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PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin

dapatdilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf

Arab

Nama
Huruf Latin

Nama

ا Alif Tdak

dilambangkan

tidak dilambangkan

ب Ba B Be

ت Ta T Te

ث Sa S es (dengan titik di

atas)

ج Jim J Je

ح Ha H ha (dengan titik di

bawah)

خ Kha Kh ka dan ha

د Dal D De

ذ Zal Ż zet (dengan titik di

atas)

ر Ra R Er

ز Zai Z Zet

س Sin S Es

ش Syin Sy es dan ye

ص Sad S es (dengan titik di



xii

bawah)

ض Dad D de (dengan titik di

bawah)

ط Ta T te (dengan titik di

bawah)

ظ Za Z zet (dengan titik di

bawah)

ع ‘ain ‘ apostrof terbalik

غ Gain G Ge

ف Fa F Ef

ق Qaf Q Qi

ك Kaf K Ka

ل Lam L El

م Mim M Em

ن Nun N En

و Wau W We

ھ Ha H Ha

ء Hamzah ‘ Apostrof

Y Ya Ye

Hamzah ( yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi (ء

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda( ’ ).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal

tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau dipotong.
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Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat,transliterasinya sebagai berikut :

Tanda Nama Huruf Latin Nama

ا Fathah A A

ا Kasrah I I

ا Dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda Nama Huruf Latin Nama

ىَٔ  fathah dan yaa’ Ai a dan i

ؤَ  fathah dan wau Au a dan u

Contoh:

كَیْفَ  : kaifa

ھوَْلَ  : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan

Huruf

Nama Huruf dan

Tanda

Nama

ىَ  …│ ا … Fathah dan alif atauyaa’ A a dan garis di atas

ى Kasrah dan yaa’ I i dan garis di atas

وُ  Dhammah dan waw U u dan garis di atas

Contoh:

مات : maata
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رَمَى : ramaa

قیِْل : qiila

یمَُوْتُ  : yamuutu

4. Taa’ marbuutah

Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang hidup

atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinyaadalah

[t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat

sukun,transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh katayang

menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah,maka taa’

marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

الاْطَْفاَلرَِوْضَة : raudah al- atfal

الْفاَضِلةَاُلمَدِیْنةَ : al- madinah al- fadilah

الْحِكْمَة : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan

sebuah tanda tasydid( ◌ َ◌), dalam transliterasi ini dilambangkan denganperulangan

huruf (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : rabbanaa

یْنَا نجََّ : najjainaa

الْحَقُّ  : al- haqq

مَ  نعُِّ : nu”ima

عَدُوٌّ  : ‘aduwwun
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Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh hurufkasrah

( بيّ  ) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i.

Contoh :

عَليٌِّ  : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)

عَرَبيٌِّ  : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif)ال

lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandangditransilterasikan

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyahmaupun huruf

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsungyang

mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinyadan

dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمسُ  : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

لزَلةَ الَزَّ : al-zalzalah (az-zalzalah)

الَْفلَسَفةَ : al-falsafah

الَْبلاَِدُ  : al-bilaadu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku

bagihamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak

diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تاَمُْرُوْنَ  : ta’muruuna

النوْعُ  : al-nau’

شَيْءٌ  : syai’un
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امُِرْتُ  : umirtu

8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa

Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilahatau

kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah ataukalimat

yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasaIndonesia,

atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazimdigunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut caratransliterasi di atas. Misalnya, kata

Al-Qur’an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah,dan munaqasyah.Namun, bila kata-kata

tersebut menjadi bagian dari saturangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi

secara utuh.

Contoh :

Fizilaal Al-Qur’an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz al- Jalaalah ( ( ّٰ

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnyaatau

berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpahuruf

hamzah.

Contoh :

diinullahدِیْناُ  ّ ٰ billaahباِ

Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz

aljalaalah,ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

hum fi rahmatillaah
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10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps),

dalamtransliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan

hurufcapital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku

(EYD).Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama

diri(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila namadiri

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jikaterletak pada awal

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebutmenggunakan huruf capital (Al-).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk hurufawal dari judul refrensi yang

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika iaditulis dalam teks maupun dalam

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma muhammadun illaa rasul

Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan

Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’a

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan

Abu(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir ituharus

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:
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Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid

Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr

Hamid Abu)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt. = subhanallahu wata’ala

saw. = sallallahu ‘alaihi wasallam

r.a = radiallahu ‘anhu

H = Hijriah

M = Masehi

QS…/…4 = QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4

HR = Hadis Riw
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ABSTRAK
Nama : Nugraha Adyana .J
NIM : 50700115013
Judul Skripsi : Makna Tradisi Mappadai’ Toyang Di Kelurahan Binanga

Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pemaknaan masyarakat
Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
terhadap tradisi mappaadai’ toyang dan untuk mengungkap makna yang terkandung
dalam lirik syair elong piondo.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan memadukan analisis fenomenologi dan analisis teks semiotik Jenis Penelitian
analisis fenomenologi menjadikan pengalaman sebenarnya sebagai sumber data
utama dalam memahami realitas. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengungkap
pemaknaan masyarakat di Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten
Mamuju mengenai tradisi mappadai’ toyang. Pendekatan analisis teks semiotik
menjadikan teks sebagai sebuah produk penggunaan bahasa yang berupa kumpulan
tanda. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengungkap makna yang terkandung
dalam lirik syair elong piondo. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah
observasi dan wawancara mendalam untuk jenis penelitian analisis fenomenologi,
dan dokumentasi untuk jenis penelitian analisis semiotik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pemaknaan masyarakat Kelurahan
Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju terhadap tradisi mappaadai’
toyang adalah sebagai suatu peringatan atau perayaan untuk mengenalkan anak dari
suku Mandar kepada rumah barunya yaitu toyang atau ayunan. Setiap prosesi dan
perlengkapan yang disiapkan dalam tradisi ini mempunyai makna tersendiri yang
terdapat dalam simbol-simbol dengan tujuan untuk memberikan pengajaran yang
baik. 2) Makna lirik syair elong piondo adalah sebagai pesan dari seorang ibu kepada
anaknya yang mengajarkan tentang pedoman hidup orang-orang Mandar. Pesan
dalam syair ini berisi harapan seorang ibu kepada anaknya agar kelak mendapat
kehidupan yang lebih baik. Pesan dalam syair ini juga berisi pengajaran mengenai
kepedulian sosial, bahwa sang anak harus berinteraksi dengan orang lain. Terdapat
juga pesan dalam syair ini yang berisi sebagai sebuah pengajaran mengenai sikap
yang harus dimiliki oleh sang anak. Syair tersebut juga memiliki pesan yang berisi
bahwa untuk mendapatkan rezeki yang diberkahi oleh Allah swt, digunakan cara
yang halal. Rezeki yang halal akan menjadi bekal dalam menjalani kehidupan di
dunia hingga akhirat.

Implikasi dari penelitian ini adalah peneliti menyarankan agar masyarakat
tetap  melestarikan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun, karena tradisi
tersebut mengandung nilai-nilai dan makna-makna sebagai sebuah pesan tentang
kehidupan yang memiliki tujuan baik, dengan catatan selama tradisi tersebut tidak
bertentangan dengan ajaran agama Islam. Jangan sampai tradisi warisan leluhur
punah dan tergantikan oleh tradisi-tradisi dari luar yang membawa dampak buruk
bagi masyarakat.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan ragam suku bangsa yang memiliki

tradisitersendiri, termasuk pada suku Mandar di Kelurahan Binanga, Kabupaten

Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Salah satu tradisi yang dimiliki oleh suku Mandar

ialah tradisimenidurkan anak yang disebut miondo.

Miondo dilakukan kaum ibu suku Mandar ketika anaknya sedang rewelatau

susah tidur, sang ibumengayun anaknya sambil mendendangkan suatusyair lagu tidur

yang disebut elong piondo.Elong piondo didendangkan oleh sang ibu dengan lembut

dan mesra sampai anaknya tidur. Lirik dari syair yang didendangkanmemiliki pesan

dengan kesan mistis dan beraura.

Tradisi tersebut berkaitan erat dengan suatu upacara tradisional di Mandar

yang disebut mappadai’ toyang. Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia,

artinya menaikkan keayunan. Mappadai’toyang adalah sakralisasi dari tradisi miondo

tadi. Tradisimappadai’ toyangdilaksanakan ketika sang anak pertama kali dinaikkan

ke ayunan. Pelaksaan tradisi ini dipimpin olehsando meana’atau dukun beranak.

Masyarakat Mandar melaksanakan tradisimappadai’ toyangkarena mereka

menyakini bahwa dengan melakukan tradisi ini, kelak dikemudian hari anak mereka

akan memeroleh budaya yang sehat, tapi cuma sedikit dari mereka  mengetahui

makna-makna yang tersimpan dalam tradisi mappadai’ toyang. Terlebih lagi akibat

tergerus zaman, belakangan mulai banyak masyarakat suku Mandar yang mulai

meninggalkan tradisi ini.
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Hal itulah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

terkhusus hubungannya dengan komunikasi, karena dalam tradisi mappadai’ toyang

ada segudang makna yang perlu disampaikan. Dalam tradisi tersebut terdapat pesan-

pesan yang penting untuk diketahui berupa simbol-simbol dari prosesi dan

perlengkapan dalam tradisimappadai’ toyang,juga apakah ada perubahan dalam

tradisi ini.

Peneliti juga tertarik untuk meneliti isi yang terkandung pada syair elong

piondoyang didendangkan dalam tradisimiondo. Lirik dari lagu yang didendangkan

memiliki banyak pesan seperti nasihat dan petuah-petuah dari ibu sang anak yang

mengandung banyak makna,liriknya pun juga terkesan mistis dan beraura. Hal ituah

yang membuat penulisjuga ingin meneliti makna lirik syair elong piondoyang

didendangkan dalam tradisi miondo tadi.Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian ini.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini membahas makna yang terkandung pada prosesi dan

perlengkapandalam tradisi mappadai’ toyangdi Kelurahan Binanga Kecamatan

Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

2. Deskripsi Fokus

Berdasarkan latar belakang masalah mengenai makna tradisi mappadai’

toyangdi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi

Sulawesi Barat, maka peneliti mengidentifikasi beberapa pokok dan istilah yang

terdapat pada kata kunci, yaitu sebagai berikut:
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a. Makna

Makna adalah arti atau maksud yang menjadi acuan dari suatu lambang atau

simbol, maka makna dengan acuannya saling bertautan dan menyatu.

b. Prosesi

Prosesi adalah tahapan-tahapan yang sedang bergerak menjalankan perannya

sebagai bagian dari suatu acara atau kegiatan.

c. Tradisi mappadai’ toyang

Mappadai’ toyang adalah sebuah tradisi menaikkan anak yang baru lahir ke

atas ayunannya, yang disertai dengan doa-doa dan dilakukan dengan cara tertentu

beradasarkan kepercayaan suku Mandar.

d. Elong piondo

Elong piondo adalah lagu tidur yang didendangkan dalam tradisi mappadai’

toyang.Syair lagu ini didendangkan sang ibu untuk menidurkan anaknya, liriknya

terkesan mistis dan beraura.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok masalah dari latar belakang yang telah diuraikan

sebelumnya, maka dapat diidentifikasi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaknaan masyarakat Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju

Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat mengenaitradisi mappadai’ toyang?

2. Apa maknayang terkandung dalam lirik syairelong piondo?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka peneliti menyimpulkan

tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengungkap pemaknaan masyarakat Kelurahan Binanga Kecamatan

Mamuju Kabupaten Mamuju mengenai tradisi mappadai’ toyang.
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2. Untuk mengungkap makna yang terkandung dalam liriksyair elong piondo.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

secara ilmiah dalam disiplin Ilmu Komunikasi, terutama yang terkait dengan

studi fenomenologi dan deskriptif kualitatif, serta dapat dijadikan sebagai

bahan evaluasi bagi kalangan akademisi tentang pentingnya studi analisis

guna mengungkap fenomena budaya dalam masyarakat.

2. Kegunaan praktis, dari hasil penelitian ini dapat menjadi referensi baru bagi

semua kalangan tentang studi fenomenologi dan deskriptif sehingga

bermanfaat bagi yang membacanya.

E. Kajian Pustaka

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan, baik itu jurnal maupun

skripsi. Penelitian sebelumnya yang dijadikan bahan perbandingan yaitu:

1. Pada skripsi Erwin Wahyu Saputra Faizal pada tahun 2017 jurusan Ilmu

Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar,

dengan menggunakan metode fenomenologi interpretatif dengan judul

“Makna dupa dalam tradisi assuro ammaca di Desa Bone Kecamatan Bajeng

Kabupaten Gowa”. Penelitian ini membahas tentang adanya makna dupa

dalam tradisi assuro ammaca.

Dalam penelitian ini dibahas pelaksanaan tradisi assuro ammaca dan

ditemukan makna dupa dalam tradisi  tersebut. Makna dupa dalam tradisi

tersebut yaitu sebagai alat untuk menyampaikan pesan dan doa kepada
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leluhur. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan

dokumentasi.1

2. Pada skripsi Desy Rima Ambarsari pada tahun 2012 jurusan Ilmu

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan

Nasional “Veteran” Yogyakarta, dengan menggunakan metode kualitatif

interpretatif dengan pendekatan semiotik Ferdinand de Saussure berjudul

“Analisis semiotika makna kehidupan dalam lirik lagu Sujiwo Tejo “Pada

Suatu Ketika”.  Penelitian ini membahas tentang makna kehidupan pada lirik

lagu Sujiwo Tejo “Pada Suatu Ketika”.2

Tabel 1.1

NAMA
JUDUL

PENELITIAN
FOKUS
KAJIAN

SUBYEK
JENIS DAN

LOKASI
PENELITIAN

Penelitian Sebelumnya
Erwin Wahyu
Saputra Faizal

Makna dupa
dalam tradisi
assuro ammaaca
di Desa Bone
Kecamatan
Bajeng
Kabupaten
Gowa.

Untuk
mengetahui
kedudukan dupa
dalam tradisi
assuro ammaca
dan mengetahui
pemaknaan dupa
bagi masyarakat
desa.

Daeng guru,
tokoh agama,
kepala desa dan
masyarakat.

Metode dalam
penelitian ini
adalah deskriptif
kualitatif
denganjenis
penelitian
fenomenologi
interpretatif.
Penelitian ini
berada di desa
Bone Kecamatan
Bajeng Kabupaten
Gowa.

