semacam upacara khatam quran

dalam Islam biasa disebut sebagai “Syukuran”.

Alquran adalah pedoman hidup manusia bagi umat Islam khususnya.  Bagi

orang-orang yang belajar membaca quran (mengaji) menjadi titik awal bagaimana

kita memaknai ayat-ayat yang ada di dalamnya. Meski terkadang membacanya

tidak diikuti oleh pemahaman yang mendalam terhadap arti dari aya-ayat tersebut.

Membacanya dari awal dimulai dari Surat Al-Fatihah hingga Surat An-Naas dan

dapat dikatakan khatam quran terlepas dari paham tidaknya, fasih tidaknya. Dari

bacaan quran menjadi titik penting dari harapan dalam menjalani kehidupan

dengan quran sebagai semangat dan pedoman.



Kehidupan masyarakat yang masih memegang teguh sebuah tradisi dalam

memaknai Mappatamma untuk anak-anak mereka dengan mengadakan suatu

syukuran khatam quran. Suatu wujud terima kasih atas anugerah dan rahmat yang

diberikan oleh Allah Swt. terhadap telah khatamnya bacaan quran yang dipelajari

serta melantunkan suatu doa agar si anak dapat terus membaca dan memahami isi

dari quran dalam setiap kehidupan yang akan dijalani ke depannya. Prosesi adat

yang sudah di lakukan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat tidak jauh

beda dengan persiapan pernikahan adat Makassar yang sangat unik,hanya saja

dalam Mappatamma‟ tidak ada mempelai dan tidak ada akad seperti yang biasa

dilakukan saat seseorang melakukan upacara adat perkawinan, dan dalam upacara

adat ini diharuskan berjumlah 7 (tujuh) orang. Biasanya “Mappatamma‟” ini

dirangkaikan dengan prosesi pernikahan karna menurut kepercayaan masyarakat

setempat orang tidak dapat melakukan pernikahan sebelum melakukan prosesi

Mappatamma, tidak jarang pula masyarakat setempat melakukan prosesi adat ini

jauh lebih awal.Sebelum prosesi khatam quran atau “Mappatamma” ada beberapa

ritual yang harus di lakukan,dan dalam setiap ritual tersebut memiliki makna

didalamnya.

Berikut tahap-tahap sebelum melakukan khatam quran yang akan diuraikan secara

singkat.

1. Appania’ Ja’jakkang

Ja’jakkang menurut masyarakat merupakan sebagai bentuk sedekah atau zakat yang

harus dikeluarkan setiap mengadakan upacara adat ini, tujuannya agar kelak setelah

meninggal jazadnya tidak kotor saat dimandikan. Ja’jakang ini biasanya

diperuntukkan untuk Guru mengaji “Guru Panggaji” , “anrong bunting” dan “

panrita” ja’jakang biasanya berupa beras dan uang. Ja’jakang merupakan

pembersihan sebagian harta dan jazad, agar seseorang yang meninggal tidak sulit

untuk di bersihkan jenazahnya.



2. Ammuntuli Panrita

Ammuntuli panrita adalah mengundang pemimpin adat secara khusus agar

dapat hadir dalam upacara adat Mappatamma‟ untuk memulai dan memimpin setiap

prosesi adat Mappatamma‟ yang akan dilakukan, tanpa seorang panrita upacara adat

tidak dapat di langsungkan.

3. Ambangung palang

Ambangung palang atau memulai mendirikan tenda biasanya di lakukan oleh

Panrita atau Anrong Guru yang telah di undang secara khusus jauh sebelum memulai

upacara adat mappatamma. Ambangung Palang harus di lakukan oleh panrita

sebagai anrong guru, karena sebelum ambangung palang atau mendirikan tenda

panrita tersebut meminta kepada Allah Swt agar diberikan kelancaran saat upacara

adat mappatamma dimulai. Dan di hindarkan dari gangguan hal-hal gahib serta

mendatangkan banyak reski untuk pemilik hajatan. Ambangung palang atau memulai

mendirikan tenda biasanya di lakukan oleh Panrita atau Anrong Guru yang telah di

undang secara khusus jauh sebelum memulai upacara adat mappatamma.

Ambangung Palang harus dilakukan oleh panrita sebagai anrong guru, karena

sebelum ambangung palang atau mendirikan tenda panrita tersebut meminta kepada

Allah Swt agar diberikan kelancaran saat upacara adat mappatamma dimulai. Dan

dihindarkan dari gangguan hal-hal gahib serta mendatangkan banyak reski untuk

pemilik hajatan.

5. Akkorontigi atau Mappaccing

Mappacci atau korontigi dalam bahasa indonesia di sebut “pacar”.  Pacar yang

dimaksudkan bukanlah  kekasih atau teman kencan, tetapi semacam tumbuh-

tumbuhan yang daunnya ditumbuk halus untuk memerahi kuku. Pacci di hubgankan

dengan paccing artinya “bersih”.  Baik bagi orang bugis atau makassar, pacar itu

didasarkan pada kwalitatifnya. Pacar mempunyai sifat-sifat magis dan di pakai

sebagai lambang kebersihan atau kesucian. Paccing awamnya dilakukan oleh orang

yang akan melangsungkan pernikahan, yang melambangkan kesucian dirinya atau

lambang keperawanan.



6. Ni patamma’

Setelah prosesi mappatamma berlangsung bukan berarti upacara adat tersebut

telah usai, karena masih ada beberapa tahap penyelesaian akhir dari upacara adat

tersebut. Setelah prosesi mappatamma di malam hari upacara dilanjutkan tersebut

pada pagi hari.

7. Ni passili

Passili artinya menjauhkan. Jadi ni passili berarti suatu usaha untuk

menjauhkan bahaya atau bala(petaka).passili ini di maksudkan agar tau ni patamma

“org yang akan di khatamkan” dapatlah di jauhkan dari segala mara bahaya. Passili

tidak ada dalam syariat islam tapi dijadikan budaya dalam masyarakat makassar, dan

tidak telepas dari kepercayaan mereka kepada sang pencipta

Mappatamma merupakan suatu bentuk rasa syukur masyarakat terhadap Allah

Swt karena anak mereka telah mampu menyelesaikan bacaan Qurannya. Seseorang

baru dianggap bacaan Qurannya lengkap (30 juz,di tambah juz amma),apabila telah

melalui prosedural sakral ini. Hukum mappatamma menurut sebagian masyarakat

merupakan seuatu kewajiban yang harus di lakukan. Karena bila mappatamma tidak

dilakukan maka bacaan Alquran yang telah dibaca tidak akan sampai kepada Allah

Swt, sebagian masyarakat dan tokoh agama juga beranggapan bahwa Hukum

Mappatamma merupakan mubah yang tidak ada paksaan di dalam melakukan upacara

Mappatamma tersebut, karena menurut mereka mappatamma hanya sebatas tradisi

yang lebih ideal bila dilakukan kalau telah melakukan adat mappatamma.



TRADISI MA'BACA-BACA
(STUDI BUDAYA LOKAL DAN EKSISTENSINYA DI KALANGAN SUKU

BUGIS SENGKANG)

Oleh:
Muhammad Ilham

Abstrak
Studi ini mengkaji tentang tradisi Ma'baca-baca, apa makna
Ma'baca-baca dikalangan suku bugis sengkang, mengapa tradisi ini
dianggap sebagai  kegiatan untuk mempererat ikatan silaturahmi
dikalangan suku bugis ,bagaimana tradisi ini bisa eksis di tengah-
tengah modernisasi. Hasil penilitian menunjukkan bahwa, Tradisi
Ma'baca-baca di kalangan suku bugis bermaksud memanjatkan
doa kepada Allah Swt sebagai bentuk kesyukuran hamba dalam
mencapai suatu hajat, tradisi ini dianggap sebagai suatu kegiatan
silaturahmi karena dalam acara tersebut para tetangga,kerabat, dan
keluarga datang menghadiri acara tersebut, tradisi ini bisa eksis
karena dalam agama Islam, seorang muslim di tuntut untuk
bersyukur kepada Allah Swt , bersyukur dengan apapun yang telah
ia dapatkan, bentuk dari rasa syukur tersebut di lakukan dengan
cara Ma'baca-baca.

Kata kunci : Ma'baca-baca, bugis, tradisi



PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara kepulauan yang wilayahnya terbentang luas dari

Sabang sampai Marauke dengan beragam suku bangsa, klan dan ras. Hal tersebut

menjadi sebuah landasan awal lahirnya sebuah konsep multikulturalime, yakni

sebuah pahaman tentang keanekaragaman kebudayaan. Masyarakat multikutural

berarti keadaan masyarakat yang didalamnya terdapat keanekaragaman budaya,

termasuk di dalamnya keragaman bahasa, agama, adat istiadat dan pola-pola budaya

sebagai tatanan perilaku anggota masyarakatnya.

Pada umumnya, budaya lokal dapat berupa hasil seni, tradisi, hukum adat

ataupun pola pikir. Oleh karena luas wilayah Indonesia yang begitu luas dan memiliki

bentuk masyarakat yang benar-benar bervariasi maka terdapat beragam khazanah

kekayaan lokal yang tercantum sebagai kebudayaan lokal. Budaya lokal beragam dan

tiap-tiap bentuk tersebut berbeda tergantung dari daerah atau suku tersebut.

Setiap daerah memiliki budaya lokal tersendiri dan merupakan identitas

bersama pada masyarakat setempat. Salah satu aspek yang nampak dalam

kebudayaan lokal adalah tradisi dan adat istiadat. Sistem nilai budaya merupakan

tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Hal itu disebabkan

karena nilai budaya merupakan konsep-konsep mengenai sesuatu yang ada dalam

alam pikiran sebagian besar dari masyarakat yang mereka anggap bernilai, berharga

dan penting dalam hidup sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang

memberi arah dan orientasi pada kehidupan pada warga masyarakat tadi

(Koentjaraningrat, 2015: 153).

Bugis adalah salah satu suku yang dikenal dengan kekentalan budaya dan adat

istiadatnya. Sebagian besar masyarakatnya masih tetap melestarikan budaya

leluhurnya hingga saat ini. Budaya tersebut berupa kesenian, bahasa, sistem

kemasyarakatan, serta budaya-budaya lokal lainnya yang mempunyai nama tersendiri

di tiap daerah yang ada di Sulawei Selatan.



Mabbaca-baca dalam bahasa Indonesia artinya membaca .Ma'baca-

bacabiasanya  dibacakan oleh sang Guru, yakni orang yang dipercaya di sebuah

daerah/kampung. Biasanya beliau seorang Imam mesjid setempat, khatib, ustadz,

pemuka adat atau orang yang dihormati di daerah tersebut.

Secara umum Mabbaca-baca hanya dilaksanakan pada saat-saat tertentu saja,

yakni ketika seseorang dianggap mampu secara materi sehingga dapat menyajikan

menu-menu baca baca kemudian mengundang masyarakat untuk berkumpul bersama-

sama guna menjalin silaturahmi serta melantunkan doa bersama. Ikatan sosial sangat

nampak pada tradisi ini, kerena mereka bekerja sama mempersiapkan menu-menu,

biasanya ini dilakukan oleh para ibu-ibu sedangkan laki-laki biasanya melakukan

tugas lapangan seperti mendatangi satu persatu rumah warga untuk mengundangnya

menghadiri acara Mabbaca-baca tersebut.

Mabbaca-baca dalam konsep perubahan sosial seiring berjalannya waktu telah

mengalami kesenjangan sosial. Perubahan unsur-unsur dalam tradisi Mabbaca-baca

tidak dapat dihindari sehingga akan ada dampak pada pola kehidupan masyarakat

setempat. Unsur-unsur tersebut adalah nilai-nilai dari tradisi Mabbaca-baca.

Perubahan nilai atau unsur sebuah tradisi dalam perubahan sosial merupakan hal yang

tidak bisa terhindarkan.

PEMBAHASAN

Asal Mula tradisi Ma'baca-baca

Ma'baca-baca merupakan sebuah prosesi adat istiadat yang menjadi rutinitas

masyarakat bugis ketika hendak mewujudkan rasa sukur dalam bentuk pembacaan

doa secara bersama-sama. Tradisi tersebut sudah menjadi kebiasaan masarakat

setempat sejak dahulu hingga sekarang. Pada dasarnya adat ini hampir sama dengan

tradisi ma'baca-baca di daerah lain yang ada di sulawesi selatan yang membedakan

hanya dari segi penamaan serta pola konstruksi masyarakat dalam melaksanakannya.

Tradisi Ma'baca-baca sebelumnya dijelaskan yakni, proses dalam memanjatkan

doa kepada Tuhan atas nikmat yang diberikan serta sebuah prosesi dalam mendoakan



kerabat yang telah dahulu kembali ke sisi Tuhan. Berdoa merupakan hal yang wajib

bagi manusia dan pasti akan dilakukan setiap saat. Namun, yang membedakannya

adalah cara yang dilakukan dalam proses pemanjatan doa kepada Tuhan.

Kehadiran tradisi ini tidak bisa dilepaskan dari proses masuknya agama Islam

di Kabupaten Wajo dan proses masuk nya tiga datu di Sulawesi Selatan. Selain itu,

tidk bisa kita hindarkan bahwa Tradisi ini lahir ditengah-tengah masyarakat atas

dedikasi dan perananan para pendahulu.

Pelaksaan tradisi Ma'baca-baca

Kebudayaan setiap daerah terkadang memiliki pemaknaan yang sama namun

pelaksanaanya yang berbeda. Pola-pola unik yang diciptakan masyrakat menjadi daya

tarik sendiri dalam menjalankan budaya yang diwariskan nenek moyang sehingga

berbeda dengan daerah lain. Setiap budaya memiliki caranya sendiri dan tujuannya

sendiri dan tergambar dari kebiasaan masyarakat di setiap daerah. Keragaman

perbedaan tersebut yang menjadikan bangsa kita kaya akan budaya dan tradisi.

Tradisi Ma'baca-baca ini yakni berdoa secara bersama kepada Tuhan atas

nikmat yang diberikan serta sebuah prosesi dalam mendoakan kerabat yang telah

dahulu kembali ke sisi Tuhan. Berdoa merupakan hal yang wajib bagi manusia dan

pasti akan dilakukan setiap saat. Namun, yang membedakannya adalah cara yang

dilakukan dalam proses pemanjatan doa kepada Tuhan.

Tradisi ini pada intinya adalah proses berdoa kepada Tuhan atas rezeki yang

dianugrahkan serta untuk mendoakan sanak keluarga yang telah dahulu menghadap

Tuhan. Adapun cara yang dialkukan masyarakat, yakni mempersiapkan makanan,

dupa, memanggil guru serta aturan aturan yang sering dikonsumsi terkait baca doang

tidak lain adalah bentukan masyarakat pendahulu dan akhirnya tetap dijalankan

hingga sekarang. Tidak ada hukum wajib dalam pelaksanaanya hanya saja untuk

pelestarian budaya dan kebiasaan masyarakat setempat.



Eksistensi Ma'baca-baca di tengah-tengah modernisasi Masyarakat bugis
sengkang

Eksisitensi adalah bagaimana sebuah identitas bisa mampu bertahan dalam

menembus sebuah zaman. Perubahan ssosial yang menggejolak pada kehidupan

manusia secara tidak langsung membawa pengaruh yang cukup besar dalam aktivitas

masyarakat. Ada yang bertahan bahkan ada yang hilang, itulah dampak yang akan

selalu hadir seiring perkembangan yang mengarah ke konsep modern.

Kebudayaan adalah hal yang sangat sensitif dalam paradigma perubahan sosial,

sebab kebudayaaan merupakan bagian dari tradisi-tradisi tradisional yang akan

dipersandingkan dengan kehidupan modern. Jika sebuah tradisi atau buaya klasik

tetap eksisi diera ini, maka tentu ada harga yang harus dibayar yakni pergeseran nilai-

nilai tradisional yang diolah agar sesuai dengan kondisi masyarakat yang sudah

mengenal kehidupan modern.

Eksisitensi Ma'baca-baca yang terlihat di masyarakat suku bugis sengkang

tentu bukanlah hal yang terjadi secara kebetulan atau tanpa proses transisi melainkan

telah melewati pemikiran-pemikiran masyarakat. Pemikiran tersebut bersumber dari

pendidikan, ekonomi dan agama yang kemudian terpadu dan melahirkan nilai baru

tentang tradisi mabbaca doang pada masyarakat setempat.

Ma'baca-baca sebagai perekat kohesi sosial(hubungan) atau tali silaturahmi

pada Masyarakat Bugis Sengkang

Ma'baca-baca merupakan tradisi yang dilakukan oleh banyak orang, dalam

kehidupan masyarakat bugis , Masyarakat cenderung berkumpul dalam suatu rumah

jika tuan rumah tersebut ingin melakukan acara, sehingga tradisi ma'baca-baca dapat

dikatakan sebagai perekat silaturahmi dan membahas mengenai hubungan sosial

terdapat berbagai macam konsep kohesi sosial(hubungan) yang sangat beragam

tergantung kepada waktu, budaya dll. Kohesi sosial merupakan kemampuan suatu

kelompok untuk menyatu.

Pendekaan ini menekankan bahwa masyarakat secara keseluruhan memilki

kemampuan unuk mendapakan kualitas hidup yang bagus bagi dirinya atau dalam arti



kata lain Kohesi sosal dalam tradisi mabbaca-baca juga berkenaan dengan

pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh masayarakat bugis sengkang.

KESIMPULAN

Asal mula tradisi Ma'baca-bacapada masyarakat bugis sengkang, yakni

beriringan islam masuk di Kabupaten Wajo. Makna utama dari prosesi mabbaca-baca

adalah yakni berdoa kepada Allah SWT. Pelaksanaannya merupakan sebuah nilai

yang dituangkan melalui cara pelaksanaan. Proses ma'baca-bacahanyalah cara,

sedangkan tujuannya adalah berdoa. Maka dari itu tidak salah jika masyarakat

memaknainya sebagi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, keika ada proses

berdoa maka ada orang yang berkumpul untuk duduk dan makan bersama. Adapun

cara yang dilakukan masyarakat, yakni mempersiapkan makanan, dupa, memanggil

guru serta aturan aturan yang sering dikonsumsi terkait baca doang tidak lain adalah

bentukan masyarakat pendahulu dan akhirnya tetap dijalankan hingga sekarang.

Tidak ada hukum wajib dalam pelaksanaanya hanya saja untuk pelestarian budaya

dan kebiasaan masyarakat setempat.Makna  atau nilai sesunggunhya dari tradisi

Ma'baca-baca bukan karena proses atau cara yang digunakan dalam pelaksanaannya

namun bagaimana doa yang dipanjatkan kepada Tuhan dapat diijabah.

Dalam pelaksanaan tradisi Ma'baca-baca tentu tidak akan sama seperti dulu.

Menyimak pengakuan beberapa informan , tradisi mabbaca doang ini masih kita

jumpai sampai sekarang bahkan jika dilihat tidak akan hilang. Namun, karena

perkembangan zaman akibat perubahan sosial, tentunya ada perubahan dalam aspek

ikatan sosial dalam hal ini kohesi sosial. Kohesi sosial yang berubah tidak menyentuh

segala perubahan ikatan pada masyarakat, melainkan hanya berbagai aspek saja

seperti berkurangnya kerjasama dalam upaya mempersiapkan acara ma'baca-baca,

lengsernya kebiasaaan interaksi langsung dalam mengundang tamu, interaksi yang

berlangsung hanya sebentar saja serta masyarakat cenderung hadir dalam sebuah

acara ma'baca-baca jika mereka merasa dalam keadaan tidak beraktifitas.



Secara umum eksistensi tradisi Ma'baca-baca pada masyarakat bugis sengkang

masih terl;ihat hingga sekrang. Hanya saja pelaksannanya mengalami perbedaan

perlakuan pada masyarakat.Nilai-nilai yang sudah tidak fungsional tradisi ma'baca-

baca dengan kondisi sekarang sudah mulai ditinggalkan karena pemahamanan

masyarakat sudah mulai berkembang dan semakin tau mana yang rasional dan

irasional.Selain itu, pandangan masyarakat juga semakin bervariatif tentang tradisi

ma'baca-baca, itu karena faktor pendidikan, ekonomi dan agama.Maka tidak heran

jika tradisi ini ada yang menggapnya fungsional dan disfungsional.



MA’DERO PADA MASYARAKAT DESA LEDU-LEDU KABUPATEN LUWU
TIMUR ( Kajian Antropologi Budaya )

Oleh:
Reza Raynaldy Syamsul

Abstrak
Budaya Ma’dero adalah salah satu kebudayaan yang
diwariskan oleh nenek moyang terdahulu dalam bentuk
kesenian. Budaya ini sangat populer dikalangan masyarakat
desa Ledu-ledu Kabupaten Wasuponda. Tarian ini biasanya
diadakan setiap acara-acara adat ataupun hajatan, selain itu
tarian Dero juga dijadikan sebagai ajang menyambung
silaturahmi. Umumnya tarian ini dilakukan tak hanya kaum
muda, tapi juga dilakukan oleh kaum tua. Adapun tujuan
menulis artikel ini adalah untuk menyelesaikan tugas
perkuliahan dari dosen. Selain itu, untuk memperkenalkan
budaya Ma’Dero kepada para pembaca dan orang banyak.

Kata Kunci : Tarian, Budaya, Ma’Dero .
A. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kebudayaan dan suku yang

beragam, dengan suku yang beragam berarti Indonesia juga memiliki tradisi-tradisi

kebudayaan yang beragam pula. Di setiap daerah, tradisi-tradisi tersebut juga

memiliki berbagai macam tata cara pelaksanaannya, atau juga bisa berbeda dari segi

tempat pelaksanaannya. Mungkin  ada juga di suatu daerah yang memiliki tata cara

pelaksanaan yang hampir sama, namun istilah yang di gunakan berbeda. Hal ini



ditandai dengan bentuk sistem kepercayaan, seni dan budaya yang menjadi ciri khas

dan kepribadian masing-masing wilayah yang ada di Indonesia.

Manusia adalah makhluk yang berbudaya. Melalui akalnya manusia dapat

mengembangkan Kebudayaan. Begitu pula manusia hidup dan tergantung pada

kebudayaan hasil-hasil ciptannya. Kebudayaan juga memberikan aturan bagi manusia

dalam mengolah lingkungan dengan teknologi hasil ciptaannya.Manusia dalam

mengemban amanah kebudayaan, tidak dapat melepaskan diri dari komponen-

komponen kehidupan yang juga merupakan unsur-unsur pembentuk kebudayaan yang

bersifat universal, seperti: bahasa, sistem teknologi harian, sistem mata pencaharian,

organisasi sosial, sistem pengetahuan religi dan kesenian.

Manusia memerlukan suatu bentuk keyakinan dalam hidupnya karena

keyakinan akan melahirkan tata nilai guna menopang hidup budayanya. Dengan

keyakinan yang sempurna, hidup manusia tidak akan ragu. Keyakinan yang benar

haruslah bersumber dari nilai yang benar.

Kata “kebudayaan” berasal dari (bahasa Sangsekerta) buddhayah yang merupakan

bentuk jamak kata “buddhi” yang berarti budi atau akal. Jadi, kebudayaan diartikan

sebagai “hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal”. Kebudayaan adalah

perwujudan dari sebuah renungan, kerja keras dan kearifan masyarakat dalam

mengarungi dunianya. Kebudayaan yang menjadikan suatu masyarakat memandang

lingkungan hidupnya dengan bermakna. Banyak orang yang beranggapan bahwa

ekonomi, politik, teknologi, religi dan sebagainya termasuk unsur-unsur kebudayaan.

Pemahaman seperti ini tidak mengungkap lebih dalam apa yang dikandung oleh

kebudayaan walaupun sebenarnya terdapat kebudayaan yang terkandung di

dalamnya. Kebudayaan (dalam arti kesenian) adalah ciptaan dari segala pikiran dan

prilaku manusia yang fungsional, estetis, dan indah, sehingga ia dapat dinikmati

dengan pancaindera (yaitu penglihat, penghidup, pengecap, perasa dan

pendengar).Dengan adanya berbagai macam kebudayaan yang dimiliki maka akan

menjadi bangsa yang memiliki jati diri sebagai bangsa yang majemuk.



Kebudayaan yang telah diwariskan oleh para leluhur merupakan suatu sistem

yang sudah dikembangkan sejak berabad-abad silam dan didalamnya tersimpan

banyak hal-hal yang perlu diresapi sebagai salah satu hal yang dapat dijadikan

sebagai kerangka acuan dalam rangka pembinaan suatu kehidupan berbangsa dan

bernegara. Dengan adanya berbagai macam kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa

Indonesia maka sudah seharusnya kita sebagai generasi mudah untuk tetap

melestarikan budaya-budaya yang ditinggalkan oleh leluhur kita agar tetap lestari

dimasa yang akan datang.

Sulawesi Selatan merupakan suatu provinsi di Indonesia yang kaya akan seni

dan budaya Salah satu contohnya adalah Budaya Ma’Dero. Budaya Ma’Dero ini

merupakan salah satu tarian tradisional masyarakat suku Pamona di Sulawesi Tengah

kini menjadi tradisi bagi masyarakat luwu khususnya di Luwu Timur Kecamatan

Wasuponda. Tarian ini tergolong tarian pergaulan yang ditarikan secara masal oleh

semua kalangan masyarakat, baik pria maupun wanita, baik tua maupun muda bisa

melakukan tarian ini

B. Pembahasan

Tarian Ma’Dero muncul pada tahun 1924 di Kecamatan Wasuponda tetapi

baru populer pada tahun 1942.Suku Pamona adalah masyarakat asli Kabupaten Poso

yang mendiami hampir seluruh wilayah kabupaten. Nenek moyang Suku Pamona

sendiri berasal dari Luwu Timur daerah yang masuk di wilayah administratif

Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam perkembangannya mereka kemudian menetap dan

mencari nafkah di wilayah tersebut. Dalam suatu waktu ketika mereka merayakan

pesta panen, mereka kemudian merayakan acara tersebut dengan Tarian Ma’Dero.

Sehingga masyarakat disekitarnya pun ikut penasaran dengan tarian tersebut.

Tarian Ma’Dero merupakan tarian yang sangat mudah untuk dipelajari oleh

orang awam sekalipun. Adapun gerakan Tarian Ma’Dero yaitu peserta tarian hanya

berdiri berdampingan dan bergandengan tangan dengan sesama penari. Kemudian

melakukan hentakan kaki sekali ke kiri kemudian dua kali kekanan mengikuti alunan

pantun yang sahut-menyahut yang didendangkan salah seorang yang sedang ikut



menari kemudian diikuti nyanyian pantun bersama oleh seluruh penari Dero. Oleh

karena itu, menjadi daya tarik bagi masyarakat sekitar untuk mempelajari Tarian

Dero tersebut. Budaya Ma’dero dalam masyarakat Wasuponda Kabupaten Luwu

Timur, dalam perkembangannya sangatlah erat hubungannnya dengan anak muda.

Budaya Ma’Dero biasanya dilakukan setiap pesta pernikahan ataupun hajatan. Tarian

Ma’Dero yang dikenal oleh anak muda zaman sekarang adalah Dero yang tariannya

sudah bervariasi dan diiringi musik DJ. Berbeda halnya dengan terdahulu yang hanya

diiringi alat musik tradisional seperti gendang dan gong. Sehingga kaum mudalah

yang banyak berpartisipasi dalam kebudayaan ini.

Tak hanya kaum muda, kaum tua pun masih bersemangat dalam ikut serta

pada tarian Dero, selain karena kebudayaan warga setempat, Dero juga dijadikan

sebagai ajang menyambung silaturahmi, biasanya warga-warga yang sibuk dengan

urusan mereka, bisa bertemu dengan kawan-kawannya melalui kebudayaan ini.

Disamping melakukan tarian Dero banyak juga yang menonton tarian ini. Tarian

Dero biasanya dilakukan di lapangan atau daerah yang luas, karena jumlah peserta

tidak dibatasi, Maka masyarakat atau penonton yang ingin bergabung dalam Tarian

Dero bisa saja bergabung tanpa harus memikirkan skill atau bakat.



MANETTE’ PADA MASYARAKAT MANDAR  KEC TINAMBUNG
(Kajian Etnografi)

Oleh:
Nurfadilah

Abstrak
Artikel ini memperkenalkan bagaimana perempuan mandar
dalam mempertahankan budaya yang didapatnya secara turun
temurun dari keturunannya, yakni sebuah budaya yang disebut
Manette’ untuk menghasilkan sebuah sarung yang bisa
bermanfaat bagi manusia serta bisa digunakan dalam kegiatan-
kegiatan tertentu seperti acara pernikahan, totamma dan lain
sebagainya. Menette juga menjadi salah satu kegiatan yang
dapat mengurangi tingkat pengangguran karena dapat
memberdayakan manusia dengan menciptakan sebuah karya
yang memiliki nilai jual tinggi.Mandar sendiri kegiatan Manette
sudah menjadi kebiasaan sehari-hari bagi sebagian masyarakat
mandar khususnya di Kec Tinambung. pada artikel ini penulis
ingin memperkenalkan budaya yang masih bertahan ini
terkhusus pada kec Tinambung.
Kata kunci: Manette’ ,Sarung Sutra,

A. PENDAHULUAN

Setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing dengan berbagai macam

perilaku-perilaku manusia yang beragam baik bahasa, makanan, kebiasaan,

kepercayaan, serta budaya. Budaya sangat berkaitan dengan manusia karena manusia

merupakan penggerak kebudayaan dengan berbagai macam budaya yang saling



mempengaruhi satu sama lain serta memiliki corak yang penuh dengan pemaknaan

yang sangat mendalam. Seiring perkembangan zaman budaya semakin tidak diminati

lagi terutama para remaja karena pengaruh media komunikasi yang semakin hari

semakin berkembang sehingga budaya dengan mudahnya tersingkirkan begitu saja.

Selain media komunikasi, budaya orang-orang Barat pun menjadi sangat berpengaruh

karena secara perlahan budaya lokal semakin hari semakin dilupakan dan justru

meniru budaya barat yang tidak sejalan dengan aturan yang berlaku.

Untuk mempertahankan sebuah budaya dalam suatu masyarakat perlu adanya

perhatian khusus dengan menciptakan sebuah komunitas tertentu sehingga dengan ini

sebuah budaya akan bertahan dan dapat dikenal oleh masyarakat lainnya.

Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat mandar khususnya di Kec Tinambung,

dengan membuat sebuah komunitas yang di pelopori oleh sebagian besar adalah ibu-

ibu disamping sebagai ibu rumah tangga juga membantu suaminya dalam mencari

nafkah. Komunitas ini merupakan salah satu usaha dalam mempertahankan budaya

Manette’ di Mandar khususnya di kec Tinambung meskipun peran anak muda dalam

hal ini sangat sedikit tetapi ibu-ibu ini memiliki semangat yang melebihi jiwa anak

muda.

Suku Mandar adalah salah satu dari empatetnik besar di Sulawesi Selatan,

menempati wilayah pesisir bagian Barat Pulau Sulawesi.Sebutan Mandar mulai

dikenal dan mengakar di masyarakat sekitar abad ke 16 M ketika di adakan satu

perjanjian yang disebut dengan"Allamungan Batu di Luyo" antara kerajaan 7 Ulunna

Salu dan 7 Ba'bana Binanga (7 kerajaanhulu dan 7 kerajaan pantai). Perjanjian itu

penekanannya adalah "Sipamandar" artinya saling menguatkan atau mengukuhkan

persatuan.Bagi etnik Mandar, memiliki juga tata aturan atau adat yang mengatur

prilaku dalam segala aspek kehidupan, baik terhadap pria maupun terhadap kaum

wanita. Tata aturan itu juga tidak membatasi diri pada kepentinganindividu, tetapi

memberi peluang untuk berkiprah dan bergerak di bidang yang lebih besar, seperti

pemerintahan dan pekerjaan-pekerjaan yang bisa mendatangkan manfaat lebih

banyak. Khusus bagi perempuan Mandar, adat juga telah mengaturnya sebagai



ketentuan yang terpola. Di dalamnya terdapat aturan yang menyangkut kedudukan

dan peranan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Arifuddin Ismail.(1990:60)

Manette dalam masyarakat Mandar merupakan salah satu usaha dalam

keluarga dengan perempuan sebagai pendamping lelaki untuk bersama-sama

bertanggung jawab dalam menghidupi keluarganya. Disampimg itu Manette juga

mengajarkan nilai-nilai moral dan budaya. Sarung Mandar yang bercorak kotak-

kotak dibangun atas garis-garis lurus yang berdiri vertikal dan melintang secara

horizontal dan saling berpotongan antara satu dengan yang lainnya. Garis-garis

tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk kuat dan tegasnya aturan dalam masyarakat

mandar yang mengaturhubungan secara vertikal antara rakyat dan pemimpinnya dan

di antara sesamepemimpin atau sesama rakyat secara horizontal dengan

memperhatihan stratastratadalam masyarakat.Perempuan Mandar yang menggarap

kerajinan Manette, semua proses pekerjaannya dikerjakan di rumah, karena pekerjaan

ini termasuk industri rumah tangga (home industri). Mereka yang bergerak di bidang

ini, sebenarnya tidak dijadikan sebagai pekerjaan pokok, tetapi mereka hanya

menjadikan sebagai pekerjaan sampingan. Wanita yang banyak menggarap kerajinan

Menette adalah ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan di luar rumah.

Fokus perhatiannya hanyalah mengurusi rumahtangga, dan di celah-celahnya diisi

dengan membuat sarung. Chuduriah Sahabuddin. (2003: 62) namun bagi sebagian

perempuan mandar, Manette merupakan pekerjaan utama mereka terutama

dikalangan remaja yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Mereka lebih

memilih bekerja menghasilkan uang dari pada bersekolah yang menurutnya hanya

menghabiskan uang saja. Namun dengan adanya perkembangan zaman Manette bagi

kalangan remaja sudah tidak diminati lagi bahkan hampir dilupakan. Ini menandakan

bahwa pengaruh alat komunikasi tidak terhindarkan lagi bagi masyarakat sehingga

perlu adanya kesadaran sendiri untuk mempertahankan budaya Manette ini

dikalangan remaja dengan memanfaatkan media komunikasi yang tak terbendung ini.

Peran ibu-ibu sangat di butuhkan dalam hal ini untuk memperkenalkan kepada anak

remajanya khususnya remaja perempuan mengenai budaya Manette yang merupakan



warisan dari leluhur secara turun temurun yang wajib dipertahankan. Serta dengan

membuat sebuah komunitas budaya Manette dalam suatu masyarakat agar budaya

Manette ini bisa dilihat oleh masyarakat  lain sehingga ada rasa keingintahuannya

untuk mengenal budaya Manette dengan begitu budaya ini akan tetap eksis dan

dapat dikenal oleh masyarakat luas dengan memanfaatkan media yang ada.