1 Erwin Wahyu Saputra Faizal. Skripsi, 2017. Judul “Makna dupa dalam tradisi Assuro
Ammaca di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”. Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar.

2Desy Rima Ambarsari. Skripsi, 2012. Judul “Analisis Semiotika Makna Kehidupan dalam
Lirik Lagu Sujiwo Tejo “Pada Suatu Ketika”. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Yogyakarta.
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Desy Rima
Ambarsari

Analisis
semiotika makna
kehidupan dalam
lirik lagu Sujiwo
Tejo “Pada Suatu
Ketika”.

Untuk
mengetahui
makna
kehidupan
dibalik lirik lagu
Sujiwo Tejo
“Pada Suatu
Ketika”

Masyarakat
indonesia yang
mendengarkan
lagu Sujiwo Tejo
“Pada Suatu
Ketika”.

Metode penelitian
ini adalah kualitatif
dengan jenis
penelitian semiotik
Ferdinand de
Saussure.

Penelitan Sekarang
Nugraha Adyana
.J

Makna tradisi
mappadai’
toyang Di
Kelurahan
Binanga
Kecamatan
Mamuju
Kabputen
Mamuju
Sulawesi Barat

Untuk
mengetahui
pemaknaan
tradisi
mappadai’
toyangbagi
masyarakat
Kelurangan
Binanga.
Juga untuk
mengetahui
makna dari Syair
elong piondo
yang dibawakan
dalam tradisi
mappadai’
toyang.

Sando meana’,
tokoh
masyarakat dan
masyarakat
Kelurahan
Binanga.

Penelitian ini
menggunakan
pendekatan
kualitatif dengan
memadukan
analisis
fenomenologi dan
analisis teks
semiotik. Penelitian
ini di Kelurahan
Binanga,
Kecamatan
Mamuju,
Kabupaten
Mamuju, Sulawesi
Barat

Sumber: Olahan peneliti,2019.
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BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Konsep Interaksionisme Simbolis dalam Pemaknaan Tradisi

Manusia yang merupakan mahluk ciptaan Tuhan, memiliki tiga fungsi dalam

kehidupannya, yaitu: sebagai mahluk Tuhan, mahluk individu, dan mahluk sosial-

budaya. Ketiga fungsi tersebut berkaitan dimana kepada Tuhan memiliki kewajiban

untuk mengabdi, kepada individu memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan

pribadinya, dan kepada sosial-budaya harus hidup bermasyarakat atau hidup

berdampingan dengan manusia lainnya untuk saling membantu. Sebagai mahluk

sosial, maka manusia tidak dapat hidup sendiri di dunia ini, baik secara fisik, terlebih

lagi secara sosial-budaya. Setiap manusia memiliki kebutuhan individu maupun

kelompok, maka diperlukan adanya perilaku selaras yang dapat diadaptasi oleh

masing-masing manusia. Tindakan awal dari penyelarasan itu diawali dengan

interaksi sosial dan tindakan komunikasi. Interaksi sosial dan tindakan komunikasi

tersebut dilakukan dengan verbal, non-verbal, maupun simbolis.1

Selama manusia hidup, ia tidak akan lepas dari pengaruh masyarakat, di

rumah, di sekolah, dan lingkngan yang lebih besar manusia tidak lepas dari pengaruh

orang lain. Dalam konteks sosial yang disebut masyarakat, setiap orang akan

mengenal orang lain melalui perilaku manusia tersebut selalu  terkait dengan orang

lain. Perilaku manusia dipengaruhi orang lain, ia melukukan sesuatu dipengaruh

faktor dari luar dirinya, seperti tunduk pada aturan, tunduk pada norma masyarakat,

dan keinginan mendapat respons positif dari orang lain (pujian). Manusia memiliki

1 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi, (Jakarta: Kencana, 2013), H.25-26.
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potensi akal untuk mempertahakan hidupnya, namun potensi yang ada  dalam diri

manusia itu hanya mungkin berkembang bila ia hidup dan belajar ditengah-tengah

manusia. Untuk berjalan saja, manusia harus belajar dari manusia lainnya.

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang

berkaitan dengan hubungan antara individu, antara individu dengan kelompok, antara

kelompok dengan kelompok sosial yang lainnya. Interksi sosial terjadi ketika dua

orang individu bertemu dan salin menyapa, berjabat tangan, bercanda ria, atau

mungkin berkelahi. Interaksi sosial menghadirkan beragam corak atau bentuk

interaksi sosial. Aktivitas interaksi sosial didasari dari berbagai faktor, diantaranya

faktor imitasi, faktor sugesti, identifikasi, dan simpati. Faktor-faktor tadi dapat

bergerak sendiri-sendiri, secara terpisah, atau dalam keadaan yang tergabung.2

Dalam proses interaksi sosial, ada syarat-syarat yang mendorong terjadinya

interaksi sosial, yaitu:

1. Kontak Sosial

Secara fisikal, kontak sosial terjadi apabila adanya proses saling menyentuh

secara fisik, namun sebagai gejala sosial, hubugan sosial juga dapat terjadi

walaupun tanpa harus menyentuh. Misalnya ketika berbicara dengan orang

lain, maka itu juga kontak sosial.

2. Komunikasi

Komunikasi adalah proses memaknai yang dilakukan oleh seseorang terhadap

interaksi sosial dari orang lain, sehingga membuat seseorang memberikan

reaksi-reaksi terhadap interaksi tersebut berdasarkan pengalaman sosial

budayanya.3

2 Elly M. Setiadi dkk., Ilmu Sosial Budaya Dasar, (Jakarta:Kencana, 2014), H.95.
3 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi, (Jakarta: Kencana, 2013), H.55-57.
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Interaksi sosial yang dilakukan baik secara verbal, non-verbal maupun

simbolis tersebut, akan mengahasilkan makna. Ketika berinteraksi, pesan digunakan

sebagai media untuk membuat kesepahaman, pesan tersebutlah yang mendorong

terjadinya penciptaan makna oleh penerima pesan. Produksi makna merupakan

tindakan yang dilakukan secara bersungguh-sungguh diantara kedua elemen

(penerima pesan dan pesan) yang saling berkontribusi. Ketika penerima pesan dan

pesan adalah bagian dari budaya dan sub-budaya yang erat, maka makna yang

diciptakan akan semakin mirip.4

Makna sebenarnya adalah hasil buatan individu, bukan terdapat pada pesan.

Kalaupun pesan memiliki makna, sesungguhnya yang dimaksud adalah pesan itulah

yang mendorong kita untuk memberi makna terhadap pesan tersebut. Masalah akan

timbul apabila peserta interaksi memberi makna yang berbeda terhadap suatu pesan,

dan pesan itu cenderung beragam antara suatu budaya dan budaya lainnya.5

Masyarakat merupakan perwujudan dari interaksi sosial yang memberi

pengaruh terhadap individu dalam tindakan sosialnya, termasuk dalam

berkomunikasi dan memaknai interaksi  yang dibangunnya.6 Interaksi yang

dilakukan oleh orang yang berbeda budaya selalu menggambarkan hubungan antara

tindakan individu dari satu kebudayaan dengan tindakan individu lainnya dengan

kebudayaan berbeda yang maknanya belum tentu bisa disamakan. Misalnya suku

Sunda yang cenderung berwatak lembut mencoba memaknai apa yang dilakukan

oleh orang-orang suku Batak yang cenderung berwatak keras.7

4 John Fiske, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), H.267.
5 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi (Suatu Pengantar), (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,

2007), H.97.
6 Abdul Halik, Filsafat Komunikasi, (Makassar: Alauddin Pers, 2014), H.172.
7 Alo liliweri, Gatra-Gatra Komunikasi Antarbudaya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011),

H. 8.
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Terciptanya suatu kebudayaan adalah sebagai hasil interaksi antara manusia

dengan segala isi alam raya  ini.8 Seperti yang terjadi pada masyarakat suku Mandar

di Kelurahan Binanga Kabupaten Mamuju yang memiliki tradisi mappadai’ toyang.

Bagaimana kemudian pemaknaan masyrakat kelurahan Binanga terhadap tradisi

mappadai’ toyang yang merupakan bagian dari kebudayaannya.

Salah satu dari syarat interaksi sosial adalah komunikasi. Dalam penelitian

ini, peneliti akan lebih terkhusus membahas komunikasi antarbudaya. Definisi

sederhana dari komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi antara dua

orang atau lebih yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda.9. Kesamaan

budaya, akan memberikan pemaknaan yang sama pula terhadap suatu objek yang

diamati. Cara merespon suatu pesan dari tindakan komunikasi akan dipengaruhi oleh

latar belakang budaya, karena komunikasi itu terikat dengan budaya. Atas hal

tersebut, maka kita akan dihadapakan dengan permasalahan suatu pesan dimaknai

dalam suatu budaya dan harus dimaknai balik dalam budaya lain.

Komunikasi adalah sarana yang digunakan oleh individu untuk

menyesuaikan diri dengan budaya-budaya asing yang dihadapinya. Kebudayaan itu

dibentuk, ditransmisikan dan dipelajari melalui komunikasi. Sedangkan perilaku

komunikasi manusia dipengaruhi oleh kebudayaan. Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa melaui komunikasi manusia membentuk kebudayaan,dan

kebudayaanlah yang menentukan alur dan pola komunikasi manusia.10

8 Elly M. Setiadi dkk., Ilmu Sosial Budaya Dasar, (Jakarta:Kencana, 2014), H. 26.
9 Alo Liliweri, Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013),

H. 9.
10 Abd. Halik, Filsafat Komunikasi, (Makassar: Alauddin Pers, 2014), H. 157-158.
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Hubungan antara  budaya dan komunikasi bersifat timbal balik, saling

memengaruhi.11 Komunikasi dan budaya bukan sekedar dua kata, tetapi dua konsep

yang bersatu, komunikasi antarbudaya diartikan sebagai studi yang menekankan efek

kebudayaan terhadap komunikasi. Budaya tidak hanya menentukan siapa yang

berbicara dengan siapa, tetapi juga menentukan cara orang mengirim dan menerima

pesan, memaknai dan menafsirkan pesan.12

Komunikasi antarbudaya bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian

terhadap orang lain dan efektivitas antarbudaya. Ketika dua orang bertemu, akan

menimbulkan permasalahan tentang kebingungan dalam relasi mereka berdua, akan

timbul banyak pertayaan. Kebingunan dan pertanyaan tersebutlah yang akan

mendorong untuk berkomunikasi, sehingga akan berada dalam situasi yang lebih

pasti, selanjutnya seseorang akan mengambil keputusan akan melanjutkan atau

menghentikan komunikasi tersebut.13

Untuk memahami komunikasi antarbudaya, kita harus mengenal beberapa

asumsi, yaitu:

1. Komunikasi antarbudaya dengan anggapan bahwa adanya perbedaan persepsi

antara komunikan dan komunikator.

2. Dalam komunikasi antarbudaya terkandung isi dan relasi antar pribadi.

3. Gaya personal mempengaruhi komunikasi antarbudaya.

4. Komunikasi antar budaya bertujuan mengurangi ketidakpastian dan

efektivitas antarbudaya.

11 Deddy Mulyana dkk, Komunikasi Antarbudaya (Panduan Berkomunikasi dengan Orang-
Orang Berbeda Budaya), (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014), H. 34.

12 Aang Riswan, Komunikasi Antarbudaya (Mengubah Perpsepsi dan Sikap Dalam
Meningkatkan Kreativitas Manusia), (Bandung: Pustaka Setia, 2016), H. 26.

13 Aang Riswan, Komunikasi Antarbudaya (Mengubah Perpsepsi dan Sikap Dalam
Meningkatkan Kreativitas Manusia), (Bandung: Pustaka Setia, 2016), H. 41
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5. Komunikasi berpusat pada kebudayaan. 14

Dalam penelitian ini, penulis mengaitkan pemaknaan masyarakat Kelurahan

Binanga terhadap tradisi mappadai’ toyang pada pendekatan fenomenologi. Dalam

penelitian fenomenologi, peneliti mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia

sebagai tentang suatu fenoema atau kejadian tertentu. Dengan mencoba memahami

pengalaman hidup manusia membuat fenomenologi sebagai metode penelitian yang

prosedurnya mengharuskan peneliti untuk mengkaji subjek penelitian secara

langsung dan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mengembangkan pola

serta relasi makna. proses ini pula mengharuskan peneliti untuk mengesamingan

unsur personalnya supaya peneliti dapat memahami pengalaman-pengalam

informannya.15

Inti dari penelitian fenomenilogi adalah ide atau gagasan menganai dunia

kehidupan yang merupakan sebuah pemahaman bahwa realitas setiap individu itu

berbeda dengan individu lainnya, dan setiap tindakan yang dilakukan individu hanya

bisa dipahami melalui sudut pandang mereka masing-masing. Fenomena atau

pengalaman itu dapat berupa kebiasaan yang disadari, bahasa, pengetahuan, dan

perasaan. Fenomenologi menganggap bahwa perilaku manusia seperti apa yang

mereka katakan dan apa yang mereka lakukan iu merupakan hasil dari bagaimana

mereka mamaknai atau memahami dunianya.16

Hal tersebutlah yang membuat peneliti tertarik untuk mencari tau makna dari

tradisi mappadai’ toyang yang dilakukan oleh suku Mandar di Kelurahan Binanga

14 Alo Liliweri, Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013),
H. 15.

15 Alex Sobur, Filsafat Komunikasi (Tradisi dan Metode Fenomenologi), (Bandung: PT
Remaja Rosda Karya, 2014), H.425.

16 Alex Sobur, Filsafat Komunikasi (Tradisi dan Metode Fenomenologi), (Bandung: PT
Remaja Rosda Karya, 2014), H.425.
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Kabupaten Mamuju. Peneliti mencoba mengidentifikasi interaksi yang dilakukan

antara sando meana’ dengan bayi yang dinaikkan keayunannya. Penggunaan metode

fenomenologi karena metode ini mencoba untuk mencari makna dari suatu perilaku

manusia berdasarkan pengalaman dari interaksi yang dilakukan. Interaksi sosial yang

dilakukan tersebut menghasilkan makna yang kemudian peneliti mencoba

mengidentifikasi makna tersebut melalui teori interaksionisme simbolik.

Teori interaksionisme simbolik dikembangkan oleh kelompok Chicago

School oleh Goerge Hebert Mead yang kemudian dilanjutkan oleh Herbert Blumer

dengan mengikuti tradisi behaviorisme. Walaupun banyak pemikir-pemikir lain dari

psikologi dan sosiologi yang berkontribusi dalam pengembangan teori ini, tapi Mead

dan Blumer lah tokoh yang paling populer. Akar pemikiran dari interksionisme

simbolik adalah filsafat pragmatisme dan behaviorisme simbolik.17

Pemikir filsafat pragmatis berpendapat bahwa: (1) Realitas sebenarnya tidak

berada “di luar” dunia nyata, realitas diciptakan saat kita berada di dalam dan

terhadap dunia nyata. (2) Manusia mengingat dan mendasarkan pengetahuan mereka

tentang dunia nyata pada apa yang mereka anggap berguna, bisa saja mereka

mengganti apa-apa yang menurut mereka tidak lagi “bekerja”. (3) Manusia

mendefinisikan “objek” sosial dan fisik yang mereka temui di dunia nyata menurut

kegunaannya bagi mereka. (4) Aktor dipahami berdasarkan apa yang mereka

kerjakan di dunia nyata.18

Interaksionisme simbolik pada awal perkembangannya dapat dibagi menjadi

dua mahzab, yaitu mahzab Chicago dan mahzab Iowa. Mahzab Chicago yang

dipelopori oleh Herbert Blumer, meneruskan penelitian gurunya Goerge Herbert

17Abdul  Halik, Filsafat Komunikasi, (Makassar: Alauddin Pers, 2014), H. 157-158.
18 George Rietzer, Teori Sosiologi Modern, (Depok: Kencana, 2018), H. 251.
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Blumer menyakini bahwa studi tentang manusia tidak bisa dipelajari dengan cara

yang sama ketika meneliti benda mati. Peneliti harusnya berempati dengan subjek

yang diteliti, memasuki ruang lingkup pengalamannya, dan berusaha mengerti nilai

orang tersebut.19

Esensi interasionisme simbolik adalah manusia memiliki ciri khas suatu

aktivitas, yakni: komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Teori ini

cenderung menyetujui pentingnya sebab musabab interkasi sosial. Maka makna

bukan berasal dari proses mental yang menyendiri, tetapi berasal dari interaksi.

Manusia mempelajari simbol dan makna di dalam interaksi sosial. Tidak semua

objek sosial merepresentasikan sesuatu yang lain, tetapi objek sosial yang dapat

menggantikan sesuatu yang lain disebut simbol.20

Teori ini menurut Blumer, berpijak pada premis bahwa: (1) manusia

bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang ada pada sesuatu bagi mereka.

(2) makna tersebut berasal dari interaksi sosial dengan orang lain. (3) makna tersebut

disempurnakan melalui proses penafsiran pada saat proses interaksi sosial terjadi.

Makna yang ada pada sesuatu tersebut merupakan hasil dari interaksi simbolis.

Sesuatu atau biasa juga disebut realitas sosial  tersebut bisa berupa fenomena alam,

tindakan seseorang baik verbal maupun nonverbal, dan apa saja yang bisa di

maknakan. Sebelum pemberian makna akan sesuatu, aktor terlebih dahulu

melakukan pengolahan, dengan demikian tindakan manusia tidak disebabkan oleh

pengaruh luar dan dalam, tapi melalui sebuah proses yang disebut self-indication,

yakni proses komunikasi pada diri individu dimulai dengan mengetahui sesuatu,

menilainya, memberi makna dan memutuskan bertindak berdasarkan makna tersebut.

19Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2013), H. 200.
20 George Rietzer, Teori Sosiologi Modern, (Depok: Kencana, 2018), H. 275-276.
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Berdasarkan penjelasan di atas, interaksionisme simbolis dapat didefenisikan

sebagai cara kita menginterpretasikan dan memberi makna pada lingkungan kita

melalui cara kita berinteraksi dengan orang lain. Teori ini berfokus pada cara orang

berinteraksi melalui simbol yang berupa kata, gerak tubuh, peraturan dan peran.

Perspektif ini berpendapat bahwa manusia mengembangkan satu set simbol untuk

memberi makna terhadap dunia, karenanya makna muncul melalui interaksi manusia

dan lingkungannya.21

B. Pemaknaan Lirik Lagu dalam Konsepsi Semiotik

Sebagai mahluk sosial, manusia selalu melakukan interaksi dengan manusia

lainnya, dalam berinteraksi manusia membutuhkan suatu alat komunikasi untuk bisa

saling memahami, salah satu alat yang digunakan adalah tanda. Suatu tanda dapat

bekerja dengan benar apabila pihak yanng berkomunikasi memiliki konsep yang

sama dalam menafsirkan tanda tersebut. Setiap orang memiliki penegertian dan

pengalaman yang  berbeda mengenai tanda, tergantung dari latar belakang mereka

masing-masing. Tanda tersebut bukan hanya berupa  tanda visual (teks, gambar, dan

lukisan), tetapi juga meliputi kata, bunyi dan bahasa tubuh. Ilmu yang membahas

mengenai tanda tersebut ialah semiotik.22

Secara etimologis, istilah semiotika berasal dari bahasa Yunani Semeion yang

berarti tanda. Tanda itu sendiri didefenisikan sebagai sesuatu yang atas dasar  konsep

sosial yang terbangun sebelumnya dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain, tanda

dimaknai sebagai sesuatu yang menunjukkan hal lain. Secara terminologis, semiotika

21 Muhammad Mufid, Etika Filsafat Komunikasi, (Jakata: Kencana, 2013), H. 148-150
22 Syukriadi Sambas, Antropologi Komunikasi, (Bandung: Pusaka Setia, 2016), H.95.
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didefenisikan sebagai ilmu yang mmpelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa,

seluruh kebudayaan sebagai tanda.23

Semiotik atau yang sering disebut semiologi oleh Barthes, pada dasarnya

hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity), memaknai hal-hal (things).

Memaknai  (to sinify) dalam hal ini tidak digabungkan dengan mengkomunikasikan

(to communicate). Memaknai memiliki arti bahwa objek tidak hanya membawa

informasi, dalam hal objek itu hendak berkomunikasi, objek juga mengkonstitusi

sistem terstruktur dari tanda. Suatu tanda menandakan sesuatu selain dirinya, dan

makna adalah hubungan suatu objek dengan suatu tanda. Konsep dasar ini mengikat

bersama seperangkat teori yang amat luas berurusan dengan simbol, bahasa, wacana,

dan bentuk-bentuk nonverbal. Teori-teori yang menjelaskan bagaimana tanda

berhubungan dengan maknanya dan bagaimana tanda disusun, secara umum merujuk

pada studi semiotika. Dengan tanda-tanda, keteraturan coba dicari ditengah dunia

yang ambigu ini, setidaknya tanda dapat dijadikan pegangan. 24

Tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam usaha mencari jalan di dunia

ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Tanda itu terdapata

dimana-mana, kata adalah tanda, bahkan gerak tubuh, lampu lalu lintas dan

sebagainya itu adalah tanda. Tanda disini tidak hanya bermakna secara harfiah, tapi

lebih luas seperti struktur sastra, struktur film, nyanyian, dan segala sesuatu yang

dapat dianggap sebagai tanda dalam kehidupan manusia.25

Sebuah tanda itu bersifat fisik; sesuatu yang dapat diterima indera. Tanda

bergantung pada pengguna tanda bahwa itu adalah tanda. Seperti siswa yang

23 Indiwan Seto Wahyu Wibowo, Semiotika Komunikasi (Aplikasi Praktis Bagi Penelitian
dan Skripsi Komunikasi), (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), H. 5.

24 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya), H. 15-16.
25 Kaelan, Filsafat Bahasa Semiotik dan Hermeneutika, (Yogyakarta:Paradigma, 2017), H.

162.
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mengangkat tangan ketika berada dalam kelas, pada kasus ini angkat tangan bertanda

ingin mengajukan pertanyaan dan hal itu diketahui oleh sang guru. Makna

dikirimkan oleh siswa kepada guru, maka terjadilah komunikasi.26

Tanda mempunyai dua aspek yaitu penanda (signifier) dan petanda

(signified). Penanda adalah bentuk fisik dari tanda, sedangkan petanda adalah konsep

mental yang terkait oleh tanda. Pierce menyebutkan ada 3 kategori tanda, masing-

masing membuat hubungan yang berbeda antara dan objek, atau tanda dengan

konsep mental yang diacunya, yaitu:

1. Ikon adalah tanda yang mirip dengan objek, terlihat atau terdengar seperti

objek, contohnya gambar gunung menandai gunung.

2. Indeks adalah tanda yang memiliki hubungan langsung dengan objeknya.

Contohnya mendung menandai bahwa akan hujan.

3. Simbol adalah tanda yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan

objek, sebuah simbol akan benar jika orang-orang setuju bahwa simbol itu

mewakili sesuatu, contohnya warna merah yang menandai keberanian.27

Para pemikir semiotik cenderung melibatkan ide dasar tread of meaning yang

menegaskan bahwa makna muncul dari hubungan diantara tiga hal yaitu: benda atau

sesuatu yang dituju, manusia atau penafsir, dan tanda. Cahrles S. Pierce yang

merupakan pelopor dari ide ini, mendefenisikan pemaknaan sebagai hubungan

diantara tanda, benda dan arti. Tanda tersebut merepresentasikan benda atau sesuatu

yang ditunjuk di dalam pikiran si penafsir.28

26 John Fiske, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), H. 68.
27 John Fiske, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), H. 77-

78.
28 Stephen W. Little John & Karen A. Foss, Teori Komunikasi (Theories of Human

Communication), (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), H. 54.
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Kajian dalam tradisi semiotik, dibagi dalam tiga wilayah kajian, yaitu:

semantik, sintatik, dan pragmatik. Simantik berbicara tentang bagaimana tanda-tanda

berhubungan dengan sesuatu yang ditunjuk oleh tanda tersebut. Semiotik

menggambarkan terbagi dua, yaitu dunia benda dan dunia tanda, kemudian semiotik

mencerahkan hubungan diantara kedua dunia tersebut. Semantik adalah ranah kajian

yang membahas mengenai hal yang direpresentasikan oleh tanda. Semantik akan

berkaitan dengan makna yang bersifat relasional.

Wilayah kajian kedua yaitu sintaktik, yaitu wilayah kajian yang membahas

hubungan diantara tanda-tanda. Tanda sebenarnya tidak pernah berdiri sendiri, tanda

cenderung merupakan bagian dari sistem tanda atau kelompok tanda yang lebih besar

yang telah diatur dengan cara tertentu. Sintatik mengacu pada aturan-aturan yang

digunakan untuk mengkomibinasikan tanda-tanda kedalam suatu sistem makna yang

kompleks.29 Tanda-tanda dari berbagai sistem tanda akan bekerja secara bersamaan,

termasuk sistem tanda verbal dan sistem tanda nonverbal. Peraturan sintaktik

memudahkan manusia untuk menggunakan kombinasi tanda-tanda yang tidak

terbatas untuk mengekspresikan kekayaan makna.29

Kajian yang ketiga atau yang terakhir adalah pragmatik. Kajian ini

menunjukkan bagaimana tanda-tanda memberi pengaruh pada kehidupan manusia.

Bagian wilayah kajian pragmatik memberi pengaruh yang paling penting dalam teori

komunikasi karena tanda-tanda dan sistem tanda dilihat sebagai alat komunikasi,

oleh karena itu pragmatik saling melengkapi dengan tradisi sosial budaya.

Pemahaman bersama bukan hanya dari kata-kata atau tanda-tanda, tetapi juga

29 Stephen W. Little John & Karen A. Foss, Teori Komunikasi (Theories of Human
Communication), (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), H. 55-56.
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dipengaruhi  oleh struktur bahasa, masyarakat dan budaya agar komunikasi dapat

terjadi.

Semiotik melihat komunikasi proses penciptaan makna di dalam pesan-pesan

baik oleh pengirim maupun penerima. Makna tidak bersifat absolut, bukan suatu

konsep statis yang dapat ditemukan terbungkus rapi dalam pesan. Makan adalah

suatu proses aktif, para ahli semiotika menyebutnya dengan menciptakan atau

memunculkan yang mengacu pada proses ini. Makna muncul dalam konteks historis

yang spesifik dan mungkin berubah seiring dengan waktu. Bahkan Pierce, mengganti

istilah makna dengan istilah yang lebih aktif yaitu semiosis.30

Penyelidikan simbol-simbol atau yang disebut semotik, membentuk tradisi

yang penting dalam teori komunikasi. Tradisi semiotik terdiri dari sekumpulan teori

tentang bagaimana tanda-tanda merepresentasikan benda, ide, keadaan, situasi,

perasaan, dan kondisi diluar tanda-tanda itu sendiri. Penafsiran tanda-tanda tidak

hanya memberikan cara untuk melihat komunikasi, tetapi memberikan pengaruh

yang kuat pada hampir setiap perspektif yang sekarang diterapkan pada teori

komunikasi.31

Elong piondo yang merupakan syair lagu yang dibawakan dalam tradisi

Miondo, dalam liriknya terkandung makna yang mendalam. Dalam pandangan sastra,

syair elong piondo dengan keutuhannya secara semiotik dapat dipandang sebagai

sebuah tanda. Dimensi ruang dan waktu dalam sebuah karya sastra mengandung

tabiat tanda menanda yang menyiratkan makna semiotik. Dari tataran semiotik atau

30 John Fiske, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), H. 76-
77.

31 Stephen W. Little John & Karen A. Foss, Teori Komunikasi (Theories of Human
Communication), (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), H. 53.



20

tataran kebahasaan dan mistis, sebuah karya sastra menemukan keutuhannya untuk

dipahami dan dihayati.32

Lirik lagu memiliki kesamaan dengan puisi yang tidak dapat dilepaskan dari

bahasa kias, pengimajinsian, dan perlambangan atau gaya bahasa. Penggunaan gaya

bahasa dalam puisi terutama lirik lagu banyak diminati oleh penyair dalam hal ini

pencipta lirik lagu, karena dapat menimbulkan kesan indah dan memiliki banyak

makna.33

Proses signifikasi dan pengungkapan makna dari tanda yang terdapat dalam

struktur sastra, mendorong peneliti untuk menggunakan pendekatan analisis semiotik

dengan pertimbangan analisis semiotik sastra lebih memungkinkan bagi upaya

penafsiran ideologi dalam syair  dan menitikberatkan pesan mendalam pada syair

elong piondo.