Sungguh sangat memprihatinkan kondisi tenunan sutra tradisional khususnya

di Mandar. Namun demikian dalam waktu kurang lebih lima tahun kemudian tahun

2003 secara perlahan-lahan industri tenunan tradisional ini kemudian tumbuh kembali

secara perlahan-lahan atas dorongan pemerintah daerah. Hal ini sejalan pula dengan

semakin membaiknya kondisi perekonomian bangsa Indonesia. Daya beli

masyarakatpun sudah semakin membaik dan pasokan benang sudah kembali lancar

dipasaran Mandar (khususnya di Polewali-Mandar dan Majene).

B. PEMBAHASAN

Apa yang di maksud dengan Manette’

Manette’ merupakan sebuah kebudayaan atau kebiasaan yang dilakukan oleh

sekelompok masyarakat Mandar khususnya di Kec Tinambung, membuat sarung

dengan cara tradisional dengan alat-alat manette yang dibuat sendiri oleh

masyarakatnya. Orang yang melakukan pekerjaan ini disebut Panette sedangkan

Manette adalah pekerjaannya yang menghasilkan sebuah Lipa’ Saqbe Mandar yang

merupakan hasil dari kebudayaan yang dibuat mulai dari memintal benang hingga

menjadi sebuah sarung yang berguna dan memiliki corak yang mengandung makna.

Pengertian tenunan adalah hasil anyaman antara dua benang. Tenunan dibuat dengan

menyilangkan benang-benang membujur menurut panjang kain (benang lungsi)

dengan isian benang melintang (benang pakan). Benang pakan dan benang lungsi

dipersilangkan tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Na’ilah Muslm. (2011: 3)

Bagaimana proses Manette’ dalam proses pembuatan sarung

Bahan baku yang awalnya menggunakan kulit kayu dan kulit binatang digantikan

dengan dengan bahan baku benang sutra yang berasal dari kepompong ulat sutra



dan penambahan beberapa bahan laku lainnya, seperti abu untuk merendam benang(

yang didapatkan dari hasil pembakaran mayang kelapa tempat gelantungan kelapa

pada pohonnya yang sudah kering, disebut Ka’loeng dan cingga (pewarna)

proses penenunan atau Manette sarung sutra mandar secara tradisional

menggunakan beberapa peralatan yaitu:

a. Peralatan pengolahan bahan

1. Jarum, berfungsi untuk mendapatkan ukuran/ ketebalan benang

2. Peluncur, lazimnya disebut sekoci yaitu alat yang untuk menggulung

benang yang berukuran lebih besar

3. Pa’ayungan alat penggulung benang setelah direndam atau diwarnai

4. Galenrong, alat penggulung yang berbentuk pipa paralong

b. Untuk menghasilkan sarung sutra mandar maka lebih dahulu benang sutra

yang dihasilkan diolah dengan cara menenun. Adapun peralatan yang

digunakan yaitu:

1. Cacah, alat tenun yang terbuat dari kayu atau bambu, berfungsi sebagai

tempat memasang pammaluk

2. Pammaluk, alat berbentuk papan yang terbuat dari kayu berfungsi

mengulung benang yang telah di anai dan siap untuk ditenun

3. Sora, alat yang terbuat dari bambu yang diluncurkan balik membawa

benang pakan diantara benang lungsi

4. Awerang, bambu licin yang berfungsi mengatur susunan benang

5. Saat, alat yang berfungsi mengatur benang lungsi di bagian tengah

tenunan

6. Lumu-lumu, alat yang digunakan untuk mengatur benang pada saat

menenun

7. Susuale, terbuat dari kayu yang berfungsi mengikat benang lungsi saat

benang pakan dan pamatte dimasukkan

8. Patakko. Kayu sebesar jari kelingking sepanjang pamalluk yang berfungsi

menahan ujung benang lungsi



9. Talutang, alat yang terbuat dari kayu pada bagian tengahnya melebar

dan melengkung, berfungsi sebagai tempat sandaran pada saat menenun

10. Palapa, alat yang berfungsi mengatur jarak dan menyangkut ujung

benang sehingga memudahkan terbukanya benang lungsi atas bawah

sewaktu benang pakan dimasukkan

11. Pappa ottong, tetbuat dari kayu keras sepanjang pamalluk berfungsi

menekan tenunan saat merapatkan benang pakan/mengetek

12. Pammate, alat yang digunakan untuk menahan ujung ujung benang yang

akan ditenun juga sebagai tempat menggulung tenunan yang sudah

selesai

13. Suru, berfungsi untuk mengatur benang yang menentukan lebar tenunan

Proses penenunan tersebut dilakukan melalui empat tahap:

1.tahap pembuatan benang

2. tahap perendaman benang

3. tahap pewarnaan

4. tahap menaganai. Ibrahim Ahmad. (2016 : 40-45)

Berbagai Macam Motif Sarung Sutra Mandar

Tata warna tenunan  mandar yang berat tampak mantap, antik dan berwibawa

mengakibatkan sarung sarung sutra mandar dahulu hanya digunakan oleh para

bangSawan. Sedang sekarang tenunan bisa dipakai oleh siapa saja.berikut beberapa

motif sarung sutra mandar:

1. Sureq panghulu, lazim dikenakan oleh para kaum penghulu atau bangSawan

raja putra atau bangSawan Hadat Putra

2. Sureq salaka atau sureq pa’bicara, pada zaman kerajaan sureq salaka

utamanya dikenakan oleh putri raja dan putra bangSawan hadat

3. Sureq puang Limbora, sarung sutra mandar ini dipakai oleh salah satu

anggota hadat kerajaan Balanipa yang menduduki jabatan sebagai puang

limboro(anggota hadat pertama)



4. Sureq padhada, motif inisama halnya dengan sureq  salaka begitu sangat

diminati

5. Sureq batu dadima, artinya batu delima motif ini lazim dipakai oleh gadis-

gadis remaja

6. Sureq gattung layar, dinamakan gattung layar karena dahulu sarung jenis ini

sering dipakai oleh para nelayan

7. Sureq penja, nama sarung dengan motif ini diambil dari nama ikan seribu,hal

tersebut disebabkan karena warna dan bentuk kotak-kotaknya mirip ikan

tersebut yaitu warna hitam dan putih dengan bentuk kotak yang kecil-kecil.

8. Sureq tembang, nama ini juga diambil dari nama ikan yaitu ikan tembang

9. Sureq bendera, diperuntukan bagi orang yang sering memetik kemenangan

dalam setiap perlombaan

10. Sureq beru-beru, nama motif ini diambil dari bunga yang wanginya harum

semerbak yaitu benga melati. Sarung dengan motif ini dikenakan oleh

sepasang pengantin baru

11. Sureq puang lembang, dahulu digunakan oleh anggota hadat kerajaan

balanipa yang berkedudukan sebagai puang lembang.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan pengaruh ragam hias tenunan

sarung daerah lainnya, sarung sutra mandar dewasa ini pun banyak mengalami

perkembangan, motof tenun Bugis-Makassar dapat kita jumpai pengaruhnya pada

tenunan sarung sutra Mandar, demikian halnya motif sarung Samarinda, motif

sarung Donggala dan banyak lagi lainya tetapi tetap mempertahankan motif dasara

yaitu motif geometris( kotak-kotak). Ibrahim Ahmad. (2016: 50-54).

C. KESIMPULAN

Manette’ merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat

mandar yang sudah menjadi sebuah kebiasaan yang membudaya. Kebiasaan ini

kebanyakan dilakoni oleh kaum perempuan karena kegitan ini dilakukan di rumah.

Perempuan yang pandai Manette dinilai sebagai perempuan yang ulet dan teliti serta



memiliki kesabaran yang besar.untuk menghasilkan sebuah sarung sutra (Lipa’

Sa’be) dengan berbagai macam motif diperlukan kesabaran.

Kegiatan Manette’ ini memiliki berbagai macam alat yang biasa digunakan

sebagai berikut: Jarum, Peluncur, Pa’ayungan, Galenrong, Cacah, Pammaluk,

szora’, Awrang, Saat, Lumu-lumu, Susuale, Patakko, Talutang, Palapa, Pappa

Ottong, Pammate, Suru.



ADAT PERNIKAHAN ENREKANG

Oleh:
Harianto

Pembahasan

Salah satu adat yang kita angkat adalah budaya Perkawinan Suku

Sasak/Lombok di Desa Bunde menjelang berlangsungnya prosesi pernikahan yang

sangat unik dan sarat akan makna adalah adat yang terdapat dalam Budaya Suku

Sasak. Dalam budaya Suku Sasak, pernikahan dilaksanakan dengan cara menculik si

calon istri oleh calon suami yang disebut dengan istilah kawin culik. Tapi tentu,

penculikan calon istri oleh calon suami ini dilakukan berdasarkan aturan main yang

yang telah disepakati bersama melalui lembaga adat. Mungkin inilah satu-satunya

penculikan di dunia yang dilegalkan dan harus patuh pada aturan main.

Kawin culik ini akan berlangsung setelah si gadis memilih satu di antara

kekasih-kekasihnya. Mereka akan membuat suatu kesepakatan kapan penculikan bisa

dilakukan. Perjanjian atau kesepakatan antara seorang gadis sebagai calon istri oleh

penculiknya ini harus benar-benar dirahasiakan, untuk menjaga kemungkinan gagal



ditengah jalannya aksi penculikan tersebab oleh hal-hal seperti dijegal oleh laki-laki

lain yang juga memiliki hasrat untuk menyunting sang gadis.

Hal ini dilakukan misalnya dengan jalan merampas anak gadis ketika ia

bersama calon suaminya dalam perjalanan menuju rumah calon suaminya. Ini pula

sebabnya, penculikan pada siang hari dilarang keras oleh adat karena dikhawatirkan

penculikan pada siang hari akan mudah diketahui oleh orang banyak termasuk juga

rival-rival dari sang penculik yang juga menghasratkan sang gadis untuk menjadi

istrinya.

Disamping merupakan rahasia untuk para kekasih sang dara, penculikan ini

pun harus dirahasiakan dan jangan sampai bocor ke telinga orang tua sang gadis.

Kalau saja kemudian setelah mengetahui orang tuanya tidak setujui anaknya untuk

menikah, di sini orang tua baru boleh bertindak untuk menjodohkan anak gadisnya

dengan pilihan mereka keadaan ini yang disebut Pedait.Meskipun pada kenyatannya

orang tua boleh untuk tidak bersetuju dengan calon menantunya (yang dalam hal ini

lelaki yang menculik anak gadisnya) tapi, untuk basa-basi sekaligus menghormati

perasaan orang tua sang lelaki, perasaan tersebut sama sekali tak boleh ditunjukan

pada saat acara midang. Maka dari itu, demi menghindari penculikan oleh lelaki yang

bukan merupakan calon menantu yang dikehendaki, begitu mendengar selentingan

kabar akan adanya penculikan, maka biasanya sang gadis dilarikan ke tempat

keluarga calon suami yang jauh dari desa atau dusun si gadis atau dasan si calon

suaminya.

Setelah Makassar dan daerah-daerah tetangga, yakni Ajatappareng,

TellumpoccoE dan Luwu diserang pasukan Belanda, Massenrempulu mendapat

giliran berikutnya. Namun kondisi alam yang berbukit dan pegunungan serta banyak

hutan, tentu akan menyulitkan siapapun yang mencoba menyerang Massenrempulu.

Kondisi tersebut menyebabkan Massenrempulu adalah pertahanan ideal dan terakhir

bagi kerajaan tetangga yang bersahabat dengan Massenrempulu.

Massenrempulu adalah konfederasi kerajaan-kerajaan di daerah Enrekang

sekarang. Terdiri dari Enrekang, Kassa, Batulappa, Duri dan Maiwa.Kabar buruk



yang menimpa kerajaan dan konfederasi sahabat Massenrempulu menyadarkan

bahwa Massenrempulu untuk segera memperkuat pertahanannya. Londe-londe,

Kaluppini, Rangnga, Bambangpuang dan Kotu adalah benteng pertahanan

Massenrempulu untuk menyambut Pasifikasi Belanda.

Enrekang, adalah ibukota Massenrempulu, menjadi target pertama serangan

pasukan Belanda.Namun untuk dapat merebut Enrekang, pasukan Belanda harus

menaklukkan benteng Londe-Londe, Rangnga dan Kaluppini. Setelah melalui

pertempuran sengit selama berhari-hari dan memakan banyak korban, akhirnya ketiga

benteng itu jatuh.Mayor de Wijs datang sendiri ke Enrekang, pada tanggal 1 Maret

1906. Melalui La Patiroi Arung Soreang, suami We Pancaitana Arung Enrekang,

Mayor de Wijs membujuk agar ratu Enrekang menandatangani Korte Veklaring,

sebagai bentuk pengakuan kekuasaan Belanda. Demi menghindari korban lebih

banyak, dengan berat hati ratu We Pancaitana Arung Enrekang menandatangani

Korte Veklaring.

Namun perang belum usai.Rakyat Enrekang bersama rakyat Massenrempulu

masih mengangkat senjata. La Rangnga, seorang Maddika menggalang kekuatan

bersama Duri dan Maiwa, anggota konfederasi Massenrempulu lainnya.Melalui

sebuah serangan dadakan saat malam 24 Maret 1906, La Rangnga dan laskarnya

berhasil menewaskan banyak pasukan Belanda di tangsinya di Enrekang. La Rangnga

pun berhasil merebut banyak senjata untuk memperkuat perlawanannya. Kemenangan

yang disambut suka cita oleh rakyat Massenrempulu dan berhasil memperkuat

semangat perlawanan. Perjuangan rakyat Massenrempulu menjalar ke Maiwa, Kotu,

Mandatte, Duri, dan Buntu Batu.

Menanggapi perlawanan rakyat Massenrempulu yang semakin menghebat,

Komandan tertinggi pasukan Belanda Kolonel Michielse di Makassar tiba ke

Enrekang membawa pasukan besar di tanggal 24 Maret 1906. Empat hari kemudian,

Mayor de Wijs langsung memimpin sebuah pasukan menyerang benteng Kotu.

Menggunakan meriam, de Wijs menembaki benteng Kotu dan dilanjutkan



pertempuran sengit dalam benteng. Banyak korban berjatuhan, hingga benteng Kotu

jatuh setelah dipertahankan mati-matian.

Benteng Mandatte, dipertahankan oleh pejuang perempuan Massenrempulu

yaitu Indo Cabba dan Indo Rangnga. Benteng ini baru dapat direbut pasukan Belanda

setelah jatuh korban yang banyak dikedua belah pihak, akibat perlawanan mati-

matian rakyat Massenrempulu. Benteng Ranga dan Benteng Kaluppini pun jatuh

ditangan pasukan Belanda. Hingga akhirnya, pemimpin laskar rakyat

Massenrempulu, yaitu Maddika La Rangnga memindahkan pusat pertahanannya ke

Benteng Bamba puang. Mempertimbangkan banyaknya korban, Belanda mencoba

mengajak La Rangnga berdamai. Namun ditolak dengan tegas pasukan Belanda mau

tidak mau, harus merebut Benteng Bambapuang jika ingin menguasai

Massenrempulu secara menyeluruh.

April 1906, pasukan Belanda menyerang Benteng Bambapuang. Namun

pasukan Belanda butuh waktu 3 bulan untuk mengepung benteng tersebut untuk bisa

direbut. Itupun setelah kembali mendatangkan pasukan tambahan serta tembakan

meriam dalam jangka waktu lama.Di pihak laskar, banyak korban berjatuhan

termasuk salah seorang komandan pasukan yaitu Puang Sappu setelah menewaskan

seorang Letnan Belanda. Akhirnya Benteng Bambapuang jatuh, La Rangnga semakin

melemah dan memaksanya untuk meneruskan perang secara gerilya. La Rangnga

akhirnya ditangkap tahun 1915, setelah sembilan tahun bergerilya dan tak tersentuh

pasukan Belanda. Beliau wafat tahun 1928 di usia 98 tahun. Berakhirnya perlawanan

La Rangnga, bukannya mengakhiri perjuangan rakyat Massenrempulu melawan

pasukan penjajah Belanda.Namun menyemai perjuangan berikutnya ditahun 1946-

1949 melawan pasukan NICA - Westerling.Adapun salah satu proses dalam

melakukan pernikahan yaitu ritual MAPPANONGO:

Hampir seluruh daerah di Indonesia memiliki tradisi dan kebudayaan yang

berasal dari masa lampau.Beberapa bersifat penghormatan kepada leluhur, ada juga

ritual pengucapan syukur. Di Enrekang, warganya masih mempertahankan beberapa

ritual adat, walaupun perkembangan dunia dan modernisasi juga sudah masuk ke



daerah tersebut. Salah satu upacara adat yang masih bertahan adalah Mappanongo,

atau jika dibahasakan berarti “menurunkan sesajian”.

mulai saat fajar menyingsing, pagi hari. Ketika matahari baru muncul di balik

Gunung Lewaja, masyarakat Bisang Kelurahan Lewaja mulai berbondong-bondong

menuju kawasan Air Terjun Lewaja yang jaraknya hanya sekitar 400 meter dari

pemukiman tersebut. Barang yang mereka bawa hanyalah aneka makanan dan buah-

buahan; yang konon menjadi prasyarat untuk melakukan ritual atau upacara adat

tersebut. Mappanongo yang juga menurunkan sesajian ke sungai ini akan dipimpin

oleh pimpinan adat. Tetua Adat Muhiddin biasanya akan langsung menerima semua

bawaan warga yang mengikuti upacara adat tersebut, ketika warga sudah tiba di

lokasi.

Upacara adat ini adalah salah satu cara warga Enrekang untuk

mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tentunya atas

limpahan rejeki dan hasil bumi di tanah Enrekang. Tata cara yang dilakukan pertama

kali adala menata aneka makanan yang berupa ketan dan ayam dalam wadah bambu

yang khas. Kesemuanya digantungkan di atas sungai dengan rapih. Sementara buah

diturunkan ke sungai. Pimpinan Adat akan mendoakan dan menyelesaikan ritual

sesuai dengan kepercayaan mereka.

Setelah prosesi tersebut selesai, semua makanan dan buah-buahan akan

menjadi rebutan oleh warga yang datang dan yang membawa sesajian tadi. Ini adalah

simbol dari berkat yang terus melimpah dalam kehidupan mereka dan keluarga, serta

juga memohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Warga akan menyantap

semua makanan bersama-sama di pinggir sungai hingga habis, sebagai wujud

kebersamaan antar warga. Setelah selesai, semua yang hadir harus mencelupkan

kepalanya ke sungai dengan bantuan tetua adat. Ini adalah simbol untuk mencuci

energi negatif dan menjadi orang yang lebih baik kedepannya.

Terakhir, warga akan membawa air yang berasal dari air terjun dengan botol

atau wadah masing-masing ke rumah. Air ini menjadi sarana obat kesembuhan yang

dipercaya akan menjaga kesehatan para warga Enrekang.



KALINDAQDAQ PADA MASYARAKAT MANDAR

Oleh:

Oleh:
Ainal Wihda

Abstrak
Mandar merupakan suatu suku yang ada di sulawesi Barat di
Indonesia. Suku Mandar sendiri memiliki budaya dengan
keunikan dan ciri khas tersendiri. Salah satu contoh budaya
Mandar adalah Kalindaqdaq. Kalindaqdaq ini merupakan suatu
bentuk puisi Mandar yang disampaikan menggunakan bahasa
lokal. Masyarakat Mandar biasanya berkomunikasi
menggunakan Kalindaqdaq. Kalindaqdaq berfungsi sebagai
sarana pendidikan terutama sebagai sarana pendidikan agama.
Masyarakat Mandar menggunakan kalindaqdaq untuk
menyampaikan pesa-pesan moral dan ajaran-ajaran agama.
Kalindaqdaq yang berisikan ajaran-ajaran agama disebut
kalindaqdaq masalah.

Kata Kunci : Etnis, Budaya dan Kalindaqdaq

A. Pendahuluan

Budaya merupakan suatu bentuk kebiasaan dari masyarakat pada sebuah

daerah, yang dilakukan berulang-ulang yang menjadi kebiasaan dan berlangsung

terus-menerus dari zaman ke zaman. Kebudayaan sangat erat kaitannya dengan

manusia, karena manusia merupakan makhluk sosial dan hidup bermasyarakat



pada suatu daerah. Pada proses pertumbuhan dan perjalan hidup manusia pada

suatu daerah atau kelompok, tentunya banyak hal yang dilakukan bahkan ada yang

dilakukan sampai berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Dari kebasaan

inilah budaya pada suatu masyarakat tercipta karena budaya lahir dari kebiasaan

manusia pada kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia sendiri memiliki budaya yang sangat beragam, karena Indonesia

dikenal memilik 33 provinsi yang terdiri dari beberapa sukuyang terdapat banyak

masyarakat di dalamnya. Salah satu contoh keragaman budaya yang ada di

Indonesia adalah kalindaqdaq pada suku Mandar yang terdapat di Sulawesi Barat

salah satu provinsi yang ada di Indonesia.

Kalindaqdaq singkatnya boleh dikatakan puisi Mandar yang disampaikan

menggunakan bahasa lokal penuh kiasan yang dalam. Kalindaqdaq ini dapat anda

dengar pada saat pagelaran “sayyang pattuqduq” salah satu even budaya tahunan

rutin yang dilaksanakan saat peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw, atau

kegiatan tunggal festifal “sayyang pattuqduq” sebagai even budaya di Sulawesi

Barat. Selain itu kalindaqdaq juga dapat anda dengar pada saat acara lamaran.

Bagi sebagian orang yang tak paham dengan bahasa Mandar mungkin sulit

untuk menemukan keseruan paduan bahasa yang tinggi penuh kiasan itu. Namun,

jika seseorang sudah memahami maka seseorang akan sedikit memberikan

ekspresi saat mendengarkan lantunan kalindaqdaq, entah itu dengan senyuman,

mengangguk, atau terheran-heran. Mengapa ekspresi itu yang akan hadir?, karena

seseorang akan terkagum dengan gaya sindiran ala kalindaqdaq yang begitu

dalam. Tujuannya ketitik A namun harus mampir ke titik B dan titik C untuk

menuju ketitik D sebagai titik final sindirannya.

Dari sinilah penulis tertarik untuk membahas tentang kalindaqdaq yang

terdapat pada suku Mandar. Agar supaya orang lain atau orang yang bukan

merupakan bagian dari suku Mandar dapat mengetahui keunikan  kebudayaan di

suku Mandar terkhusus pada kalindaqdaq ini.



B. Pembahasan

Kalindaqdaq pada masyarakat Mandar

Kalindaqdaq adalah suatu bentuk perasaan seseorang yang diungkapkan

dengan rangkaian kalimat-kalimat yang indah. Kalindaqdaq pada umumnya terdiri

dari empat (4) baris dalam satu bait. Susunan suku katanya terdiri dari 8-7-5-7

serta dapat bersaja ABAB, ABBA dan AAAA.

Berdasarkan pesan yang dibawa oleh kalindaqdaq, kalindaqdaq dapat

dibagi dalam enam jenis, yaitu:

1. kalindaqdaq muda mudi (kisah cinta)

2. kalindaqdaq masaqala (keagamaan)

3. kalindaqdaq mappakatuna alawe (merendahkan diri)

4. kalindaqdaq pepatudu (nasihat)

5. kalindaqdaq pettommuaneang (kepahlawanan)

6. kalindaqdaq panginoang (humor)

Kalindaqdaq singkatnya boleh dikatakan puisi Mandar yang disampaikan

dalam bahasa lokal penuh kiasan yang dalam. Puisi sigkat berbahasa daerah ini

dapat anda dengar pada saat pagelaran “sayyang patuqduq” salah satu even

budaya tahunan rutin yang dilaksanakan saat peringatan Maulid Nabi Muhammad

Saw, atau kegiatan festival sayyang pattuqduq sendiri sebagai even budaya di

Sulawesi Barat. Selain itu kalindaqdaq juga dapat anda dengar pada saat acara

lamaran.

Kalindaqdaq akan diperdengarkan saat kuda pattuqduq sejenak berhenti

untuk menari, setelah si kuda menempuh jarak beberapa meter untuk mengangguk,

menggoyangkan kepalanya mengiringi tabuhan rentak rebana dari para

“parrawana”. Saat momen istirahat inilah maka si penutur kalindaqdaq akan

setengah berteriak mengirimkan kata-kata puitis penuh sindiran yang dalam untuk

sang penunggang kuda, wanita cantik yang mengenakan pakaian adat daerah

Mandar. Kadang para penutur menggunakan kata-kata “bolong”, kemungkinan

ditujukan untuk sang kuda pattuqduq yang kebanyakan memiliki motif warna



hitam. Sementara gadis cantik penunggang kuda kemugkinan akan disindir dengan

penggunaan istilah “pandeng”, “beruq-beruq” atau istilah-istilah lainnya yang

menggambarkan kecantikan misalnya “tomalolo”, dll.

Kalindaqdaq Mandar disampaikan oleh seorang penutur, biasanya pemuda,

atau lelaki paruh baya, bahkan biasanya orang tua, singkatnya ia dilakoni oleh

kaum pria. Sang penutur kemudian akan memperdengarkan dalam bahasa daerah

sindiran-sindiran yang disampaikan dalam konteks kalimat seperti ini “siapakah

gerangan anak gadis cantik yang duduk diatas kuda itu, adakah yang telah

memiliki, sekiranya belum maka sudilah ia membuka pintu rumahnya untuk

kujejaki” konteks-konteks kalimat sindiran yang sejenis dengan ini akan sangat

sering diperdengarkan. Satu hal yang menarik dan harus dimiliki oleh seorang

penutur kalindaqdaq adalah ia harus memilik respon otak yang cukup cetak untuk

merangkai kata-kata pujangga penuh makna sastra dengan diksi bahasa daerah

Mandar yang tidak lumrah dipakai. Ia pun harus memiliki “vocabulary”

perbendaharaan kata yang cukup kaya untuk diolah, disusun kemudian diucapkan

dalam kata-kata dalam waktu yang cepat, bukan kemudian kumpulan-kumpulan

kalimat yang dihafalkan. Hal ini juga dibutuhkan buat penutur atau pemain

sayang-sayang Mandar, dimana ia akan menyampaikan jawaban sindiran yang

berjalan secara cepat sesuai dengan tema yang disampaikan oleh lawan

bermainnya dalam pertunjukan itu. Kalau dalam pertunjukan kalindaqdaq

sayang-sayang penuturnya terdiri dari 2 orang kalindaqdaq Mandar dalam

sayyang pattuqduq hanya dilakoni oleh satu orang saja, tidak ada feedback atau

umpan balik dari lawannya, ia hanya bersifat satu arah saja.

Bagi anda yang tak paham dengan bahasa Mandar mungkin sulit untuk

menemukan keseruan paduan bahasa yang tinggi penuh kiasan itu. Tetapi jika

anda sedikit paham maka anda akan sedikit memberikan ekspresi, entah itu dengan

tersenyum, mengangguk, atau terheran-heran. Mengapa ekspresi itu yang akan

hadir? Ya, karena anda akan cukup kagum dengan gaya menyindir ala

kalindaqdaq yang begitu dalam. Tujuannya ke titik A namun harus mampir dulu



ke titik B dan titik C untuk menuju ke titik D sebagai titik final sindirannya. Sama

halnya dengan pertunjukan wayang yang disampaikan dalam bahasa Jawa yang

sulit kita pahami jika kita tidak mengerti dengan bahasa Jawa demikian halnya

dengan kalindaqdaq Mandar, anda akan bosan jika sama sekali tak tahu artinya.

Namun bentuk pemahaman terhadap pantun Mandar ini cukup sulit kita cerna, satu

alasannya adalah bahwa diksi atau pemilihan kata yang digunakan dalam

kalindaqdaq cukup jarang kita temukan dalam penggunaan bahasa daerah Mandar

sehari-hari. Bahasa yang digunakan dalam kalindaqdaq Mandar cenderung

merupakan jenis ekspresi yang puitis, hiperbola, dan penuh personifikasi.

Menuturkan kalindaqdaq bukanlah hal yang mudah, dapat dikatakan ini hal

yang sulit untuk dilakoni, terlebih pada mereka yang sama sekali tak tahu bahasa

daerah Mandar. Pun mereka yang tahu berbahasa Mandar secara aktif belum tentu

mampu menuturkan kalindaqdaq. Sepenuhnya tutur kalindaqdaq adalah ekspresi

sastrawan/pujangga dalam merangkai kata-kata indah nan puitis. Untuk sampai ke

tahap ini ada banyak tahapan yang harus anda lalui,hal yang paling dasar adalah

anda mengerti tentang bahasa Mandar, bisa berbahasa daerah ini dengan aktif dan

sering membaca atau mendengarkan kalindaqdaq dituturkan. Sama halnya dengan

cara belajar orang-orang pada umumnya dengan prinsip “adalah bisa karena

biasa” hal ini juga yang berlaku jika anda ingin belajar menuturkan kalindaqdaq.

Para penutur kalindaqdaq yang hebat biasanya merupakan orang-orang yang

memiliki lingkungan yang kental dengan budaya Mandar, sehingga mereka

dengan mudahnya merangkai kata-kata hanya dari peristiwa sehari-hari yang

mereka jalani. Secara tidak langsung lingkungan dimana anda bermukim akan

semakin mempermudah anda untuk lebih mahir dalam menuturkan pantun Mandar

ini. Ada keseruan ketika anda dapat merangkai kata-kata sendiri yang sedikit puitis

untuk menyindir seseorang.

Walaupun kalindaqdaq lebih sering diidentikkan untuk menyindir wanita,

kalindaqdaq sejatinya lebih luas, bahkan kritik kepada orang tua, teman, kawan,

lawan, atau pihak penguasa dapat anda sampaikan lewat pantun Mandar ini. Bisa



dikatakan lebih berbudaya ketika anda menyindir lewat kalindaqdaq. Para pemuka

adat dahulu di daerah Mandar lebih banyak menggunakan cara-cara sindiran untuk

melakukan teguran. Bahkan melalui simbol-simbol pakaian pemuka adat dahulu

menyindir orang yang tidak disukainya melalui cara ini, misalnya jika ada pihak

yang tidak disukai, ketika ia bertemu maka songkok adatnya akan sedikit

dimiringkan dan bagian gagang kerisnya akan dihadapkan menghadap pada pihak

yang tidak disukai, ini potret betapa kemudian sikap dan nilai kesopanan selalu

didahulukan walaupun ada kebencian yang ingin disampaikan, tidak lalu dengan

serta merta melakukan kontak fisik secara langsung.

Salah satu contoh kalindaqdaq Mandar :

Passambayang mo’o dzai’,

Pallima wattumo’o,

Iyamo tu’u,

Piwongan di ahera’.

Artinya :

Tunaikanlah Shalatmu

Sembahyang 5 waktu

Karena itulah

Bekal di akhirat

C. Kesimpulan

1. Budaya, merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama

oleh masyarakat, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya dapat

terbentuk karena adanya beberapa faktor seperti agama, politik, adat istiadat,

bahasa, pakaian, begitu pula dengan karya seni.

2. Kalindaqdaq, adalah sebuah puisi Mandar yang diungkapkan menggunakan

bahasa lokal yang penuh dengan pesan yang mendalam. puisi singkat

berbahasa daerah ini disampaikan oleh seorang penutur, biasanya pemuda,



atau lelaki paruh baya, bahkan biasanya orang tua, singkatnya ia dilakoni

oleh kaum pria



UPACARA MACCERA MANURUNG PADA MASYARAKAT KALUPPINI DI
KABUPATEN ENREKANG

Oleh :
Ratna Mulya Reski

Abstract :

Tulisan ini menjelaskan tentang suatu kebudayaan
yang lahir dan berkembang dalam kehidupan masyarakat
kaluppini, Budaya yang di maksud adalah tradisimaccera
manurung di Kaluppini, dimana tradisi ini adalah tradisi yang
dilaksanakan oleh masyarakat Enrekang, khususnya di Daerah
Kaluppini, namun ada sebagian daerah lain yang melakukan
tradi maccera manurung selain desa kaluppin, tapi yang saya
bahas di artikel ini hanya di desa Kaluppini Provinsi Sulawesi
Selatan. Padatradisimaccera manurung ini merupakan salah
satu ritual pengungkapan rasa syukur masyarakat atas
keberhasilan pertanian. Tradisi ini dirayakan tidak hanya oleh
masyarakat Enrekang, tetapi juga masyarakat dari daerah lain
di luar provinsi. Tradisi ini hanya dilaksanakan setiap delapan
tahun sekali dan berlangsung selama empat hari berturut-turut.

Kata kunci :Tradisi, turuntemurun, ritual.

A. Pendahuluan

Kebudayaan merupakan hasil karya, rasa dan cipta masyarakat.

MenurutKoentjaraningrat (1980), kata “kebudayaan” berasaldari kata Sansekerta



budhayah, yaitu bentuk jamak dari budhi yang berarti “budi” atau “akal”. Dengan

demikian kebudayaan dapat diartikan “hal-hal yang bersangkutan dengan “akal”.

Sedangkan kata “budaya” merupakan majemuk dari “budidaya” yang berarti “daya

dari budi” sehingga dibedakan antara “budaya” yang berarti “daya dari budi” yang

berupa cipta, rasa, dan karsa, dengan “kebudayaan” yang berarti hasil dari cipta, rasa,

dankarsa. Dalam disiplin ilmu antropologi, kebudayaan dan budaya itu sama saja,

(Sulaeman, 2012: 37).

Menurut Edward B Taylor, kebudayaan merupakan keseluruan yang kompleks,

yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum

adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai

anggota masyarakat, (Gitalora :4 maret 2006).

Dari Pengertian kebudayaan tersebut dapat disimpulkan bahwa; akal adalah

sumber budaya, apapun yang menjadi sumber pikiran, masuk dalam lingkup

kebudayaan. Karena setiap manusia berakal, maka budaya identik dengan manusia

dan sekaligus membedakannya dengan makhluk hidup lain. Dari akal itulah muncul

nilai-nilai budaya yang membawa manusia kepada ketinggian peradaban.

Pada masyarakat Sulawasi Selatan terdapat bermacam-macam komunitas yang

menganut semacam aliran atau tradisi yang menjadi ciri khas dari daerah Sulawesi

Selatan itu sendiri, seperti halnya di daerah Enrekang dimana di daerah ini

keanekaragaman kebudayaan yang membuatnya kaya akan tradisi-tradisi lokal.Sala

satunya yaitu Desa Kaluppini yaitu sala satu desa yang berada di Kecamatan

Enrekang. Masyarakat Kaluppini merupakan masyarakat yang masih sangat kental

akan kebudayaan leluhur mereka sehingga mereka masih tetap mempertahankan  dan

menjalankan budaya-budaya leluhur mereka hingga saat ini,  begitu pula pada tradisi

maccera manurung yang masih dijalankan dan dipertahankan hingga saat ini.