Wawasan semiotika dalam studi sastra memiliki tiga asumsi yaitu: Pertama,

karya sastra merupakan gejala komunikasi yang berkaitan dengan (i) pengarang, (ii)

wujud sastra sebagai sistem tanda, (iii) pembaca. Kedua, karya sastra merupakan

salah satu bentuk penggunaan sistem tanda (system of sign) yang memiliki struktur

dalam tata tingkat tertentu. Ketiga, karya sastra merupakan fakta yang harus

dikonstruksikan pembaca sejalan dengan dunia pengalaman dan pengetahuan yang

dimilikinya. Berbeda dengan gejala komunikasi pada umumnya, komunikasi pada

wacana sastra ditujukan unutk membuahkan efek keindahan tertentu. Efek keindahan

tersebut tidak terdapat pada dunia luar isi sastra, melainkan pada unsur-unsur yang

terdapat dalam karya sastra itu sendiri.34

32Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya), H. 141.
33Indriyana Uli dkk, Analisis Gaya Bahasa pada Lirik Lagu Daerah Pontianak dan

Pemanfaatannya Sebagai Bahan Pembelajaran Apresiasi puisi di SMA, Jurnal Pendidikan Bahasa.
Vol. 5 No. 1, Juni 2016, H. 102.

34 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya), H. 142.
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Penelitian sastra dengan pendekatan semiotika merupakan lanjutan dari

pendekatan strukturalisme. Strukturalisme itu tidak dapat dipisahkan dengan dengan

semiotika karena karya sastra merupakan struktur tanda-tanda yang bermakna. Tanpa

memerhatikan sistem tanda dan maknanya, serta konvensi tanda, karya sastra atau

struktur karya sastra tidak dapat dimengerti maknanya secara optimal. Dalam

penelitian sastra dengan menggunakan pendekatan semiotika, tanda yang berupa

indeks paling banyak dicari, yaitu tanda-tanda yang menunjukkan hubungan sebab-

akibat. Menurut Preminger, studi semiotika sastra adalah usaha untuk menganalisa

sistem tanda. Atas hal tersebut, maka peneliti diharuskan untuk menentukan

konvensi yang memungkinkan sastra mempunyai makna35

Penjelasan di atas menjadi alasan bagi penulis untuk menggunakan teori

semotik yang dikemukakan Roland Barthes untuk menginterpretasikan makna yang

terdapat dalam Elong Piondo. Roland Barthes dikenal sebagai salah satu pemikir

strukturalis yang paling tekun mempraktikkan model linguistik dan semiologi

Sausseseran. Barthes merupakan intelektual dan juga kritikus sastra Prancis yang

ternama, seorang yang menerapkan strukturalisme dan semiotika pada studi sastra.36

Inti dari teori Barthes adalah ide tentang dua tahapan signifikasi (two orders

of signification), yaitu signifikasi denotasi dan signifikasi konotasi. Tahapan

signifikasi pertama adalah denotasi, pada tahap ini dijelaskan relasi antara penanda

dan petanda di dalam tanda, dan antar objek dengan sesuatu yag diwakilinya dalam

realitas diluar tanda tersebut. Denotasi merujuk pada apa yang diyakini akal sehat

atau orang kebanyakan, atau dapat dikatakan makna yang teramati dari sebuah

tanda.37

35 Syukriadi Sambas, Antropologi Komunikasi, (Bandung: Pusaka Setia, 2016), H.125.
36 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya), H. 63.
37 John Fiske, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), H. 140.
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Signifikasi tahap kedua adalah konotasi. Konotasi menjelaskan interaksi yang

terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dari pengguna dan nilai-

nilai dalam budaya mereka. Hal ini terjadi ketika makna bergerak ke arah pemikiran

subjektif dan melibatkan emosional penafsir dalam signifikasi tanda. Konotasi sangat

arbiter sifatnya, terkhusus pada budaya tertentu, meski sering kali memiliki dimensi

ikonik.38

Berdasarkan pengertian secara umum, denotasi dimengerti sebagai makna

harfiah, atau makna sesungguhnya dari suatu tanda. Proses signifikasi secara

tradisional ini disebut denotasi cenderung mengacu pada penggunaan bahasa dengan

makna yang sesuai dengan yang terucap. Tetapi dalam semiologi, Roland Barthes

dan pengikutnya, melihat denotasi sebagai sistem signifikasi tahap pertama,

sedangkan konotasi merupakan tingkat kedua. Konotasi dalam kerangka Barthes

identik dengan operasi ideologi, yang disebutnya mitos. Mitos berfungsi untuk

mengungkapkan dan memberi pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku

pada suatu periode tertentu. Terdapat juga tiga dimensi dalam mitos, yaitu penanda,

petanda dan tanda, namun sebagai sistem yang unik, mitos dibangun oleh sistem

pemaknaan yang telah ada sebelumnya, atau dapat dikatakan mitos juga merupakan

sistem pemaknaan tataran kedua.39

Akibat dari konotasi bekerja pada level subjektif, nilai konotasi sering kali

dibaca nilai denotasi. Salah satu tujuan analisis semiotik adalah menawarkan metode

analisis dan kerangka pemikiran untuk menghidarkan dari kesalahan pembacaan

seperti itu.

38 John Fiske, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), H. 141-
143.

39 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya), H. 70-71.
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C. Pandangan Islam Mengenai Budaya Tradisionil

Sebagian besar budaya dipercaya sebagai hal  yang benar dan berada dalam

alam bawah sadar. Kesadaran bahwa budaya menentukan dan membentuk perilaku,

nilai dan bahkan pikiran menjadi tanggung jawab sebagai perwujudan kesadaran

akan tingkah laku dan perbuatannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengartikan

kebudayaan sebagai peninggalan sejarah yang bersifat tradisional. Setiap pemluk

agama tentunya mempunyai tradisi kebudayaan yang diwarisi dan dikmbangkan

secara turun-temurun. Dalam perkembangan itu selalu terjadi pernikahan antara

keyakinan keagamaan dan budaya sebagai praktik krativitas manusia. Demikian pula

dengan Islam berkembang melintasi batas dengan terlebih dahulu berinteraksi

dengan unsur-unsur budaya lokal.

Dalam Q.S Al- Isra ayat 36 Allah berfirman:

                     

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati,
semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.40

Tuntunan di atas, merupakan tuntunan universal. Nurani manusia, di mana

dan kapan pun pasti menilainya baik dan menilainya lawannya merupakan sesuatu

yang buruk, enggan diterima oleh siapa pun. Sayyid Quthub berkomentar bahwa ayat

ini dengan kalimat-kalimatnya yang sedemikian singkat telah menegakkan suatu

sistem yang sempurna bagi hati dan akal, mencakup metode ilmiah yang baru saja

40 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah 20 Baris. (Bandung: Mikraj Khasanah Ilmu,
2011) H.227.
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dikenal oleh umat manusia, bahkan ayat ini menambah sesuatu yang berkaitan

dengan hati manusia dan pengawasan Allah swt. Tambahan dan penekamam ini

merupakan keistimewaan Islam disbanding dengan metode-metode penggunaan nalar

yang dikenal selama ini dengan yang sangat gersang itu.41

Kehati-hatian dan upaya pembuktian terhadap semua berita, semua

fenomena, semua gerak sebelum memutuskan  itulah ajakan Al-Qur’an, serta metode

yang sangat teliti dari ajaran Islam. Apabila akal dan hati telah konsisten menerapkan

metode ini, maka tidak akan ada tempat bagi waham dan kufurat dalam aqidah, tidak

ada juga wadah bagi dugaan dan perkiraan yang rapuh dalam bidang penelitian,

eksperimen, dan ilmu pengetahuan. Amanah ilmiah yang didengungkan di abad

modern ini, tidak lain kecuali sebagian amanah aqliyah dan qalbiyah yang

dilumandangkan tanggung jawabnya oleh Al-Qur’an yang menyatakan bahwa

manusia betanggungjawab terhadap kerja pendengaran, penglihatan, dan hatinya, dan

bertanggung jawab kepada Allah swt, yang menganugrahkannya pendengaran, mata,

dan hati.42

Ayat ini memberikan tuntunan bahwa dilarang mengikuti sesuatu yang tidak

ada pengetahuan tentang hal tersebut, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Al-

Quran mengajarkan manusia berpikir kritis, dengan cara menggunakan pendengaran,

penglihatan dan akal pikiran. Oleh karena itu, ajaran Islam melarang mentaqlid

dalam agama, yaitu mengikuti saja tanpa mengetahui dalil atau sumber hukumnya.

Sikap taqlid sama dengan meniadakan adanya potensi akal yang Allah SWT berikan

kepadanya.

41 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran), (Jakarta:
lentera Hati, 2007), H. 472

42 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran), (Jakarta:
lentera Hati, 2007), H. 473
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Ayat ini merupakan salah satu sendi budi pekerti Muslim yang hendak

menegakkan keperibadiannya. Kita dilarang Allah menurut saja. Ayat ini berpesan

kepada orang per orang agar melakukan apa yang diperintah Allah di atas dan

menghindari apa yang tidak sejalan dengannya. Banyak sekali pembelajaran yang

bisa didapatkan bahwa dalam pendidikan kita diharuskan untuk menggunakan akal

dan pikiran kita dan juga meminta petunjuk hanya kepada Allah sehingga kita tidak

masuk dalam kesesatan melainkan kebenaran.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian

kualitatif yang menggabungkan studi fenomenologi dan semiotik. Peneliti berusaha

mencari makna dari tradisi Mappadai’ Toyang di Kelurahan Binanga Kecamatan

Mamuju Kabupaten Mamuju, peneliti juga berusaha mencari makna yang terkandung

dalam syair Elong Piondo yang dibawakan dalam tradisi Mappadai’ Toyang.

Jenis penelitian analisis fenomenologi menjadikan pengalaman sebenarnya

sebagai sumber data utama dalam memahami realitas. Jenis penelitian ini digunakan

untuk mengungkap pemaknaan masyarakat di Kelurahan Binanga Kecamatan

Mamuju Kabupaten Mamuju mengenai tradisi mappadai’ toyang. Sedangkan

pendekatan analisis teks semiotik menjadikan teks sebagai sebuah produk

penggunaan bahasa yang berupa kumpulan tanda. Jenis penelitian ini digunakan

untuk mengungkap makna yang terkandung dalam lirik syair elong piondo.

Lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju,

Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Kelurahan Binanga terletak dipusat kota

Mamuju. Peneliti memilih lokasi tersebut karena masyarakatnya yang dominan

bersuku Mandar, dan di lokasi tersebut masih ada masyarakat melaksanakan tradisi

mappadai’ toyang.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memadukan

analisis fenomenologi dan analisis teks semiotik. Pendekatan kualitatif merupakan

suatu pedekatan penelitian yang menungkapkan situasi sosial tertentu dengan



27

mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik

pengumpulan data dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi alamiah.

C. Jenis Data

Peneliti menggunakan dua jenis data dalam penelitan ini, yaitu: data primer

dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer dalam penelitian fenomenologi adalah semua data yang diperoleh

dari lokasi penelitian berupa hasil observasi partisipan dan wawancara dengan

informan. Informan dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar tahu dan

menguasai masalah, serta terlibat langsung dalam penelitian. Pemilihan informan

sebagai sumber data primer pada pendekatan analisis fenomenologi dalam penelitian

ini berdasarkan subyek menguasai permasalahan, memiliki informasi dan bersedia

memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai tradisi mappadai’ toyang.

Informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Sando meana’(dukun beranak)

b. Tokoh agama

c. Tokoh masyarakat

d. Masyarakat Kelurahan Binanga yang masih melaksanakan tradisi mappadai’

toyang.

Data primer dalam penelitian semiotik akan diperoleh dari dokumen syair

lagu elong piondo. Dokumentasi syair lagu yang dimaksud oleh peneliti merupakan

lirik dari syair lagu elong piondo yang didapatkan dari pemaparan informan yang

melantunkan syair tersebut. Data tersebut akan menjadi data utama dalam

pendekatan semiotik.
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2. Data sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap atau data tambahan yang melengkapi

data yang sudah ada sebelumnya, agar pembaca semakin paham akan maksud

penulis. Data sekunder pada penelitian fenomenologi dan semiotik dapat berupa

referensi dari buku-buku, jurnal dan artikel yang terkait dengan judul skripsi.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk

mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya. Pengumpulan data dalam

penelitian yang dimaksudkan untuk memeroleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-

kenyataan, dan informasi yang dipercaya. Untuk memperoleh data berdasarkan

penelitian fenomenologi seperti yang dimaksudkan, ada beberapa cara yaitu:1

1. Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca

indera sebagai alat bantu utamanya. Karena itu, yang dimaksud obsrevasi

adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data

penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Peneliti melakukan

pengamatan dan pencacatan data secara sistematik tehadap unsur-unsur yang

nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian dengan melihat pedoman

sebagai instrumen pengamatan yang ditujukan pada prosesi ritual mappadai’

toyang. Teknik ini mengamati tempat prosesi mappadai’ toyang, selanjutnya

melakukan observasi langsung dengan mengamati berbagai aktivitas-aktivitas

maupun prosesi yang dilakukan sando meanaq. Observasi ini bertujuan untuk

menemukan permasalahan mengenai bagaimana cara agar masyarakat

mengetahui makna tradisi mappadai’ toyang.2

1 Sudaryono, Metode Penelitian(Depok:PT Rajagrafindo Persada, 2017) h. 205
2 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif(komunikasi, Ekonomi, Kebijakan publik, ilmu sosial

dan sebagainya), (Jakarta: Kencana, 2007) h.118
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2. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara

dan informan atau orang yang diwawancarai. Wawancara dilakukan secara

mendalam, sehingga diperoleh data primer yang langsung berasal dari

informan. Penggunaan teknik ini dimaksudkan agar wawancara tidak terkesan

seperti mengeksplorasi informan, sehingga suasana tidak terasa formal dan

kaku agar data dapat diperoleh secara maksimal.3 Wawancara penelitian akan

dilakukan secara langsung dengan sando meana’, tokoh agama, tokoh

masyarakat dan masyarakat Kelurahan Binanga yang masih melakukan tradisi

mappadai’ toyang. Informan dalam penelitian ini adalah orang yang

mengetahui dan menguasai masalah, serta terlibat dalam penelitian.

Pemilihan informan sebagai sumber data berdasarkan pada asas penguasaan

permasalahan oleh subyek, memiliki data, dan bersedia memberikan

informasi lengkap dan akurat.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian semiotik adalah

dokumentasi karena objek penelitian berupa dokumen yaitu lirik dari syair lagu elong

piondo. Jenis penelitian semiotik yang digunakan membahas ilmu tentang tanda,

maka penulis menggunakan sistem tanda bertingkat yang akan ditemukan makna

denotasi dan konotasinya sehingga dapat penulis gunakan untuk memahami makna

yang ada dalam lirik syair lagu elong piondo.

E. Instrumen Penelitan

Intrumen penelitian adalah perangkat untuk menggali data primer dari

responden sebagai sumber data terpenting dalam sebuah penelitian. Kehadiran

3 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif(komunikasi, Ekonomi, Kebijakan publik, ilmu sosial
dan sebagainya), (Jakarta: Kencana, 2007) h.111
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peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif sangat diperlukan. Peran peneliti

dalam penelitin ini sebagai pengamat partisipan atau pengamat penuh peneliti berada

di lapangan kemudian mengadakan pengamatan dengan mendatangi subjek

penelitian atau informan.

Instrumen penelitian yang dimaksud adalah alat bantu yang dipilih dan

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data, agar kegiatan

tersebut menjadi sistematis dan dipermudah. Kemudian instrumen yang diartikan

sebagai alat bantu merupakan sesuatu yang dapat diwujudkan dalam benda. Intrumen

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, kamera

poto dan alat perekam suara.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data kedalam

pola, kategori dan satuan uraian dasar.4 Langkah-langkah untuk mengemukakan

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga data jenuh. Aktivitas

dalam analisis data berdasarkan analisis fenomenologi dan semiotik adalah sebagai

berikut:

1. Analisis Fenomenologi

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian berdasarkan

pendekatan fenomenologi yaitu:

a. Pengumpulan data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara,

hasil observasi dan berbagai dokumen berdasarkan berbagai kategorisasi yang sesuai

4 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif(komunikasi, Ekonomi, Kebijakan publik, ilmu sosial
dan sebagainya), (Jakarta: Kencana, 2007) h.107
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dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui

pencarian data selanjutnya.

b. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan,

menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat

ditarik dan diverifikasi. Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak,

untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum,

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan

polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi memberikan

gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data

selanjutnya, dan mencarinya bila perlu.

Reduksi data dibantu alat elektronik seperti komputer, dengan memberikan

kode pada aspek-aspek tertentu. Dengan reduksi, maka peneliti merangkum,

mengambil data yang penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf

kecil, angka dan data yang tidak penting dibuang.

c. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data.

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Seperti yang

Miles dan Huberman katakan yaitu: “the most frequent form of display data for

qualitative research data in the pas has been narative text” artinya: yang paling

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang

bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, display juga berupa grafik, matriks,

network(jejaring kerja).
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Fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis sehingga apa yang

ditemukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan

akan mengalami perkembangan data. Peneliti harus selalu menguji apa yang telah

ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu

berkembang atau tidak. Jika setelah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang

dirumuskan selalu didukung data pada saat dikumpulkan di lapangan, maka hipotesis

tersebut terbukti  dan akan terus berkembang menjadi teori yang grounded. Teori

grounded adalah teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang

ditemukan di lapangan, dan selanjutnya diuji melalui teknik pengumpulan data yang

terus menerus. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama

penelitian, maka pola tersebut menjadi pola yang baku yang tidak lagi berubah. Pola

tersebut selanjutnya didisplaykan pada laporan akhir penelitian.

d. Verifikasi

Verifikasi adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-

bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun

bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten

saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya). 5

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan

masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan

berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian

kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

5 Emzir, Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), H
129-135.
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Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih

belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

2. Analisis Semiotik

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian semiotik adalah

pemaknaan dua tahap tanda berdasarkan teori Roland Barthes. Tahap pertama,

peneliti akan memaknai tanda secara denotasi. Pada tahap ini, tanda dimaknai secara

objektif sesuai dengan realitas yang telah disepakati masyarakat. Kemudian tahap

pemaknaan konotasi yang melibatkan emosi, nilai-nilai dan perasaan, dan yang

terakhir adalah mitos, yaitu kebiasaan yang dibuat oleh masyarakat, ditanamkan dan

dijadikan keyakinan.
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BAB IV

TRADISI MAPPADAI’ TOYANG DI KELURAHAN BINANGA

KECAMATAN MAMUJU KABUPATEN MAMUJU

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Kelurahan Binanga merupakan salah satu kelurahan di wilayah kecamatan

Mamuju yang terletak di pusat kota Mamuju provinsi Sulawesi barat. Kelurahan ini

terbagi menjadi 11 wilayah lingkungan yaitu: Binanga, Kayu Langka, Kasiwa Induk,

Kasiwa Tengah, Kasiwa Timur, Puncak Utara, Puncak Selatan, Danga, Parung-

parung, dan So’do. Kelurahan ini secara geografis terletak di posisi 2 ◌֯40’28.3”

lintang selatan 118 ◌֯53’30.5” bujur timur, dengan luas wilayah secara keseluruhan

adalah 34,04 Km2 dan persentase dari luas kecamatan 16,47%.

Gambar 4.1 Peta Kelurahan Binanga
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2. Keadaan Demografi

Posisi Kelurahan Binanga yang berada di pusat kota Mamuju, yang

merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Barat, membuat kelurahan ini sebagai

kelurahan yang lumayan padat. Jumlah penduduk Kelurahan Binanga setiap tahun

mengalami pertumbuhan yang signifikan. Jumlah penduduk saat ini 24.569 jiwa

berdasarkan data penduduk tahun 2018 yang terdiri dari laki-laki 12.536 jiwa dan

perempuan 12.033 jiwa pertumbuhan penduduk merata disetiap llingkungan.

Kepadatan penduduk perkilometer 723  jiwa dan berada di Lingkungan Binanga,

Kayu Langka, Galung, Kasiwa, Puncak Selatan.1

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah

1 Laki-laki 12.536

2 Perempuan 12.033

3 Jumlah Keseluruhan 24.569

Sumber: Profil Kelurahan Binanga, 2018.

B. Pemaknaan Masyarakat Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju terhadap

Tradisi Mappaadai’ Toyang

Manusia menggunkan pesan yang terdiri dari simbol dan tanda untuk

berkomunikasi. Setiap simbol dan tanda dari pesan tersebut menggambarkan makna-

makna tertentu. Makna merupakan suatu bentuk respon terhadap stimulus yang

diperoleh dari pesan berdasarkan pengetahuan dan nilai budaya. Makna akan muncul

apabila simbol dan tanda tersebut mampu ditafsirkan. Penafsiran berbagai makna

dipelajari melalui interaksi yang terjadi di masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa

1Sumber Data: Profil Kelurahan Binanga, 2018, h. 13.
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makna diperoleh dari hasil interaksi sosial di masyarakat baik secara bahasa maupun

tindakan dengan latar belakang pengetahuan dan nilai budaya.2

Merujuk pada esensi interaksi simbolik yang merupakan suatu aktivitas

komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Peneliti mengungkap tradisi

mappadai’ toyang yang merupakan bagian dari budaya suku Mandar. Pengungkapan

makna menggunakan studi fenomenologi, dengan berdasarkan hasil pengamatan

langsung yang dilakukan peneliti, juga dengan mewawancarai beberapa informan

yang memiliki pemahaman mengenai tradisi tersebut.

Menurut tradisi fenomenologi, manusia secara aktif menginterpretasikan

pengalaman mereka, sehingga mereka dapat memahami lingkungannya melalui

pengalaman personal dan langsung dengan lingkungan.3 Dalam hal ini peneliti

menggunakan pengalaman dari informan sebagai sumber data untuk mengungkap

makna yang terdapat dalam tradisi mappadai’ toyang.

Tradisi mappadai’ toyang merupakan proses sakralisasi dari tradisi miondo,

yaitu tradisi menidurkan anak dari suku Mandar. Miondo dilakukan ketika sang anak

rewel atau susah tidur, dengan cara menaikkan sang anak ke ayunan lalu diayun

sambil didendangkan elong piondo (lagu pengantar tidur dari suku Mandar) sampai

sang anak tertidur. Tradisi ini bukan hanya tradisi yang harus diwariskan dan

dipertahankan, akan tetapi terdapat makna yang terkandung di dalam setiap prosesi

dan perlengkapan yang ada dalam tradisi ini. Makna tersimpan dalam simbol dan

tanda berupa gerakan dan perengkapan pada setiap prosesi.

Mappadai’ toyang memiliki arti menaikkan keayunan, maksudnya menaikkan

sang anak keayunan. Ayunan sangat dekat dengan kehidupan masyarakat suku

2 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2013), h. 194-200.
3 Morissan, Teori Komunikasi (Individu Hingga Massa), (Jakarta: Kencana, 2015), h.38.
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Mandar dan penting perannya dalam perkembangan anak-anak suku Mandar, mereka

cenderung menggunakan ayunan sebagai tempat anaknya tidur dan bahkan menyebut

ayunan sebagai rumah bagi anak mereka yang baru lahir. Seperti yang diungkapkan

Kanne’ Abo’ bahwa ayunan itu seperti rumah bagi sang anak, maka sebagaimana

manusia dewasa hendak masuk ke rumahnya, begitu pula anak kecil dimasuk ke

ayunannya.” 4

Penjelasan diatas memaparkan bahwa ketika sang anak masuk keayunannya,

maka perlu adanya suatu peringatan atau perayaan seperti orang dewasa akan

memasuki rumah barunya, dalam hal ini ayunan merupakan simbol rumah  yang

bermakna sebagai tempat tinggal sang anak kelak. Tradisi mappadai’ toyanglah yang

mengenalkan sang anak kepada rumah barunya yaitu ayunan.

Pelaksanaannya dipimpin oleh seorang dukun beranak atau yang dalam

bahasa Mandar disebut Sando meana’. Sando meana’lah yang akan memimpin setiap

prosesi dalam tradisi mappadai’ toyang, mulai dari mengelili ayunan dengan lilin

hingga menaikkan sang anak keayunannya. Tradisi ini bukanlah suatu tradisi yang

besar, sehingga biasanya hanya dihadiri oleh keluarga terdekat dan tetangga.

Mappadai toyang adalah sebuah tradisi sakral yang dilakukan hanya sekali

seumur hidup bagi anak-anak masyarakat suku Mandar. Tradisi ini dilakukan ketika

sang anak mulai mengering tali pusarnya, biasanya dilakukan saat sang anak berusia

7 (tujuh) hari, seperti yang diungkapkan tokoh masyarakat dan imam mesjid di

kelurahan Binanga, Mannang Usa:

“Ketika ada anak lahir, biasa paling lama umur 7 hari, masyarakat Mandar
akan melakukan tradisi mappadai toyang. Biasanya kalau belum mampu

4 Kanne’ Abo’ (67 Tahun) Sando Meana’, Wawancara, Rangas, tanggal 23 Desember 2019.
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aqiqah, mappadai toyang dululah yang dilakukan. Karena hari ke 7 itu
disunnahkan untuk dilakukan aqiqah.”5

Akibat hambatan ekonomi Mandar, maka telah terjadi perubahan dalam

waktu pelaksanaannya. Tradisi mappadai’ toyang kini dapat dilakukan ketika usia

sang anak melebihi 7 (tujuh) hari, hingga usia sang anak 1 tahun, sesuai dengan

kemampuan orang tua sang anak. Kanne’ Abo’ (67 tahun), seorang sando meana’

menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, tradisi mappadai’ toyang bergantung

pada kemampuan orang tua sang anak, namun tradisi ini biasanya dimulai sejak usia

anak tersebut 7 hari sampai dengan 1 tahun. Tradisi ini juga kerap kali juga

dirangkaikan dengan acara maulid, dan acara keagamaan lainnya.”6

Melihat dari pemaparan dari Kanne’ Abo tersebut, dapat diidentifikasi bahwa

waktu pelaksanaan tradisi mappadai’ toyang kini cenderung fleksibel. Dalam

pelaksanaanya kini, dengan masuknya agama islam ke dalam masyarakat suku

Mandar, tradisi mapadai toyang kerap dirangkaikan dengan berbagai acara

keagamaan lainnya seperti aqiqah, maulid Nabi Muhammad saw, dan berbagai

kegiataan agama lainnya. Jika orang tua sang anak belum mampu mengadakan

aqiqah, maka mereka akan mengadakan tradisi mappadai’ toyang lebih dulu.

Sebagai suatu tradisi pengenalan sang anak kepada rumah barunya, yaitu

ayunan, maka proses pelaksanaan tradisi dilakukan pada rumah sanak keluarga

tempat ayunan sang anak, yang akan ditinggali sang anak kelak, seperti yang

dikatakan oleh kanne’ Koni (65 tahun) seorang sando meana’, dikatakannya bahwa

tradisi ini tidak memiliki tempat pelaksanaan yang khusus dan cenderung fleksibel,

tergantung dimana tempat kelak sang anak akan tinggal atau tempat dimana keluarga

menyiapkan ayunan bagi sang anak. Pelaksanaannya dapat dilakukan di rumah nenek

5 Mannang Usa, (68 tahun) Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Wawancara, Mamuju,
tanggal 18 Desember 2019.

6 Kanne’ Abo’ , (67 Tahun) Sando Meana’, Wawancara, Rangas, tanggal 23 Desember 2019.
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atau kakek sang anak, atau rumah sanak keluarga lain, tapi cenderung dilakukan

dirumah orang  tuanya.7

1. Pelaksanaan tradisi mappadai’ toyang

Pada tahap awal tradisi mappadai’ toyang, terdapat berbagai perlengkapan

yang disiapkan untuk pelaksanaannya, setiap perlengkapan tersebut merupakan pesan

yang berupa simbol dan tanda yang memiliki makna. Berikut ini peneliti akan

memaparkan atau menguraikan makna yang terdapat pada perlengkapan tersebut

berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang memiliki pemahaman

mendalam, yaitu:

a. Lilin merupakan simbolisasi dari pesan yang bermakna sebagai doa agar sang

anak dapat berumur panjang.

b. Dupa dahulu bermakna sebagai media untuk mengusir jin dan mahluk halus, tapi

kini terjadi pergeseran makna sebagai hasil dari masuknya agama islam, dupa kini

memiliki makna sebagai pengharum ruangan.8

c. Bedak atau kapur merupakan perlengkapan yang memiliki makna sebagai pemberi

tanda.

d. Bunga banguttuo (cucur bebek). Kata banguttuo dalam bahasa Mandar berarti

bangun dan hidup. Jadi peneliti menyimpulkan bahwa bunga banguttuo

merupakan simbolisasi dari pesan yang bermakna sebagai doa agar kelak sang

anak dapat hidup sehat, tidak sakit-sakitan.9

e. Lipa’ pitu susung (sarung tujuh susun) yang ditaruh dalam ayunan. Perlengkapan

ini adalah pesan yang bermakna bahwa dengan disusunnya lipa’ atau sarung

7 Kanne’ Koni, (65 Tahun) Sando Meana’, Wawancara, Binanga, tanggal 15 Desember 2019.
8 Mannang Usa, (68 tahun) Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Wawancara, Mamuju,

tanggal 18 Desember 2019.
9 Mannang Usa, (68 tahun) Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Wawancara, Mamuju,

tanggal 18 Desember 2019.