Macceramanurung merupakan salah satu tradisi budaya kuno yang ada di

Kabupaten Enrekang, 280 km dari kota makassar. Perhelatan tradisi budaya ini

merupakan corak tradisi general bagi masyarakat diSulawesi Selatan, berbagai hal



pokok dalam kehidupan khususnya tradisi pengungkapan rasa syukur akan di

ritualkan dalam bentuk “maccera”, (Indra J mae : 2014).

A. Pembahasan

Maccera manurung adalah tradisi yang dilakukan secara turun temurun oleh

masyarakat Enrekang khususnya di daerah Kaluppini, acara maccera manurung ini

merupakan salah satu ritual pengungkapan rasa syukur atas segala rezeki dari Allah

Swt. Masyarakat di daerah kaluppini sangat antusias untuk melakukan tradisi ini,

begitu pun masyarakat dari luar yang sangat antusiasnya ikut serta dalam tradisi

macceramanurung ini yang di laksanakan di Kaluppini hanya karena di lakukan

setiap 8 tahun sekali, Upacara ini berlangsung selama 4 hari berturut-turut.

Dalam skripsi Musdalifah Chanrayanti Dahyar berjudul tradisi

macceramanurung di kaluppini kabupaten enrekang, terdapat 5 Tahapan persiapan

ritual adat Maccerang Manurunng dan persiapan yang dilakukan dalam tradisi

macceramanurung, antara lain :

1. Menata jalan yang akan dilalui oleh pengunjung

2. Membuat portal  jalan untuk ketertiban

3. Menata area pelantara mesjid dengan membuat semacam ruang khusus yang

dipagari dengan bambu. Tempat ini nantinya menjadi area penempatan

gendang dari dalam mesjid.

4. Warga berlaltih menabuh gendang yang dibuat sebagai  gendang latihan,

mereka lakukan dengan makdsud agar saat prosesi so’diang gandang selaras

dan kompak darimusik yang dihasilkan.

5. Warga berlatih Mappadendang kegiatan ini dilakukan dengan memukul-

mukul lesung.

Adapun persiapan yang dilakukan sebelum penyelenggaraan upacara maccera

manurung yaitu:



1. Seekor kerbau jantan berwarna hitam.

2. Seekor ayam berbulu cokelat dan merah.

3. Beras punu’

4. Pinang

5. Daun siri

6. Kapur

Adapun larangan (pemali) tidak bisa dilakukan pada saat di area maccera

manurung,yaitu Memakai pakaian berwarna kuning, merokok, memakai emas,

membawa atau menyalakan lampu senter atau lampu sorot lainnya, membawa senjata

tajam. Dalam Tradisi Maccera Manurung ada satu ritual yang dilakukan tiga bulan

sebelum masa pelaksanaan tradisi Maccera Manurung. Sebagaimana tiga unsur besar

atau yang disebut lolo tallu yaitu lolo to tau (jalan kehidupan), lolo na to dalle

(jalannya rizeki), lolo to baranggapa’(jalan dari barang-barang). Maka ketiga hal

tersebut bermakna ritual ma’jaga bulang. Dalam Upacara adat ini di pimpin oleh

petua adat setempat dan berlangsung dalam beberapa tahapan. Ada beberapa tahapan

ritual dalam tradisi maccera manurung yang wajib dilaksanakan antara lain:

a. Mappabangun tanah

Pada tahapan ini masyarakat berdoa dengan harapan selamat sentausa

menempuh kehidupan yang akan datang, supaya rezeki lebih menimpah

dari apa yang sudah di lalui. Kemudian dilakukannya penyajian hidangan

berupa peongatua makanan yang dimasak dan penyembelihan ayam yang

sudah ditetapkan sesuai kewajiban ritual. ritual ini dilakukan pada jum’at

pagi sebelum upacara inti.

b. Ritual Ma’jagaBulang

Ritual inidilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa pelaksanaan tradisi

maccera manurung, sebagaimana tiga unsure besar atau yang disebut

tolotallu yaitu lolo to tau (jalan kehidupan), lolona to dale (jalannya

rezeki), lolo to baranggapa’ (jalan dari barang-barang). Makake-tiga



tersebut bermakna ritual ma’jagabulang, (Musdalifah Chandrayanti Dahyar

: 2016:42).

a. Hari pertama pada tradisi maccera manurung :

1. Ritual Ma’peong di BubunNase

Prosesini dilaksanakan dekat sumur atau bubunnase kemudian penyembelian

ayam hitam sebagai syara’ kemudian ditutup dengan ma’cedomanyang yaitu

menuangkan sedikit tuak kedaun pisang lalu sisanya diminum. Dalam pembuatan

peong dimasak dengan beragam jenis beras.

2. Ritual tarianpa’jaga

Dalam tarian ini berisi tentang syair-syair, doa-doa dan permohonan untuk

keselamatan. Dalam tarian ini dilakukan oleh orang dewasa. Setelah tarian selesai

masyarakat yang ikut serta dalam tradisi itu berbondong-bondong mengambi ltanah

dari tempat dilaksanakannya ritual tarianpa’jaga dengan tujuan bahwa tanah yang

mereka ambil dapat menambah kebanggaan bagi mereka sebagai leluhur kaluppini.

3. Ritual so’dianggandang

Ritual ini dilakukan setelah shalat jum’at. Ritual ini diawali dengan

dikeluarkannya gendang dari dalam masjid lalu diletakkan pada batu yang diyakini

oleh masyarakat kaluppini sebagai tempat munculnya to manurung.

b. Harikedua ritual macceramanurung

Pada hari kedua dalam tradisi macceramanurun gtidak melakukan ritual

apapun. Namun hanya menampilkan kesenian local tradisional seperti mappadendang

danma’gandang.

c. Hariketiga ritual macceramanurung

1. Ritual Liang Wai’



Pada ritual ini masyarakat mengambil air bubun yang berasal dari liang.

Maksud dari pengambilan air pada liangwai untuk pembuaatan peong. Masyarakat

kaluppini menyakini bahwa air dari liangwai’merupakan air suci .

2.Ritual Ma’Peong

Ritual ini dilakukan dilapangan liang wai’ yang dilakukan secarah gotong

royong oleh masyarakat Kaluppini.

3. Ritual Pa’rallu nyawa

Dalam ritual ini digunakan ayam hitam untuk disembei sebagai persembahan

dan lambang doa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan berkah yaitu

kesehatan dan berkembang biaknya hewan ternak serta kesuburan tanah.

4. Maziara kuburu’

Maziarakuburu’ atau berziarah kemakam yang diyakini oleh masyarakat

sebagai makam dari keturunan To Manurung.

5. kumande Samaturu’

KumandeSamaturuatau makan bersama adalah salah satu proses yang

dilakukan setelah peong masak dan telah di potong-potong. Pada proses makan

bersama wadah yang digunakan untuk makan adalah daun jati.

6.Atraksi Massisemba

Atraksi yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dewasa yang dilaksanakan

di pelantara mesjid yang merupakan makna dan simbol kegembiraan masyarakat atas

hasil panen yang melimpah, atraksi ini adalah seni lokal masyarakat Enrekang.

Ketujuh dilakukannya Ritual tudang ada’ dan sumajo diakukan saat bulan purnama

penuh dalam rangkain ritual. Tepat pada pukul 24:00 malam, semua pemangku adat

dan istrinya turun dari sappo batto(rumah adat), (musdalifah : 2016:47).

d. Hari keempat Ritual Adat Maccera Manurung.

1. Ritual Pa’rall nyawa yang disembeli berupa ayam, kerbau dan sapi yang

nantinya akan dimakan secara bersama-sama oleh masyarakat dan pemangku adat.



Makna dari ritual ini adalah sebagai tanda syukur masyarakat Kaluppini baik yang

tinggal di Desa Kaluppini maupun yang tinggal diluar desa.

2.Kumande Samaturu’ pada tahapan ini pemangku adat duduk bersama di

pelantara mesjid dengan urutan kelembagaan, pakaian yang digunakan saat prosesi

makan bersama tahap ini berbeda dengan makan bersama di hari kedua yakni

pemangku adat menggunakan pakaian putih dan passappu sebagai tanda kebesaran.

Makanan yang telah di siakan ditata dalam roko-roko(keranjang) yang dibungkus

dengan daun pisang.

3. Ritual Sumajong ritual ini adalah rangkaian penutup dari puncak ritual

ini. Sumajo atau pengucapan janji jabatan yang diucapkan depan masyarakat,

sumpah dan janji yang mereka ucapkan adalah ikrar yang harus mereka tepati dan

pada ritual ini pula diberikan kesempatan pada pemangku adat apabila ingin

meninggakan jabatannya bila merasa tidak sanggup dalam menjalankan tugas untuk

perjalanan 8 (delapan) tahun kedepan, (Musdalifah : 2016:49).

4. Pada Tradisi Upacara Maccera Manurung masih dipertahankan oleh

masyarakat Kaluppini karena mereka beranggapan bahwa adat istiadat adalah hal

yang telah mendarah daging dalam diri mereka sehingga tidak dapat dilepaskan dari

mereka, masyarakat kaluppini juga beranggapan bahwa apabila mereka tidak

melakukan upacara Maccera Manurung hasil panen, ternak dan keluarga mereka

akan mendapat musibah. Hal inilah yang mendasari mereka masih mempertahankan

tradisi mereka.



RITUAL UPACARAMAPPANO DI DESA BENTENG KECAMATAN
BARANTI

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Oleh:
Gustina Ayu

Abstrack
Permasalahan utama penelitian ini adalah ritual upacara
mappano di Desa Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten
Sidenreng Rappang. Pusat perhatian dalam penelitian ini
difokuskan pada latar belakang keberadaan ritual mappano
dan prosesi pelaksanaan upacara mappano yang bertujuan
untuk mendeskripsikan nilai-nilai budaya yang terkandung di
dalam upacara ritual mappano di Desa Benteng. Teknik
pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan
observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) ritual
Mappano masih berkembang di desa-desa di wilayah
Kabupaten Sidrap terkhususnya di Desa Benteng Kecamatan
Baranti; (2) prosesi pelaksanaan ritual mappano dengan cara
membuat sesajen dengan maksud-maksud tertentu; (3) ritual
mappano dilakukan pada waktu-waktu tertentu, biasanya
dilakukan pada musim panen.

Kata kunci: Ritual, Magis,Turun-temurun



A. Pendahuluan

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budya bersifat kompleks,

abstrak dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan prilaku komunikatif.

Unsur-unsur sosio-budya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial

manusia. Prilaku manusia biasanya dipengeruhi oleh kehidupan sosial dan

budaya. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya adalah sesuatu yang

sudah menjadi kebiasaan dan sukar untuk diubah. Manusia memiliki kebiasaan

yang sukar untuk dirubah biasanya akan membuat tradisi tersendiri dalam

kehidupannya.

Tradisi adalah pertama, sesuatu yang ditransferkan kepada kita. Kedua,

sesuatu yang difahamkan kepada kita. Itu merupakan tiga lingkaran yang

didalamnya suatu tradisi tertentu yang ditransformasikan menuju tradisi yang

dinamis. Pada lingkaran pertama, tradisi menegakkan kesadaran historis, pada

lingkaran kedua menegakkan kesadaran eidetic, dan pada lingkaran ketiga

menegakkan kesadaran praksi. Tradisi merupakan bagian dari kebudayaan yang

dipelajari. Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah

sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagaian dari sekelompok

masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu atau agama yang

sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adanya informasi yang diteruskan

dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan.

B. Pembahasan

Upacara Mappano

Upacara Mappano merupakan upacara yang telah dilakukan secara turun

temurun oleh masyarakat yang berada di Desa Benteng, Kecamatan Baranti,

Kabupaten Sidrap. Upacara Mappano telah dilakukan sejak dahulu oleh nenek

moyang dan diteruskan oleh anak cucu mereka sampai saat ini. Meski demikian

upacara Mappano ini tidak dilakukan oleh semua masyarakat di Desa Benteng,

akan tetapi hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat, upacara ini merupakan



warisan dari nenek moyang terhadap suatu keluarga sehingga hanya keluarga-

keluarga tertentu saja yang dapat melakukan upacara ini. Pelaksanaan upacara ini

memiliki tujuan dan maksud-maksud tertentu.

Meski zaman semakin modern dan berkembang masih ada saja orang yang

mempertahankan dan melaksanakan upacara ini. Ketika seseorang telah

melakukan upacara Mappano maka ia harus selalu mengerjakan bila tidak mereka

percaya bahwa mereka akan mendapatkan musibah jika tidak mengerjakannya.

Seperti yang telah ungkapkan oleh P.Lappa (2019),  salah satu tukang baca-baca

di Desa Benteng  sekaligus tetangga saya mengatakan:

“Iyaro Mappano engka kanjana engkato ja’na, narekko de ipigaui nakennaki

acilakang iyaro mabiasae maderri nakenna lasa, tetapi’ rekko ipigau ni matu

engka hikamana iyanaritu sipakario-rio taue sipulung-pulung. Iyaro

Mappano,e wedding to yaseng pappanre taung-taung….”

Artinya:”Mappano ada baiknya dan nada buruknya, jika tidak dilakukan

kita terkena musibah bagi yang sering mengerjakannya biasanya terkena

penyakit, tetapi  jika dilakukan ada hikmahnya yaitu masyarakat

bergembira dan berkumpul bersama. Mappano bisa juga dikatakan makan

bersama tiap tahun….”
Upacara Mappano adalah membuat sesajen kemudian dipersembahkan kepada

hal-hal ghaib. Sebagian masyarakat Bugis Sidrap mempercayai adanya

ana’Walli,ana’walli ini merupakan kembaran seseorang yang ada di dunia dan

ana’Walli ini berada di alam ghaib. Perwujudan ana’Walli di percayai ada

bermacam-macam ada yang berbentuk seperti manusia, hewan, dll. Akan tetapi

sebagian besar ana’walli yang dipercayai masyarakat adalah berwujud buaya dan

cicak. Jadi, salah satu tujuan Mappano ini mempersembahkan sesajen bagi

ana’Walli akan tetapi ada juga yang melakukan upacara Mappano ini sebagai

“Tolak Bala”. Masyarakat mengetahui bahwa mereka mempunyai ana’Walli

berasal dari mimpi dijumpai oleh makhluk ghaib tersebut. Sama halnya dengan

ana’Walli asal mula munculnya upacara Mappano berasal dari mimpi.



Pelaksanaan upacara Mappano dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang

menurut mereka sangat baik dan tepat dalam melaksanakan upacara Mappano,

upacara Mappano dilakukan setahun sekali biasanya ketika musim panen

berlangsung.

Adapun komponen-komponen dalam upacara Mappano yaitu:

1. Tempat upacara

Pada upacara Mappano di Kelurahan Benteng dilakukan di dua tempat, di

antaranya:

a. Sungai

Sungai adalah tempat khusus yang secara tradisional dipilih dan

ditetapkan sebagai tempat pada tahap acara persembahan sesajen dan

seluruh perangkat upacara Mappano. Tempat ini biasanya dipilih dan

di tetapkan atas petunjuk Sanro (dukun) yang juga bertindak sebagai

pemimpin upacara.

b. Rumah

Upacara Mappano selain dilakukan di sungai bisa juga dilakukan di

rumah, bagi yang tidak mempunyai anak Walli atau semacamnya.

2. Pelaku upacara

a. Sanro (dukun)

Seseorang yang di Tua-kan dalam lingkungan masyarakat adat, tidak

berarti usianya akan tetapi dilihat dari pemahamannya.

b. Masyarakat

Masyrakat adalah orang yang terlibat dalam membantu menyediakan

alat-alat serta bahan yang digunakan dalam upacara Mappano serta

menyiapkan sesajian dan makanan yang akan disantap setelah proses

upacara Mappano tersebut selesai dilaksanakan.

3. Alat dan bahan upacara Mappano

a. Pisang



Pisang juga disajikan dalam bentuk setandan (situnrung), tetapi hanya

jenis pisang tertentu yaitu jenis pisang raja atau biasa disebut dangan

Loka Barangeng, pisang barangeng merupakan suatu simbol yang

memiliki makna tersendiri dalam kehidupan masyarakat bugis. Kata

Barangeng yang berarti Mattunrungeng Dallena (banyak rejeki).

Sebuah harapan yang dari arti yang dituangkan dalam isi Walasuji,

agar senantiasa murah rejeki.

b. Telur

Tello atau Telur adalah benda yang selalu hadir dalam setiap ritual

budaya atau keagamaan. Telur adalah sebuah bentuk yang tak

berujung, ini berarti bahwa sebuah harapan dan keteguhan akan

peribadatan  yang terus menerus tanpa berhenti dan penuh keikhlasan

serta mempunyai kebulatan tekat seperti telur. Keindahan makana ini

adalah sebuah wajah dari masyarakat masa lampau tentang bagaimana

tatanan hidup meraka sehari-hari. Wujud dan konsep mereka selalu

beriringan dan saling berhubungan sebagai sebuah tanda dan pertanda.

c. Pinang

Alosi atau Pinang adalah sebuah media yang bermakna bahwa sebagai

manusia sadar akan posisinya hanya sebagai seseorang hamba

dihadapan Sang Kuasa. Buah pinang adalah buah yang sering dijumpai

dalam upacara adat seperti pernikahan, naik rumah, kapal baru, dll.

Bahwa dari setiapkemegahan sebuah upcara masyarakat suku bugis

selalu menghadirkan buah pinang ini agar mereka semua sadar akan

siapa dirinya sebenarnya. Tahu dirinya hanya sesuatu yang kecil dan

tak akan pernah besar seperti buah pinang ini buahnya tidak akan

pernah besar meski sudah tua, tidak seperti buah pada umumnya.

d. Daun sirih

Daun sirih merupakan daun yang selalu digunakan oleh masyarakat

pada masa lampau dan masih ada beberapa suku yang



menggunakannya hingga kini sebagai pembersih dan penguat gigi.

Serta digunakan dalam upacara adat.

4. Ayam

Ayam memiliki makna bagi masyarakat bugis yaitu malomoi mimmana

(agar mudah memiliki keturunan sama halnya ayam yang mudah memiliki

anak. Sistem pemeliharan ayam yang baik adalah ayam kampong betina).

5. Sokko petanrupa (ketan empat macam)

Sokko bolong (ketan hitam)

Sokko pute (ketan putih)

Sokko cella (ketan merah)

Sokko ridi (ketan kuning)

6. Daumparu atau daun dari pohon Waru adalah sebuah pohon yang daunnya

berbentuk seperti hati. Sering digunakan sebagai alas makanan pada

upacara tradisi.

Proses pelaksaan upacara Mappano antara lain: Tahap pelaksanaan dan tahap

pelaksanaan. Tahapan persiapan berguna untuk merumuskan dan mengumpulkan alat

serta bahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan upacara Mappano. Sehari

sebelum pelaksanaan upacara Mappano, tetangga dan kerabat yang melaksanakan

upacara Mappano itu berbondong-bondong kerumah yang melaksanakan tradisi

tersebut khususnya kaum wanita untuk membuat dan mempersiapkan bahan makanan

yang dimaksud adalah makanan untuk masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan

uapacara Mappano.

Prosesi upacara biasanya berlangsung selama satu hari, mulai dari pagi hari

hingga sore hari, karena itu pihak penyelenggara upacara bersama dengan masyarakat

setempat harus menyiapkan santap siang. Lauk pauk disediakan berupa makanan

tradisional. Namun sesuai dengan perkembangan zaman banyak makanan modern

yang disediakan baik itu berupa masakan atau kue.

Setelah tahap persiapan masyarakat kemudian memanggil dukun atau sanro

untuk memberikan mantra pada amakanan tersebut atau dalam masyarakat bugis



disebut baca doing, sanro ini terlebih dahulu meminta izin kepada penguasa air atau

makhluk-makhluk ghaib atas tujuannya yang ingin memeberikan sesajian sebagai

penghormatan dan penghargaan tersebut tidak sia-sia. Setelah itu masyarakat

kemudian membawa sesuguhan ke sungai atau perairan yang ia percaya terdapat

anaknya dengan membuat wadah walasuji, kemudian menaruh makanan tersebut dan

mengalirkannya. Namun dalam tradisi ini juga ada yang melaksanakannya di rumah

saja, namun pelaksanaannya sama saja hanya terdapat sedikit perubahan, jika hanya

melakukan di rumah masyarakat memakai baskom yang besar kemudian mengisi air

dan meletakkan makanan di atasnya. Biasanya baskom ini di letakkan di depan pintu

rumah.

Setelah pengemasan dilakukan, sanro atau pemimpin upacara melakukan

pembacaan do’a mantra-manta pada sesajian tersebut, setelah itu diaraklah sesajian

tersebut di sungai jika melakukan Massorong (mendorong) di sungai terdekat dan

sesajian hanya diletakkan di atas baskomm yang berisi air jika hanya melakukan

Massorong di rumah.

Setelah selesai maka masyarakat kembali ke rumah yang melakukan acara

Mappano tersebut untuk makan bersama oleh segennap peserta upacara Mappano.

Berdasarkan uraian tersebut, maka jelaslah bahwa upacara Mappano pada hakekatnya

tidak lain adalah bentuk upacara bersaji yang tidak diwarnai oleh susasana sakra.

Kemeriahan l, tetapi juga sebagai ritual yang terselenggarakan dalam suasana yang

meriah. Kemeriahan tersebut sebenarnya bukan hanya tercermin dalam tahap makan

bersama, melainkanrefleksinya terpancar pada tudang sipulung yang merupakan

rangkaian pelengkap untuk memeriahkan upacara Mappano.

Setelah melihat proses-proses pelaksanaan upacara Mappano dari hasil

penelitian, dapat terlihat jelas bahwa nilai kebersamaan atau nilai solidaritas

masyarakat sangat terjalin mulai dari tahap pesiapan upacara sampai tahap

pelaksanaanupaca Mappano. Upacara tersebut membentuk rasa pesatuan,

kekeluargaan, kepedulian, dan gotong royong antara masyarakat, karena masyarakat

bahu membahu dalam menyukseskan even tahunan yang telah diwariskan para



leluhur terdahulu secara turun-menurun. Sumbangsi moral maupun material dari

seluruh warga secara tidak langsung telah memupuk rasa persaudaraan masyarakat

setempat. Berbagai persiapan dilaksanakan secara bersama-sama sehingga semua

kegiatan tersa mudah teratasi dan berjalan lancar.

Fenomena seperti diatas sangat susah untuk didapatkan di Indonesia sehingga

menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakat setempat yang masih

memegang teguh sistem adat masyarakat Bugis sampai sekarangyang berupa nilai

gotong royong, persatuan, serta keakraban yang terjalin sesama masyarakat.



TARI – TARIAN DAERAH MANDARDI KECEMATAN TINAMBUNG,
KABUPATEN

POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT.

Oleh
Akhyarur Rijal

ABSTRAK
Akhyarur Rijal, 2019, Tari – Tarian Daerah Mandar di Kecamatan
tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, ,
Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar.  Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Untuk mengetahui
bagaimana bentuk gerak Tari Pattudu di Kecamatan Tinambung
Kabupaten Polewali Mandar, 2. Untuk mengetahui struktur ragam gerak
tari Pattudu di Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali
Mandar.Hasil penelitian di lapangan menunjuk bahwa: 1. Bentuk gerak
tari ini adalah ragam gerak yang terdiri atas ragam yaitu uru’-urunna,
mallappe’ sipi’ Mi’oro Mi’undur, appe’, mata angina, maju mundur,
dan millamba malai, penari berjumlah genap biasanya 6 sampai 8 0rang
bahkan biasa sepuluh atau lebih asal tetap berjumlah genap. Musik
irigan yang digunakan adalah gendang dan gong selain itu dalam tarian
ini menggunakan pula syair lagu. 2. Setelah ditulis dalam notasi laban,
pembuka ini mengawali tarian, setelah itu dilanjutkan dengan ragam
Mallape’ sipi’ yaitu melangkah ke depan dan diayunkan tangan kanan
dengan tumpuan kaki kanan. Ragam Mi’oro Mi,undur dilakukan dengan
kedua diayunkan ke depan lalu diputar hal ini kaki mengalami
perpendekan, dilanjutkan Ragam Appe’ Mata Angin’ yaitu tangan kiri di
ayunkan kesamping, badan merabah ke samping kanan. Selanjutnya
ragam Maju Mundur yaitu kaki kanan diangkat ke belakang lalu



kembali ke depan dada dengan tumpuan kaki kanan, dan selanjutnya
ragam Millamba Malai yaitu perlahan – lahan meninggalkan arena atau
panggung. Selain itu tidak ditemukan lompotan sebab kaki hanya
menyentuh lantai.

Apakah Tari Patuddu itu ?

Tari Patuddu adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Sulawesi

Barat. Tarian ini biasanya dibawakan oleh para penari wanita dengan gerakannya

yang lemah gemulai dan menggunakan kipas sebagai alat menarinya. Tarian Patuddu

merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Sulawesi Barat dan

sering ditampilkan di berbagai acara seperti acara penyambutan, pertunjukan seni,

dan festival budaya.

Sejarah Tari Patuddu ?

Tari Patuddu adalah dulunya ditampilkan untuk menyambut para prajurit

yang pulang dari medan perang. Menurut sejarahnya, pada zaman dahulu di daerah

Sulawesi Barat pernah terjadi peperangan antara Kerajaan Balanipa dan Passokorang.

Sepulangnya dari perang, Kerajaan Balanipa mempunyai caranya tersendiri untuk

menyambut para pasukan yang pulang dari medan perang tersebut, salah satunya

dengan menampilkan Tari Patuddu ini. Selain sebagai wujud penghormatan untuk

para pahlawan, tarian ini digunakan untuk hiburan bagi para pasukan. Seiring dengan

berakhirnya peperangan, Tari Patuddu ini kemudian lebih difungsikan sebagai tarian

penyambutan Raja maupun para tamu penting yang datang ke sana. Hal tersebut

berlanjut dan menjadi tradisi masyarakat Mandar hingga sekarang. Versi lain

menyebutkan sejarah Pattudu , ada suatu kebiasaan pemuka masyarakat

melaksanakan upacara yang disebut Paqjinang, atau semaca prosesi ritual

penyembahan kepada Dewata dengan membacakan syair pemujaan disertai dengan

gerakan – gerakan Pattudu.

Fungsi Dan Makna Tari Patuddu

Tari Patuddu merupakan tarian yang lebih bersifat tarian penyambutan atau

hiburan sehingga sering ditampilkan untuk acara penyambutan tamu terhormat



maupun tamu kenegaraan. Tarian ini dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur dan

gembira atas kedatangan para tamu. Hal tersebut terlihat dari senyum dan ekspresi

para penari saat menari. Selain itu gerakannya yang lemah lembut menggambarkan

sifat wanita yang suci dan penuh kasih.

Pertunjukan Tari Patuddu

Tari Patuddu ini merupakan tarian yang ditampilkan oleh para penari wanita.

Jumlah penari Tari Patuddu ini biasanya terdiri dari 5 orang penari atau lebih. Pada

zaman dahulu tarian ini hanya dilakukan oleh para penari yang sudah dewasa, namun

saat ini Tari Patuddu bisa ditampilkan oleh penari yang masih gadis bahkan anak

kecil.

Dalam pertunjukan Tari Patuddu ini para penari menari dengan gerakannya

yang lemah lembut sesuai dengan irama musik pengiring. Gerakan dalam tarian ini

lebih didominasi dengan gerakan tangan yang memainkan kipas dan gerakan kaki

yang melangkah secara perlahan. Selain itu dipadukan dengan formasi penari yang

berpindah-pindah sehingga terlihat bervariatif.

Pengiring Tari Patuddu

Dalam pertunjukan Tari Patuddu biasanya diiringi dengan iringan musik

tradisional seperti Genderang dan Gong. irama yang dimainkan biasanya berubah-

ubah, kadang cepat, kadang juga bertempo lambat. Tempo irama yang dimainkan ini

tentunya disesuaikan dengan gerakan para penari sehingga terlihat selaras. Selain

bunyi Genderang dan Gong, di beberapa pertunjukan ada pula yang menambahkan

alat musik sejenis Kecapi dan Suling sebagai variasi agar terlihat lebih menarik.

Kostum Tari Patuddu

Kostum yang digunakan para penari dalam pertunjukan Tari Patuddu ini

biasanya merupakan busana khas Mandar, yaitu kombinasi antara Baju Bodo dan

pakaian Toraja. Pada bagian lengan atas biasanya lebih ketat. Sedangkan pada bagian

bawah biasanya menggunakan sarung tenun khas Mandar. Untuk bagian rambut

penari biasanya digelung dan di beri hiasan seperti bunga, maupun menggunakan

tusuk berwarna emas. Kemudian untuk aksesoris, penari menggunakan gelang, anting



dan kalung khas Mandar. Dan tidak lupa penari membawa kipas yang digunakan

sebagai alat menarinya.

Perkembangan Tari Patuddu

Walaupun tergolong tarian yang sudah lama, Tari Patuddu masih terus

dilestarikan dan kembangkan hingga sekarang. Berbagai kreasi dan variasi juga

sering ditambahkan di setiap penampilannya agar terlihat menarik, namun tidak

menghilangkan ciri khas dan keasliannya. Tari Patuddu ini masih sering ditampilkan

di berbagai acara seperti penyabutan tamu penting, pernikahan adat, pertunjukan seni,

dan festival budaya. Selain sebagai bagian dari budaya masyarkat Mandar, tarian ini

kini juga menjadi salah satu daya tarik wisata di Sulawesi Barat.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahi bagaimana bentuk gerak Tari Pattudu di Kecamatan

Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar.

2. Untuk mengetahui struktur ragam gerak Tari pattudu di Kecamatan Tinambung,

Kabupaten Polewali Mandar.



TAFSIR KEHIDUPAN
SOSIAL SYARIFAH DALAM PEMILIHAN JODOH

Oleh:
Syarifah Arwini A

Abstrak
Keturunan Nabi Muhammad Saw masih ada hingga saat ini,
keturunan beliau tidak akan habis hingga akhir zaman,
keturunan beliau tidak hanya di Arab tetapi tersebar
keberbagai negara termasuk Indonesia secara umum atau
diCikoang secara khusus. Mereka disebut keluarga Aidid.
Terdapat adat yang sudah turun-temurun mengatur tentang
pernikahan, mereka yang melanggar ketentuan akan
dianggap tiada atau mati, dan dalam istilah Makassar
“panrak” yang berarti rusak.Penelitian ini termasuk dalam
penelitian lapangan (field research). Dalam pengumpulan
data penulis menggunakan metode observasi, wawancara,
dan
dokumentasi.Penelitianinidilakukanuntukmengetahuidan
mendeskripsikan tafsir kehidupan syarifah dalam penentuan
jodoh.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh
penulis dapat disimpulkan bahwa di Cikoang tidak
memperbolehkan pernikahan antara syarifah dengan laki-



laki non syarif, dengan alasan untuk tidak memutuskan
keturunan Rasulullah, selain karena fukaha kalangan habaib
melarangnya.

Kata Kunci: Pernikahan, kafa’ah, status, syarifah, sayye’, habib.

A. Pendahulan

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada

makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang

diciptakan Allah adalah berpasang-pasangan, sebagaimana pada makhluk yang paling

sempurna, yakni manusia.

Status adalah salah satu tempat atau posisi seseorang dalam kelompok sosial

atau masyarakat secara umum sehubungan dengan keberadaan orang lain di

sekitarnya, begitupun status seorang Sayyid dan Syarifah. Di Cikoang seorang yang

berstatus Syarifah tidak boleh menikah dengan orang biasa, berbeda dengan Sayyid

merekabisa menikahi wanita yang tidak sekutu dengannya. Syarifah adalah keturunan

Nabi Muhammad Saw. Sayyid adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada orang-

orang yang merupakan keturunan Nabi Muhammad Saw melalui cucu beliau, Hasan

bin Ali dan Husan bin Ali yang merupakan anak dari anak perempuan Nabi

Muhammad Saw, Fatimah az-Zahra dan menantunya Ali bin Abi Thalib. Dalam

dunia Arab istilah Syarif digunakan oleh keturunan Hasan bin Ali, sedangkan gelar

Sayyid digunakan oleh keturunan Husain bin Ali.

Meski begitu kental, namun tetap banyak syarifah yang melanggar aturan-

aturan pernikahan syarifah, dan mereka yang rusak (panrak) tidak akan dianggap lagi

oleh keluarganya. Apabila mereka tetap berhubungan, maka keluarga tersebut

dianggap ikut rusak oleh keluarga Adid lainnya.

B. Tinjauan Pustaka

Seorang syarifahdi Cikoang sangat dijaga ketat oleh kedua orang tuanya,

mereka menanamkan pemahaman kepada anak-anak mereka sejak keciltentang

aturan-aturan dan konsekuensi sebagai seorang syarifah,bagaimana dampak jika

melanggar aturan yang memang sudah ditetapkan sejak dulu.Seorang Syarifah tidak



boleh menyukai seorang lelaki yang bukan sekutu. Namun mengenai jodoh

siapayang tahu, kita tak pernah tahu dengan siapa kita berjodoh, namun kata salah

serang Sayyid mengatakan bahwa “kita memang tidak tahu dengan sapa kita

berjodoh, sebagaimana rezeki, kematian, jodoh Allah yang menentukan, namun kita

sebagai manusialah yang menjalankan ke mana arah kita akan melangkah, berusaha

dan berdoa untuk mendapatkan keselamatan, jadi kitalah yang menggerakkan diri

kita, maka atas izin Allah jika memang kita ingin berada pada jalan yang benar maka

kita akan berada dijalan yang benar, namun sebaliknya jika kita ingin berpaling dari

aturan maka kita akan berpaling.

Di masyarakat kalangan habaib1di Ckoang, ada hal yang mensyaratkan

seseorang yang ingin menikahi putrinya atau syarifah2, yaitu sebaiknya syarifah

dinikahkan dengan seorang syarif/sayyid11 atau putra dari habib juga, dan bagi yang

bukan sayyid agar tidak menikahi seorang syarifah.12 Al-Alamah Sayyid

Abdurrahman bin Muhammad bin Husin al Masyhurseorang ulama yang juga

merupakan dari kalangan Alawiyyin yang terkenal dengan kitabnya Bugyah Al-

Mustarsyidimengatakan: seorang Syarifahyang dipinang selain Sayyid(selain

keturunan Rasul Saw) maka aku tidak melihat bahwa pernikahan itu diperbolehkan

walaupun Syarifahdan walinya yang terdekat merestui. Ini dikarenakan nasab yang

mulia tersebut tidak bisa diraih dan disamakan. Bagi setiap kerabat yang dekat atau

yang jauh dari keturunan Sayyidatina Fatimah Az-Zahrah r.a. adalah lebih berhak

menikahi Syarifahdari pada yang lain.13

C. Pembahasan

Sayyid dan Syarifah

1 Habaib merupakan jamak dari kata Habib, sebutan/gelar habib di kalangan Arab Indonesia di
nisbatkan secara khusus terhadap keturunan Nabi Muhammad Saw melalui Fatimah az-Zahra dan ali
bin Abi Thalib. Lihat Zulkifli, Ensiklopedi gelar dalam Islam (Yogjakarta: Interprebook,2011), Hlm.
41 Panggilan Habib biasa digunakan mereka yang dipandang sebagai tokoh agama yang secara
geneologis dari keturunan sayyidina Hasan ataupun sayyidina Husein dipanggil dengan sebutan Habib
(bentuk tunggal dari Habaib). Lihat Ahmad Haydar Baharun, Madzhab Para Habaib & Akar
Tradisinya (Malang,Pustaka Basma,2013), hlm. 33

2Syarifah adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada keturunan wanita yang merupakan
keturunan Nabi Muhammad Saw melalui cucu beliau Hasan bin ali dan Husain bin Ali



Sayyid Bahasa Indonesia : Tuan adalah gelar kehormatan yang diberikan

kepada orang-orang yang merupakan keturunan Nabi Muhammad Saw melalui cucu

beliau, Hasan bin Ali dan Husain bin Ali yang merupakan anak dari anak perempuan

Nabi Muhammad Saw, Fatimah az-Zahra dan menantunya Ali bin Abi Thalib.

Keturunan wanita mendapatkan

gelarberupa Sayyidah, Alawiyah,Syarifah atau Sharifah.Beberapa kalangan muslim

juga menggunakan gelar sayyid untuk orang-orang yang masih keturunan Abu Thalib,

paman Nabi Muhammad, yaitu Abbas, serta Ja'far, Aqil dan Thalib.

Kafa’ah

Adapun Masalah pernikahan seorang Syarifah (wanita keturunan habaib)

dengan orang yang bukan Sayyid (bukan keturunan Habaib) : ini dibahas oleh ulama

di dalam kafa’ah.

Yang harus kita ketahui bahwasanya istilah kafa’ah adalah hal yang

disepakati oleh semua orang yang berakal. Kafa’ah adalah kesesuaian dan keserasian

antara suami dengan istri. Semua orang yang berakal menganggap adanya yang

namanya kafa’ah. Jadi, kafa’ah itu sudah menjadi sebuah kesepakatan, maka sungguh

aneh jika ada orang yang mengingkari kafa’ah.

Dalam keturunan Nabi Muhammad Saw, terdapat banyak keluarga (family), di

antaranya al-Aidid, as-Segaf, al-Aidrus, dan masih banyak lagi.

Hadits-hadits yang menjadi dasar pelaksanaan kafa’ah adalah hadits yang

diriwayatkan oleh Thabrani, al-Hakim dan Rafi’i :

وا من طینتي ورزقوا فھمي و علمي, فویل للمكذبّین بفضلھم من أمتي القاطعین فإنھم عترتي, خلق

منھم صلتي لا 

أنزلھم الله شفاعتي

‘… maka mereka itu keturunanku diciptakan (oleh Allah) dari darah

dagingku dan dikaruniai pengertian serta pengetahuannku. Celakalah (neraka

wail) bagi orang dari ummatku yang mendustakan keutamaan mereka

dan memutuskan hubunganku dari mereka. Kepada mereka itu Allah tidak akan

menurunkan syafa’atku.’



Adapun makna yang terkandung dalam hadits ini adalah dalam hal nasab

mustahil akan terjadi pemutusan hubungan keturunan Nabi Muhammad Saw kalau

tidak dengan terputusnya nasab seorang anak dan tidak akan terputus nasab

seorang anak kalau bukan disebabkan perkawinan syarifah dengan lelaki yang

tidak menyambung nasabnya kepada Nabi Saw. Dan jika telah terjadi pemutusan

hubungan tersebut, maka menurut hadits di atas Nabi Muhammad tidak akan

memberi syafa’atnya kepada orang yang memutuskan hubungan keturunannya

kepada Rasulullah melalui perkawinan syarifah dengan lelaki yang bukan sayye..

Dalam berbagai buku sejarah telah tertulis bahwa khalifah Abu Bakar dan

Umar bersungguh-sungguh untuk melamar Siti Fathimah dengan harapan

keduanya menjadi menantu nabi. Al-Thabary dalam kitabnya yang

berjudul Dzakhairul Uqba halaman 30 mengetengahkan sebuah riwayat, bahwa

Abu Bakar Ash-Shiddiq pernah meminang Siti Fathimah, oleh Rasulullah dijawab

: ‘Allah belum menurunkan takdir-Nya’. Demikian pula jawaban Rasulullah

kepada Umar bin Khattab ketika meminang Siti Fathimah ra.. Mengapa mereka

ingin menjadi menantu nabi? Dua orang sahabat itu meminang Fathimah, semata-

mata ingin mempunyai hubungan kekerabatan dengan Rasulullah dan karena

keutamaan-keutamaan yang diperoleh keluarga nabi menyebabkan mereka ingin

sekali menjadi menantunya. Mereka mendengar Rasulullah bersabda :

كلّ نسب وصھر ینقطع یوم القیامة إلا 

نسبي و صھر

Artinya:

‘Semua hubungan nasab dan shihr (kerabat sebab hubungan perkawinan)

akanterputus pada hari kiamat kecuali nasab dan shihr-ku‘

Al-Baihaqi, Thabrani dan yang lain meriwayatkan bahwa ketika Umar bin

Khattab ra meminang puteri Imam Ali ra yang bernama Ummu Kulsum, beliau

berkata :

‘Aku tidak menginginkan kedudukan, tetapi saya pernah mendengar

Rasulullah Saw berkata : ‘Sebab dan nasab akan terputus pada hari kiyamat



kecuali sababku dan nasabku. Semua anak yang dilahirkan ibunya bernasab

kepada ayah mereka kecuali anak Fathimah, akulah ayah mereka dan kepadaku

mereka bernasab.’ Selanjutnya Umar ra berkata lebih lanjut : Aku adalah

sahabat beliau, dan dengan hidup bersama Ummu Kulsum aku ingin

memperoleh hubungan sabab dan nasab (dengan Rasulullah Saw)’.

Sejarah Syarfah Fatimah Az-Zahrah inilah yang dijadikan acuan bagi

para habaib atau keluarga Aidid di Cikoang pada khususnya.Banyak orang di

luar sana mengatakan bahwa ini adalah budaya, adat, dan harus diubah, namun

pada faktanya ini memang sebuah aturan yang telah ditetapkan oleh Yang

Maha Kuasa.

Dengan adanya hadis-hadis ini, maka dengan sepatutnyalah keturunan-

keturunan Rasulullah untuk menjaga dan melestarikan keturunan beliau, kepada

para sayid agar sebaiknya menikahi syarifah, dan seorang syarifah agar dapat

menjaga hatinya dari godaan-godaan bukan sayid agar nasab Rasulullah tidak

terputus.

Adanya aturan-aturan seperti ini, tentu saja memberikan pengaruh bagi

masyarakat sekitar terkhususnya bagi keluarga ahlulbait, bagi masyarakat yang

bukan sayid namun memiliki perasaan cinta kepada seorang syarifah biasanya

mereka mengurungkan niat dan menghilangkan perasaan tersebut, tetapi

banyak pula yang melakukan langkah anarkis, mereka melangsungkan

pernikahan meski harus terusir dari tempat tinggalnya, dan bagi sang syarifah

tentunya tidak lagi dikatakan syarifah tetapi sudah dikatakan meninggal oleh

keluarga tercinta. Melepas keluarga tentu saja tidak semudah membalikkan

telapak tangan, rasa sedih, perih, tentu dialami oleh keluarga yang dilepas

ataupun yang melepas. Peristiwa seperti ini tentu memberikan efek psikologis

bagi siapa saja yang mengalami, tawakal dan ikhlas yang mampu mengobati

perasaan di antara keduanya. Tak ada orang tua yang ingin membuang anaknya,

begitu pun sebaliknya, namun takdir seseorang Allah yang menentukan, meski



sekeras apa pun orang tua dalam mengajar dan membimbing anaknya agar

tidak terjerumus ke dalam lubang gelap yang tidak pernah diinginkan.

D. Kesimpulan

Seorang syarifah tidak boleh menikah keluar dari nasabnya

sebagaimana sejarah yang tertulis bahwa khalifah Abu Bakar dan Umar

bersungguh-sungguh untuk melamar Siti Fathimah dengan harapan keduanya

menjadi menantu nabi. Namun oleh Rasulullah dijawab : ‘Allah belum

menurunkan takdir-Nya’. Demikian pula jawaban Rasulullah kepada Umar

bin Khattab ketika meminang Siti Fathimah ra.. dan Ali bin Abi Thalib  yang

direstui.



TRADISI DENGKA ASE LOLO DI DUSUN BIRINGKALORO DESA
ALLAERE KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS

Oleh :
Sri Mulyani

Abstract:
Artikel ini berisi tentang hasil penelitian yang bertujuan untuk
mengetahui  tradisi Dengka Ase Lolo pada masyarakat di Dusun
Biringkaloro Desa Allaere Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros,
untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi Dengka Ase Lolo. Jenis
penelitian yang dilakukan dalam memperoleh data-data dalam
penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara. Tradisi Dengka
Ase Lolo  merupakan salah satu tradisi yang masih dilakukan oleh
masyarakat di Dusun Biringkaloro secara turun- temurun sebagai
warisan leluhur yang dilaksanakan setiap tahun. Tradisi ini
merupakan suatu bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta atas
keberhasilan terhadap hasil panen padi masyarakat Dusun
Biringkaloro.

A. Pendahuluan

Kabupaten Maros adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi

Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Maros. Di daerah ini

juga terdapat tempat wisata andalan bagi wisatawan yang berkunjung ke Makassar



dan Sulawesi Selatan, yaitu Taman Nasional Bantimurung- Bulusaraung dan objek

wisata batu karst terbesar kedua di dunia rammang- rammang,  selain itu

Kabupaten Maros juga memiliki potensi ekonomi karena Bandar Udara

Internasional Sultan Hasanuddin berada di Kabupaten Maros.

Allaere adalah sebuah desa di kecamatan Tanralili. Batas wilayah Desa

Allaere adalah di bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Simbang,  di bagian

Selatan dengan Desa Damai, di Barat dengan Kecamatan Mandai dan di Timur

berbatasan dengan kelurahan Borong. Tanralili adalah sebuah kecamatan di

Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Indonesia. Daerah ini merupakan wilayah

bekas kerajaan Tanralili yang diperintah oleh seorang  raja bergelar Karaeng

Tanralili. Tanralili merupakan kerajaan terbesar kedua dalam jajaran toddo limayya

ri marusu, kekuasaannya meliputi 40 buah kampung dengan pusat pemerintahan

awal berada di Masale dan selanjutnya dipindahkan ke Ammarang saat

pemerintahan Raja Tanralili ke- VI. Wilayah Tanralili didiami oleh kelompok

masyarakat yang terkenal memiliki tempramen dan watak yang keras dan mudah

tersinggung sehingga daerah  itu dinamakan tanralili yang berarti tak dapat

ditundukkan.

Berbicara tentang tradisi  ini setiap daerah memiliki satu kesatuan

kebudayaan yang berbeda-beda, akan tetapi tetap dalam satu kesatuan itulah yang

merupakan kebanggaan dan ciri khas bagi suatu bangsa khususnya daerah Maros

Makassar. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan dalam berbagai suku bangsa

adalah tradisi pelaksanaan dengka ase lolo (pesta panen)  hampir setiap daerah

masih melakukannya. Perubahan dapat saja terjadi dalam kehidupan manusia yang

berakibat terjadinya variasi dalam konteks kehidupan social dan budaya namun

nilai- nilai hakikat dari adat tetap bertahan dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat di Dusun Biringkaloro Kabupaten Maros masih mempercayai bahwa

kekuatan roh nenek moyang mereka dapat memelihara dan memberi perlindungan

terhadap kehidupannya dari segala bentuk gangguan dan bersumber dari alam

lingkungannya. Oleh karena itu tidak jarang dijumpai pada setiap kegiatan pesta



panen atau  upacara adat, masyarakat dusun Biringkaloro masih umum

melaksanakan upacara adat baik itu dengan tujuan untuk persembahan maupun

untuk syukuran.

Budaya lokal biasanya tumbuh dan berkembang dalam suatu  masyarakat

suku atau daerah tertentu karena warisan turun temurun yang dilestarikan. Budaya

local adalah proses pengembangan masayarakat yang mana segenap kelompok ras

dan etnik mampu berperan secara bersama- sama dalam kehidupan budaya dan

ekonomi. Agama Islam dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak bisa

dipisahkan, keduanya saling melengkapi satu sama lain. Ketika kita berbicara

mengenai agama dan kebudayaan, hal tersebut bisa diketahui lewat aplikasi

fungsinya dalam wujud system budaya dan juga dalam bentuk tradisi ritual atau

upacara keagamaan yang faktanya bisa mengandung nilai- nilai agama dan

kebudayaan secara bersamaan.

Tradisi dalam masyarakat tidak bisa dipisahkan, keduanya saling terkait satu

sama lain, seperti yang dikatakan Shil dalam buku “ The Sosiology of Social

Change” menegaskan bahwa manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka

sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka.Tradisi merupakan sesuatu hal yang

sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Tradisi tersebut lahir dan mengakar

dikalangan masyarakat social yang kemudian berkembang menjadi budaya dan

kebudayaan berdasarkan masyarakatnya. Tradisi bagi  masyarakat adalah sesuatu

hal yang  sangat sakral yang dilaksanakan oleh masyarakat terdahulu kemudian

dilanjutkan secara turun-temurun oleh generasi penerusnya sampai sekarang.Tradisi

ini dapat kita jumpai di berbagai daerah terutama di pedesaan salah satunya di

Dusun Biringkaloro Desa Allaere Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros.

D. Pembahasan

Tradisi dengka ase lolo yang ada di Dusun Biringkaloro adalah tradisi yang

dihargai, dihormati dan dilestarikan oleh masyarakat yang ada di Dusun Biringkaloro.



Selain di Dusun tersebut di Daerah lain pun yang mengikuti tradisi ini datang dan

menyaksikan upacara yang dilakukan setahun sekali.

Tradisi dengka ase lolo adalah sebuah  tradisi yang harus dilestarikan

karena orang tua terdahulu sangat menjaga tradisi tersebut sehingga mewariskannya

sampai kegenerasi mereka sekarang, tradisi ini dilakukan setiap musim panen tiba

sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt karena hasil panen  tahun ini melimpah,

tradisi ini harus dilakukan karena orang tua terdahulu juga melakukan hal yang sama

dan  berpesan  kepada anak cucunya untuk melaksanakan tradisi tersebut.

Tradisi ini harus dilestarikan karena ketika tradisi tersebut berlangsung, ada

interaksi social,  ada hubungan social yang terjadi di mana banyak masyarakat atau

orang terdekat yang datang untuk membantu karena tradisi ini tidak boleh dilakukan

sendiri tetapi harus dilakukan secara bersama- sama (gotong royong),  lebih banyak

orang yang datang membantu,  maka akan  lebih mempercepat untuk menyelesaikan

pekerjaan tersebut. Sehingga dengan datangnya masyarakat untuk membantu maka

tidak menutup kemungkinan silaturahmi diantara mereka akan terjalin semakin erat.

Bahkan biasanya tetangga yang tidak terlalu akrab satu sama lain menjadi akrab lewat

tradisi ini. Dalam Islam, menjalin hubungan silaturahmi antar sesama sangat

dianjurkan karena dapat memperpanjang umur dan memudahkan rezeki.

Kata dengka ase lolo dalam Bahasa Makassar terdiri dari tiga kata, yaitu

dengka, ase, dan lolo. Kata dengka sendiri dapat diartikan sebagai menumbuk,

kemudian ase lolo dapat diartikan sebagai padi muda. Jadi jika merujuk pada istilah

di atas, tradisi dengka ase lolo merupakan sebuah proses kegiatan upacara menumbuk

padi. Tradisi dengka ase lolo merupakan tradisi  yang dilakukan ketika musim panen

tiba. Tradisi ini merupakan tahap awal dalam upacara panen padi. Sebelum

melakukan upacara ini, masyarakat atau petani yang bersangkutan mendatangi

Sawahnya dan  melihat apakah sudah siap untk dipanen atau belum, apabila sudah

masuk waktu untuk panen,  maka ditunjuklah seorang guru atau tokoh adat yang

dipercaya untuk memulai upacara dengka ase lolo tersebut. Tradisi ini hanya



dilakukan satu kali dalam setahun. Oleh sebab itu, tradisi ini dianggap sangat sakral

oleh masyarakat yang melaksanakan tradisi tersebut.

Proses Pelaksanaan Tradisi Dengka Ase Lolo

Tradisi dengka ase lolo salah satu adat atau tradisi dalam pertanian yang

sampai saat ini masih dilaksanakan. Tradisi dengka ase lolo merupakan sebuah tradisi

yang dilaksanakan ketika musim panen tiba. Tradisi ini merupakan tahap awal dalam

upacara panen khususnya tanaman padi.  Dalam pelaksanaannya, sebelum tradisi

dengka ase lolo dilakukan, ada beberapa rangkaian tradisi yang harus dilakukan

masyarakat terlebih dahulu berkaitan dengan pertanian yaitu:

1. A’passulu pa’jeko (permulaan membajak untuk persiapan tempat bibit atau benih)

2. Ammela’Lessoro’ (menabur benih)

Ammela’ Lessoro’ adalah tahapan kedua yang dilakukan setelah ladang Sawah

menjadi gembur. Padi yang hendak dijadikan bibit adalah biji padi pilihan yang

sebelumnya sudah direndam dengan air terlebih dahulu sehari semalam kemudian

besoknya ditabur ke Sawah yang sudah dipersiapkan, kemudian benih tersebut

dibiarkan sampai berumur 2 minggu.

3.  Ammu’bu’ bine (mencabut atau mengambil benih yang sudah beberapa minggu)

Ammu’bu’ bine adalah tahapan ketiga yang dilakukan setelah padi berumur  sekitar 2

minggu, padi tersebut kemudian dicabut untuk ditanam kembali di ladang Sawah

yang lainnya.

4. Appakarammula annanang (memulai menanam padi yang berumur 20 hari).

5. Angngalle ulu asa atau a’katto (mengambil induk padi pada saat awal permulaan

panen).

6. Akkai’ (memotong tangkai padi)

langkah-langkah yang dilakukan dalam proses dengka āsē lolo :

a. Attōa’ ase (menengok padi)



Sebelum memulai upacara tradisi dengka ase lolo , petani yang akan

melaksanakan tradisi tersebut terlebih dahulu menengok padi yang akan di panen atau

dalam bahasa setempat disebut attoa’ ase . Hal ini dilakukan untuk mengetahui

apakah padi yang akan di panen sudah berumur tua atau sudah berisi dan sudah siap

untuk di panen, apabila sudah siap untuk di panen maka petani akan mempersiapkan

segala keperluan atau perlengkapan untuk proses memanen padi tersebut.

b. A’boya allo baji (mencari waktu atau hari baik)

Setelah diketahui bahwa padi tersebut sudah siap untuk di panen, maka

langkah selanjutnya yang dilakukan petani adalah mencari hari atau waktu baik atau

yang mereka sebut dengan a’boya allo baji’.

Setelah disepakati bersama kapan waktu dan hari baik untuk memulai

memanen maka pihak penyelenggara tradisi akan mempersiapkan alat dan bahan

yang diperlukan dalam  ritual atau upacara tradisi dengka ase lolo tersebut.

1. Mempersiapkan makanan

Untuk mempersiapkan bahan makanan juga membutuhkan biaya  yang

lumayan banyak. Hal ini dikarenakan ketika upacara tradisi dengka ase lolo

berlangsung, banyak tetangga atau masyarakat sekitar yang ikut serta membantu

proses tersebut. Sehingga harus dipersiapkan makanan untuk masyarakat yang

turut membantu. Dari hasil wawancara oleh salah seorang tokoh masayarakat

bernama Wiranti mengatakan bahwa makanan yang disajikan dalam tradisi ini

adalah kue tradisional, seperti onde- onde dan kue khas Makassar yang lainnya.

2. Memulai upacara tradisi dengka ase lolo

Setelah perlengkapan sudah siap maka ketua adat mengambil Ulu ase dan

mengelilingi Sawah sebanyak satu kali dan membaca do’a- do’a. Padi yang sudah

dipotong kemudian dikumpulkan atau disatukan. Sebelum ditumbuk, padi direbus

selama 5- 10 menit atau hanya direndam di dalam air mendidih selama 30 menit.

Selanjutnya padi disangrai menggunakan wajan dari tanah liat, tanpa

menggunakan minyak, memakai api dari hasil pembakaran kayu. Tradisi ini

sudah bisa dilaksanakan ketika semua padi milik masyarakat yang ada di Sawah



selesai di panen. Tradisi yang dilaksanakan do Dusun Biringkaloro berlangsung

di rumah adat. Terdapat dua alat utama yang digunakan ketika ritual ini

berlangsung, yaitu Assung dan Alu. Kedua alat inilah yang menjadi keunikan dari

ritual adengka ase lolo karena assung dan alu dapat menghasilkan bunyi irama

ketika digunakan untuk menumbuk padi pada saat ritual berlangsung yang

menjadikan ritual ini semakin meriah.

Data yang diperoleh saat berlangsungnya wawancara tentang tradisi dengka

ase lolo di Dusun Biringkaloro, yaitu yang berperan dalam proses penumbukan

padi dilakukan oleh 7 orang  perempuan yang masih gadis dan menggunakan

pakaian adat Sulawesi Selatan, yaitu Baju Bodo berwarna hijau. Dalam proses

dengka ase lolo ini, sering juga diadakan sebagai ajang silaturahmi antara sesama

keluarga yang sedang melakukan proses kegiatan tradisiupacara dengka ase lolo

ini. Terkadang keluarga yang berjauhan jaraknya apabila mengetahui bahwa akan

diadakan kegiatan dengka ase lolo maka mereka menyempatkan diri untuk datang

dan menghadiri proses rangkaian  kegiatan tersebut. Dan puncak keramaian

kegiatan ini pada saat selesai sholat isya. Semua padengka ase lolo memakai baju

bodo dan berdandan yang cantik dan kelompok padengka ase lolo tersebut adalah

perempuan yang masih gadis khusus yang dilaksanakan di Dusun Biringkaloro

yang sudah mahir menumbuk padi muda yang ada di lesung penumbuk yang

apabila dalam tumbukan mengeluarkan irama dalam lesung padi tersebut. Dan

iramanya juga bermacam-macam, apabila tumbukannya berselang seling maka

iramanya beda dan apabila tumbukannya dua-dua maka iramanya yang

dikeluarkannya pun terdengar beda.

KESIMPULAN



Tradisi dengka ase lolo merupakan salah satu tradisi yang masih dilakukan

oleh masyarakat di Desa Allaere secara turun temurun sebagai warisan leluhur yang

dilaksanakan setiap tahun. Tradisi ini dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur kepada

Allah Swt. atas keberhasilan hasil panen padi yang dicapai oleh masyarakat sehingga

dapat dinikmati hasilnya.

Tradisi ini sudah bisa dilaksanakan ketika semua padi miliki mayarakat yang

ada di Sawah selesai di panen. Tradisi Dengka Ase Lolo di Dusun Biringkaloro, Desa

Allaere berlangsung di dua tempat, yaitu di Rumah Ketua Adat yang disebut sebagai

“Pinatia” dan Sanggar Budaya.

Terdapat dua alat yang digunakan ketika tradisi ini berlangsung, yaitu Assung

dan Alu.Alu ini digunakan untuk menumbuk padi yang terbuat dari kayu. Alu yang

dipakai khusus untuk pria disebut dengan Simambung Appa’dekko. Untuk perempuan

menggunakan baju bodo khas Makassar.



TUDANG SIPULUNG DAN MANRE SAPERRA
PADA MASYARAKAT LUWU UTARA

Oleh :
Istiqamah

Abstrak
Tradisi merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan
masyarakat karena melaksanakan tradisi berarti
melaksanakan proses sosialisasi antar generasi. Salah satu
tradisi yang masih dilaksanakan oleh masyarakat tana Luwu
Utara desa Cenning, Kecamatan Malangke Barat, Sulawesi
selatan adalah tradisi tudang sipulung dan manre
saperra.Tradisi ini sudah dilakukan sejak dulu oleh
masyarakat Luwu utara. Tudang sipulung dan manre saperra
juga merupakan asset dan ciri khas bagi masyarakat di desa
Cenning karena mereka percaya dengan adanya tradisi
tradisional ini mereka dapat mempererat tali persaudaraan
diantara masyarakat di desa Cenning dan juga sebagai tanda
terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan sebuah panen yang berhasil berupa padi.
Masyarakat di desa Cenning merayakannya dengan bentuk
kegiatan yang di laksanakan setiap tahunnya dengan kegiatan
yang terpuji. Hasil dari artikel ini akanmembahas bagaimana



tata cara dalam tradisi tudang sipulung dan manre saperra di
desa Cenning, Kacamatan Malangke kab Luwu Utara.

Kata kunci: tudang sipulung, tradisi, dan manre saperra

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu bangsa yang terdiri dari beribu-ribu suku bangsa

yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan telah ada sejak ratusan bahkan ribuan

tahun yang lalu. Jaspan (dalam Soekanto 2001:21) mengklasifikasikan suku bangsa

Indonesia dengan mengambil patokan kriteria bahasa, kebudayaan daerah serta

susunan masyarakat, dengan rincian yaitu (1) Sumatera, 49 suku bangsa; (2) Jawa, 7

suku bangsa; (3) Kalimantan, 73 suku bangsa; (4) Sulawesi, 117 suku bangsa; (5)

Nusa Ternggara, 30 suku bangsa; (6) Maluku-Ambon, 41 suku bangsa; (7) Irian Jaya,

49 suku bangsa. Selama ratusan bahkan ribuan tahun itu pula mereka telah

menumbuhkan, memelihara dan mengembangkan tradisi. Masing-masing suku

bangsa tersebut memilki tradisi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal

inilah yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang majemuk akan

kebudayaan, baik itu dalam bentuk bahasa sehari-hari maupun tradisi-tradisi lainnya.

Bentuk-bentuk tradisi yang dilakukan oleh berbagai suku bangsa antara lain

perkawinan, pesta adat, kematian, dan lain sebagainya. Masing-masing bentuk

upacara tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menjadi ciri khas dari

masing-masing suku bangsa tersebut. Ciri khas tersebut di satu pihak ada yang masih

dipertahankan oleh masyarakat dan tidak mengalami perubahan sama sekali, dilain

pihak ada yang mengalami perubahan atau malah hilang sama sekali sebagai suatu

tradisi yang menjadi bagian dari masyarakat.

Tradisi dalam suatu masyarakat dapat dipahami sebagai ungkapan dari

harapan dan maksud yang ingin dicapai. Seperti hal nya dibeberap suku di Indonesia,

khususnya di daerah Sulawesi selatan yang memiliki berbagai tradisi-tradisi, upacara

adat, sekalipun pengaruh agama islam telah banyak merasuk ke dalam kehidupan



mereka, sisa-sisa kepercayaan animisme dan dinamisme masih belum hilang sama

sekali.

Di Negara Indonesia mulai dari sabang sampai marauke terdapat beragam

tradisi tradisional.Tradisi ini merupakan asset nasional yang harus di

pertahankan.Karena itu, sebagai generasi muda patutlah kita melestarikan tradisi

tersebut.  Sebagai bentuk pelestraiannya, lewat artikel ini penulis mencoba

mengangkat sebuah tradisi tradisional yang berjudul :Tudang sipulung dan manre

saperra di desa Cenning, kacamatan Malangke barat kabupaten Luwu utara, Sulawesi

selatan.

Masyarakat di desa Cenning adalah masyarakat yang cinta akan nilai-nilai

sosial dan norma-norma yang telah ditetapkan di desa Cenning, sehingga masyarakat

di desa Cenning sangat berpegang teguh dengan leluhur yaitu sipakatau, sipakainge,

dan sipakalebbi, yang artinya saling menghargai, saling mengingatkan dan saling

menghormati. Hal ini yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat di desa Cenning

karena merupakan tali silaturahmi yang sangat baik antara masyarakat yang satu

dengan masyarakat yang lainnya. Hal ini dapat terlihat ketika masyarakat

melaksanakan pesta panen dimana sebagai pembuka diselenggarakannya tudang

sipulung dan manre saperra yang merupakan tradisi asli  dari desa Cenning yang

dipertahankan sejak turun temurun sebagai rasa syukur atas nikmat yang diberikan

oleh Tuhan.

B. Pembahasan

Umumnya masyarakat desa merupakan masyarakat yang masih memegang teguh adat

istiadat.Begitupula oleh masyarakat di desa Cenning yang masih memegang tradisi

yang turun temurun. Salah satu  tradisi yang masih mereka jalankan adalah tudang

sipulung dan manre saperra. Kata tudang sipulung itu memiliki dua arti yakni tudang

yang artinya “duduk”, dan sipulung yang artinya “berkumpul atau bersama-sama”,

jadi tudang sipulung adalah duduk bersama. Tudang sipulung telah dilakukan sejak

lama oleh masyarakat Luwu, sebagai  ruang bersama untuk bermusyawarah dan



bermufakat dalam rangka mencari solusi atas persoalan yang tengah dihadapi

bersama. Dahulu kala, para tetua Luwu sering duduk dan berkumpul bersama untuk

membicarakan suatu masalah dan mencari solusinya.Permasalahan kehidupan

masyarakat selalu di selesaikan dengan tudang sipulung.

Sedangkan manre saperra juga memiliki dua makna yang berbeda, yakni kata

manre yang arti nya “makan”, dan saperra itu bersal dari bahasa Luwu yang artinya

“bersama”. Jadi manre saperra adalah makan bersama.Tudang sipulung dan manre

saperra adalah suatu tradisi yang dilakukan pada perayaan pesta panen di desa

Cenning di sebelah luwu utara, Malangke. Masyarakat di desa Cenning melakukan

tradisi ini di suatu lapangan, guna untuk memuat banyak orang yang menghadiri

tradisi pesta panen.Pada umumnya tudang sipulung dilakukan oleh para petani untuk

membahas suatu masalah.Mereka duduk bersila, berdiskusi sambil menyantap

makanan khas luwu yang telah dihidangkan.

Tudang sipulung dan manre saperra dilakukan di atas kain putih atau daun

pisang yang telah disusun memanjang, di atas kain atau daun itulah makanan akan

dihidangkan.Mereka menyantap makanan setelah imam mesjid selesai membacakan

doa syukur atas keberhasilan panen hasil bumi, dan mensyukuri nikmat Tuhan atas

berhasilnya pembangunan infrastruktur di desa Cenning. Berbagai jenis makanan

khas yang tersedia dan dipilih untuk dinikmati, seperti makanan olahan berbahan

sagu, ubi, termasuk berbagai jenis buah-buahan.Selain itu, juga terdapat makanan

seperti ikan bakar bandeng pedas, ayam bakar, kapurung dan berbagai makanan

pangan tradisional berupa onde-onde, beppa tori, bolu peca, baongko, dan lain

sebagainya yang merupakan makanan khas Luwu.  Makanan dibawah dari rumah

masing-masing untuk disajikan dan isantap bersama.

Makanan-makanan ini dihampar beralasakan terpal menggunalan bakul

dengan dilapisi tatanan daun pisang atau kain putih sebagai alas.Tradisi makan

bersama ini dinamakan tudang sipulung atau kumpul bersama dan manre saperraatau

makan bersama atau berpesta.Perayaan pesta panen yang dilakukan di desa Cenning,

dilakukan satu atau dua kali dalam setahun, biasanya tradisi pesta panen ini



dilaksanakan pada bulan Agustus.Selain syukuran atas keberhasilan dalam mengelola

hasil bumi, juga sebagai perayaan hari kemerdekaan.Tudang sipulung manre saperra

selain diikuti warga desa Cenning, juga diikuti oleh pemerintah kacamatan dan aparat

keamanan. Kehadiran mereka sebagai ungkapan rasa terimaksih atas kerja sama bahu

membahu membangun desa.  Tradisi ini merupakan kearifan lokal yang ditunjukkan

oleh masyarakat dengan merawat kebiasaan-kebiasaan sebagai bentuk syukur warga

di Desa Cenning kecamatan Malangke Barat atas hasil panen dan program

pemerintah yang telah masuk ke dalam desa Cenning.

Selanjutnya, fungsi tudang sipulung manre saperra merupakan hiburan rakyat

yang dituangkan kedalam perayaan pesta panen sebagai pemmbangkit semangat

kepada para petani disaat menjelang musim panen akan tiba yang bertujuan untuk

menyatukan masyarakat khususnya di desa Cenning, maka dari itu pada saat perayaan

pesta panen tiba, seluruh msyarakat di desa Cenning berbondong-bondong untuk

menyaksikan pelaksaan tradisi pesta panen itu.

Penyajian pesta panen memiliki beberapa rangkaian yang dimana dalam

rangkaian itu terdapat memasak besar yang menjadi landasan adanya tudang sipulung

manre saperra, pada perayaan pesta panen yng diselenggarakan oleh salah satu

masyarakat di desa Cenning yang memiliki kesiapan sarana dan prasarana

dilaksanakan pada salah satu lapangan yang luas yang dihadiri oleh imam masjid dan

tokoh masyarakat di desa Cenning dimaksudkan untuk merasakan bersama atas

kesyukuran terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan panen yang

berhasil, sambil menumbuhkan tali persaudaraan yang harmonis, sehingga

kebersamaan tersebut dapat menjadi landasan untuk membangun masyarakat yang

sejahtera. Tujuan disediakannya makanan yang begitu banyak agar kiranya dapat

menghasilkan panen yang lebih baik lagi pada panen-panen berikutnya.



PROSESI PERNIKAHAN MENURUT ADAT BIMA DALAM PRESPEKTIF
ISLAM

Oleh:
Muhammad Ardan

Abstrak
Perkawinan atau pernikahan adalah sunatullah Artinya perintah
Allah dan Rasulnya. Tidak hanya semata –mata keinginan
manusia atau hawanafsunya saja karenanya seorang yang berumah
tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syariat (aturan)
Agama Islam.. Pernikahan yaitu suatu ikatan antara Pria dan
wanita sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga atau keluarga
sehat,sejahtera dan bertaqwa. Memilih calon istri atau calon suami
merupakan langkah awal untuk persekutuan, martabat,dan dapat
juga merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan
masyarakat yang bersangkutan. Di dalam persekutuan hukum
yang merupakan kesatuan –kesatuan susunan masyarakat, yaitu
persekutuan desa dan wilayah, pernikahan warganya merupakan
unsur penting di dalam peralihan.