40

sebanyak tujuh susun, diharapkan doa yang disampaikan dalam tardisi mappadai’

toyang dapat menembus ke tujuh langit dan sampai kepada Allah swt.10

f. Ketupat Nabi merupakan simbolisasi dari pesan dengan makna sebagai sedekah

kepada Nabi Muhammad saw, agar sang anak mendapat syafa’at dari Nabi

Muhammad saw.11

g. Beras merupakan simbolisasi dari rezeki yang diberikan oleh Allah swt.

h. Ayam merupakan sebagai mahluk Allah yang suci, digunakan sebagai simbolisasi

pesan yang bermakna sebagai pengusir segala gangguan dari mahluk halus yang

menimpa sang anak.12

i. Telur merupakan simbol dari pesan yang berarti kelahiran manusia.

j. Gula merah merupakan simbol dari rasa yang manis, rasa manis tersebut

membawa pesan bahwa semoga dalam kehidupannya sang anak bisa disukai

orang lain, disayangi orang, dan membawa kebahagiaan kepada sesama.13

k. Loka atau pisang empat jenis (loka tira, loka manurung, loka balambang, loka

raja). Pisang merupakan tanaman yang tidak akan mati, walaupun ditebas akan

tumbuh kembali kalau belum berbuah, berdasarkan hal tersebut maka peneliti

menyimpulkan bahwa pisang adalah simbolisasi dari pesan yang bermakna doa

bahwa semoga kelak sebelum anak tersebut meninggal, anak tersebut sempat

berjasa atau memberi manfaat. Empat jenis pisang itu melambangkan empat

penjuru mata angin, utara, selatan, timur dan barat, yang merupakan pesan dengan

10 Rasa Bunga, (51 Tahun) Tokoh Masyarakat, Wawancara, Rangas, tanggal 23 Desember
2019.

11 Rasa Bunga, (51 Tahun) Tokoh Masyarakat, Wawancara, Rangas, tanggal 23 Desember
2019.

12 Kanne’ Koni, (65 Tahun) Sando Meana’, Wawancara, Binanga, tanggal 15 Desember
2019.

13 Mannang Usa, (68 tahun) Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Wawancara, Mamuju,
tanggal 18 Desember 2019.
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makna semoga kebaikan sang anak dapat dirasakan oleh disegala penjuru mata

angin.14

l. Sokkol atau beras ketan merupakan simbol yang membawa pesan bahwa makanan

yang disediakan tersebut bersih, makanan tersebut bermanfaat membawa anugrah

dan sebagainya.15

m. Kande-kande (kue-kue) dan andeangang (makanan) merupakan sedekah sebagai

bentuk rasa syukur atas kelahiran sang anak, sekaligus rasa terima kasih kepada

tamu yang hadir dalam acara.

Tradisi mappadai’ toyang dalam pelaksanaannya memiliki beberapa tahapan

atau prosesi sebelum Sando meana’ menaikkan sang anak ke ayunan. Setelah semua

perlengkapan untuk prosesi telah disiapkan, selanjutnya adalah tahap pelaksanaan,

sando meana’ akan mengambil lilin yang kemudian dipegang memutari ayunan

sebanyak tiga kali. Sebelum menggunakan lilin seperti sekarang, lilin yang

digunakan dahulu adalah lilin tradisional, tetapi akibat sulitnya mendapatkan lilin

tradisional, yang digunakan sekarang adalah lilin yang pada umumnya. Dalam

pelaksanaannya, lilin ditaruh diatas beras. Selanjutnya, Sando meana’ mengambil

dupa, lalu asap dupa disebar disekitar ayunan juga sebanyak tiga kali. Setelah itu

masuk ke tahap inti, Sando meana’ akan mengambil ayam, kemudian dicubit sedikit

jenggernya sampai mengeluarkan sedikit darah atau disebut dengan maccera’. Darah

dan sedikit jengger ayam kemudian dicampurkan dengan bedak atau kapur yang

diatasnya telah ada bunga banguttuo (cucur bebek).16

14 Mannang Usa, (68 tahun) Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Wawancara, Mamuju,
tanggal 18 Desember 2019.

15 Mannang Usa, (68 tahun) Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Wawancara, Mamuju,
tanggal 18 Desember 2019.

16 Kanne’ Koni, (65 Tahun) Sando Meana’, Observasi, Binanga, tanggal 15 Desember 2019.
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Bunga Banguttuo kemudian diolesi campuran bedak dan darah ayam tadi, lalu

dipakai untuk macco’bo’. Macco’bo’ adalah memberi tanda, Sando meana’ akan

macco’bo’ si anak di empat tempat, yaitu; kening, pelipis kiri dan kanan, dan terakhir

pada leher. Hal tersebut juga dilakukan kepada orang tua sang anak, ibu dan

bapaknya.

Setelah prosesi macco’bo’ dilaksanakan, selanjutnya Sando meana’ akan

menaburkan beras ke arah ayunan sambil dibacakan sholawat sebanyak tiga kali.

Kemudian sang anak akan dinaikkan keyunan oleh Sando meana’, lalu sando akan

melakukan prosesi marrimba’i manu’, yaitu prosesi Sando meana’ mengambil ayam

hidup yang telah disiapkan sebelumnya kemudian ayam akan dipegang mengelilingi

ayunan sambil mengepakkan sayapnya. Selanjutnya pada tahap akhir, tokoh agama

atau imam akan memimpin doa bersama meminta keselamatan kepada Allah swt.

Berikut uraian tentang makna yang terkandung dalam setiap prosesi dari

tradisi mappadai’ toyang berdasarkan hasil observasi langsung serta wawancara

mendalam yang didapatkan dari informan yang memiliki pemahaman mendalam

terhadap tradisi mappadai’ toyang serta pendapat dari tokoh agama dan budaya.

a. Mengelilingi ayunan dengan lilin

Mengelilingi ayunan dengan lilin adalah prosesi pertama dalam tadisi ini,

merupakan pertanda dimulainya prosesi mappadai’ toyang. Pada prosesi ini, Sando

meana’ akan memegang lilin mengelilingi ayunan sebanyak tiga kali. Ada makna

yang tersimpan dalam prosesi ini, bahwa makna dari mengelilingi ayunan dengan

lilin bermaksud sebagai doa agar sang anak dapat berumur panjang.17 Berdasarkan

17 Kanne’ Koni, (65 Tahun) Sando Meana’, Wawancara, Binanga, tanggal 15 Desember
2019.
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penjelasan dari kanne’ Koni di atas, dapat diinterpertasi bahwa prosesi mengelilingi

ayunan dengan lilin sebagai simbolisasi dari pesan yang bermakna sebagai doa

semoga kelak sang anak memiliki umur yang panjang.

b. Menebar asap dupa

Setelah mengelilingi ayunan dengan lilin, prosesi selanjutnya adalah menebar

asap pedupaan mengelilingi ayunan sebanyak tiga kali. Makna dari prosesi ini telah

mengalami perubahan sejak masuknya Islam, seperti yang dijelaskan oleh Pak

Mannang (68 tahun) tokoh agama, bahwa:

“Dupa itu digunakan orang tua dulu sebelum datangnya islam. Dulu diartikan
untuk mengusir roh-roh, setelah masuknya islam terjadi pergeseran makna
sebagai pengharum ruangan.”18

Hal ini juga didukung oleh pernyataan ibu Rasa Bunga (51 tahun) seorang

tokoh masyarakat, yang menyatakan bahwa dupa itu tidak wajib, hanya sunnah,

semua ini hanya sunnah, dupa hanya sebagai pengharum ruangan.19 Dari hasil

wawancara tersebut, dapat diidentifikasi bahwa penggunaan dupa dalam tradisi

mappadai’ toyang kini tidak wajib, dupa hanya simbol yang bermakna sebagai

pengharum ruangan, karena makna sebelumya bertentangan Islam.

c. Maccera’

Maccera’ adalah mencubit sedikit jengger ayam hingga mengelurkan darah,

darah ayam inilah yang kemudian akan dicampurkan sebagai bahan untuk macco’bo.

18 Mannang Usa, (68 tahun) Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Wawancara, Mamuju,
tanggal 18 Desember 2019.

19 Rasa Bunga (51 Tahun) Tokoh Masyarakat, Wawancara, Rangas, tanggal 23 Desember
2019.
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Prosesi maccera’ bermakna sebagai suatu kesaksian, hal ini berdasarkan penjelasan

Kanne’ Abo (67 tahun) yang mengatakan bahwa:

“Itu sebagai saksi kalau tradisi ini sudah dilaksanakan, karena orang dulu itu
bersaksi dengan menggsunakan darah, untuk menunjukkan keseriusan.”20

Menurut penjelasan di atas, dapat diinterpretasikan bahwa prosesi maccera’

merupakan simbolisasi dari pesan yang bermakna sebagai suatu kesaksian atas

terlaksanannya tradisi mappadai’ toyang, untuk menunjukkan keseriusan dalam

melaksanakan tradisi.

d. Macco’bo’

Setelah dilakukan prosesi maccera’, dan darah ayam beserta sedikit

jenggernya dicampurkan kedalam bedak atau kapur, selanjutnya dilakukan prosesi

macco’bo’. Macco’bo’ adalah memberi tanda pada empat tempat, yaitu; kening,

pelipis kiri dan kanan dan terakhir adalah leher, bahan yang digunakan untuk

macco’bo’ adalah bunga banguttuo atau cucur bebek yang diolesi dengan campuran

bedak atau kapur tadi. Prosesi macco’bo merupakan simbol dari obat.21

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pak Mannang (68 tahun) yang

mengatakan bahwa:

“Terdapat juga berbagai tumbuhan, seperti tumbuhan cucur bebek atau orang
mandar menyebutnya banguttuo. Banguttuo itu artinnya bangun dan hidup
yang dipake macco’bo di dahi  dipelipis kiri dan kanan dan leher, itu
membawa simbol doa bahwa anak ini bisa menjadi bangun dan bisa menjadi
hidup.” 22

20 Kanne’ Abo’ (67 Tahun) Sando Meana’, Wawancara, Rangas, tanggal 23 Desember 2019.
21 Kanne’ Abo’ (67 Tahun) Sando Meana’, Wawancara, Rangas, tanggal 23 Desember 2019.
22 Mannang Usa (68 tahun) Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Wawancara, Mamuju,

tanggal 18 Desember 2019.
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Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa prosesi

macco’bo adalah simbolisasi pesan yang memiliki makna sebagai obat dengan doa

agar sang anak dapat terus hidup sehat, tidak sakit-sakitan, hal tersebut berdasarkan

makna yang terdapat dalam bunga bangguttuo yang berarti bangun dan hidup. Dalam

prosesi macco’bo, selain co’bo’ dilakukan pada sang anak, co’bo juga dilakukan

kepada orang tua sang anak, untuk menguatkan ikatan batin antara orang tua dan

anak.23

Menurut uraian di atas, kesimpulan yang didapat bahwa prosesi macco’bo

selain sebagai simbolisasi dari obat, dilakukannya prosesi macco’bo pada orang tua

dan anaknya merupakan simbolisasi dari pesan yang bermakna sebagai pembentuk

ikatan batin antara orang tua dengan anaknya.

e. Menabur beras ke ayunan

Prosesi yang dilakukan setelah macco’bo’ adalah menabur beras ke ayunan

sambil membacakan sholawat tiga kali. Prosesi menabur beras ke ayunan memiliki

makna sebagai simbolisasi doa’, seperti yang dijelaskan Kanne’ Koni (65 tahun)

seorang Sando meana’, yang menyebutkan bahwa:

“Menghamburkan beras keayunan sambil dibacakan sholawat tiga kali itu
maksudnya kita mendoakan supaya anak ini ini dalam kehidupannya
dilimpahi rezeki, kan beras itu melambangkan rezeki, dibacakan sholawat
supaya rezeki yang dia dapat itu diberkahi sama Allah swt”24

Berdasarkan hasil wawancara di atas, interpretasi yang didapat adalah makna

dari prosesi menabur beras keayunan sambil dibacakan sholawat tiga kali merupakan

23 Kanne’ Koni (65 Tahun) Sando Meana’, Wawancara, Binanga, tanggal 15 Desember
2019.

24 Kanne’ Koni, (65 Tahun) Sando Meana’, Wawancara, Binanga, tanggal 15 Desember
2019.
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simbolisasi doa agar kelak sang anak dalam menjalani kehidupannya dilimpahi oleh

rezeki yang diberkahi oleh Allah swt. Beras dalam prosesi ini melambangkan rezeki.

f. Menaikkan anak ke ayunannya

Prosesi selanjutnya dari tradisi ini adalah menaikkan sang anak ke ayunannya.

Mappadai’ toyang merupakan tradisi mengenalkan sang anak dengan rumah

barunya. Ayunan dipandang sebagai rumah sang anak, karena diayunanlah kelak

sang anak akan tinggal dan bertumbuh. 25

g. Marrimba’i manu

Setelah dilakukan prosesi penaburan beras ke ayuanan, selanjutnya Sando

akan melakukan prosesi marrimba’i manu. Marrimba’i manu adalah prosesi dimana

Sando meana’ akan memegang ayam mengelilingi ayunan sambil si ayam

mengepakkan sayapnya. Prosesi marrimba’i manu adalah simbolisasi atas pesan

yang memiliki makna sebagai pengusir mahluk halus yang mengikuti sang anak,

bertujuan agar sang anak dapat terhindar dari gangguan-gangguan gaib. 26

h. Doa dan makan bersama

Tahap terakhir dari tradisi mappadai’ toyang adalah doa dan makan bersama.

Pada prosesi doa dan makan bersama, akan dipimpin oleh Imam atau tokoh agama.