PEMBAHASAN

Pernikahan menurut adat Bima memiliki perbedaan yang signifikan dengan

adat yang terdapat di daerah lain, ketentuan adat dalam kehidupan masyarakat

Bima tidak dapat ditinggalkan khususnya dalam hal peminangan. Dalam



masyarakat Bima Ajaran Agamanya sangat kental sehingga dalam hal ini ajaran

islam dan adat istiadat saling terpadu satu dengan yang lainya.

Dalam prespektif  islam perkawinan di istilahkan dengan Nikah. Nikah berarti

suatu Akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki –laki dan

perempuan dan saling tolong –menolong di antara keduanya serta menentukan

batas hak dan kewajiban di antara keduanya untuk mewujudkan suatu

kebahagiaan hidup keluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman

dengan cara di Ridhai Allah.Dasar Hukum Perkawinan  Golongan syafi’iyah

mengatakan bahwa dasar hukum pernikahan itu ada 5yaitu :

1.Wajib

Bagi yang sudah mampu kawin, nafsunya telah membesar dan takut terjerumus

dalam perzinahan wajiblah dia kawin. Karena menjauhkan diri dari yang haram

adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat di lakuakan dengan baik kecuali

dengan jalan kawin.

2. Sunna

Adapun bagi orang yang nafsunnya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi

masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnalah dia kawin, kawin

baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah.

3.Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada

istrinya serta nafsunya tidk mendesak, maka haramlah ia kawin sebelum ia terus

terang menjelaskan kepada calon istrinya atau sampai datang saatnya ia mampu

memenuhi hak –hak istrinya.

4. Makruh

Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi

belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak

mempunyai syahwat yang kuat. Jika bertambah makruh hukumnya, jika karena

lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut

sesuatu ilmu.



5. Mubah

Bagi laki –laki yang tidak terdesak oleh alasan –alasan yang mewajibkan segera

kawin atau karena alasan –alasan yang meharamkan untuk kawin, maka

Hukumnya Mubah.

TUJUAN PERKAWINAN

Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam

Masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

PROSESI UPACARA PERNIKAHAN ADAT PADA MASYARAKAT

BIMA KHUSUSNYA DESA SAKURU

1. Pada umunya perkawinan di bima di langsungkan seteah musim panen, juga pada

bulan –bulan yang bersejarah menurut Agama Islam. Bila terjadi hal melamar

atau meminang dalam masyarakat Bima yang umumnya masih berlaku di

beberapa desa harus melalui bebrapa proses dan tahapan –tahapan ialah sebagai

berikut:

2. Sebelum Hari Pernikahan Pesta pernikahan adat masyarakat Desa Sakuru di

kecamatan Monta Kabupaten Bima sebelum hari pernikahan dilakukan beberapa

kegiatan atau upacara yakni:.

a. Panati atau dou Sodi

Upacara panati yaitu utusan resmi dari pihak keluarga laki –laki yang ingin

melamar gadis, hal ini terjadi setelah keluarga laki –laki mengunjungi kepada

keluarga perempuan untuk melihat kemungkinan apakah peminang dapat di

lakukan. Panati ini harus orang yang pandai berbicara dan terdiri dari laki –laki

maupun perempuan.

Disebut dengan dou sodi (Dou artinya orang, Sodi artinya Tanya, maksudnya

orang yang sudah ditanya isi hatinya dan sepakat untuk di nikahkan ). Mereka

sudah saling diikat oleh persetujuan Panati sehingga mereka tidak bisa

berhubungan pacaran dengan orang lain.

b. Nge’e Nuru



Nge’e Nuru maksudnya adalah calon suami tinggal bersama di rumah mertua

ngge’e artinya tinggal, Nuru artinya ikut. Mertua harus melihat sikap dan prilaku

calon pria, apakah sikapnya baik atau tidak. Begitupun calon pria harus

memprilakukan etikanya terhadap mertuanya.

c. Wi.i Nggahi (lamaran di Terima)

Wi.i Nggahi (lamaran di terima),yaitu dimana panati dari pihak laki –laki di

terima dan di sambut oleh pihak keluarga perempuan, guna merundingkan segala

sesuatu atas bantuan dengan lamaran terhadap si gadisnya, bila kesimpulan dalam

perundingan tersebut di terima, maka di tetapkanlah bersama pertunangan antara

keduanya.

c. Pita Nggahi (Persesuaian Pertunangan

Pada hari yang di tetapkan bersama pula, maka wi.i nggahi tersebut di resmikan

di hadapan keluarga perempuan dengan di saksikan oleh gelarang (kepala Desa)

dan penghulu /lebe. Hal inilah yang dinamakan “pita ngghi”, yaitu peresmian

pertunangan antara perempuan dan laki –laki yang bersangkutan.

d..Wa.a co’i (Pengantar Mahar)

Setelah ada kesepakatan dalam bentuk dan jumlah mahar, di perlukan adanya acara

pengantar mahar.Pada waktu acara tersebut pihak kelurarga perempuan, tetangga

dan orang –orang yang satu desanya kerabat untuk menanti dan menyambut

kedatangan rombongan dari pihak laki –laki mengundang orang –orang se

desanya dan keluarganya untuk bersama –sama mengantar mahar tersebut

kerumah keluarga perempuan

e.Mbolo Weki

Upacara Musyawarah dan mufakat seluruh keluarga maupun handai taulan

dalam masyarakat untuk merundingkan segala sesuatu yang berhubungan dengan

pelaksanaan hajat / rencana perkawinan yang akan dilaksanakan. Hal –hal yang

dimufakatkan dalam acara mbolo weki meliputi penentuan hari baik, bulan baik

untuk melaksanakan hajatan tersebut serta pembagian tugas kepada keluarga

handai taulan. Bila ada hajatan pernikahan masyarakat dengan sendirinya



bergotong royong membantu keluarga melaksanakan hajatan. Bantuan berupa

uang, hewan ternak, padi/ beras dan lainya.

f. Teka Ra Ne’e

Teka ra ne’e keluarga yang melaksanakan hajatan merupakan kebiasaan di

kalangan masyarakat Bima. Teka ra ne’e berupa pemberian bantuan pada

keluarga yang mengawinkan putra putrinya. Bila upacara teka ra ne;e di mulai,

berduyun –duyunlah masyarakat (umumnya kaum wanita )datang kerumah

keluarga tuan rumah membawa uang, bahan pakaian dan sebagainya. Selama

acara pernikahan di gelar keramaian sperti malam hadrah atau biola semalam

suntu

1.Hari Pernikahan

Puncak acara pesta perkawinan adat masyarakat Desa Sakuru Kecamatan

Monta adalah hari pernikahanya. Kebiasaan yang berlaku di Bima, bahwa lama

waktu perayaan perkawinan tiga hari tiga malam dengan beberapa rentetan

kegiatan sebagai berikut:

a.Kapanca (berpacar atau hias)

Pada hari pertama,yaitu pada malam harinya di adakan “Hadra” yaitu suatu

bentuk kesenian yang melagukan syair Arab yang berisis sejarah Nabi

Muhammad Saw,dan sholawat kepadanya.Pada waktu berlangsungnya acara

hadra itu pulalah beberapa orang melakukan upacara kapanca, yaitu dengan

membubuhi daun pacar yang telah di giling halus pada ujung jari laki –laki.Pada

saat yang sama pula, dalam ruang tamu pengantin perempuan dilaksanakan

upacara kapanca bagi pengantin perempuan oleh orang –orang tua yang

mendampinginya, dan lebih di kenal dengan ina bunti (juru hias).

b.Akad Nikah

Pada hari kedua yaitu setelah keesokan harinya dari upacara kapanca, maka di

langsungkan acara inti yaitu akad nikah.Setelah rombongan mempelai laki –laki

tiba di rumah mempelai perempuan, langsung di jemput dan dipersilahkan duduk

di ruang pengantin perempuan yang telah sabar dan menunggu untuk di nikahkan.



Maka mulailah acara akad nikah yang di dahului dengan khotbah nikah oleh

penghulu dan di lanjutkan ijab qabul oleh wali dari pengatin perempuan terhadap

pengantin laki –laki di hadapan saksi. Setelah selesai akad, lalu di adakan jamuan

bagi para tamu dan undangan yang di akhiri dengan doa –doa oleh penghulu.

c.Boho oi ndeu ( Boho = Menyiram, Oi = Air, Ndeu = Mandi)

Acara penyiraman dengan air kelapa yang di belah dua di atas kepala kedua

pengantin oleh ina bunti. Dalam hal ini kedua pengantin berada dalam satu sarung

yang dilingkari dengan benang putih. Hal ini dimaksudkan agar kedua pasangan

baru tetap dalam satu ikatan perkawinan yang kuat dan abadi. Dengan selesainya

Boho OI Ndeu maka pada sore harinya di adakan “Pamaco” ataupun resepsi

mengenai pemberian sumbangan baik berupa uang, beras, jajan dan kado untuk

keluarga pengantin yang lebih di kenal dalam masyarakat Bima dengan istilah

“Teka Ro Ne,e”

d.Perjamuan

Setelah upacara pernikahan selesai, pasangan pengantin di antar dan di

dudukkan di pelaminan dan para tamu duduk di tempat yang telah di sediakan.

Acara perjamuan dimulai dengan santapan dengan berbagai hidangan yang telah

di sediakan, setelah para tamu undangan selesai makan, mereka di suguhkan

berbagai kue atau buah – buahan sebagai makanan penutup.

e.Pamaco (Sumbangan atau Tanda mata)

Acara Pamaco ini di adakan setelah satu hari akad nikah yaitu pada hari ketiga

dari acara perkawinan. Acara ini merupakan acara terakhir yang di lakukan di

tempat kediaman pengantin laki- laki. Tujuan Pamaco ini hanya sekedar

undangan khusus terhadap keluarga laki – laki di tambah dengan sahabat akrab

untuk bersama – sama menanti kedatangan kedua pengantin dari rumah keluarga

pihak perempuan, mengunjungi pihak keluarga laki – laki sebagai hari perkenalan

antara pengantin dengan pihak keluarga laki – laki. Perkunjungan pengantin

wanita dan keluarganya kerumah pengantin laki – laki, dengan membawa kue

bermacam – macam sesuai dengan tradisi.Pihak keluarga laki – laki pun



memberikan sesuatu sebagai imbalan pada pihak mempelai wanita. Pihak

pengantin laki – laki pulang kerumahnya di sertai dengan iringan baik pengantin

perempuan.Suasana di rumah pihak pengantin laki – laki juga di siapkan berbagai

macam hidangan yang di peruntukkan bagi undanganjuga bagi pihak pengiring

pengantin perempuan.

Unsur – unsur budaya Islam dalam pelaksanaan upacara pernikahan

masyarakat Desa Sakuru

Secara sekilas kebudayaan islam dapat di pahami sebagai bentuk karya umat

islam yang di dasarkan pada pemikiran umat islam itu sendiri. Dengan demikian

ajaran islam mempunyai konsep tersendiri pada salah satu pihak dan kebudayaan

juga mempunyai konsep tersendiri pada pihak lain.

Menurut koentjaraningrat , “ Kebudayaan itu keseluruhan dari kelakuan dan

hasil kelakuan manusia yang teratur, kata kelakuan yang harus di dapatkan

dengan belajar dan yang semuanya tersususn dalam kehidupan

masyarakat”Kebudayaan adalah suatu jalinan yang meliputi pengetahuan,

kepercayaan, kesenian, susila, hukum, adat dan tiap – tiap kesanggupan uang di

peroleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu manusia tidak

dapat di pisahkan dengan kebudayaan, oleh sebab itu erat pertalian dengan segala

lapangan kehidupan manusia. Dan ahli budaya membagi lapangan hidup manusia

itu kepada tujuh cabang yang juga merupakan cabang – cabang kebudayaan yaitu:

1) Sosial dan kebudayaan,yaitu penjelmaan rasa untuk melanjutkan hidup

(keturunan) dalam bentuk pergaulan hidup yang di susun oleh pikiran. Dalam

pergaulan hidup ini tumbuh dan berkembanglah kegiatan, kebiasaan yang sudah

menjadi tradisonal, lalu berubah menjadi adat. Adat inilah yang membentuk sifat.

2) Ekonomi yaitu rasa untuk mempertahankan hidup yang di susun melalaui pikiran

dan untuk mempertahankan hidupnya. Dan dalam mempertahankan hidup ini

maka manusia memerlukan materi kebutuhan, materi inilah yang mendorong

manusia untuk berusaha demi memenuhi kebutuhan materi ini.



3) Politik, yaitu penjelmaan kegiatan pikiran untuk membentuk kekuasaan, sehingga

dapatlah menyusun struktur ekonomi dan social sebaik – baiknya  maka di

bentuklah kekuasaan, organisasi lembaga dan yang memnyusun serta pemimpin

kegiatan ini kea rah yang di cita – citakan.

4) Ilmu pengetahuan, ialah pengalaman yang menjadi pikiran di simpan dalam

lambing vocal dan tertulis. Ilmu pengetahuan yang merupakan kegiatan pikiran

untuk mendapatkan kebenaran tentang islam, baik yang diluar maupun di dalam

diri manusia itu sendiri.

5) Kesenian, yaitu usaha untuk membentuk kesenangan, Kesenangan adalah suatu

naluri untuk kebutuhan asasi manusia demi untuk kesejahteraan hidupnya.

Ekonomi hanya merupakan pengisi kehidupan dengan kemakmuran yang bersifat

materil, sedangkan kesenian adalah mengisi kehidupan itu dengan kesejahteraan

yang bersifat spiritual.

6) Filsafat, adalah merupakan penjelmaan kegiatan pikiran manusia untuk mencari

hakikat yang sebenar – benarnya sebagai hasil pikiran, selangkah demi selangkah

secara sadar, bebas, sistematis dan universal yang selalu mengawasi dan

mengkritik pikiran itu sendiri, sebagai pedoman dalam cita – cita, pandan lagu

ciptaan manusia dalam menuju dan mewujudkan cita – citanya.

7) Agama, yaitu merupakan kepercayaan. Allah Swt. Tidak meletakkan pada diri

manusia suatu kekuatan yang tidak berguna baginya dan tidak di butuhkanya.

Begitu juga allah Swt.tidak menjadikan sesuatu di langit dan di bumi sia – sia.

Bahkan allah Swt.menghendaki supaya alam ini tetap berjalan menurut system

yang teratur, yang memungkinkan bagi manusia menmgambil manfaat dari segala

sesuatu, dan mempergunakan berbagai motif dan sarananya, tetapi dengan cara

yang tidak merugikan baik bagi diri maupun orang lain.

Solusi budaya islam mengenai pelaksanaan perkawinan adat masyarakat

Desa Sakuru, dapat di benarkan sepanjang pelaksaan perkawinan tersebut tidak

memberatkan yaitu tidak mendatangkan Mudharat bagi keluarga yang

melaksanakan perkawinan, tentunya tidak menghambur – hamburkan harta secara



berlebihan. Di benarkanya pesta perkawinan adat di samping melupakan sunnah

Nabi juga dapat bermanfaat dalam kehidupan masyarakat yaitu dapat menjalin

kerja sama dan persatuan di antara umat.

PENUTUP

Adapun kesimpulan dan saran – saran tersebut adalah sebagai berikut :

KESIMPULAN

1. Tata cara pelaksanaan adat perkawinan pada masyarakat Desa Sakuru di

kecamatan Monta kabupaten Bima melalui delapan yaitu : Tahap (sebelum hari

pernikahan), panati, wi’I Nggahi (lamaran di terima), pita nggahi (persesuaian

pertunangan), wa’a co’i (pengantar mahar), mbolo weki, teka ra ne’e. Tahap

hari pernikahan, kapanca (berpacara atau hias) akad nikah, boho oi ndeu

(menyiram air mandi), pamaco (sumbangan atau tanda mata).

2. Islam memandang bahwa adat pernikahan masyarakat Dwsa Sakuru merupakan

suatu nilai budaya yang patut di lestarikan sepanjang pelaksanaanya tidak

memberatkan bagi pihak keluarga yang melaksanakanya.

SARAN – SARAN

Bagi para pihak yang berkompeten, khususnya para pemuka Agama,

pemuka adat dan para dai yang ada di Desa Sakuru, hendaknya tidak jemu –

jemunya memberikan arahan dan pandangan kepada anggota masyarakat agar jeli

melihat di antara tradisi yang patut di pertahankan dan mana yang tidak perlu

yakni yang dapat memberi nilai positif terhadap anggota masyarakat lainya.



TRADISI MAPPADEKKO DI DESA WALENRENG KECAMATAN CINA
KABUPATEN BONE

Oleh:
Andi Nurafidah

Abstrak
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses tradisi mappadekko di
Desa Walenreng melalui beberapa tahap yaitu, pada tahap pertama
mempersiapkan semua peralatan mappadekko, seperti lesung, alu,
kemudian dilanjutkan kepada proses pembacaan pada makanan yang
dihidangkan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan lontara meong
palo karallae, kemudian yang terakhir menumbuk(mappadekko).
Unsur-unsur budaya Islam yang terdapat dalam tradisi mappadekko
yaitu pertama adanya nilai persaudaraan, gotong royong dan
komunikatif. Faktor-faktor penyebab sehingga pelaksanaan tradisi
mappadekko tetap dilaksanakan di Desa Walenreng adalah adanya
kepercayaan bahwa tradisi ini tetap dilaksanakan setiap tahun, dan
bagi yang melangarnya akan mengakibatkan sesuatu yang tidak
diharapkan. Faktor lainnya yaitu masyarakat Desa Walenreng adalah
mayarakat petani yang menjunjung tinggi adat istiadat yang telah
dilakukan oleh leluhurnya .Faktor yang lainnya lagi bahwa masyarakat
menyukai seni dan bunyi-bunyian.

Kata Kunci: Bahasa, Budaya, Refleksi.

A. Pendahuluan

Mappaddekko adalah sebuah acara tradisional pesta panen raya jaman

dahulu.Diera tahun 70-an masih bisa ditemukan, bahkan sering diikutkan dalam



perlombaan acara HUT Kemerdekaan kita. Mappaddekko artinya membuat bunyi

atau irama dengan menggunakan lesung atau “Palungeng”, dan biasanya dimainkan

5-6 orang. Pesta ini biasa dilakukan setelah panen berhasil. Lesung sebenarnya adalah

satu wadah yang terbuat dari pohon gelondongan untuk menumbuk atau

menghancurkan sesuatu, misalnya padi, beras, gula dan lain-lain. Lesung mulai

menghilang seiring dengan kemajuan teknologi di bidang pertanian dengan adanya

mesin penggiling padi, pabrik pengolahan beras sehingga fungsi lesung tergantikan

dengan alat tersebut.

Kini satu persatu pesta tradisional di Bone mulai menghilang seperti:

Massempe atau mallanca (adu kekuatan betis), mattojang atau mappere (berayun)

danmappadekko. Padahal budaya mappadekko itu sendiri menyimpan filosofi yang

sangat tinggi yang merupakan sarana nenek moyang kita untuk memperkuat

persatuan dan kesatuan. Dahulu, jika ada orang menabuh lesung, semua warga

tetangga langsung berbondong-bondong menuju sumber suara tersebut. Dan mereka

saling bergantian untuk menabuh lesung dan yang lainnya mengerjakan sesuatu yang

bermanfaat. Begitupun dulunya masyarakat kita, jika menumbuk padi mereka saling

membantu dan sesekali mereka atur irama suara lesung sambil mencak-mencak

sehingga asyik didengar.Ya mungkin inilah cikal bakal sehingga muncul istilah

“mappadekko”. Biasanya acara mappadekko dilakukan tanpa menumbuk padi.

Tradisi mappadekko (Pesta Panen Adat Bugis) Sulawesi-Selatan. mappadekko

atau yang lebih dikenal dengan sebutan pesta tani pada suku bugis merupakan suatu

pesta syukur atas keberhasilannya dalam menanam padi kepada yang maha kuasa.

Mappadekko sendiri merupakan suatu pesta yang diadaakan dalam rangka besar-

besaran. Yakni acara penumbukan gabah pada lesung dengan tongkat besar sebagai

penumbuknya. Acara mappadekko sendiri juga memiliki nilai magis yang lain.

Disebut juga sebagai pensucian gabah yang dalam artian masih terikat dengan

batangnya dan terhubung dengan tanah menjadi ase (beras) yang nantinya akan

menyatu dengan manusianya. Olehnya perlu dilakukan pensucian agar lebih

berberkah.



Acara semacam ini tidak hanya sekedar menumbuk saja. Alur ceritanya

bahwa para ibu-ibu rumah tangga dekat rumah akan diundang lalu mulai menumbuk.

Dengan nada dan tempo yang teratur, ibu-ibu tersebut pun kadang menyanyikan

beberapa lagu yang masih terkait dengan apa yang mereka kerjakan. Sedangkan anak-

anak mereka bermain disamping atau pun dibawah rumah. Acara adat ini dulu

umumnya dilakukan oleh masyarakat-masyarakat di berbagai daerah, begitu selesai

mereka lalu menjemur dibawah terik matahari . kegiatan ini merupakan hal yang

sangat sering dilakukan oleh para petani orang bugis. Dikenal juga manre ase baru

yang meupakan lanjutan setelah mappadendang. Pakaian yang dikenakan pada saat

mappadekko, pada saat acara mappadekko dimulai penari dan pemain yang akan

tampil biasanya mengenakan pakaian adat yang telah ditentukan Bagi wanita

diwajibkan untuk memakai baju bodo laki-laki memakai lilit kepala serta berbaju

hitam , seluar lutut kemudian melilitkan kain sarung hitam bercorak.adapun alat yang

digunakan dalam mappadekko seperti lesung panjangnya berukuran kurang lebih 1,5

meter dan maksimal 3 meter. Lebarnya 50 cm Bentuk lesungnya mirip perahu kecil

(jolloro; Makassar) namun berbentuk persegi panjang. Enam batang alat penumbuk

yang biasanya terbuat dari kayu yang keras atau pun bambu berukuran setinggi orang

dan ada dua jenis alat penumbuk yang berukuran pendek, kira-kira panjangnya

setengah meter.

Tata cara mappadekko, biasanya komponen utama dalam mappadekkoterdiri

atas enam perempuan, 4 pria, bilik baruga, lesung, alu, dan pakaian tradisional, baju

bodo. mappadekko mulanya gadis dan pemuda masyarakat biasa. Para perempuan

yang beraksi dalam bilik baruga disebut pakkindona. Kemudian pria yang menari

dan menabur bagian ujung lesung disebut pakkambona. Bilik baruga terbuat dari

bambu, serta memiliki pagar dari anyaman bambu yang disebut walasoji.

Personil yang bertugas dalam memainkan seni menumbuk lensung ini atau

mappadekko dipimpin oleh dua orang, masing-masing berada di ulu atau kepala

lesung guna mengatur ritme dan tempo irama dengan menggunakan alat penumbuk

yang berukuran pendek tersebut di atas, biasanya yang menjadi pengatur ritme adalah



mereka yang berpengalaman. Sedangkan menumbuk dibadan lesung adalah mereka

perempuan atau laki-laki yang sudah mahir dengan menggunakan bambu atau kayu

yang berukuran setinggi badan orang atau penumbuknya.

Seiring dengan nada yang lahir dari kepiawaian para penumbuk, biasanya dua

orang laki-laki melakukan tari pakarena. Isi lesung yang ditumbuk berisi dengan

gabah atau padi ketan putih atau hitam (ase punu bahasa bugis) yang masih muda dan

biasanya kalau musim panen tidak dijumpai lagi padi muda, maka biasanya padi tua

yang diambil sebagai pengganti, akan tetapi sebelum ditumbuk padi itu terlebih

dahulu direbus selama 5 sampai 10 menit atau direndam air mendidih selama 30

menit kemudian disangrai dengan menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat

tanpa menggunakan minyak dengan memakai api dari hasil pembakaran kayu.

Setelah ditumbuk sampai terpisah dengan kulitnya (dipeso bahasa makassar) barulah

perempuan menampanya (ditapi bahasa makassar) memakai alat pattapi yang terbuat

dari anyaman bambu dan rotan yang berdiameter seperti tudung saji di bawah sinar

rembulan dan cahaya dari sulo atau lampu penerangan orang makassar yang terbuat

dari bambu/obor minyak tanah.

Kalau hasil tumbukan dari prosesi mappadekko benar-benar dianggap bersih

karena sudah dipisahkan antara padi dan kulitnya, maka perempuan lainnya

menyiapkan kelapa habis diparut dan gula merah yang sudah diperhalus kemudian

dicampur menjadi satu bersama dengan padi yang telah ditumbuk. maka terbuatlah

satu penganan atau racikan kue tradisional yang dikenal dengan nama laulung.

Tujuan mappadekkoyaituuntuk menyatakan rasa syukur kepada Allah, menjalin

silaturahmi hiburan, biasanya di jadikan ajang oleh muda mudi untuk mencari

pasangan, memupuk rasa kebersamaan.Ritual semacam mappadekko sebenarnya

bukan hanya dikenal di daerah Kalabbirang. Di sejumlah tempat yang penduduknya

bergantung dari hasil usaha bertani umumnya mengenal ritual bercocok tanam. Mulai

dari turun ke Sawah, membajak, sampai tiba waktunya panen raya. Ada upacara

mappalili sebelum pembajakan tanah. Ada appatinro pare atau appabenni ase

sebelum bibit padi disemaikan. Ritual ini juga biasa dilakukan saat menyimpan bibit



padi di possi bolla, sebuah tempat khusus terletak di pusat rumah yang ditujukan

untuk menjaga agar tak satu binatang pun lewat di atasnya. Lalu ritual itu dirangkai

dengan massureq, membaca meong palo karallae, salah satu epos Lagaligo tentang

padi. Dan ketika panen tiba digelarlah katto bokko, ritual panen raya yang biasanya

diiringi dengan kelong pare. Setelah melalui rangkaian ritual itu barulah dilaksanakan

mapadekko.

Di Makassar dan sekitarnya ritual ini dikenal dengan appadekko, yang berarti

adengka ase lolo, kegiatan menumbuk padi muda. Appadekko dan mappadekko konon

memang berawal dari aktifitas ini. Bagi komunitas pakalu, ritual mappadekko

mengingatkan kita pada kosmologi hidup petani pedesaan sehari-hari. “Padi bukan

hanya sumber kehidupan. Ia juga makhluk manusia. Ia berkorban dan berubah wujud

menjadi padi. Agar manusia memperoleh sesuatu untuk dimakan,” kata Ali yang

seolah ingin menghidupkan kembali mitos Sangiyang Sri, atau Dewi Sri di pedesaan

Jawa, yang diyakini sebagai dewi padi yang sangat dihormati.Seiring dengan

modernisasi sistem pertanian dan orientasi pada aktifitas peningkatan “income” dan

produksi nasional. Akhirnya ritual-ritual bercocok tanam yang rutin digelar, lambat

laun mulai hilang. Lantaran sistem pertanian pendukung ritual itu semakin

ditinggalkan. Tak ada lagi memanen dengan ani-ani. Tak ada lagi katto bokko. Tidak

pula kelong pare dan mappadekko. Bersamaan dengan itu tiada lagi penghargaan

terhadap sumber kehidupan. Praktek menanam tidak berurusan dengan anugerah

Sangiyang Sri seperti yang diyakini selama ini. Tapi soal bagaimana produk pertanian

dapat mengejar target produksi nasional yang diharapkan para penyuluh pertanian.

"Pada saat memecah biji padi itulah, ada nilai kearifan dan bersamaan yang

tercipta. Dalam budaya ini, strata antara pemilik Sawah maupun buruhnya, sama.

Petani yang memiliki Sawah luas atau hanya sepetak pun, di ritual ini dianggap tidak

ada bedanya," katanya. "Sangat penting menjaga dan melestarikan seni serta budaya

daerah. Pemerintah Kabupaten Barru akan konsisten menjadikan ritual pesta panen

mappadekko menjadi program budaya tahunan dalam rangka memelihara nilai-nilai

seni budaya. Mappadekko akan kami jadikan kalender even pariwisata Kabupaten



Barru dalam rangka melestarikan nilai-nilai kearifan lokal serta peningkatan

kepariwisataan," tandasnya. tradisi itu sudah berjalan turun temurun. Tiap musim

panen tiba, semua orang melakukan mappadekko. Tapi, sejak tak ada lagi pare riolo

dan katto bokko, ritual panenan itu jarang dilakukan.”

Oleh masyarakat Salomani, mappadekko juga diartikan sebagai mappaccappu

pammali, atau tolak bala agar pada saat memasuki musim tanam hingga musim panen

berikutnya, petani tetap mendapatkan kemakmuran dan hasil panen yang melimpah.

Bupati Barru Andi Idris Syukur yang ikut dalam ritual tersebut mengatakan, peran

serta seluruh masyarakat dan pemerintah dalam melestarikan budaya leluhur harus

lebih digalakkan, untuk mengantisipasi pupusnya nilai punahnya budaya oleh budaya

barat yang datang mengepung dari luar. Ritual semacam mappadekko sebenarnya

bukan hanya dikenal di daerah kalabbirang. Di sejumlah tempat yang penduduknya

bergantung dari hasil usaha bertani umumnya mengenal ritual bercocok tanam. Mulai

dari turun ke Sawah, membajak, sampai tiba waktunya panen raya. Ada upacara

appalili sebelum pembajakan tanah. Ada Appatinropare atau appabenni ase sebelum

bibit padi disemaikan. Ritual ini juga biasa dilakukan saat menyimpan bibit padi di

possi balla, sebuah tempat khusus terletak di pusat rumah yang ditujukan untuk

menjaga agar tak satu binatang pun lewat di atasnya.

“Kini penghargaan terhadap padi sebagai sumber kehidupan sudah pudar,”

kata Ali sambil mencontohkan appatinro bine, sebuah ritual khusus yang

diperuntukkan buat bibit padi sebelum ditabur di persemaian, yang makin jarang

dilakukan warga desa. “Orang-orang sekarang hanya berpikir bagaimana bibit itu bisa

cepat tumbuh dan cepat panen,” lanjutnya. Hal senada juga diutarakan Mustari.

Menurut sesepuh komunitas pakalu ini, munculnya program padi bibit unggul, sistem

pertanian yang efektif, telah mengubah kepercayaan hidup petani. “Sekarang orang

bertani sekadar menggarap saja,” ujarnya yang mengaku tidak kuasa menolak

program pemerintah waktu itu.



Kesimpulan

Tradisi mappadekko merupakan tradisi yang harus dilakukan setiap tahunnya.

Dalam proses tradisi mappadekko terdapat beberapa tradisi atau upacara yang harus

dilakukan karena terkait satu dengan yang lainnya. Proses tersebut dimulai dari

mempersiapkan semua peralatan mappadekko, seperti palungeng (lesung) dan alu,

kemudian dilanjutkan dengan proses pembacaan pada makanan yang akan

dihidangkan, dilanjutkan denganpembacaan lontara meong palo karallae kemudian

acara terakhir menumbuk (mappadekko). Kecenderungan masyarakat Desa

Walenreng untuk tetap melaksanakan kegiatan upacara pertanian tradisional adalah

karena pengaruh berbagai faktor penyebab, terutama faktor kebiasaan dan tradisi

yang telah diwarisi secara turun temurun dari satu generasi kegenerasi berikutnya.



TRADISIA’BU’BU BUNTING PADA UPACARA PERNIKAHAN
MASYARAKAT DESA MARADEKAYA KECAMATAN BAJENG

KABUPATENGOWA

Oleh:
Darmawati

ABSTRAK
Artikel ini  menggambarkan tentang bagaimana bentuk
pelaksanaan tradisi a’bu’bu. Adapun pokok yang diamati yaitu
yang pertama mengetahui perangkat pelaksanaan prosesi
tradisi upacara a’bu’bu pada pesta perkawinan, yang kedua
bentuk pelaksanaan prosesi tradisi a’bu’budalam pesta
perkawinan serta makna yang terkandung di dalamnya. Dari
hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosesi pelaksanaan
tradisi a’bu’bu pada pesta pernikahan sudah merupakan suatu
kebiasaan yang ada sejak lama pada masyarakat di Desa
Maradekaya  yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi
sehingga aturan, norma-norma atau nilai tradisi a’bu’bubisa
saja berubah sesuai dengan perkembangan sosial budaya
masyarakat pendukungnya. Upacara a’bu’bu dalam pesta
pernikahan dilaksanakan di rumah masing-masing
penyelenggaraan pesta (calon pengantin) dan dipandu seorang
yang disebut “anrong bunting” yang dulu memiliki dua fungsi
sebagai perias pengantin dan fungsi sebagai pemandu tradisi
a’bu’bu. Proses pelaksanaan tradisi a’bu’bu juga dihadiri oleh
beberapa keluarga terdekat. Acara tradisi a’bu’bu ini
dilaksanakan pada pagi hari sebelum malam upacara
mappaccing yang dilaksanakan di rumah masing-masing calon
penganting.

Kata kunci : a’bu’bu bunting



A. Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara kesatuan memiliki budaya, kesenian, tradisi dan adat

istiadat yang beragam. Semua itu perlu pengkajian secara mendalam guna memahami

nilai-nilai leluhur yang terkandung didalamnya, termasuk tradisi upacara adat

A’bu’bu bunting di Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Tradisi

A’bu’bu adalah suatu tradisi adat yang dilakukan berdasarkan aturan-aturan yang

berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.

Di Sulawesi Selatan, cukup banyak upacara tradisional yang hingga kini masih

dapat kita saksikan, di antaranya upacara adat tolak bala, upacara adat kematian,

upacara pencucian benda – benda pusaka, pesta panen, dan lain sebagainya.Namun

demikian, sebagian dari tradsi-tradisi tersebut cenderung mengalami kelangkaan

akibat semakin kurangnya apresiasi masyarakat terhadap tradisi – tradisi tersebut. Ini

sebagai pertanda bahwa semakin lemahnya apresiasi masyarakat sekarang terhadap

tradisi – tradisi lama yang sesungguhnya mengandung nilai nilai filosofis yang tinggi.

Jika hal ini di biarkan, maka boleh jadi tradisi – tradisi seperti ini akan semakin punah

dan tak lagi akan pernah dikenal lagi oleh generasi muda yang akan datang. Tradisi

budaya hendaknya kita lihat sebagai suatu proses pertumbuhan yang tidak untuk

dirusak, tetapi untuk diolah dan mengembangkan, serta untuk memahami semangat

dan nilai- nilai luhur yang terkandung  di dalamnya begitu pula dengan tradisi A’bu’

bu Bunting di kalangan masyarakat di Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng

Kabupaten Gowa.

Berdasarkan fenomena tersebut penulis berasumsi bahwa upacara adat tradisi

A’bu’bu’ dalam pesta pernikahan ini menjadi salah satu adat  istiadat (kebiasaan),

khususnya di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan pada masa lalu, termasuk di

dalamnya masyarakat di Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

Dalam perkembangannya upacara adat tradisi ini mengalami pergeseran nilai akibat

perkembangan dan perubahan pola pikir masyarakat yang semakin modern. Karena

adat tradisi ini pada umumnya telah mengalami perjalanan sejarah yang cukup lama

sekalipun selalu mengacu  pada pola-pola tradisi yang telah ada serta terkait pada



pola adat  istiadat, tetapi kemungkinan akan mengalami perubahan-perubahan.

Perubahan- perubahan itu dimungkinkan antara lain karena pergantian generasi di

mana pola pikir dan sistim budaya cenderung mengalami perbedaan akibat

perkembangan zaman. Inilah  salah satu alasan untuk mengkaji eksistensi upacara

tradisi a’bu’bu’ dalam pesta pernikahan ini guna melihat bagaimana prosesi tradisi

a’bu’bu pada pesta pernikahan pada masa lalu dan perubahannya dalam konteks

kehidupan sosial masyarakat sekarang, khususnya di kalangan masyarakat Bajeng

Kabupaten Gowa.

B. Pembahasan

Tradisi A’bu’bu dalam Pesta Perkawinan

A’bu’bu berasal dari kata “ bu’bu ’” (Bahasa Makassar) yang berarti mencabut

atau membersihkan, A’bu’bu artinya membersihkan bulu-bulu tertentu pada diri

dengan maksud untuk membersihkan diri  lahir dan batin untuk menyambut

perkawinannya. Perkawinan  (pernikahan)  yang dalam bahasa Makassar disebut –

Ammempo bunting (duduk penganti) bukan hanya menyatukan dua orang menjadi

sepasang suami istri, tetapi juga menyatukan dua rumpun keluarga yang lebih besar

yaitu keluarga dari pihak mempelai laki–laki dan keluarga dari pihak mempelai

wanita. Penyatuan kedua keluarga besar disebut dalam bahasa Makassar disebut –

Appasisambung  bija (mendekatkan yang jauh). Sebenarnya pandangan masyarakat

Bugis / Makassar tentang perkawinan dan tata cara pelaksanaannya, pada dasarnya

memiliki persamaan antara daerah yang satu dan daerah lainnya. Hanya saja dalam

segi kecil sering ditemukan perbedaan-perbedaan yang tidak terlalu spesifik.

Misalnya a’bu’bu yang dilakukan oleh sebahagian besar masyarakat Makassar

khususnya di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dan daerah disekitarnya, yang

merupakan hal yang tidak ditemukan di daerah lain.

Tradisi a’bu’bu pada hakikatnya termasuk dalam acara pelaksanaan pernikahan,

sesuai dengan  maknanya, upacara a’bu’bu dapat pula digolongkan dalam acara

merawat pengantin di zaman dahulu di kalangan bangSawan. Maksudnya untuk



membersihkan diri dari segala sesuatu untuk menyambut  perkawinannya. a’bu’bu’

dalam pesta pernikahan dilaksanakan di rumah masing-masing kedua calon

mempelai sehari sebelum pesta perkawinan yang dilaksanakan pada pagi hari

sebelum malam korongtigi.  sebelum pesta perjamuan.

Prosesi pelaksanaan upacara A’bu’bu

Sebelum memasuki pernikahan kedua calon mempelai terlebih dahulu melalui

upacara adat yang disebut a’bu’bu. Upacara ini dilakukan sehari sebelum  pesta

perjamuan dilaksanakan, yang dilaksanakan pada pagi hari sekitar  pukul 09:00

sampai pukul 11:00, karena dianggap inilah waktu yang paling baik untuk

melaksanakan  prosesi tersebut. Prosesi ini  dilaksanakan di rumah masing – masing

calon mempelai dengan diiringi dengan  tabuhan gendang dari awal acara sampai

akhir acara prosesi a’bu’bu dilaksanakan.  menurut penjelasan anrong bunting yang

telah diwawancarai pada saat pelaksanaan upacara tradisi a’bu’bu dilaksanakan.

Adapun  tata cara pelaksanaan prosesi a’bu’bu adalah sebagai berikut :

Pertama-tama, semua perlengkapan yang akan digunakan pada prosesi telah

disiapkan. Maka calon mempelaisegera mengambil tempat dan duduk di atas sajadah

tepat  berhadapan  dengan anrong bunting yang akan memandu acara tersebut sambil

menutup  bahu  calon mempelai dengan mukena.

Kedua, calon mempelai duduk memangku kelapa dan memegang beras,

kemudian anrong bunting menaruh beras di atas kepala calon pengantin dan sesekali

melempar beras, dengan makna agar calon mempelai selalu mendapatkan

kebahagiaan dan rejeki yang tak terhingga seperti beras yang tak terhitung

banyaknya.

Ketiga, anrong bunting memegang kedua tangan calon mempelai yang

memegang kalomping seraya memberikan doa agar keluarganya kelak langgeng dan

bahagia.

Empat, anrong bunting membisikkan sesuatu kepada calon pengantin ke

telinga kanan dan telinga kiri agar kelak calon pengantin saling mengetahui



kewajiban masing-masing. Agar istri menghormati suami dan suami menyayangi

istrinya.

Lima, anrong bunting membacakan doa pada ubun-ubun calon pengantin, agar

calon pengantin senantiasa mendapatkan ketenangan lahir dan batin,dan

perkawinannya selalu mendapatkan kebahagiaan, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa

memberkati perkawinannya.

Enam, anrong bunting membasahi dahi calon pengantin dengan air kelapa

muda kemudian mulailah  rambut halus yang tumbuh di dahi dibersihkan  dengan

pisau kecil atau silet, kemudian di lanjutkan pada pelipis kiri dan pelipis kanan,  juga

mencukur  alis agar tampak teratur  sehingga  muka calon mempelai tampak bersih

dan bercahaya, sehingga riasan yang dipakai tampak menyatu dengan muka.

Kemudian bagian belakang  yaitu tengkuk yang juga diusap dengan air kelapa

kemudian dibersihkan juga  dengan silet agar segala rambut yang tumbuh halus di

bagian tengkuk tampak bersih dan teratur, agar sanggul bagi pengantin perempuan

tampak rapih dan  laki-laki tampak rapih dan teratur. Bagian tengkuk ini biasanya di

bantu  oleh keluarga pengantin yang telah dipilih untuk mendampingi pengantin.

Menurut narasumber yang kami temui pada prosesi upacara a’bu’bu (Dg. Tasi)

mengatakan  bahwa mencukur alis dan mencukur rambut halus yang ada disekitar

muka atau wajah calon pengantin bukan semata–mata bertujuan untuk kecantikan

semata, maknanya agar segala hal–hal buruk yang ada pada diri calon pengganti baik

lahir maupun batin  hilang, seiring dengan  jatuhnya rambut atau bulu halus yang

dicukur. Bercukur juga dimaknai untuk menandai calon pengantian sebelum

memasuki akad nikah, sehingga dikemudian hari secara tidak langsung masyarakat

mengetahui bahwa pasangan ini telah terikat dalam pernikahan.

Tujuh, setelah  acara  mencukur  atau  dalam  bahasa  Makassar disebut

(A’kallu’), maka segala jenis kue tradisional yang telah disediakan dalam prosesi

A’bu’bu diberikan kepada calon pengantin untuk dicicipi, kue tersebut antara lain:

umba–umba maknanya agar segala yang kita harapkan akan terwujud, serikaya

maknanya agar calon pengantin nantinya selalu mendapatkan banyak rejeki, dan kue



lapis maknanya agar  keluarganya  kelak selalu merasakan kebahagiaan dan rejeki

yang tak terhingga.

Delapan, terakhir calon pengantin dimandikan oleh anrong bunting sebagai

yang memandu  acara, dengan cara yaitu: anrong bunting membacakan doa

kemudian  menyiram kepala calon pengantin dengan air kelapa muda lalu dilanjutkan

beberapa jenis daun yang diikat tadi ditepuk–tepukkan pada bahu  kiri tiga kali, bahu

kanan tiga kali, belakang satu kali dan bagian depan  satu kali, dan terakhir bagian

kepala juga tiga kali. Kemudian anrong bunting mulai menyiram calon  pengantin

dengan air yaitu bahu kiri dan bahu  kanan  tiga kali, bagian  belakang tiga kali,

bagian depan  juga tiga kali dan terakhir kepala,  kemudian calon pengantin mandi

yang sebenarnya sampai selesai.

Sembilan atau yang terakhir yaitu calon pengantin mengganti pakaian dengan

sarung yang dilakukan oleh anrong bunting sambil memakaikan  sarung Anrong

bunting mendoakan agar pengantin betul- betul bersih dan  suci. Dan dari segala

kesialan telah hilang bersama dengan dikeluarkannya pakaian yang dipakai calon

pengantin  tadi. Sehingga calon pengantin dianggap sudah mantap dan  pantas

melaksanakan pernikahan dan duduk bersanding di pelaminan. Maka dengan

berakhirnya acara mandi tadi maka prosesi a’bu’bu dianggap telah selesai dengan

selamat.

Pesta atau sering disebut upacara untuk merayakan suatu peristiwa tertentu yang

dianggap penting untuk dirayakan karena mengandung nilai-nilai budaya tertentu,

misalnya pesta perkawinan (wedding ceremony), pesta khitanan, upacara kematian

(deas ritual), upacara keagamaan (religious ritual), pesta adat dan lain sebagainya

(Suyono, dkk, 1985:321,424 dan 425).“ Perkawinan merupakan salah satu cara

melanjutkan keturunan dengan berdasar cinta kasih yang sah yang selanjutnya dapat

memperoleh hubungan antar keluarga, antar suku, bahkan antar bangsa,”(Nonci, dkk,

2004:24).

Mengacu dari pengertian tersebut, maka pesta perkawinan yang dimaksudkan di

sini adalah peta khusus yang dilaksanakan dalam rangka merayakan perkawinan ini



dapat pula dikatakan sebagai upacara ceremonial (ceremony ritual) yang terkait

dengan syukuran yang dirayakan oleh keluarga yang melaksanakan hajat

pernikahan.Dikatakan pesta adat karena pesta ini erat kaitannya dengan kebiasaan

masyarakat setempat yang sudah menjadi tradisi lokal, dan telah disepakati bersama

sistem budaya bagi masyarakat yang bersangkutan. Akhirnya tradisi ini  menjadi

sistem budaya lokal yang oleh masyarakat Makassar disebut dengan nama

Appabbunting (pesta perkawinan ). Sebelum pelaksanaan upacara pernikahan terlebih

dahulu diadakan upacara a’ bu’bu.



TRADISI MAUDU LOMPOA DI CIKOANG

Oleh:

Ci’da

ABSTRAK
Penelitian ini adalah studi tentang sebuah tradisi Kebudayaan Islam,
yakni Tradisi Perayaan Maudu di Cikoang Kecamatan Mangara
Bombang Kabupaten Takalar, yang meneliti permasalahan, yaitu:
Bagaimana pelaksanaan tradisi Maudu Lompoa di Cikoang, Bagaimana
integrasi nilai-nilai Islam dan budaya lokal dalam tata cara pelaksanaan
Tradisi Maudu Lompoa di Cikoang. Penelitian ini menggunakan
metodologi penelitian dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan
menggunakan pendekatan historis, kemudian penulisan penelitian ini
dimulaidengan mengadakan observasi, interview dan dokumentasi,
kemudian data yang terkumpul di kritik sumber melalui dua metode yaitu
kritik ekstern dan kritik intern, di interpretasi atau pengolahan dan
analisis data menggunakan metode yaitu analisis. Hasil penelitian yang
didapatkan dari Tradisi Maudu lompoa di Cikoang adalah sebuah tradisi
yang sangat sulit lagi kita dapatkan di tempat lain, sehingga perlu adanya
pelestarian tradisi kebudayaan seperti Tradisi Perayaan Maudu Lompoa
di Cikoang menjadi salah satu Budaya Islam yang selalu berusaha
menjaga eksistensi keberadaannya sebagai sarana kebudayaan bagi
masyarakat sekitar maupunmasyarakat luar yang memiliki semangat
keislaman yang tinggi. Maudu Lompoa di Cikoang yang lebih dikenal
dengan sebutan Maudu’ (saja) merupakan tradisi keagamaan yang



terbilang unik dan mampu bertahan dalam rentang waktu yang cukup
panjang dalam kehidupan salah satu komunitas suku Makassar di
Sulawesi Selatan. Tradisi berbasis nilai-nilai Islam yang telah mengakar
dalam kehidupan masyarakat Cikoang tersebut sudah ada sejak
kedatangan dan diterimanya ajaran tokoh pembawa dan penyiar agama
Islam Sayyid Djalaluddindi Cikoang, Kabupaten Takalar tahun 1632
Masehi. Maudu ini mengimplementasikan peran agama yang bekerja
dalam ranah kultural dan tradisi masyarakat.Tantangan yang dihadapi
dalam perayaan maulid Nabi Muhammad Saw. sangat jarang dilakukan
oleh remaja sampai anak-anak. Selain itu, tantangan terberat bagi
masyarakat Cikoang adalah dari segi faktor ekonomi yang di mana setiap
keluarga harus menyediakan sebuah bakul dan perlengkapan lainnya
yang memiliki biaya jutaan rupiah.

Kata kunci: Maudu, Tradisi, Rate’

Lokasi Penelitian

Fokus lokasi tempat penelitian ini dlaksanakan di Desa Cikoang Kecamatan

Mangarabombang Kabupaten Takalar. Adapun alasan peneliti memilih lokasi

penelitian ini karena dari sekian banyak Desa yang berada di Kecamatan

Mangarabombang namun tempat perayaan Maudu Lompoa berada di Desa Cikoang.

Selain itu jarak lokasinya mudah dijangkau dan tidak terlalu benyak membutuhkan

biaya, sehingga waktu penelitian dapat digunakan lebih singkat dan efisien.

Pembahasan

Islam sebagai agama dengan jumlah penganut terbesar di Indonesia, terdapat

banyak sekali tradisi-tradisi yang mendapat pengaruh dari agama Islam itu sendiri.

Salah satunya adalah tradis Maudu Lompoa, sebuah tradisi yang dilakukan oleh

masyarakat Takalar khususnya masyarakat Cikoang sebagai puncak perayaan dari

peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw. Perayaan ini berpusat di sekitar Sungai

Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

Maudu Lompoa menjadi salah satu bukti dimana  dua unsur yang berbeda, yaitu

agama dan kebudayaan lokal dapat bersatu membentuk sebuah tradisi yang

dilaksanakan secara turun-terumun. Semua jenis lapisan masyarakat ikut bergabung

dalam merayakan tradisi yang satu ini.



Adapun keunikan dari tradisi Maudu Lompoa yaitu terletak pada julung-

julung yang menyerupai bentuk perahu pinisi yang dihias sedemikian rupa

menggunakan kain berbagai macam warna. Di dalam julung-julung itu terdapat

berbagai macam bahan pokok mulai dari telur yang juga diwarnai berbagai macam

warna, pakaian baik pakaian laki-laki maupun perempuan, alat make up,

sertaberbagai macam hasil bumi. Aneka sesaji juga dihadirkan sebagai pengisi

julung-julung seperti bakul besar yang terbuat dari anyaman daun lontar atau biasa

disebut "Baku Maudu" oleh warga setempat, tepa’-tepa’ atau masi’-masigi yang

berisi aneka macam kue. Bakul besar diisi oleh nasi setengah matang/ka’do

karringyang di dalamnya terdapat ayam kampung yang sudah digoreng. Julung-

julung ini nantinya akan dibawa dan dikumpulkan di sebuah titik yang menjadi

tempat pelaksanaan berbagai macam prosesi. Isi dari julung-julung pun akan

dibagikan kepada semua orang yang menghadiri acara Maudu Lompoa ini atau biasa

juga setelah selesai acara rate’ biasanya masyarakat yang mengahdiri acara maulid

tersebut berlomba-lomba mengambil isi dari julung-julung atau kandawari tersebut.

Prosesi utama dari rangkaian acara ini setelah kanre maudu sudah terkumpul

dititik kumpul atau lapangan tempat pelaksanaan upacara adalah Rate'. Rate’ yaitu

pembacaan syair-syair atau shalawat yang ditujukan untuk Rasulullah Saw. Selain itu

terdapat pula Mamanca' atau atraksi pencak silat yang dipertunjukan oleh para

pemuda Cikoang. Maudu Lompabukan hanya sekedar sebuah tradisi yang

dilaksanakan oleh masyarakat Cikoang untuk memperingati hari lahir Nabi

Muhammad Saw, namun juga sebagai ajang silaturahmi bagi masyarakat setempat

(Rizal/Indonesiakaya:15:10, 08 Mei 2019)

Persiapan Maudu Lompoa

Persiapan-persiapan upacara Maudu Lompoa di Cikoang diawali dengan

menyediakan ayam, beras, minyak kelapa, telur, julung-julung (perahu), kandawari,

bembengan, dan lapangan upacara sebagai tempat pelaksaan acara. Sebulan sebelum

12 Rabiul Awal, sekitar tanggal 10 Shafar, ayam-ayam itu telah disiapkan di dalam

kurungan yang dimaksudkan agar ayam-ayam itu tidak lagi makan barang najis.



Setiap orang sekurang-kurangnya satu ekor ayam yang sehat. Setelahtiba

masa peringatan, ayam-ayam itudisembelih oleh anrongguru (tokoh dari

keluargaSayyid) yang memimpin prosesi upacara tersebut. Beras yang digunakan

harus diproses sendiri, yaitu ditumbuk pada lesung yang sudah dibersihkan. Lesung

itu harus dipagari dan tidak boleh rapat ke tanah. Orang yang menumbuk itupun tidak

boleh menaikkan kakinya di atas lesung dan biasanya orang yang menumbuk

memakai sarung yang dililitkan di pinggang atau dalam bahasa Makassar adalah

appalikang bagi perempuan dan a’bida bagi laki-laki. Sedang padi yang ditumbuk

harus dijaga baik-baik, tidak boleh sebiji pun jatuh ke tanah. Ampasnya harus

dikumpul baik-baik pada tempat yang tidak mudah kena kotoran sampai selesainya

dibaca Surat Rate’ (Kitab Maudu) Kitab yang menceritakan kelahiran Nabi sampai

riwayat datangnya Islam yang dibawa oleh Sayyid Jalaluddin.

Dalam setiaporang ukurannya harus 4 liter yang bermakna bahwa setiap

manusia terdiri atas empat segiatau kejadian manusia terdiri dari 4 asal, yaitu tanah,

air, angin dan api. Bakul yangdigunakan terbuat dari daun lontar yangberukuran

minimal untuk 4 liter beras dan 1ekor ayam untuk satu orang. Ukuran bakul

bertingkat-tingkat sesuai banyaknya jumlah keluarga atau pengikut. Karena itu, siapa

yangbesar bakulnya biasanya itulah yang paling banyak keluarganya dan ramai

maulidnya dilihat dari pengaruhnya dan paling banyak ana’ gurunna (muridnya).

Minyak kelapa yang digunakan harus diproses sendiri dan dibuat khusus

hanya untuk acara tersebut, jadi tidak boleh digunakan selain untuk kebutuhan

acaraitu. Kecuali bila upacaranya telah selesai. Sabukdan tempurungnya harus

dikumpulkan pada tempat yang tidak ternoda atau dibakar atau ditimbun di tanah agar

tidak terkena najis. Telur yang digunakan direbus terlebih dahulu lalu ditusuk pada

ujung bambu yang sudah dipecah-belah kecil dan runcing serta dihias oleh hiasan

tertentu dan ditancapkan di atas bakul.

Selain itu, dibuat julung-julung (perahu) dari bambu atau kayu dengan dua

buah tiang layar, penuh dengan kain yang berwarna-warni sebagai layar dan bendera

(perlambang datangnya ajaran kebenaran dari Nabi yang dibawa oleh Sayyid



Jalaluddin). Perahu itu bertiang empat yang agak tinggi sehingga bentuknya mirip

dengan panggung. Sedangkan kandawari, dan bembengang dibuat berbentuk segi

empat dan bertiang empat kemudian ditempatkan di darat saja. Selain itu, dibuat juga

sebuah panggung kayu yang dipasangi tenda. Di atas panggung inilah dilaksanakan

inti acara Maudu Lompoa, yaitu rate’ (berisi syair-syair pujaan kepada Rasulullah

Saw).

Pelaksanaan Upacara Maudu Lompoa

1. Ammone baku’ (mengisi bakul) dimulai dari salah satu tokoh masyarakat yang

menjadi pendiri maulid tersebut diiringi oleh baca-baca, setelah itu

dilanjutkan diisi oleh orang yang suci dari hadas dan najis (selalu berwudhu),

sebagai berikut:

a. Mengisi bakul dengan nasi setengah masak atau yang sering disebut “

ka’do karring “ oleh masyarakat setempat.

b. Membungkus ayam dengan daun pisang lalu dimasukkan ke dasar

bakul.

c. Menutup permukaan bakul dengan daun pisang atau daun nipa.

d. Telur-telur yang sudah ditusuk dengan bambu yang sudah dibelah-

belah kecil, ditancapkan di atas nasi (bakul).

2. Ammode baku’ (menghiasi bakul) yang dihiasibukan bakul, melainkan tempat

di mana bakul itu akan dimuat dengan bermacam-macam warna dari berbagai

hiasan berharga, seperti bunga-bunga yang terdapat uang di atasnya serta

hiasan-hiasan lain. Hiasan-hiasan ini menjadi ukuran tingkat kemampuan

sosial pemiliknya. Karena itulah, sebagian orang biasanya menjual sesuatu

untuk memperoleh biaya memperbesar kanre maudu (nasi Maulid).

Setelah itu, dimulailah prosesi maudu di lapangan. Tahap-tahap pelaksanaan

upacara di lapangan meliputi:

1. Angngantara’ kanre Maudu (mengantar persiapan Maulid) Lokasi maudu’

adalah di tepi Sungai Cikoang. Pada pagi hari tanggal 29 Rabiul Awal setiap



tahun segala persiapan dan peralatan diantar ke sana oleh masing-masing

pemiliknya dengan doa tersendiri.

2. Pannarimang kanre Maudu (penerimaan nasi Maulid) Penerimaan ini

dilakukan oleh guru yang memimpin upacara itu, dengan membakar dupa dan

duduk bersila menghadap kiblat sambil membaca doa agar persembahannya

ituditerima dan menyenangkan Rasulullah Saw.

3. Rate’ (pembacaan syair pujian pada Rasulullah Saw. dan keluarganya)

A’rate’ (inti acara) artinya membaca kisah atau syair-syair pujian terhadap

Rasulullah Saw. Dan keluarganya dengan lagu dan irama tersendiri yang amat

khas dan menyentuh hati. Acara ini biasanya berlangsung sekitar dua jam.

Kitab Rate’ ini merupakan karya besar Sayyid Jalaluddin Al`Aidid dan menjadi

inti ajaran-ajarannya dalam tarekat “Nur Muhammad”. Setelah berakhirnya

acara ini, maka selesailah inti acara maudu’.

4. Pattoanang (Istirahat) yaitu jamuan undangan yang disediakan sesudah

selesai upacara inti. Jamuan yang dihidangkan dibuat sendiri oleh

penyelenggara acara tersebut dan para undangan/peserta dapat menikmati

makanan dan minuman dengan ramah. Pelaksana acara merasa legah karena

telah melaksanakan pengabdian yang sangat berat tetapi mulia kepada Nabi

Muhammad Saw.

5. Pambageang Kanre Maudu’ (Pembagian Nasi Maulid) Setelah semua acara

berlangsung, maka para tamu yang akan bersiap-siap pulangke rumah masing-

masing dibagikan makanan (kanre maudu’) sebagai berkah dari Nabi oleh

penyelenggara, menurut tingkatan sosial di dalam masyarakat.

Upacara Maudu Lompoa mempunyai kesan dan pengaruh batin yang luar

biasa. Ketika berlangsung acara, tidak seorang pun yang bubar meski di tengah

sengatan terik matahari atau guyuran hujan, kecuali pengunjung dari luar. Mereka

menganggap panas matahari atau hujan adalah rahmat Allah Swt. Oleh karenaitu,

orang-orang yang lari berarti lari darirahmat Allah. Di samping itu, anggota

masyarakat setempat menjadikan tradisi itu sebagai tujuan dari aktivitas hidupnya.



Parapetani misalnya, selalu berharap agar hasil pertaniannya melimpah dan

sebagiannya dapat digunakan untuk upacara maudu. Para pedagang pun berusaha

meraih keuntungan yang besar agar dapat disisihkan untuk melaksanakan upacara

maudu’. Bahkan sebelum ke luar berdagang (terutama ke luar pulau berdagang)

mereka bernazar terlebih dahulu bahwa bila dagangannya berhasil dan dapat pulang

dengan selamat maka mereka akan melaksanakan maudu’ besar pada waktunya.

Begitu pula kaum buruh selalu mengumpulkan penghasilan/gajinya untuk

persiapan maudu . Setiap tahunnya, akhir bulan Rabiul Awal tepatnya pada 29 Rabiul

Awal, puluhan perahu kayu yang di atasnya terdapat julung-julung atau

kandawari’berisi telur maulid dan berhias kain serta sarung berjejer di sungai

Cikoang, Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, sekitar 50

kilometer dari kota Makassar. Peristiwa itu merupakan puncak peringatan kelahiran

Nabi Muhammad Saw. dandi Takalar dikenal dengan nama Maudu Lompoa (Maulid

Besar). Perahu berhias telur itu menjadi ciri perayaan Maulid di Cikoang, Kabupaten

Takalar. Perayaan Maudu Lompoa ri Cikoang sudah berlangsung sejak tahun 1632

Masehi. Setiap keturunan Sayyid tiap tahunnya berusaha mengadakan perayaan yang

kini menjadi agenda pariwisata Sulawesi Selatan itu, biar yang dipandang miskin

tetap melakukan Maudu. Dia pasti berusaha melakukannya biarpun kecil dan tidak

pernah dibantu. Seperti ada berkah tersendiri setiap menjelang Maudu Lompoa.

Keluarga keturunan yang merantau berusaha kembali untuk menggelaracara kegiatan

sebagai kecintaan terhadap Nabi Muhammad Saw. ini. Kegiatan ini kerap menjadi

pengobat rindu bagi warga Cikoang yang lama merantau dan kembali bergabung

bersama keluarganya.





TRADISI PENCUCIAN SENJATA KAB.BONE
(STUDI KASUS PADA UPACARA ADAT TAHUNAN DI KABUPATEN

BONE)

Oleh:
Sakina Safitri

Abstrak
Penulisan artikel ini bertujuan untuk memenuhi tugas pada
matakuliah Praktek Penelusuran Sumber Sejarah dan Budaya,
dengan materi upacara pencucian senjata di kabupaten Bone
yang dilakukan setiap setahun sekali, untuk mengenal dan
memahami betapa sakralnya budaya tersebut. Ada beberapa
benda pusaka asli milik kerajaan Bone ratusan tahun silam
yang lalu yang dibersihkan khusus oleh biksu yaitu: Tappi
Lamakkawa (Keris Milik Arung Palakka), Kalewang La Tea
Riduni (parang), Tombak La Salaga, Senjata Adat 7 (Allameng
Tata Rappeng), Sembangen Pulaweng (selendang emas), dan
Teddung Pulaweng (payung emas). Yang dilakukan oleh
beberapa Raja-raja Bone serta tamu dari kerajaan lain. Tradisi
ini dilakukan  setiap setahun sekali hanya untuk menyambut
hari jadi Bone.

Kata kunci : Pencucian Senjata, Biksu, dan Arajang



A. Pendahuluan

Setiap daerah atau suatu kelompok memiliki budaya tersendiri yang di mana

memliki kepercayaan terhadap leluhurnya dalam kehidupan sosial. Upacara  adat

sebagai  bagian  dari  budaya bangsa  yang  beraneka ragam  diberbagai  kalangan

masyarakat  Indonesia  adalah  suatu  budaya yang mempunyai nilai yang besar

artinya dalam proses sosialisasi budaya,terutama di dalam menanamkan sikap hidup

dan keterampilan yang tidak memungkinkan  diperoleh  di  sekolah  atau  pendidikan

formal  lainnya. Lewat  upacara  adat  juga,  masyarakat  dapat  membangun  sikap

nasionalisme yang meningkatkan kecintaan terhadap bangsa sendiri.

Di daerah  Bugis  seperti  Kabupaten  Bone,  acara  budaya  yang merupakan

upacara  adat  dan  selalu  dilaksanakan  setiap  tahun  adalah Mattompang  Arajang

yakni  pembersihan  pusaka-pusaka  kerajaan  Bone yang  dilakukan  melalui  suatu

prosesi  adat.  Dalam  prosesi  adat  tersebut, salah satu rangkaian acara yang

merupakan kegiatan yang tak terpisahkan dengan Mattompang Arajang adalah sere

bissu.

Upacara Mattompang  Arajang sebagai  warisan  leluhur  oleh  orang Bone

telah  hidup  dalam  denyut  nadi  kebudayaan  masyarakat  bugis  Bone sejak

berabad-abad  lalu.  Nilai-nilai  kebudayaan  yang  mengalami ranformasi dari

generasi kegenerasi berikutnya hingga menjadi semacam mata  rantai  kebudayan

dari  masa  silam,  masa  kini,  dan  juga  bahkan mungkin masa depan.

Dengan  adanya  acara  kebudayaan  ini,  membuktikan  bahwa kebudayaan

tradisional  di  Kabupaten  Bone  masih  terjaga  dengan  baik sampai  sekarang.

Dalam  tarian sere bissu,  ada  berbagai  macam simbol yang merupakan bagian dari

ilmu komunikasi. Juga bagaimana bissu dapat bertahan eksistensinya dalam prosesi

adat di Kabupaten Bone yang dalamhal ini adalah waria. Peran komunikasi yang

efektif dapat menutup konflik yang  terjadi  dalam  masalah  gender  yang  kita  tahu

hingga  saat  ini  tidak unjung selesai.



B. Pembahasan

Sebelum kedatangan Islam di Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten

Bone masyarakat sudah mempunyai kepercayaan yang menyebut Tuhan dengan

"Dewata Seuwae`, berarti Tuhan kita yang satu dan memiliki adat istiadat yang

terkandung dalam sistem pangngadakkang (Makassar) pangngadereng (Bugis)

dengan empat unsur, yakni ade` (adat kebiasaan), rapang (persamaan hukum),

bicara (undang-undang) dan warik (pelapisan sosial). Setiap daerah memiliki

adat atau tradisi untuk merayakan hari jadi wilahnya.

Daerah Bone yang memiliki budaya yang sangat kental, menjelang hari

jadi Bone masyarakat sudah mempersiapkan dan melakukan pesta-pesta adat

untuk menyambut hari jadi Bone. Puncak tradisi yang sangat sakral bagi

masyarakat Bone adalah melakukan pencucian senjata pusaka peninggalan Raja

Bone atau disebut dengan Mattompang Arajang yang dihadiri oleh Raja-raja dari

kerajaan Bone dan Masyarakat Bone itu sendiri ikut serta dalam tradisi tersebut.

Kabupaten Bone yang dikenal sebagai kota beradat menyimpan banyak

keunikan dan kebudayaan tersendiri. Dalam rangka Hari Jadi Bone, salah satu

upacara adat yang setiap tahunnya dilaksanakan adalah pembersihan pusaka

peninggalan Kerajaan Bone (Arajang) yang dianggap sakral karena memiliki nilai

magis dan pernah dipergunakan oleh raja atau pembesar Kerajaan yang disimpan

khusus dan sangat dihormati. Pusaka-pusaka ini disimpan sangat baik dalam

museum khusus arajang yang hanya sekali setahun bisa kembali dibuka tepatnya

pada rangkaian Hari Jadi Bone.

Masyarakat dan para turis dapat melihatnya kapan saja di Museum

Lapawawoi, tentunya di museum tersebut yang hadir hanya pusaka

replika.Pusaka-pusaka ini dirawat dan dijaga karena beberapa dari pustaka itu

berlapiskan emas murni. Kegiatan pembersihan pusaka dinamakan Mattompang

Arajang atau Mappepaccing Arajang atau dalam istilah Pangedereng Rilangiri

dan secara khusus disebut Massosoro Arajang.



Ritualnya dimulai dari meminta izin kepada pimpinan raja yang dalam hal

ini Bapak Bupati Bone. Lalu menuju ke lokasi pengumpulan air yang diistilahkan

Mallekke Toja dari beberapa yang telah dipilih oleh para pemuka adat kerajaan

yang disebut Bissu. Kegiatan ini dilakukan di empat mata air yaitu Bubung Bissu,

Bubung Parani, Bubung Tello’, dan Bubung Laccokkong. Keempat mata air ini

dikumpulkan sebagai bahan pembersihan pusaka nantinya. Setelah kembali dari

pengambilan air tersebut, para bissu membawanya tempat Mattompang lokasinya

masih di Museum Arajang. Disana telah dijemput Raja beserta pembesar kerajaan

lalu dimulailah Ritual Mattompang yang dipimpin oleh bissu. Pemangku adat

kemudian mempersembahkan daun sirih yang diletakkan dalam sebuah cawan

kepada Bapak Bupati Bone sebagai laporan bahwa upacara adat akan segera

dimulai.

Selanjutnya diiringi oleh para Bissu ke tempat Arajang. Kegiatan ini

disebut Mappaota. Lalu Puang Matoa mempersembahkan sekapur sirih (Ota) di

depan Arajang sebagai ungkapan penghormatan kepada hal-hal gaib sembari

memohon izin untuk membersihkan Arajang. Proses ini diawali dengan iringan

seperangkat bunyi-bunyian dari tempatnya dan diiringi dengan tarian yang disebut

“Sere Alusu” oleh para Bissu. Secara religius para Bissulah yang menggerakkan

dan memindahkan Arajang atas persetujuan Raja, karena mereka dianggap

mengetahui serta mampu berhubungan dengan gaib yang menyertai Arajang

tersebut.

Kemudian Arajang diserahkan kepada tokoh adat, kemudian dibawa ke

hadapan Bapak Bupati untuk dikeluarkan dari sarungnya dan diletakkan kembali

tanpa sarung. Maka dimulailah prosesi Mattompang dimana tokoh adat membawa

Arajang kepada Pattompang (orang yang melakukan Mattompang) untuk

disucikan atau ditompang yang dinyanyikan, dibuai, diayun dengan lantunan lagu

Memmang yang merupakan nyanyian bissu untuk para Raja sambil membunyikan

alat musik yang diiringi dengan Genrang Bali SumangE sampai proses

mattompang selesai.