Tujuan dari prosesi ini dimaksudkan sebagai doa dan makan bersama adalah wujud

dari rasa syukur orang tua atas kelahiran anak.27 Berdasarkan penjelasan tersebut,

maka dapat diambil kesimpulan bahwa doa dan makan bersama itu merupakan

25 Kanne’ Abo’ (67 Tahun) Sando Meana’, Wawancara, Rangas, tanggal 23 Desember 2019.
26 Kanne’ Koni (65 Tahun) Sando Meana’, Wawancara, Binanga, tanggal 15 Desember

2019.
27 Mannang Usa (68 tahun) Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Wawancara Mamuju

tanggal 18 Desember 2019.
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simbol pesan dengan makna sedekah sebagai wujud dari rasa syukur orang tua atas

kelahiran sang anak.

2. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi mappadai’ toyang

Tradisi mappadai’ toyang dipandang masyarakat Mandar sebagai suatu

upacara tradisional yang sakral. Setiap prosesi dan perlengkapan dalam tradisi ini

merupakan suatu perilaku komunikasi yang bertujuan memberikan pengajaran baik,

yang dikonsepsi kedalam pesan yang sarat akan nilai, doa, dan harapan sebagai dasar

mereka bertindak. Makna dari pesan pada tradisi mappadai’ toyang kemudian

ditafsirkan ke dalam nilai-nilai kultural yang diyakini. Melihat urainan makna dari

setiap prosesi dan perlengkapan dalam tradisi mappadai’ toyang, maka peneliti

menyimpulkan terdapat beberapa nilai yang terkandung dalam tradisi

mappadai’toyang, yaitu:

a. Nilai sosial

Pada prosesi dan perlengkapan dalam tradisi mappadai’ toyang, tersimpan

pesan yang maknanya memiliki nilai sosial. Salah satu pesan yang memiliki nilai

sosial dapat dilihat pada makna gula merah. Gula merah sebagai salah satu

perlengkapan yang disiapkan dalam tradisi ini merupakan simbol dari rasa manis.

Rasa manis bermakna sebagai doa agar kelak sang anak dapat disukai orang lain dan

membawa kebahagiaan kepada sesama. Untuk dapat disukai dan membawa

kebahagian, maka harus dilakukan interksi sosial yang bersifat positif. Interaksi

tersebut dapat berupa berbicara yang baik kepada orang lain, bertingkah laku yang

baik, murah senyum dan sering membantu orang lain.
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Pesan bernilai sosial juga dapat dilihat pada loka atau pisang, yang memiliki

makna sebagai doa semoga kelak sebelum sang anak meninggal, anak tersebut

sempat berjasa atau  memberikan manfaat kepada sesama. Dalam hal ini jasa atau

manfaat dapat berupa ilmu, ekonomi, dan perbuatan. Seorang yang berilmu dapat

memberikan manfaat dengan membagikan ilmu yang dimiliki kepada orang lain,

baik itu dengan cara mengajar orang lain, memberi nasihat, atau menemukan sesuatu

yang dapat memberi manfaat bagi orang lain.

Manfaat dari segi ekonomi dapat dilakukan dengan membagikan harta yang

dimiliki kepada orang lain, seperti bersedekah memberi makanan kepada lain,

membiayai pendidikan orang yang kurang mampu, ataupun membangun sesuatu

yang dapat memberi manfaat terhadap sesama. Dari segi perbuatan, manfaat dapat

diberikan dengan membantu pekerjaan orang lain, rela berkorban demi orang lain,

dan rela mengalah demi kepentingan bersama.

Nilai sosial juga dapat dilihat pada prosesi doa dan makan bersama. Selain

bertujuan untuk bersedekah sebagai wujud rasa syukur dan rasa terima kasih pada

tamu yang datang, prosesi doa dan makan bersama juga berguna untuk mempererat

silaturahmi diantara sesama. Anggota keluarga yang pada hari biasa sibuk pada

pekerjaan masing-masing, dapat dikumpul pada tradisi mappadai’ toyang.

b. Nilai budaya

Selain pesan yang mempuyai nilai sosial, tradisi mappadai’ toyang memiliki

pesan yang bernilai budaya pada prosesi dan perlengkapannya. Pesan yang bernilai

budaya dilihat pada prosesi mengelilingi ayunan dengan lilin. Prosesi yang dimaknai

sebagai doa agar sang anak dapat berumur panjang ini, diwakili oleh api yang

menyala pada lilin. Suku Mandar memiliki kepercayaan bahwa api sebagai lambang
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kehidupan, maka suku Mandar berharap dengan prosesi tersebut api kehidupan sang

anak dapat terus menyala dalam waktu yang cukup lama.

Prosesi marrimba’i manu juga memiliki nilai budaya, karena manu atau ayam

dalam pandangan suku Mandar adalah hewan suci yang dapat mengusir jin atau

mahluk halus yang membawa dampak negatif sehingga dapat mengganggu kesehatan

dan mental sang anak. Kemudian juga ada pada nilai budaya pada telur, karena telur

dipercaya sebagai simbol dari kelahiran. Sokkol membawa nilai budaya sebagai

penanda bahwa makanan yang disediakan tersebut bersih, makanan yang disediakan

adalah makanan yang halal dan diharapkan makanan tersebut membawa manfaat,

anugrah dan diberkahi oleh Allah swt.

Nilai budaya juga dapat dijumpai pada prosesi menabur beras ke ayunan.

Beras dalam budaya Mandar dipandang sebagai simbol dari rezeki yang diberikan

oleh Sang Pencipta. Rezeki yang dimaksud pada hal ini dapat berupa ilmu, harta,

umur yang panjang, teman yang memberi manfaat dan semua pemberian baik yang

diberikan oleh Allah swt. Selanjutnya, diidentifikasi terdapat nilai budaya pada

prosesi macco’bo’. Pada prosesi ini terdapat tanaman bunga banguttuo (cucur bebek)

yang dinilai sebagai tanaman sakral oleh suku Mandar. Kata banguttuo dalam bahasa

Mandar berarti bangun dan hidup, dengan hal demikian maka tanaman ini dipercaya

berfungsi sebagai obat yang dapat memberikan kesehatan.

c. Nilai religius

Tradisi mappadai’ toyang sebagai warisan budaya, tidak lepas dari pengaruh

agama. Nilai religius tercermin dari pembacaan shalawat sebanyak tiga kali pada

prosesi menabur beras pada ayunan. Pembacaan shalawat bertujuan untuk

mendoakan rezeki yang didapat sang anak kelak diberkahi oleh Allah swt. Pesan
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bernilai religius juga terdapat pada ketupat yang digantung pada ayunan, yang

bermakna sebagai sedekah kepada Nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad saw

adalah nabi dan rasul terakhir bagi umat Muslim. Ia dimuliakan oleh seluruh umat

Islam, maka dengan bersedekah kepada Nabi Muhammad, diharapkan mendapatkan

syafaat dari-Nya.

Lipa’ atau sarung yang disusun sebanyak tujuh buah mencerminkan nilai

religi yang melambangkan langit yang berjumlah tujuh. Maka dengan disusunnya

sarung sebanyak tujuh susun pada ayuanan diharapkan doa yang disampaikan dalam

tradisi mappadai’ toyang dapat melewati semua langit dan sampai kepada Allah swt,

tempat meminta segala sesuatu, Yang akan mengabulkan doa, dan merupakan Dzat

Yang Mahakuasa.

d. Nilai pendidikan

Tradisi mappadai’ toyang memiliki pesan yang bernilai pendidikan, karena

tradisi tersebut bertujuan untuk mengenalkan sang anak dengan rumah barunya, agar

kelak sang anak tidak kaget, dengan proses pengenalan maka sang anak dapat merasa

nyaman dan proses perkembangannya dapat berjalan dengan baik. Nilai pendidikan

juga dapat dilihat pada dupa, yang bermakna sebagai pengharum ruangan agar sang

anak dapat betah dirumah barunya sebagai pengaruh dari dupa yang membawa

aroma yang wangi.

Kemudian pada prosesi macco’bo’ diidentifikasi nilai pendidikan pada bagian

pemberian tanda bagi orang tua dan anak dengan tujuan mempererat ikatan batin

antara mereka. Orang tua dan anak dipercaya memiliki sebuah hubungan unik yang

hanya mereka yang dapat rasakan. Ketika sang anak dalam masalah atau dalam
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keadaan bahaya, dipercaya orang tuanya juga dapat merasakannya, begitupun

sebaliknya.

Pada prosesi maccera’ juga ditemukan pesan dengan nilai pendidikan, karena

pada prosesi ini dilakukan kesaksian, untuk menunjukkan keseriusan melaksanakan

tradisi. Suku Mandar dituntut untuk tegas dan bersungguh-sungguh dalam

melakukan sesuatu, termasuk dalam melaksanakan tradisi mappadai’ toyang, jangan

sampai tradisi tersebut dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh yang

mengakibatkan hilangnya kesakralan pada tradisi tersebut.

C. Makna yang Terkandung dalam Lirik Syair Elong Piondo

Karya sastra dengan segala keutuhannya secara semiotik dapat dipandang

sebagai sebuah tanda atau simbol. Dimensi ruang dan waktu dalam suatu karya sastra

mengandung tabiat tanda-menanda yang menyiratkan makna semiotik. Dalam

wawasan semiotika, suatu karya sastra dipandang sebagai sebagai wacana atau gejala

komunikasi. Komunikasi dalam wacana sastra ditujukan untuk membuahkan efek

keindahan yang merujuk pada unsur-unsur yang terdapat pada karya sastra itu

tersendiri. Penelitian karya sastra menggunakan pendekatan semiotik merupakan

lanjutan dari pendekatan strukturalisme. Hal ini dikarenakan karya sastra merupakan

struktur tanda-tanda yang bermakna, tanpa melihat struktur karya sastra secara utuh

maka karya sastra tersebut tidak dapat dimengerti maknanya secara umum.28

Berdasarkan alasan tersebut, peneliti mengungkap makna yang terkandung

dalam lirik syair elong piondo dengan analisis teks semiotik Roland Barthes yang

merupakan pemikir strukturalisme. Roland Barthes berpendapat bahwa bahasa

adalah suatu sistem tanda yang mencerminkan asumsi-asumsi dari suatu masyarakat

28 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2013), h. 141-
143.
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tertentu dalam wilayah tertentu. Dalam menganalisis makna, Barthes menggunakan

dua tataran sistem pemaknaan. Tahap pertama adalah makna denotasi, yang berarti

makna yang sesungguhnya, mengacu pada penggunaan bahasa dengan arti yang

sesuai pada apa yang terucap. Kemudian tahap kedua adalah makna konotasi, yang

berarti makna tambahan yang mengandung bagian tanda denotasi. Konotasi identik

dengan operasi ideologi yang disebut sebagai mitos, yang berfungsi untuk

mengungkapkan dan memberi pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku

pada masyarakat tertentu.29

Suku Mandar memiliki suatu karya sastra berupa syair lagu pengantar tidur.

Ketika anak-anak dari suku Mandar rewel dan sulit untuk tidur, para ibu mereka

memiliki sebuah tradisi untuk menidurkan anaknya, yaitu dengan mengayun anak

mereka sambil didendangkan suatu syair lagu pengantar tidur yang disebut elong

piondo. Elong piondo bukan hanya sekedar suatu karya sastra yang diwariskan

secara turun-temurun, tetapi setiap kata-kata dalam liriknya merupakan pesan berupa

tanda dalam bentuk bahasa yang mengandung makna mendalam. Walaupun kini

telah banyak yang meninggalnya, menggantinya dengan lagu-lagu populer terbaru

untuk menidurkan anaknya. Lirik dalam syair ini sebenarnya tidak mengalami

perubahan, tapi tidak dapat disangkal ada yang lupa salah satu lirik di dalamnya

akibat faktor usia, dan jarangnya syair ini dinyanyikan lagi.30

Berikut ini adalah Lirik dari elong piondo yang menjadi lagu pengantar tidur

anak-anak suku Mandar beserta terjemahannya:

29 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2013), h. 63-69.
30 Irjan (53 tahun), Sejarawan dan Tokoh Masyarakat, Wawancara Binanga tanggal 01

Januari 2020.
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“Elong Piondo”

Aaooo... Ape’
Nadiondoi Ape’ Sayang

Nadiondoi Ape’ nadidamo-damoi
Maupa ao Anna lipio matindo

Mua matindo o naung Ape’
Mua matindo o naung,
Kaerimmu ottongngi

Apa kanammu namimbue masara

Diang dalle mulolongang Ape’
Diang dalle mulolongang

Damugula-gulai
Andiang tu’u nasadiang-diangna

Dipameappai dalle’ Ape’
Dipameappai dalle’
Diletteangngi topai

Andiang tu’u napole mittuala

Ia tu’u dalle’ tongan Ape’
Ia tu’u dalle’ tongan
Dalle’ halal di Puang

Naripewongan lino lambi akhera’

Terjemahan:
Aaooo... Ape’

Akan diayun si Ape’
Akan diayun Ape’, akan dibelai-belai

Semoga kamu beruntung, dan kamu bisa tidur nyenyak

Jika kamu akan tidur Ape’
Jika kamu akan tidur

Kirimu yang kamu tiduri
Karena kananmu yang akan bangun bekerja

Jika kamu memiliki rejeki Ape’
Jika kamu memiliki rejeki

Jangan kau hambur-hamburkan
Karena tidak selamanya akan ada.
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Rezeki itu harus dicari Ape’
Rezeki itu harus dicari

Juga harus dikejar
Tidak akan datang dengan sendirinya.

Rezeki yang sebenarnya itu Ape’
Rezeki yang sebenarnya itu

Rezeki halal dari Tuhan
Yang akan jadi bekal di dunia sampai akhirat

1. Analisis lirik syair elong piondo

Berdasarkan lirik syair elong piondo di atas, maka peneliti akan menguraikan

analisis teks semiotik dari sudut pandang semiotik Roland Barthes pada tiap kata.