Acara ini dihadiri sedikitnya 30 kerajaan, datuk, sultan, serta pemangku

adat se-Nusantara. Penjabat sementara Bupati Bone Andi Bakti Haruni mengaku

sangat bangga atas kehadiran kerajaan dan pemangku adat. "Begitu besar

penghargaan kepada kami, karena untuk pertama kalinya tuan-tuan yang kami

muliakan datang untuk turut serta dalam prosesi mattompang arajang," kata Andi

Bakti. Ritual ini di pimpin langsung oleh Bissu dan di saksikan langsung Gubernur

Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Bupati Bone Andi Fahsar M Pajalangi, Ketua

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan H. Muhammad Rum, kapolda Sulawesi Selatan

Irjen. Hamidin. Kepala BNNP Sulawesi Selatan Brigjen. Idris Kadir, seluruh

Forkopimda Kabupaten Bone, serta hadir sejumlah tokoh masyarakat, tokoh

sesepuh Adat, dan Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaeman.

Kegiatan Hari Jadi Bone dilaksanakan dari proses kebudayaan dahulu yg di

lestarikan sampai sekarang, Mattompang sebagai bentuk kegiatan melestarikan

Budaya Bone, yang sekarang dilakukan bukan lagi Ritual Mistik seperti dulu, tapi

sebagai proses pelestarian Kebudayaan Bone. Dilaksanakan terbuka agar supaya

masyarakat bisa melihat langsung benda-benda pusaka peninggalan Kerajaan Bone

dan kegiatan ini bukan hanya sekedar suatu prosesi rutinitas, tapi di harapkan

mengenal sejarah perjuangan para leluhur Raja-Raja Bone terdahulu.

Setelah dianggap pembersihan ini lengkap, pusaka tersebut dikembalikan

ke tempatnya masing-masing. Biasanya dipimpin oleh raja dan didampingi oleh

pemuka kerajaan. Pusaka-pusaka yang dibersihkan tersebut diantaranya adalah:

1. Sembangeng Pulaweng (Salempang Emas)

Pusaka ini merupakan rantai besar dari emas 63 potong dengan panjang 1,77

meter dan berat 5 kg dengan dua medali emas berbahasa Belanda. Pusaka ini

merupakan pusaka Kerajaan Bone yang ada pada masa Raja Bone ke-15 La

Tenri Tatta Arung Palakka. Pusaka ini dipersembahkan kepada pemerintah

Kerajaan Bone sebagai penghargaan atas keberhasilan Kerajaan Bone dalam

membangun kerja sama Raja Pariaman. Pusaka ini kemudian menjadi

perlengkapan resmi dalam upacara pelantikan dan pengangkatan raja-raja.



2. La Teya Riduni Kalewang

Sebuah kalewang yang disebut Alameng serta hulunya berlapis emas dan

dihiasi intan permata. Pusaka ini merupakan pusaka Raja Bone ke-15 La Tenri

Tatta Arung Palakka. Konon kabarnya, pusaka selalu dikebumikan bersama

rajanya, namun setiap kali pusaka itu dikebumikan, pusaka itu memunculkan

diri diatas makam yang disinari cahaya. Atas kejadian itu, maka pusaka ini

tidak dikebumikan. Pusaka ini kemudian disimpan dan mendapatkan

pemeliharaan serta digunakan sebagai perlengkapan resmi dalam upacara

pelantikan dan pengangkatan raja-raja Bone.

3. La Makkawa Keris

Sebuah kalewang yang disebut Alameng serta hulunya berlapis emas dan

dihiasi intan permata. Pusaka ini merupakan pusaka Raja Bone ke-15 La Tenri

Tatta Arung Palakka. Pada zamannya, pusaka ini dipergunakan oleh Arung

Palakka dari setiap pertempuran melawan musuh kerajaan. Pusaka ini

memiliki sifat ketajaman dan berbisa sehingga sekali tergores atau terluka,

orang yang cedera tersebut akan meninggal dengan cepat yang dalam Bahasa

Bugis “Makkawa”.

4. La Salaga

La Salaga merupakan sebuah tombak yang pegangannya dekat mata tombak

dihiasi emas. Tombak ini merupakan simbol Kerajaan Bone.

5. Alamang Tata Rappeng

Merupakan senjata Hadat Tujuh. Pusaka kerajaan ini adalah kalewang yang

hulu serta serta sarungnya berlapiskan emas dan merupakan kelengkapan

pakaian kebesaran Anggota Ade’ Pitue.

6. Teddung Pulaweng (Payung Emas)

Adalah pusaka kerajaan berukuran besar telah ada sejak raja ke-15 Arung

Palakka. Pusaka ini juga merupakan penghargaan dari Kerajaan Pariaman.

Setelah pemerintahn Raja Bone yang ke-15, maka pusaka ini juga salah satu

perlengkapan resmi pengangkatan dan pelantikan Raja-raja hingga pada masa



rajaboneyangterakhir. Setelah prosesi pembersihan selesai, Arajang

dihadapkan kembali kepada Bapak Bupati Bone untuk disarungkan.

Kemudian tokoh adat dan para bissu menuju ke tempat Arajang untuk

menyimpan benda-benda pusaka tersebut ke tempat semula.

C. Kesimpulan dan Saran

1. kesmpulan

Kabupaten Bone yang dikenal sebagai kota beradat menyimpan banyak

keunikan dan kebudayaan tersendiri. Dalam rangka Hari Jadi Bone, salah satu

upacara adat yang setiap tahunnya dilaksanakan adalah pembersihan pusaka

peninggalan Kerajaan Bone (Arajang) yang dianggap sakral olehnya itu

puncak tradisi yang sangat sakral ini masyarakat Bone melakukan pencucian

senjata pusaka peninggalan Raja Bone atau disebut dengan Mattompang

Arajang yang dihadiri oleh raja-raja dari kerajaan Bone dan Masyarakat Bone

itu sendiri ikut serta dalam tradisi tersebut.

2. Saran

Pemerintah setempat, tokoh-tokoh agama, dan tokoh-tokoh adat

hendaknya berperan aktif dalam dalam memeperhatikan Bissu yang ada

sekarang ini sebagai wujud pelestarian tradisi budaya agar tetap terjaga dan

melahirkan generasi-generasi baru sebagai penerus dalam pengurusan

pembersihan benda-benda pusaka atau dalam Attompang Arajang serta

penjagaan benda-benda pusakan karena tanpa adanya Bissu mungkin ritual

atau upacara adat tahunan Bone tidak akan berjalan dengan lancar.



Tradisi Mallangi Arajang di Soppeng

Oleh:
Muhammad Yasin

Abstrak
Tradisi Mallangi Arajang di Soppeng (Study Budaya Islam)
Penelitian ini adalah studi tentang sebuah tradisi Kebudayaan
Islam, Mallangī Arajang atau pencucian benda pusaka
sebagai salah satu produk budaya lokal yang diwariskan
secara turun-temurun oleh leluhur yang masih eksis dan
bertahan hingga era globalisasi sekarang, di samping itu tidak
terlepas pula nilai-nilai budaya yang melekat secara
beriringan pada setiap tahapan ritual itu berlangsung.Tutur
kata dan perbuatan pimpinan dan masyarakat ritual menjadi
fokus utama untuk mengungkap nilai-nilai budaya tersebut.
Ritual lmallangī Arajang pada masyarakat Bugis Soppeng
mengandung nilai-nilai budaya yang setidaknya dapat
dijadikan sebagai acuan dalam menjalani kehidupan sehari-
hari yang lebih baik, seperti sikap ketakwaan kepada Tuhan
yang Maha Esa, sikap saling menghormati, bawaan hati yang
baik, persatuan, dan musyawarah.



Tradisi Mallangi Arajang di Soppeng

Sebelum menyajikan kandungan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam

ritual mallangi Arajang pada masyarakat Bugis Soppeng Sulawesi Selatan, terlebih

dahulu dijelaskan mengenai tahapan-tahapan prosesi ritual mallangī Arajang itu

sendiri. Tahapan-tahapan itu dibagi atas tiga bentuk yakni, pra ritual mappassadia,

ritual maggauq, penutup mappaleppeq. Gambaran tahapan ritual itu dipaparkan

sebagai berikut:

A. Pra ritual (mappassadia)

Pra ritual atau biasa juga disebut sebagai salah satu tahapan awal sebelum

melaksanakan sebuah prosesi ritual.Tahapan ini merupakan suatu proses untuk

menyediakan berbagai perlengkapan-pelengkapan yang akan digunakan dalam setiap

tahapan prosesi itu. Dalam tahap persiapan bahan serta alat-alat yang akan digunakan

pada acara ritual Mallangī Arajang dibahas dalam tudang sipulung (musyawarah)

oleh pelaksana upacara. Tudang Sipulung ini dihadiri oleh para sanak keluarga yang

berasal dari desa tetangga.Tudang sipulung dilaksanakan satu bulan sebelum acara

ritual itu berlangsung.Tudang sipulung dimaksudkan untuk mendapatkan keputusan-

keputusan dan kepastian mengenai perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan

dalam acara tersebut dan membuat konsep yang matang demi kelancaran suatu acara.

B. Ritual (maggauq)

Maggauq merupakan inti dari pada bentuk keseluruhan tahapan prosesi

ritual.maggauqyang di dalamnya terdapat berbagai bentuk ritual seperti mappaleppeq

yang bertujuan untuk mempersembahkan sesajian kepada dewa-dewa yang

bersemayang dalam kalbu masyarakat. Fase maggauq dipimpin langsung oleh

beberapa orang Sanro Déwata. Sanro Déwata sebagai pimpinan ritual dipercaya

memiliki banyak kelebihan di antaranya kemampuan berkomunikasi dengan para

dewa-dewa leluhur. Kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh para Sanro Déwata

menjadi penentu diterimanya persembahan sesajian atau tidak. dalam tahap maggauq



ini tidak hanya pimpinan ritual dan pelaksana upacara saja yang turut mengambil

bagian akan tetapi masyarakat setempat maupun tamu-tamu yang datang juga

mengambil peran demi terlaksananya suatu kegiatan upacara sakral yang diharapkan

sesuai dengan rencana.

C. Ritual penutup (mappaleppeq)

Upacara mappaleppeq sebagai ritual penutup merupakan suatu bentuk prosesi

dengan cara menebang pohon Wélenréng yang bisa juga dikenal dengan istilah

mattubbang Wélenréng atau mattubbang aleq. Tahapan ritual mattubbang Wélenréng

juga dipimpin langsung oleh Sanro Déwata. Alat yang digunakan untuk menebang

pohon Wélenréng tersebut pada umumnya benda tajam yang berbentuk

parang.Keberadaan Wélenréng dalam ritual tersebut dimaksudkan sebagai tempat

berkumpulnya para dewa yang yang datang dari berbagai pejuru. Ritual mattubbang

Wélenréng bertujuan untuk mempersilahkan para dewa-dewa untuk kembali ke

tempat asalnya. Nyanyian-nyanyian yang dilantunkan oleh para Sanro Déwata

sebagai ungkapan.

Nilai – nilai budaya dalam prosesi ritual Mallangī Arajang
1.Tawakkal (mappésona ri Déwataé)

Mappēsona ri DēwataÉ merupakan suatu bentuk pemikiran religius yang

menyangkut keyakinan tertinggi tentang kebesaran dan kekuasan Dēwata (Tuhan)

terhadap segala bentuk ciptaannya.Ungkapan seperti yang dilisankan oleh Sanro

Déwata pada saat ritual berlangsung “Céddimi Puang Allah Taala déq nagenneq

dua.”Ungkapan tersebut berarti Tuhan itu hanya satu tidak lebih dari satu.

Ungkapan tersebut memberikan rasa keyakinan utuh kepada masyarakat ritual

bahwa janganlah menyembah selain daripada Tuhanmu Allah Swt yang telah

menciptakan segalanya dan menikmati semua apa yang telah diciptakannnya.

Segala bentuk upacara kesakralan yang dilakukan hanyalah sebagai ungkapan rasa

syukur kepada Allah Subhana Wataala dan sikap saling menghormati dan saling

memanusiakan antara sesama makhluk yang nampak maupun yang tidak nampak.



Selanjutnya, mappésona ri Déwataé dipertegas pula oleh pappasenna To riolota

bahwa, duampuangenngitu gauq sisappānasilolongeng. gauq madécénngé nenniya

gauq sitinajaé. iyyapa ritu namadécéng narékko silolongenngi yaro duaé.

naiyyalolongenna décénngé iyyapa narilolongeng narékkoq ripabiasai alétaq

mangkauq madécéng mumaperī pabbiasai alému mangkauq madécéng maduanna

pakkutanai alému ri silasanaé. matellunna saroko masé ri sitinajaé maeppāna

akkréso patujué. malimanna molaé roppo-roppo naréweq. maenenna, molaé

laleng namatikeq, nasanresenngi ri Déwataé. iyyanaritu gauq ennenngé ennenngé

wuwangenna riallolongenngi décéng. Dari kutipan tersebut menunjukan bahwa,

apa yang disampaikan dalam pappaseng tersebut sangat menentukan warna

kehidupan seseorang sebab hati nurani itulah yang dapat menerima kebenaran

yang bersumber dari cahaya keilahian, cahaya kebenaran, dari sang Pencipta

(Syamsudduha, 2014: 308).

2. Bawaan hati yang baik (wawang ati mapaccing)

Ungkapan yang dilisankan oleh Sanro Déwata adalah nasehat tentang

pentingnya sikap dan tingkah laku dalam berinteraksi sesama anggota

masyarakat.“Pakessingi angolona atimmu” yang makna sebenarnya adalah

“Perbaikilah arah dan tujuan hatimu”, sedangkan makna kiasnya adalah “Jagalah

sifat-sifatmu, jangan saling menjatuhkan, jangan iri serta dengki terhadap

sesamamu manusia”. Ungkapan tersebut mengandung nilai-nilai etis serta ajaran-

ajaran moral yang dapat dijadikan sebagai pegangan serta pedoman hidup agar

dapat menjadi pribadi yang lebih baik dalam menjalani proses kehidupan, serta

penting dalam upaya membangun jadi diri masyarakat Bugis. Selanjutnya dalam

kaitannya dengan Arajang, ungkapan tersebut dimaksudkan agar seluruh

masyarakat ritual yang datang dalam ritual mallangī Arajang memiliki prinsip

keyakinan (teppeq) terhadap benda-benda ciptaan Allah Subhana Wataala (Déwata

Séuwaé) atau Tuhan yang satu. Salah satu pappasenna To-riolota yang dikutip

dalam Syamsudduha, 2013:214 dapat dilihat pada kutipan berikut ini.



Makkedatopi Tomatoaé:

“Atutuiwi atimmu, anngolona ajaq muamminasaianngi ri majaq é padammu

rupa tau. Apaq mattantu ikoq mattiq majaq, muni madécéng muna gauqmu.

Apaq riturungengritu gauq madécénngé ri ati majaé. Déqsa narituttungeng

ati madécénngé ri gauq majāé. Aga nakko majaq iatimmu, lettuq I ri

tomunrimmu jaqna.”

‘Berkata juga orang tua-tua:

“peliharalah hatimu, jangan menginginkan kejelekan pada sesamamu sebab

tetulah engkau akan meperoleh kejelekan itu, meskipun perbuatanmu sendiri

tetap baik, karena sesungguhnya perbuatan baik itu dipengaruhi oleh

perbuatan yang jelek, sedangkan hati yang jelek tidak dipengaruhi oleh

perbuatan yang jelek. Jika hatimu jelek, maka kejele

3. Persatuan (asséddi-séddingeng)

Nilai persatuan tergambar pada setiap tahapan-tahapan ritualnya, mulai dari

fase mappassadia, maggauq, dan mappaleppeq. Perhatikan gambar berikut di atas.

Dari foto tersebut, tergambar bentuk asséddi-séddingeng atau persatuan kelompok

masyarakat dalam mempersiapkan tempat pertunjukan padendang sebagai bagian

dari ritual mallangī Arajang. Bentuk persatuan masyarakat menjadi salah satu

faktor suksesnya suatu upacara ritual keadatan. Pentingnya persatuan itu

disampaikan pula oleh Sanro Daddi sebagai pimpinan ritual bahwa “pakessingi

asséddi-séddimmu lao ri pabbanuamu” yang artinya kuatkanlah persatuanmu

antara sesamamu manusia (kelompok masyarakat). Ungkapan tersebut tertuju bagi

para umat manusia secara umum, bahwa dalam menjalankan kehidupan di tengah-

tengah masyarakat, dibutuhkan tekad persatuan (asséddi-séddingeng) yang kuat

karena tanpa persatuan antara sesama masyarakat, maka sebuah tujuan hidup itu

tidak akan tercapai. Ungkapan itu juga tertuju kepada pelaksana upacara, agar

dalam mengadakan kegiatan-kegiatan ritual keadatan maupun di luar daripada itu,

sangatlah dibutuhkan persatuan (asséddi-séddingeng) untuk mengankat hal-hal

yang terasa berat menjadi ringan. Ungkapan lainnya yang dilisankan oleh Sanro



Kaya “yaku déq muasséddi masolang wanuwaé” artinya; apabila engkau tidak

bersatu maka daerahmu akan hancur, ungkapan tersebut tertuju kepada seluruh

pabbanuaé agar tetap bersatu dalam mengerjakan sesuatu hal. Ungkapan tersebut

juga menekankan bahwa betapa persatuan itu sangatlah penting untuk dijadikan

sebagai dasar dalam mengerjakan segala sesuatunya. Bentuk persatuanitu

tergambar pula dari ibu-ibu dalam mempersiapkan berbagai macam makanan dan

minuman baik yang akan dijadikan sebagai sesajian maupun yang akan disantap

oleh tamu. Kalangan Ibu–ibu yang turut serta berasal keluarga, masyarakat

setempat, serta tamu-tamu undangan yang datang luar daerah gambaran tersebut

menjadi cerminan identitas lokal suatu kelompok masyarakat setempat

4. Sikap saling menghormati (sipakatau)

Salah satu warisan luhur Bugis yang termuat dalam naskah.Pappaseng

yang termuat dalam naskan menekankan tentang pengtingnya sifat saling

menghormati. Sikap saling menghormati (sipakatau) dalam suatu interaksi sosial

masyarakat menjadi ciri khas manusia Bugis. Salah satu ciri khas itu terlihat pada

prosesi ritual mallangī Arajang khususnya pada masyarakat Bugis Soppeng

Sulawesi Selatan. Seperti yang diungkapkan oleh para pimpinan upacara sebelum

meninggalkan tempat pusat ritual bahwa, Meloqna méllau simaq lao ri

pabbanuaé ungkapan tersebut berarti “saya mohon pamit kepada seluruh pelosok

negeri” ungkapan tersebut mengajarkan kita untuk saling menghormati, sifat

sopan santun, tata krama dalam menjalani kehidupan bermasyarakat yang lebih

baik. Hal itu pula dapat menjadi pelajaran khususnya bagi masyarakat ritual

bahwa saling menghormati dan menghargai antara sesama makhluk ciptaan Allah

Swt adalah hal yang paling utama. Hal yang diungkapkan olehpara Sanro

tersebut juga diikuti oleh gerakan tangan kanan lurus di samping lutut dengan

tubuh yang sedikit menunduk sambil mengucapkan tabéq dan tersenyum atau

yang biasa juga dikenal dengan istilah mappatabéq. Hal lain pula tergambar dari

masyarakat ritual yang hendak kembali dan lewat di tengah-tengah para



masyarakat ritual lainnya. Budaya mappatabéq itu masih tetap menjadi adat

kebiasaan masyarakat yang masih tetap dilestarikan.

5. Musyawarah (assipetanngareng)

Musyawarah sebagai salah satu hal wajib yang harus dilakukan oleh

pelaksana upacara, pimpinan ritual dan tokoh adat setempat untuk mendapatkan

suatu keputusan yang tepat dalam melaksanakan suatua bentuk prosesi

kesakralan.Musyawarah atau biasa dikenal dengan istilah tudang sipulung seperti

yang diungkapakan oleh Abdul Kadir (dalam Syamsudduha: 2014: 448) bahwa,

naiyya riasenngé tudang sipulung engka manenniro mai sininna liseqna

kamponngé tudang makkatuq mappasiduppa rapang maéloq mappatabbukkaq

bunga puté. artinya: yang dikatakan tudang sipulung adalah berkumpulnya

seluruh kalangan masyarakat yang duduk berjejeran sambil mengungkapkan ide

atau gagasan pemikiran untuk mendapatkan satu keputusan yang tepat.

Kaitannya dengan upacara mallangī Arajang bahwa tudang sipulung

dilaksanakan satu bulan sebelum acara ritual itu berlangsung. Tudang sipulung

dimaksudkan untuk mendapatkan keputusan-keputusan dan kepastian mengenai

perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan dalam acara tersebut dan membuat

konsep yang matang demi kelancaran acara tersebut. Adapun pokok-pokok

permasalahan yang dibahas seperti penentuan tanggal dan waktu pelaksanaan,

pengadaan kerbau sebagai syarat utama dalam melaksanakan ritual tersebut,

pengadaan berbagai macam kesenian dan permainan rakyat dan berbagai macam

perlngkapan-perlengkapan lainnya yang akan digunakan dalam ritual tersebut.

Selain itu disela-sela pelaksanaaan ritual para Sanro, keluarga atau pelaksana

ritual, dan maupun masyarakat ritual sendiri selalu menyempatkan untuk

berdiskusi ataupun bermusyawarah yang dalam bahasa Bugis disebut dengan

istilah mappasilolongeng. Kegiatan mappasilolongeng tersebut bertujuan untuk

membicarakan beberapa tahapan ritual yang sudah berlangsung maupun tahapan

baru akan dilakukan.





BUDAYA LAMMANG DI DESA LANTANG KAB. TAKALAR

OLEH :
YULIANA

Abstrak
Kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa dan karsa manusia.
Budaya berkenaan dengan cara hidup manusia. Budaya adalah
suatu konsep yang membangkitkan minat dan semangat suatu
masyarakat, secara formal budaya didefinisikan sebagai tatanan
pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna,
kebiasaan, agama, konsep alam semesta yang dimiliki dari suatu
kelompok besar orang masyarakat dari generasi ke generasi.
Suatu budaya memberikan ciri khas bagi wilayah tersebut,
adapun teknologi komunikasi dan transportasi telah
mempertemukan manusia dari berbagai budaya yang berlainan.
Budaya yang berbeda memiliki sistem nilai yang berbeda pula
dan karenanya ikut menentukan tujuan hidup yang berbeda.
Pemahaman atas nilai budaya sendiri merupakan prasyarana
untuk mengidentifikasi dan memahami nilai budaya lain.

Kata kunci : budaya, tradisi, kebiasaan, turun temurun.

A. Pendahuluan

Kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil

karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari

manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 2009:180).



Berbagai persoalan kemanusiaan yang timbul pada akhirnya akan bermuara

pada persoalan agama. Ini artinya bahwa sekian persoalan pada akhirnya berakar

pada keyakinan pemahaman terhadap agamanya masing-masing yang kemudian

mewujud kedalam sekian banyak tata aturan dan terinstitusionalisasikan.

Sekalipun tidak bias dikatakan bahwa segala persoalan dan problem kemanusiaan

bersumber dari agama, karna jika demikian secara tidak langsung kita telah

mengkambing-hitamkan agama. Disamping itu, perseftif yang digunakan dalam

mengkaji agama terutama dalam kaitannya dengan gejala-gejala social dari para

pemeluknya, sangat menentukan sikap dan pandangan seseorang terhadap agama

yang dianutnya.

Ternyata di sebuah perdesaan di Kecamatan Polong bangkeng Selatan

Kabupaten Takalar terdapat tradisi Pesta Lemang (disana disebut Lammang)

yang dilaksanakan setahun sekali pada hari jum'at selepas musim panen.

Untuk menjangkau kampung tersebut, kita harus menepuh jarak kurang lebih

45 km dari kota makassar ke takalar, sesampainya di takalar tidak mudah untuk

mendapatkan kampung tersebut karena harus memasuki wilayah perSawahan

yang lumayan cukup jauh dan harus belok memasuki lorong untuk sampai ke

tempat pemandian lammang tersebut.

Menurut salah seorang anggota keluarga tempat saya dijamu bersantap

lemang, atau dalam bahasa takalarnya lammang, tradisi memasak lemang selalu

dilakukan setahun sekali, setiap hari jumat setelah musim panen usai.  Tradisi

yang hanya ada di Desa Lantang ini konon ceritanya bermula dari keberadaan

sungai yang dalam dan tidak pernah kering airnya pada musim kemarau maupun

penghujan, maka kampung dekat sungai tersebut diberi nama Lantang yang

berarti dalam.

Di sungai tersebut terdapat buaya yang merupakan jelmaan orang sakti.

suatu hari seorang penduduk desa akan menyeberang sungai tersebut. Tiba-tiba

buaya tadi mempersilahkan kepada orang tersebut untuk naik ke punggungnya

dan menyebrangkan orang itu dengan selamat. Sebagai balasan, buaya penjaga



sungai tersebut meminta kepada orang yang diseberangkan untuk mengadakan

acara ritual sebagai tanda syukur. Selain itu buaya meminta kepada siapapun

yang akan menyeberang sungai untuk menimba air dengan tangan tiga kali dan

mengucapkan "cucunnuja toa, tau lantangja" (aku cucumu wahai tetua, orang

lantang) agar selamat ketika menyeberang dan tidak menjadi mangsa buaya.

Demi kelangsungan hidup masyarakat lantang, maka tradisi ini tetap

dilestarikan secara turun temurun. karena makanan pokok masyarakat setempat

adalah beras, maka dipilihlah lemang atau dalam bahasa setempat sering pula

disebut ka'do bulo yang berbahan dasar beras.

B. Pembahasan

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan kebudayaan.

Hampir setiap daerah diseluruh Indonesia memiliki adat, bahasa dan kebiasaan

masing-masing, beberapa diantaranya sangat terkenal di kancah nasional maupun

internasional. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga Negara lain untuk

berkunjung ke Indonesia. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang akhirnya

bermigrasi dan menetap di Indonesia, warga Negara lain yang masuk ke

Indonesia membawa unsur-unsur kebudayaan mereka sehingga menimbulkan

terjdinya proses difusi.Sala satu bentuk difusi adalah penyebaran unsur- unsur

kebudayaan dari satu tempat ke tempat yang lain dimuka bumi yang dibawa oleh

kelompo-kelompok yang bermigrasi.

Proses inilah yang juga sedang terjadi di Indonesia. Namun, difusi bukan

menjadi salah satu penyebab terjadinya akulturasi budaya di Indonesia,

melainkan juga disebabkan oleh pengaruh media. Media seakaan telah membuat

warga Indonesia tidak perlu keluar negri untuk menjadi bagian dari suatu Negara.

Kapan dan dimana saja manusia bias berkunjung ke Negara lain melalui jendela

dunia. Ketika mereka telah terbiasa melakukan hal tersebut maka secara perlahan

mereka dapat saja mengikuti kebudayaan yang sering mereka kunjungi seperti

bahasa dan penampilan.



Adapun salah satu pembahasan kebudayaan dalam penulisan ini yaitu

terkait dengan kebudayaan lammang di Desa Lantang Kabupaten Takalar. Pesta

lammang adalah salah satu adat yang turun temurun yang dilaksanakan di Desa

Lantang, yang jaraknya kurang lebih sekitar 10 km dari kota takalar. Lammang

sendiri adalah salah satu makanan ciri khasnya desa lantang, dan merupakan

kebudayaan yang cukup terkenal selain dari mauled cikoang dari Kabupaten

takalar ungkap Kepala Desa Lantang, Muh. Kasim.Lammang adalah sejenis

beras ketan yang dimasukkan kedalam bambu dan dibakar dengan tungku yang

panas seperti ikan bakar dalam bentuk seperti pagar berbaris pembakarannya.

Prosesi A'Lammang untuk Desa Lantang ini adalah Acara yang telah

menjadi budaya dan telah menjadi Kebiasaan Masyarakat Kecamatan Polong

Bangkeng Selatan merupakan Perwujudan Rasa Syukur Kepada Allah Swt

menghasilkan hasil panen yang dihasilkan.

Tradisi pesta lemang didahului dengan acara mencari bambu di hutan

(Ammolong bulo) sebagai wadah untuk memasak. seminggu kemudian dilakukan

acara mengisi bambu yang telah dibersihkan dengan diisi beras (ammone), dan

memasak lemang (Attunu).

Pesta ini digelar sekali setahun tepat pada hari jumat setelah musim

panen padi, sebagai bentuk kesyukuran atas hasil panen masyarakat setempat.

Lammang sendiri merupakan makanan khas desa lantang yang terbuat dari beras

ketan, dimasak dengan santan kelapa kemudian dimasukkan kedalam batang

bambu yang dilapisi dengan daun pisang, Lalu dibakar. Proses pembakaran

dilakukan dari pagi hingga malam hari yang dilakukan di depan rumah

masyarakat masing- masing.

Setelah lemang masak, maka masing-masing rumah tangga menyerahkan

lemang yang pertama kali diisi (bungasa) kepada pemegang adat (pinati), tradisi

penyerahan lemang dari masing-masing rumah tangga ini disebut angngerang

bungasa.  setelah bungasa terkumpul, tradisi diakhiri dengan appasorong atau

pemberian sesaji kepada penjaga sungai, dengan rakit-rakit yang terbuat dari



batang pisang, banbu-bambu yg dipotong kecil dan atapnya terbuat dari pelepah

pisang. Adapun isi dari rakit tersebut yaitu berbagai macam makanan seperti

songkolo, ayam, telur dan semacamnya.

Konon katanya terdapat gua yang sangat luas di dasar sungai, kata

lantang sendiri berasal dari bahasa Makassar yang artinya dalam, jadi sungai

lantang dapat dikatakan sebagai sungai yang sangat dalam. Menurut warga

setempat sungai ini tidak pernah surut atau kering walaupun musim kemarau.

Pesta rakyat atau adat lammang tersebut tidak dapat diprediksikan tahun

kemunculannya karna adat ini berlangsung sejak turun temurun dari nenek

moyang,  Menurut lagenda cerita rakyat setempat konon katanya sungai lantang

ini sering memakan korban setiap, dilarang rebut disekitar sungai

Puncak perayaan adat lammang ini sendiri dilakukan ditepi sungai

lantang, pesta ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat setempat saja namun

banyak warga dari luar desa lantang yang dating untuk ikut merayakan pesta

rakyat ini.

Untuk memeriahkan pesta adat ini pemerintah dan pemuda-pemudi

karang taruna serta pariwisata menggelar beragam pertunjukan seni, seperti

anggaru, sitobo lalang lipa, tarian empat etnis, tarian nusantara dan berbagai

lomba tradisional.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI sangat mendukung

terlaksananya pesta rakyat adat Lammang yang digelar di Desa Lantang

Kabupaten Takalar. Pesta adat ini berlangsung meriah. Ratusan warga larut

dalam kebahagiaan acara adat yang bertabur hiburan dan budaya. Wakil Bupati

Takalar,  H. Achmad Dg. Se’re mengatakan, pesta ini sengaja diselenggarakan

sebagai ajang silaturahmi dan wujud syukur atas panen yang berlimpah.

“Acara ini sebagai wujud syukur masyarakat kepada Allah Swt atas

rezeki panen yang berlimpah,” kata Achmad Dg. Se’re dalam sambutannya.

Diketahui, pesta adat Lammang tersebut setiap tahun berlangsung

meriah. Selain dirayakan penduduk Desa Lantang juga dikunjungi rumpun



keluarga di seluruh kabupaten, termasuk warga dari Kabupaten Gowa, Makassar

dan Jeneponto.

Kegiatan yang sudah masuk kagiatan dinas Pariwisata Takalar ini juga

sering dihadiri pejabat birokrasi dan pejabat politik. Karena itu, pesta rakyat ini

menjadi kebanggaan masyarakat Desa Lantang.

C. Penutup

Lemang adalah suatu metode memasak beras menjadi nasi dengan

menggunakan wadah bambu. Setelah beras dimasukkan kedalam rongga bambu

yang didalamnya dilapisi daun pisang kemudian dibakar atau dipanggang di atas

api menyala.

Maka lahirlah satu kelompok di Desa Lantang yang melaksanakan

semua hal yang telah di sepakati tersebut. Adapun dipilihnya lemang sebagai

sajian pokok adalah karena hasil pertanian dan makanan pokok penduduk adalah

beras. Sementara lemang atau kakdo’ bulo itu sendiri bahan dasarnya adalah

beras sebagai persembahan dalam acara ritual tersebut

1. Ammolong Bulo yaitu seminggu sebelum pembuatan lemang diselenggarakan,

penduduk berlomba-lomba ke hutan untuk mengumpulkan beberapa batang

bambu.

2. Ammone yaitu mengisi potongan-potongan bambu yang sudah dilapisi daun

pisang dengan beras yang dicampur dengan sari kelapa.

3. Attunu yaitu membakar potongan-potongan bambu yang telah terisi penuh.

4. Angngerang Bungasa yaitu memberikan satu lemang kepada pinati (orang

yang mendapat kepercayaan sebagai pengurus acara ritual tradisi lemang)

5. Appasorong yaitu upacara pemberian sesajian kepada Patanna Jene (Pemilik

Air = Jene I rawa ri Jene atau sang buaya).





MASSURO BACA

Oleh:
Muammar Khadafi

Abstrak
Pokok masalah peneliti ini adalah bagaimana kebudayaa atau
tradisi Massuro baca Kecamatan Turikale Baru Kabupaten
Maros dengan sub: 1. Bagamana akulturasi tradisi Massuro
baca dan ajaran Agama Islam? 2. Bagaimana pandangan Islam
terhadap tradisi Massuro baca? 3 Bagaimana proses
pelaksanaan tradisi Massuro baca?. Jenis penelitian ini adalah
jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan
Sosiologi, pendekatan antaropologi, dan pendekatan Agama.
Selanjutnyan Metode pengumpulan data dengan menggunakan
teknik wawancara untuk mengemukakan mengenai objek yang
dikaji agar sesui dengan kenyataan yang terjadi pada
masyarakat.

Kata kunci: Budaya, Agama, Sosial

A. Pendahuluan

Sejak zaman presejarah, penduduk kepulauan Indonesia dikenal sebagai

pelayaran-pelayaran yang sanggup mengarungi lautan lepas. Sejak awal abad Masehi

sudah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan

berbagai daerah di daratan Asian Tenggara. Islam masuk ke Nusantara sekitar abad

ke-7 M. yang dibawa masuk oleh para pedagang-pedagang dari tanah Arab. Namun



kehadiran Islam di Nusantara pada saat itu belum bercorak missioner Islamisasi tetapi

lebih bercorak kerja sama perdagangan antara masyarakat Nusantara dengan

masyarakat Arab.

Baru pada paru abad ke-14 M, Islam masuk ke Nusantara dengan semangat

Islamisasi melalui jalur perdagangan. Beberapa peneliti menerangkan bahwa para

ulama dari tanah Champa menggunakan jalur perdagangan masuk ke Nusantara untuk

menyebar Islam. Namun perlu dicatat bahwa bukan pedagang (kasta waisya) yang

melakukan misi penyebaran Islam di Nusantara melainkan para Ulama yang

menggunakan jalur perdagangan dan menggunakan perahu untuk masuk ke Nusantara

ini.

Sebelum Islam masuk ke Nusantara, sudah banyak agama dan kepercayaan

lokal yang dianut oleh masyarakat. Semisal agama Budha, Hindu, kepercayaan

Kapitayang di tanah Jawah, kepercayaan To-lotang dan Ammatoa di tanah Bugis dan

masih banyak lagi kepercayaan-kepercayaan local di Nusantara sudah dianut oleh

masyarakat jauh sebelum Hindu dan Budha masuk agama Hindu dan Budha

merupakan agama yang mampu melakukan akulturasi dengan adat-adat kepercayaan

lokal, sehingga kedua agama yang berasal dari India tersebut mudah diterima dan

dianut oleh masyarakat Nusantara. Bisa dipastikan, agama Hindu dan Budha yang ada

di Nusantara ini tidak sama persis, bentuk dan corak  ritual keagamaannya oleh

karena telah tercampur dengan adat-adat lokal masyarakat.

Tidak berbeda dengan agama Hindu dan Budha, keberadaan Islam di

Nusantara disambut baik oleh masyarakat karena kemampuan para ulama untuk

mengakulturasikan budaya-budaya Islam masuk ke budaya-budaya kepercayaan

local. Dengan kemampuan itu, Islam dengan cepat diterima oleh semua kelompok

atau semua kasta di masa silam, seperti kasta Brahmana, Kesatria, waisya, Sudra dan

faria.

Dapat dipastikan seandainya para ulama menyebar Islam di Nusantara ini

menggunakan kekerasan atau peperangan, Islam tidak akan diterima oleh masyarakat

Nusantara yang saat itu telah menganut agama Hindu, Budha dan kepercayaan lokal.



Bahkan jika para Ulama menyebar Islam tanpa mengakulturasikan budaya maka

Islam tidak akan diterima dan tidak akan menjadi agama mayoritas di Indonesia saat

ini.

B. Massuro baca

Salah satu kepercayaan local yang mengakar di masyarakat Nusantara,

terutama di masyarakat Bugis adalah Massuro Mabbaca. Perilaku berulang-ulang

yang dilakukan seseorang atau masyarakat kemudian menjadi kebiasaan, sering

disebut adat kebiasaan. Massuro Mabbaca merupakan usaha yang dilakukan

masyarakat bugis untuk menghadirkan tokoh agama atau tokoh adat untuk

membacakan doa-doa tertentu sebagai upaya untuk menolak bala yang dianggap

kapan saja bisa menyerang seperti wabah penyakit, angin buting beliung, banjir dan

lain sebagainya. Ritual ini juga sering dilakukan sebagai bentuk kesyukuran atas apa

yang diperoleh dari tuhan dan lain-lain.

Massuro baca ini tidak dilarang ataukah dihilangkan oleh ulama penyebar Islam

terdahulu, bahkan menganjurkan agar ritual tersebut tetap dilakukan dan dijaga, usaha

mereka hanya merubah doa-doa yang sebelumnya bercorak Hindu, Budha dan

berbauh kepercayaan local dengan doa yang sesuai dengan tutunan Alquran dan

Hadits. Doa-doa tolak bala, kalimat-kalimat kesyukuran, dan doa untuk orang mati

persi sebelumnya diubah dengan persi yang berbauh Islam.

Massuro baca berasal dari bahasa Bugis, yaitu kata Massuro berarti meminta

atau memohon, sedangkan Baca berarti membaca. Jadi Massuro baca dapat diartikan

sebagai usaha seseorang untuk meminta orang lain untuk membacakan doa-doa.

Biasanya orang yang diminta Mabbaca adalah orang yang diangap punya ilmu agama

yang dalam, rajin menjalankan syariat, serta punya hubungan sosial yang baik kepada

masyarakat.

Seseorang yang melakukan ritual Mabbaca sampai saat ini masih sering

dijumpai di tengah masyarakat Bugis, yang melakukan ritual ini akan memanggil



tetangga-tetangganya terutama orang-orang fakir untuk menikmati hidangan bersama-

sama, setelah tokoh adat/agama selesai membaca doa-doanya.

Ritual Massuro Baca ini biasanya dilakukan saat seperti:

1. Menjelan bulan puasa

2. Hari raya lebaran

3. Sebelum menabur benih padi

4. Selesai panen

5. Sebelum memulai berkebun

6. Hendak berangkat ke negri orang

7. Syukuran atas pemeberihan tuhan

8. Tolak bala

9. Membacakan doa keselamatan

10. Doa untuk orang yang meninggal

11. Memberi makan orang fakir

C. Proses Pelaksanaan Massuro baca

Dalam ritual Mabbaca, pihak yang didoakan biasanya menyiapkan makanan-

makanan yang memiliki filosofi tertentu. misalnya onde-onde, Baje, Kulapisi, Beppa

pitu dan cucuru. Jenis kue ini sangat identik dengan tepung, gula merah, kelapa,

pisang, nasi putih, beras kentang, lengkap dengan lauk seperti ayam, ikan, telur dan

air putih, sup, ikan bakar serta kemenyan dan dupa yang berasap. Semua ini

dihidangkan dalam suatu wadah (baki) yang biasanya memuat 4-5 macam hidangan.

Setelah semuanya dipersiapkan, para anggota keluarga dalam rumah tersebut akan

duduk bersila mengelilingi hidangan atau duduk bersama dibelakan orang yang yang

memimpin bacaan sambil ikut membaca doa syukur dan mendoakan para leluhur.

Selain itu, masyarakat percaya bahwa Massuro baca ini juga bertujuan untuk

mendoakan para anggota keluarga agar senantiasa sehat, dimudahkan rezeki dan tak

melupakan para leluhur yg telah lama pergi.



Setelah itu tetangga dipanggil untuk makan bersama. Sering juga makanan yang

disajikan dibawa ke rumah tetangga untuk makan malam dupa atau kemenyang

merupakan pelengkap yang tidak pernah hilang dalam ritual ini. Pada masa silam,

selain dianggap punya aroma mistik, kemenyang disepakati sebagai pengharum untuk

melakukan ritual-ritual, baik yang bersifat keagamaan maupun yang bersifat

kebudayaan. Sehingga tidak lengkap rasanya jika melakukan ritual Massuro baca

tanpa ada asap dan wangi kemenyang menyelimuti ruang tamu .

Dapat disimpulkan bahwa, subtansi dari Massuro baca yang menjadi adat

masyarakat Bugis sampai saat ini ada empat macam yaitu:

1. membaca doa tolak bala

2. bentuk kesyukuran

3. mendoakan orang mati yang dilakukan oleh alim ulama

4. memberikan sedekah makan pada tetangga terutama fakir miskin.

Sedangkan kemenyang yang menjadi pelengkap dalam ritual ini merupakan

wewangian yang mencirikan ritual mabbaca yang dilakukan, sehingga tetangga yang

mencium wangi kemenyang tersebut bisa tahu dan ikut bersantap bersama menikmati

makanan-makanan yang amat luas dan dalam.



LOPI SANDEQ DI POLEWALI MANDAR

Oleh :
Murniati

Abstrak
Sandeq adalah jenis perahu layar bercadik yang telah lama
digunakan melaut oleh nelayan Mandar atau sebagai alat
transportasi antar pulau. Ukuran Sandeq bervariasi, dengan lebar
lambung berkisar antara 0,5–1,5 meter dan panjang 5–15 meter,
dengan daya angkut mulai dari beberapa ratus kilogram hingga 2
ton lebih, bentuknya yang ramping menjadikannya lebih lincah
dan lebih cepat dibandingkan dengan perahu layar lainnya. Nama
Sandeq berasal dari bahasa Mandar yang berarti runcing. Perahu
ini sangat masyhur sebagai warisan kebudayaan bahari
Masyarakat Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Indonesia.
Sebelum penggunaan motor (mesin), Sandeq menjadi salah satu
alat transportasi antar pulau paling dominan sebab selain lincah
dan cepat, sandeq juga dapat berlayar melawan arah angin, yaitu
dengan teknik berlayar zigzag (dalam bahasa Mandar disebut
sebagai “Makkarakkayi”). Setiap tahun diadakan lomba perahu
Sandeq di Sulawesi Barat. Sebenarnya nelayan Mandar membuat
banyak jenis perahu baik ukuran kecil maupun besar, namaun
sandeq satu-satunya perahu yang sepenuhnya menggunakan
tenaga angin dan masih digunakan di Sulawesi Barat saat ini.

Kata kunci: Perahu layar bercadik, Lopi Sandeq



A. Pendahuluan

Di Indonesia terdapat banyak suku bangsa yang mendiami daerah

pegunungan dan pesisir. Suku-suku tersebut memiliki aturan, kegiatan, dan

kebijakan tersendiri dalam mempertahankan keberlanjutan kehidupan di

wilayah yang mereka diami. Hal-hal yang berkaitan dengan aturan, kegiatan,

kebijakan, moral ataupun etika yang dimiliki oleh setiap suku sering disebut

sebagai kearifan lokal.

Secara umum kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan

setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam

dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (Djalil 2010). Sedangkan menurut

Keraf (2002 dalam stanis dkk 2007), kearifal lokal semua bentuk

pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau

etika yang menunjuk perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunikasi

ekologis. Kearifan lokal juga merupakan bagian dari etika dan moralitas yang

membantu manusia untuk menjawab pertanyaan moral apa yang harus

dilakukan, bagaimana harus bertindak, khususnya di bidang pengelolaan

lingkungan dan sumberdaya alam.

Suku Mandar adalah salah satu suku yang menetap di pulau Sulawesi

bagian barat. Suku ini menetap di wilayah Kabupaten Polewali, Mandar dan

Majene. Nama suku Mandar senantiasa disejajarkan dengan suku Bugis, suku

Makassar, atau suku Bajo. Perbedaan suku Mandar dibandingkan suku-suku

laut lain, suku Mandar dikenal sebagai possasiq, atau pelaut-pelaut yang

tangguh (Halim 2007). Pelras (2006) juga mengatakan bahwa orang Mandar

adalah pelaut ulung. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perahu Sandeq

dan roppo yang mereka gunakan untuk menangkap ikan. Sandeq merupakan

perahu tradisional khas suku Mandar yang digunakan untuk menangkap ikan,

karena mereka merupakan orang-orang yang bergantung akan hasil laut.

Sedangkan roppo adalah alat bantu perahu Sandeq dalam menangkap ikan.

Roppo ini dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menjebak ikan untuk masuk



ke dalamnya. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan bertambah

canggihnya teknologi, banyak masyarakat Mandar yang lebih memilih

menggunakan perahu moderen dari pada perahu Sandeq, sehingga pengenalan

kedua alat ini kepada masyarakat umum sangatlah penting.

Selain kedua alat tersebut, suku Mandar memiliki nilai-nilai kearifan

yang bisa dinyatakan seperti Poneteo di petabung tarraqba (Titilah pematang

yang runtuh), mororo titting tannibassiq (lurus selurus-lurusnya),moaq

direndengoq-o (bila engkau dibimbing), atuti akkeq letteqmu (hati-hati

melengkahkan kaki) moaq marrendengoq-o (bila engkau menuntun)

penggilingoq-o loa dipondoqmu (lihat ke belakang).

Perahu Sandeq

Sandeq adalah perahu layar tradisional khas Mandar. Sekilah, Sandeq

terkesar rapuh, tetapi di balik itu ternyata tersimpan kelincahan. Panajang

lambungnya 7-11 meter dengan lebar 60-80 sentimeter, di kiri-kanannya

dipasang cadik dari bamboo sebagai penyeimbang. Sandeq mengandalkan

dorongan angin yang ditangkap layar berbentuk segitiga. Layar itu mampu

mendorong Sandeq. Layar itu mampu mendorong Sandeq hingga kecepatan

20 knot. Kecepatan maksimum melebihi laju perahu motor seperti katinting,

kappal, dan bodi-bodI

Seperti halnya roppo mandar, perahu Sandeq khas suku Mandar pun

mengandung nilai-nilai tersendiri bagi suku Mandar, seperti menurut Balai

Pengkajian dan Pengembangan Budaya Melayu.

Pertama, nilai rilijius. Pembuatan Perahu Sandeq merupakan salah satu

bentuk ekspresi pola keberagaman masyarakat Mandar. Kepercayaan kepada

hal-hal gaib yang menguasai suatu tempat , melahirkan pola keberagaman

yang unik. Permohonan ijin kepada penghuni pohon, baik dengan membawa

makanan yang diletakkan di bawah pohon maupun dengan membaca doa-doa

dan membaca mantra, merupakan bentuk dari religiositas orang Mandar.

Keunikan pola keberagamaan orang Mandar juga dapat dilihat dari aneka



macam ritual yang senantiasa dilakukan selama pembuatan perahu dan ketika

Perahu Sandeq hendak dibawa melaut. Bagi para pengkaji keberagamaan

masyarakat lokal, religiositas orang Mandar nampaknya dapat menjadi bahan

kejian yang cukup menantang.

Kedua, nilai budaya. Keberadaan Perahu Sandeq merupakan hasil dari

cara orang-orang Mandar merespon kondisi alam tempat mereka tinggal.

Rintangan dan tantangan dari selat Mandar yang cukup dalam dan berarus

deras, disikapi oleh masyarakat dengan membuat perahu lancip menggunakan

layar berbentuk segitiga dengan ditambahi cadik pada kanan-kirinya.

Hasilnya, sebuah perahu yang tidak saja mampu membelah lautan yang cukup

ganas dengan stabil, tetapi juga melaju dengan kencang dan berlayar hingga

ke mancanegara.

Ketiga, nilai identitas. Perahu Sandeq merupakan pengejawantahan

dari karakter orang Mandar itu sendiri. Pallayarang (tiang layar utama)

sebagai penentu utama kelajuan perahu merupakan simbol terpacunya cita-

cita kesejahteraan masyarakat. Orang-orang Mandar harus senantiasa berjuang

untuk menjamin terciptanya kesejahteraan. Perjuangan harus senantiasa

memperhatikan keseimbangan agar tidak merugi, hal ini dapat dilihat pada

tambera, yaitu tali penahan pallayangan, yang senantiasa menjaga

pallayaramg agar tetap kokoh tegak menjulang. Kekokohan dan

keseimbangan harus juga diimbangi oleh sikap fleksibel agar senantiasa

mempunyai spirit untuk terus menjadi semakin baik, hal ini dapat dilihat pada

sobal (layar) berwarna putih berbentuk segitiga yang merupakan simbol

fleksibilitas yang tinggi, kegigihan, ketulusan dan kepolosan orang Mandar.

Guling atau kemudi menjadi simbol ketepatan mengambil keputusan. Palatto

atau cadik, baratang dan tadiq merupakan lambing menyeimbangan dan

pertahanan serta memiliki jangkauan visi yang jauh menyongsong masa

depan. Semua simbol perjuangan dan keseimbangan tersebut berlandaskan

kepada sifat kesucian serta tekad yang tulus, sebagaimana yang tercermin



pada warna Perahu Sandeq, yang warna putih. Warna putih juga mempunyai

maksud bahwa orang Mandar sangat terbuka untuk menghadapi perubahan

seperti disebutkan dalam sebuh ungkapan “ibannang pute meloq dicinggap

meloq dilango lango.”

Tingginya nilai-nilai sosial yang terkandung di dalam perahu Sandeq

dan roppo Mandar, menjadikan pentingnya pelestarian penggunaan kedua alat

ini bagi masyarakat suku Mandar maupun masyarakat pesisir lainnya.

Semakin canggihnya teknologi membuat banyak masyarakat beralih ke

perahu yang lebih moderen sehingga masyarakat akan cenderung meninggal

kebudayaan yang asli sedangkan budaya merupakan cermin jati diri suatu

bangsa sehingga pelestarian kearifan lokal masyarakat pesisir penting untuk

dilestarikan. Dengan melestarikan perahu Sandeq dan roppo Mandar tersebut

maka nilai-nilai yang terkandung di dalamnnya pun akan tetap lestari dan

dilakukan oleh masyarakat sehingga dapat ikut mendukung keberlanjutan dan

menjaga kerukunan masyarakat Mandar.

B. Pembahasan

Walaupun hanya berbekal sebuah layar setinggi sekitar 15 meter,

namun laju perahu khas Sulawesi ini tak kalah dari perahu-perahu lainnya,

bentuk body-nya yang ramping nan anggun membuatnya mampu meluncut

dengan kecepatan maksimal sekitar 20 knot . selain berperan menyokong

perdagangan laut, Perahu Sandeq juga biasa dipakai untuk menangkap ikan.

Sebagai perahu penangkap ikan, perahu cantik ini mampu mengejar laju

kawanan ikan Tuna, bahkan kawanan yang sedangkan bermigrasi.

Ketenaran si cantik yang cepat ini, juga menjadi incaran pihak-pihak

yang kurang bertanggung jawab. Tak jarang nelayan kehilangan Sandeqnya

dicuri oleh kelompok perampok. Ya, oleh para perompok perahu nan anggun

ini dipakai untuk merampas dan menjarah kapal-kapal Eropa pada saat itu.

Karena hanya Perahu Sandeq yang mampu mengejar kapal dari jenis apapun.



Parahu Suku Mandar inipun dibuat dengan cermat. Proses pembuatan

perahu Sandeq bisa memakan waktu sekitar 2 bulan. Waktu relative lama

untuk membuat sebuah perahu yang berukuran ramping ini. Badan perahu

dipilih dari bahan baku yang berkualitas, yaitu jenis kayu dari pohon

Kanduruang mameayang sudah berumur. Badan perahu ini juga tanpa

sambungan, satu pohon untuk satu perahu. Kemudian ditambahkan tiang

layar, kemudian, dan cadik di tiap sisi yang berbuat dari bambu.

Kecermatan dalam proses pembuatan perahu Sandeq ini menghasilkan

karya seni yang cukup tangguh. Perahu cantik nan anggun ini mampu

mengejar ikan buruannya dalam kondisi alam apapun. Bahkan badai angin

dan gelombang sekalipun. Selain itu, ketangguhan perahu cantik ini sudah

taka sing pula di kalangan pelaut di seluruh dunia. Tercatat Perahu Khas

Mandar ini telah mengarungi samudra-samudra sampai ke beberapa Negara.



BARZANJI PADA MASYARAKAT
KABUPATEN MAROS

SETIAP MEMILIKI BARANG BARU

Oleh:
Muhammad Fauzi Rusli

Abstrak

Penulisan artikel ini bertujuan untuk memenuhi tugas
pada matakuliah praktek penelusuran sumber sejarah
dan budaya.Dengan materi tradisi pembacaan barzanji
pada masyarakat kabupaten Maros setiap membeli
barang baru. Disini kami akan membahas terlebih
dahulu apa itu barzanji, siapa pengarangnya, sejarahnya,
mengapa kitab barzanji ini dibuat, nilai-nilai yang
terkandung darlam barzanji, serta betapa pentingnya
pembacaan barzanji itu terhadap datangnya rezeki
seseorang ketika barang yang baru dimiliki itu
dibacakan barzanji dengan barang yang tidak dibacakan
barzanji yang sering-sering kita jumpai detengah
masyarakat yang sudah menjadi suatu tradisi yang
sudah berakar disebagian masyarakat.

Kata kunci: tradisi, kitab barazanji, rezeki

A. Pendahuluan



Sastra adalah ungkapan pribadi manusia berupa pengalaman, pemikiran,

perasaan, semangat, keyakinan, dalam suatu bentuk gambaran kongkret yang

membangkitkan pesona dengan alat-alat bahasa (Sumardjo dan saini, 1991:3).

Kata sastra berasal dari bahsa latin yaitu “literature” yang mengandung

makna puisi. Sastra dalam bahasa indonesia berarti: (1) bahasa (kata-kata, gaya

bahasa) yang dipakai di kitba-kitab( bukan bahasa sehari-hari), (2) karya tulis, yang

jika dibandingkan dengan tulisan lain memiliki berbagai ciri keunggulan, seperti

keaslian, keratistikan, keindahan dalam isi dan ungkapannya, drama, epik, dan lirik,

(3) kitab suci (hindu), (kitab) ilmu pengetahuan, (4) pustaka, kitab primbon (berisi)

ramalan, hitungan, dan sebagainya, (5) tulisan, huruf (kamus besar bahasa Indonesia,

2007:786)

Karya sastra yang baik adalah karya sastra yang mampu meninggalkan kesan

yang mendalam bagi pembacanya sehingga karya sastra bisa dijadikan sebagai media

dakwah.Sebagai media dakwah, karya sastra merupakan elemen penting untuk

membangun watak insan. Karya sastra dengan bahasa yang dapat mendorong

pembacanya untuk menjiwai nilai-nilai kerohanian, kemanusiaan, kemasyarakatan,

dan kebudayaan.

Salah satu karya sastra klasik yang dijadikan media dakwah yang berbentuk

prosa atau naska dan populer sampai saat ini ialah al-barzanji atau barzanji.

Keindahan barazanji inilah diakui diseluruh kalangan umat islam bahkan dunia.

Barzanji merupakan prosa yang menceritakan sejarah perjalanan nabi mulai sejak

kecil sampai diangkat menjadi rasul serta silsilah keluarganya hingga proses

kenabiannya.

Banyak penyair Arab yang menjadikan sastra pujian sebagai dari karya sastra.

Para penyair berlomba-lomba dalam menciptakan puisi pujian, yang akhirnya

menjadikannya sebagai tradisi. Karya puisi itu bukan hanya sembarang puisi,

melainkan puisi pujaan bagi rasulullah Saw. dalam sejarah sastra islam, cukup

banyak karya sastra berupa puisi pujaan bagi rasulullah yang ditulis oleh para

sastrawan maupun ulama dari masa-kemasa.



Dalam garis besar barazanji ini terbagi menjadi dua yaitu natsar dan nadhom.

Natsar berupa prosa liris yang menceritakan kehidupan nabi maupun silsilah

keluarga beliau. Sedangkan nadhom berbentuk puisi yang ditulis dalam bentuk bait-

bait. Bagian natsar terdiri dari 19 sub  bagian atau pasal yang memuat 355 utaian

syair, dengan mengolah bunyi “ah” pada tiap-tiap rima akhir. Sementara bagian

nadhom terdiri 16 sub bagian yang memuat 205 untaian syair, dengan mengolah rima

akhir “nun”, inilah syair yang sangat indah yang dibuat oleh Ja’far al-barzanji yang

berbeda dengan syair-syair lainnya sehingga syair ini bisa kita lihat hingga saat ini.

A. Pembahasan

Barzanji adalah suatu kitab yang berisikan doa-doa, salawat, serta

menceritakan riwayat perjalanan hidup Rasulullah Saw. biasanya pembacaan barzanji

menggunakan irama atau nada ketika melantunkannya. Dalam kitab barzanji berisi

tentang riwayat perjalanan Rasulullah Saw mulai dari beliau lahir, masa kanak-kanak,

remaja, sampai beliau diangkat menjadi seorang rasul.

Sebenarnya kitab barzanji merupakan suatu kitab dalam bentuk karya sastra

atau bisa juga disebut dengan syair, karena barzanji ini lebih memperlihat aspek

keindahan bahasa atau sastra serta perlu kita ketahui bahwa orang-orang arab dari

masa sebelum datangnya islam sampai sekarang dikenal dengan bangsa yang pintar

dalam bersyair, bahkan dulunya orang yang pandai bersyair merupakan orang yang

sangat dihormati ditengah-tengah  bangsa Quraisy.

Dahulu  orang yang ahli dalam bermain pedang, orang yang ahli dalam

menunggang kuda, dan orang yang ahli dalam membuat syair merupakan orang yang

terpandang ditengah masyarakat bangsa arab. Sehingga banyak orang yang ingin

pandai dan membuat karya-karya sastra berupa syair tersebut. Begitupun dengan

kitab barzanji ini yang menjadi suatu karya sastra yang sampai saat ini masih sering

ditemukan.

Pengarang kitab barzanji adalah seorang keturunan arab yang bernama Sayyid

Ja’far Bin Husain Bin Abdul Karim Al-Barzanji. Beliau lahir di Madinah Al



Munawwarah pada bulan dzulhijjah tahun 1690 H/ 1766 M. nama barzanji itu berasal

dari nama desanya yang terletak di Barzanjiyah kawasan akrad Kurdistan.

Adapun tujuan sayyid Ja’far al-barzanji menulis kitab ini hanya untuk

meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad Saw serta menceritakan riwayat

perjalanan hidup Rasulullah Saw dari lahir sampai diangkat menjadi rasul serta

memberikan doa berupa salawat kepada Rasulullah Saw. awalnya kitab barzanji ini

bernama ‘Iqd al-Jawahir yang artinya kalung permata meskipun pada akhirnya kitab

ini lebih terkenal dengan nama asal pengarangnya yaitu al-Barzanji atau Barzanji.

Walaupun kitab barzanji merupakan hanya sebuah kitab karya sastra tetapi kitab

barzanji ini memiliki nilai-nilai didalamnya,diantarnya :

a) Nilai keagamaan

Tujuan pengarangan barzanji salah satunya untuk meningkatkan

kecintaan kepada Rasulullah sehingga ketika seseorang membaca barzanji

maka pembacaan akan membuktian kecintaannya terhadap islam serta kepada

Nabi Muhammad Saw. Syair yang tertulis didalam kitab barzanji

memaparkan nili-nilai yang baik sehingga dapat meningkatkan kadar

religiusitas seseorang. Selain itu seseorang juga dapat mengambil mamfaat

berupa hikma dari kisah-kisah Nabi Muhammad Saw yang telah dituliskan

dalam kitab barzanji.

b) Nilai sosial

Didalam tradisi pembacaan barzanji yang digelar ditengah masyarakat

seperti peringatan maulid Nabi Muhammad Saw, akikah, khitanan, kelahiran,

serta dalam acara-acara lainnya biasanya. pembacaan barzanji ini dilakukan

dengan cara bergilir sesuai dengan pasal bacaan didalam barzanji tersebut.

Sehingga dengan mengikuti kegiatan tersebut serta pembacaan barzanji dapat

menjadikannya sebagai ruang bagi masyarakat untuk bersosialisasi antara satu

dengan yang lainnya. Kegiatan barzanji ini memepertemukan mereka yang



jarang bertemu, sehingga akan mempererat tali persaudaraan dan ikatan sosial

dalam masyarakat.

c) Nilai budaya

Syair- syair yang tertuliskan dalam barzanji memiliki nilai sastra yang

sangat tinggi. Sebagai mana telah diketahui sebelumnya bahwa bangsa arab

merupakan bangsa yang sangat terkenal dengan sastranya yang hebat dan

indah. Selain itu masyarakat indonesia juga memiliki tradisi sastra sehingga

dari kedua budaya tersebut dapat dipadukan dan dapat menghasilkan budaya

baru.

Di Indonesia pembacaan barzanji sering dilakukan dalam berbagai acara seperti

maulid Nabi Muhammad Saw, kelahiran, pernikahan, khitanan, akikah dan lain-lain.

Tetapi ditanah Bugis Makassar selain dari acara-acara yang telah disebutkan tadi,

barzanji juga sering dibaca dan menjadi tradisi disebagian masyarakat Maros pada

setiap malam jumat setelah selesai shalat magrib sampai masuk waktu isya, biasanya

pada malam jumat itu barzanji ini dibaca dan diajarkan kepada anak-anak

dikarenakan tekhnologi yang semakin canggih sehingga banyak anak-anak yang

melupakan dan tidak tau apa itu barzanji yang sudah menjadi tradisi turun temurun

dalam budaya Bugis Makassar. Salah satu desa dikabupaten Maros mengajarkan

anak-anak barzanji dengan cara menarik perhatian mereka berupa memberikan

mereka makanan ringan sehingga mereka tertarik untuk belajar, cara ini dilakukan

agar barzanji itu tidak punah dikalangan masyarakat terutama dikalangan anak-anak

dan remaja sebagai generasi penerus karena mereka takut bahwa jika anak-anak

danremaja tidak diajarkan barzanji maka barzanji akan punah dan hilang.

Tradisi pembacaan barzanji pada budaya Bugis Makassar juga terlihat ketika

seseorang itu memiliki barang baru seperti membeli mobil baru, membangun rumah

baru, atau sedang ingin memulai usaha baru, tradisi seperti ini sudah sangat berakar

dikalangan masyarakat Bugis Makassar sehingga mereka lupa apa tujuan awal

budaya barzanji ini ketika memulai hal yang baru. Menurut informan yang pernah

kami wawancara ia mengatakan bahwa tujuan pembacaan barzanji itu dibaca ketika



seseorang memiliki barang baru ialah hanya berupa rasa syukur kepada allah serta

sebagai rasa cinta mereka terhadap pembawa ajaran agama islam yaitu Nabi

Muhammad Saw. Tetapi kebanyakan fakta yang dilihat ditengah masyarakat terutama

pelosok-pelosok yang masih kental dengan budaya mereka, melupakan tujuan

pembacaan barzanji bahkan mereka tidak ingin menggunakan barang tersebut kalau

belum dibacakan barzanji. Mereka beranggapan bahwa barang yang tidak dibacakan

barzanji lantas digunakan tidak akan berberkah dan rezekinya tidak sebagus dengan

barang yang sudah dibacakan barzanji.

Pembacaan barzanji dilakukan karena didalamnya terdapat doa-doa dan salawat

terhadap Nabi Muhammad Saw, membaca salawat kepada nabi merupakan anjuran

Rasululah bahkan Allah Swt memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Rasullah

didalam firmannya, sehingga ini salah satu alasan mereka membacakan barzanji

terutama ketika mereka memiliki barang baru agar pengunaan barang tersebut bisa

lebih baik lagi atau lebih berberkah.

Proses pembacaan barzanji pada barang baru bisa dilakukan oleh banyak orang

maupun dilakukan dengan sendiri. Didalam barzanji terdapat 19 pasal yang akan

dibaca bergilir sehingga dari sinilah biasanya barzanji dilaksanakan dengan beberapa

orang dengan cara bergilir mulai dari pasal pertama sampai pasal terakhir. Didalam

pembacaan barzanji ini ketika Imam (orang yang membuka barzanji) sudah membaca

pasal keempat maka ketika bacaan Imam sampai ditengah-tengah bacaan pasal

keempat maka semua orang berdiri untuk melantunkan syair-syair yang juga sudah

ada dalam kitab barzanji tersebut. Proses pembacaan syair ini dalam tradisi Bugis

Makassar disebut dengan Arrate atau assikkiri’dan setelah itu maka pembaccan

barzanji sudah dilakukan secara bergilir sampai pasal ke-18. Adapun pasal ke-19

adalah doa dan yang berhak membacanya adalah Imam atau orang membuka awalan

barzanji tersebut. Selain itu ketika barang baru tersebut dibacakan barzanji juga

diikutkan dengan makanan khas Bugis Makassar  berupa kue-kue tradisional seperti

onde-onde, kue lapis, dan baje’, serta pisang yang nantinya akan dibagikan kepada

orang-orang yang membaca barzanji tersebut. Adapun makanan berupa sokko’, ayam



kampung, dan berbagai makanan khas Bugis Makassar. Setelah pembacaan barzanji

telah selesai maka orang-orang bisa dipersilakan untuk makan.

Seiring berjalannya waktu tadisi barzanji dalam masyarakat Bugis Makassar

yang sudah berakar membuat sebagian masyarakat lupa tujuan dan mamfaat barzanji

tersebut seperti ketika kita membaca barzanji ada banyak kisah yang dapat kita petik

dari kisah Rasulullah yang terdapat didalamnya yang bisa dijadikan tauladan dalam

kehidupan sehari-hari, pembacaan barzanji sekarang ini hanya menjadi suatu tradisi

yang  hanya dilakukan karena hanya sekedar tradisi dan mereka tidak mengetahui apa

tujuan dan mamfaat barzanji tersebut. Padahal pembacaan barzanji ketika memiliki

barang baru hanya sekedar untuk memanjatkan  rasa syukur sehingga bisa dilakukan

dan tidak dilakukan karena hal itu bukan sebuah kewajiban akan tetapi hanya sebuah

kebolehan. Tetapi yang dilarang adalah ketika kita memiliki barang baru dan kita

memaksakan diri untuk melakukan barzanji tersebut padahal kita tidak mampu

mengadakannya.

Pemahaman masyarakat tentang pembacaan barzanji setiap memiliki sesuatu

yang baru berbeda-beda seperti yang telah dijelaskan bahwa ada yang memahaminya

sebagai suatu hal wajib dilakukan, serta sebagai tanda keselamatan atas barang

tersebut dan sebagai salah satu sarana untuk memperlihatkan rasa syukur kepada

tuhan dengan adanya barang tersebut. Menurut kami pemahaman masyarakat tentang

pembacaan barzanji yang menjadikannya suatu kewajiban ketika memiliki sesuatu

yang baru itulah yang salah dan mereka takut dan tidak mau memakai barang tersebut

kalau belum dibacakan barzanji,  barzanji menurut sebagian ulama hukumnya boleh

akan tetapi karena tradisi di masyarakat Bugis Makassar yang sudah turun temurun

sehingga pemahaman masyarakat berubah dan memahaminya sebagai hal yang wajib

padahal tidak, bahkan hukumnya mubah atau boleh- boleh saja dilakukan asal tidak

membebani diri sendiri dan tidak memiliki kumudharatan.

Hal yang semacam ini perlu kita ubah dalam seluruh pemahaman masyarakat

bahwa barzanji hanyalah sebuah kitab dalam bentuk syair dan tidak menyamakannya

dengan alquran. Karena jika dilihat sekarang ini tradisi tersebut mengubah



pemahaman masyarakat bahwa barzanji itu sangat penting dan bahkan ada

mengagung-agungkannya. Padahal yang perlu kita agungkan adalah alquran sebagai

pedoman umat islam.

B. Penutup

Mengenai pembahasan tentang upacara barazanji yang telah di uraikan di

atas maka kami dapat menyimpulkan bahwasanya keragamana budaya yang ada di

Indonesia itu sangan banyak ragamnya. Kita generasi yang di kategorikan sebagai

generasi milenial harusnya dapat mempertahan kan budaya yang ada sehingga budaya

tersebut tidak di makan zaman yang sekarang. dalam artikel ini kita dapat mengetahui

bagaimana sejarah dan tata cara tradisi barazanji yang mengandung banyak nilai-nilai

keislaman.
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