Berikut Roland Barthes membagi tahap pemaknaan menjadi tiga, yaitu: pemaknaan

denotasi, konotasi dan mitos.

a. Makna denotasi pada lirik elong piondo

Analisis makna denotasi pada bait 1

Bait 1
Aaooo... Ape’
Nadiondoi Ape’ Sayang
Nadiondoi Ape’ nadidamo-damoi
Maupa ao Anna lipio matindo

Analisis larik 1:
Aaooo... Ape’

Kata “Aaooo” pada larik 1 tersebut sebenarnya tidak memiliki arti, hanya

berfungsi sebagai hiasan untuk memperindah elong piondo. Kemudian kata Ape’

pada lirik lagu itu adalah nama sang anak yang dinyanyikan, kata Ape’ pada lirik

bisa berubah sesuai dengan nama anak yang akan dinyanyikan. Kalimat “Aaooo

Ape’” memiliki makna denotasi sebagai sebuah kalimat awalan sebagai hiasan untuk
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memperindah lagu dengan ditambahkan menyebut nama sang anak yang akan

dinyanyikan.31

Analisis larik 2:
Nadiondoi Ape’ Sayang

Kalimat ‘Nadiondoi Ape’ Sayang’ memiliki terjemahan ‘akan diayun si Ape’

sayang’. Kata ‘Nadiondoi Ape’’ berarti akan diayun si Ape’, Ape’ adalah nama sang

anak sedangkan kata ‘sayang’ berarti panggilan kesayangan sang anak. Pada kalimat

‘Nadiondoi Ape’ Sayang’ terdapat makna denotasi mengenai pesan bahwa sang anak

yang bernama Ape’ akan diayun yang kemudian ditambahkan panggilan sayang dari

orang yang mengayunnya.

Analisis larik 3:
Nadiondoi Ape’, nadidamo-damoi

Terjemahan dari kalimat ‘Nadiondoi Ape’, nadidamo-damoi’ adalah ‘akan

diayun Ape’, akan dibelai-belai’. Kata ‘Nadiondoi Ape’’, merupakan pengulangan

dari kalimat dari larik 2. Kemudian terdapat kalimat ‘nadidamo-damoi’ yang berarti

akan dibelai-belai atau dielus-elus. Kalimat ‘Nadiondoi Ape’, ‘nadidamo-damoi’

memiliki makna denotasi mengenai pesan bahwa anak yang bernama Ape’, akan

diayun kemudian akan dielus-elus atau dibujuk agar si Ape’ dapat tidur.

Analisis larik 4:
Maupa ao Anna lipio matindo

‘Maupa ao anna lipio matindo’ jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia

berarti ‘semoga kamu beruntung, dan kamu bisa tidur nyenyak’. Kata ‘Maupa ao’

berarti semoga kamu beruntung, ‘anna’ berarti dan, ‘lipio’ berarti nyenyak, dan

‘matindo’ berarti tidur. Pada kalimat ‘Maupa ao anna lipio matindo’ memiliki

31 Irjan (53 tahun), Sejarawan dan Tokoh Masyarakat, Wawancara Binanga tanggal 01
Januari 2020.
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makna denotasi bahwa mengenai pesan sang ibu yang mengharapkan sang anak

mendapat keberuntungan dengan dapat tertidur dengan nyenyak.

Analisis makna denotasi pada bait 2

Bait 2
Mua matindo o naung Ape’
Mua matindo o naung,
Kaerimmu ottongngi
Apa kanammu namimbue masara

Analisis larik 5:
Mua matindo o naung Ape’,

Kalimat ‘mua mattindo o naung’ bila diterjemahkan berarti ‘jika kamu akan

tidur’. Kata ‘mua’ berarti jika, ‘matindo’ berarti tidur, dan kata ‘o naung’ berarti

akan. Kalimat ini memiliki makna denotasi bahwa sang ibu ingin berpesan pada sang

anak sebelum sang anak akan tidur.

Analisis larik 6:
Kaerimmu Ottongngi,

‘Kaerimmu ottonggi’ bila diterjemahkan dalam bahasa indonesia adalah

‘kirimu yang ditiduri’. Kata ‘kaerimmu’ berarti kirimu, sedangkan kata ‘ottongngi’

berarti tiduri atau tindisi. Makna denotasi dari kata ‘kaerimmu ottonggi’ adalah

mengenai pesan sang ibu yang menyuruh sang anak untuk tidur dengan bagian tubuh

sebelah kiri.

Analisis larik 7:
Apa kanammu namimbue masara

Terjemahan bahasa indonesia dari larik ‘apa kanammu namimbue masara’

adalah ‘karena kananmu yang akan bangun bekerja’. Kata ‘apa’ berarti karena, kata

‘kanammu’ berarti kanan kamu, lalu kata ‘namimbue’ berarti akan bangun dan kata
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‘masara’ berarti bekerja. Makna denotasi dari kalimat pada larik diatas adalah sang

ibu berpesan kepada anaknya bahwa bagian kanan dari si anaklah yang akan bangun

lebih dulu untuk bekerja.

Analisis makna denotasi pada bait 3
Bait 3 Diang dalle mulolongang Ape’

Diang dalle mulolongang
Damugula-gulai
Andiang tu’u nasadiang-diangna

Analisis larik 8:
Diang dalle mulolongang Ape’

Larik ‘diang dalle mulolongang Ape’’ bila diterjemahkan berarti ‘ada rezeki

yang kamu bawa Ape’’. Kata ‘diang’ berarti ada, lalu ‘dalle’ berarti rezeki,

‘mulolongang’ berarti kamu bawa atau miliki. Kalimat dari larik diatas memiliki

makna denotasi bahwa sang ibu ingin berpesan kepada sang anak bahwa jika sang

anak membawa atau memiliki rezeki.

Analisis larik 9:
Damugula-galai

‘Damugula-gulai’ artinya adalah ‘jangan kau hambur-hamburkan’. Kata

‘damu’ berarti jangan, dan kata ‘gulai-gulai berarti hamur-hamburkan. Makna

denotasi dari kalimat ‘damugula-gulai’ adalah sang ibu berpesan kalau sang anak

tidak boleh menghangbur-hamburkan rezeki yang dia miliki.

Analisis larik 10:
Andiang tu’u nasadiang-diangna

Larik ‘andiang tu’u nasadiang-diangna’ berarti ‘karena tidak selamanya akan

ada’. Kata ‘andiang’ berarti karena tidak, kata ‘tu’u’ berarti itu, dan kata ‘nasadiang-

diangna’ berarti selalu ada atau akan ada setiap saat. Makna denotasi larik ini adalah
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mengenai pesan sang ibu yang menjelaskan bahwa tidak ada sesuatu yang bertahan

selamanya.

Analisis makna denotasi pada bait 4
Bait 4 Dipameappai dalle’ Ape’

Dipameappai dalle
Diletteangngi topai
Andiang tu’u napole mittuala

Analisis larik 11:
Dipameappai dalle Ape’

Kalimat dari larik ‘dipameappai dalle’ memiliki arti ‘rezeki itu harus dicari

Ape’’. ‘Dipameappai’ memiliki arti dicari, dan ‘dalle’ berarti rerzeki. Makna

denotasi dari kalimat Dipameappai dalle’ Ape’ adalah sang sang ibu berpesan pada

sang anak bahwa kalau ingin mendapatkan rezeki, itu harus dicari.

Analisis larik 12:
Diletteangngi topai

Kalimat ‘Diletteangngi topai’ jika diterjemahkan maka artinya ‘juga harus

dikejar’. Kata ‘diletteangngi’ berarti dikejar, lalu kata ‘topai’ berarti juga. Kalimat

‘Diletteangngi topai’ memiliki makna denotasi bahwa sang ibu berpesan kalau ingin

memperoleh rezeki itu, selain harus dicari juga harus dikejar.

Analisis larik 13:
Andiang tu’u napole mittuala

‘Andiang tu’u napole mittuala’ bila diterjemahkan berarti ‘tidak akan datang

dengan sendirinya’. Kata ‘andiang’ berarti  tidak, lalu kata ‘tu’u’ berarti itu, kata

‘napole’ berarti akan datang, dan kata ‘mittuala’ berarti sendirinya. Makna denotasi
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dari larik di atas adalah mengenai pesan sang ibu yang memberitahu bahwa tidak

akan ada rezeki yang datang dengan sendirinya.

Analisis makna denotasi pada bait 5
Bait 5 Ia tu’u dalle’ tongang Ape’

Ia tu’u dalle’ tongang
Dalle’ halal di Puang
Naripewongan lino lambi akhera’

Analisis larik 14:
Ia tu’u dalle’ tongang Ape’

Larik ‘ia tu’u dalle’ tongang’ memiliki arti ‘rezeki yang sebenarnya itu

Ape’’. Kata ‘ia’ berarti yang, ‘tu’u berarti itu, ‘dalle’ berarti rezeki, dan ‘tongang’

berarti sebenarnya. Makna denotasi dari larik diatas adalah sang ibu berpesan kepada

sang anak bahwa ada rezeki yang sebenarnya.

Analisis larik 15:
Dalle’ halal di Puang

Kalimat ‘Dalle’ halal di Puang’ jika diterjemahkan berarti ‘rezeki halal dari

Tuhan’. ‘Dalle’ memiliki arti rezeki, ‘halal’ berarti rezeki yang baik, dan ‘di puang’

yang berarti dari Tuhan. Kalimat ‘dalle’ halal di Puang’ memiliki makna denotasi

bahwa sang ibu berpesan kepada anaknya bahwa rezeki yang halal atau yang baik itu

berasal dari Tuhan.

Analisis larik 16:
Naripewongan lino lambi akhera’

Larik ‘naripewongan lino lambi akhera’ bila diterjemahkan, artinya adalah

‘yang akan jadi bekal di dunia sampai akhirat’. Kata ‘naripewongan’ berarti jadi

bekal, kata ‘lino’berarti dunia, kemudian kata ‘lambi’ berarti sampai atau hingga dan

kata ‘akhera’ yang berarti akhirat. Makna denotasi dari larik Naripewongan lino
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lambi akhera’ adalah sang ibu berpesan bahwa rezeki yang halal akan menjadi bekal

kita dalam menjalani hidup di dunia hingga akhirat.

b. Makna konotasi pada lirik elong piondo

Makna konotasi merupakan makna yang bersifat subjektif, karena merupakan

hasil intrepretasi dari makna umum (denotasi) saat tanda bertemu dengan perasaan

dan nilai-nilai dari kebudayaan pembaca, sehingga dalam hal ini yang menjadi

intrumen penelitian adalah peneliti.32 Adapun budaya yang paling banyak dikaitkan

untuk pembahasan adalah budaya suku Mandar. Berdasarkan makna denotasi yang

sudah dijabarkan sebelumnya, maka selanjutnya adalah makna tataran kedua, yaitu

konotasi:

Analisis makna konotasi pada bait 1

Analisis bait 1:
Aaooo... Ape’
Nadiondoi Ape’ Sayang
Nadiondoi Ape’ nadidamo-damoi
Maupa ao Anna lipio matindo

Terjemahan:
Aaooo... Ape’
Akan diayun si Ape’
Akan diayun Ape’, akan dibelai-belai
Semoga kamu beruntung, dan kamu bisa tidur nyenyak

Kalimat ‘aaooo Ape’’ sebagai kalimat yang mengawali lagu, merupakan

suatu kalimat yang berguna untuk menghiasi atau memperindah elong piondo,

dengan tambahan nama sang anak yang dinyanyikan. Kata ‘aaooo’ sebenarnya tidak

memiliki arti tersendiri, hal itu disenandungkan agar elong piondo terdengar lebih

menarik. Masyarakat Mandar juga percaya bahwa kata tersebut dapat menenangkan

anak mereka, sehingga anak tersebut dapat tidur nyenyak.

32 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya), H. 265.
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Larik ke dua ‘nadiondoi Ape’ Sayang’, kalimat ‘nadiondoi Ape’’

mengindikasikan pesan bahwa sang anak akan segera diayun, atau ditidurkan. Hal ini

dilihat dari ketika sang anak mulai rewel atau menangis, biasanya itu pertanda bahwa

sang anak mulai mengantuk, dan ingin segara diayun. Kata ‘sayang’ pada larik di

atas adalah panggilan kesayangan dari sang ibu, dan panggilan kesayangan pada

anak ada yang berbeda pada setiap anak. Panggilan kesayangan dirasa penting untuk

membentuk ikatan batin antara ibu dan anak, karena pada saat menyebutkan kata

‘sayang’, sang ibu cenderung melibatkan perasaannya.

Larik ke tiga ‘nadiondoi Ape’ nadidamo-damoi’, kalimat ‘‘nadiondoi Ape’’

adalah pengulangan kata dari larik kedua. Kemudian kalimat ‘nadidamo-damoi’

terjemahannya adalah ‘akan dibelai-belai (disayang-sayang, dielus-elus)’, kalimat

tersebut mengindikasikan pesan bahwa sang ibu akan membelai anaknya untuk

membantunya tertidur. Belaian sang ibu memiliki pengaruh tersendiri, karena ditiap

belaian tangan sang ibu terdapat kelembutan yang akan membuat anaknya merasa

nyaman dan aman.

Pada larik ke empat ‘maupa ao, anna lipio matindo’, ‘maupa ao’ memiliki

terjemahan ‘semoga kamu beruntung’, kalimat tersebut menjelaskan mengenai pesan

bahwa sang ibu berdoa dengan harapan agar anaknya mendapat keberuntungan dari

Tuhan dalam tidurnya. Keberuntungan dalam hal ini disebut sebagai berkah yang

diberikan oleh Yang Mahakuasa. Kemudian kalimat ‘anna lipio matindo’ bila

diterjemahkan berarti ‘dan kamu bisa tidur nyenyak’. Frase ‘tidur nyenyak’ dalam

syair ini merupakan salah satu bentuk keberkahan yang diberikan oleh Tuhan, ‘tidur

nyenyak’ bermanfaat untuk pertumbuhan dan kesehatan sang anak. Bila sang anak

tidurnya terganggu, maka anak itu cenderung rewel, terhambat pertumbuhannya dan

juga terganggu kesehatannya.
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Analisis makna konotasi pada bait 2

Analisis bait 2:
Mua matindo o naung Ape’
Mua matindo o naung,
Kaerimmu ottonggi,
Apa kanammu namimbue masara,

Terjemahan:
Jika kamu akan tidur Ape’
Jika kamu akan tidur
Kirimu yang kamu tiduri
Karena kananmu yang akan bangun bekerja

Larik ke lima ‘mua matindo o naung Ape’, diterjemahkan dalam bahasa

Indonesia berarti ‘jika kamu ingin tidur Ape’’. Larik diatas mengindikasikan pesan

bahwa sang ibu hendak berpesan kepada anaknya ketika sang akan akan tidur.

‘Mattindo’ atau tidur dalam masyarakat Mandar punya adab atau tata cara yang perlu

dilakukan agar tidur sang anak mendapat berkah dari Tuhan. Setiap adab yang

dilakukan sebelum tidur juga memiliki makna, dan juga terselip doa didalamnya.

Larik ke enam adalah pengulangan dari larik kelima, kemudian larik

berikutnya, larik ketujuh ‘kaerimmu ottongngi’, yang jika diterjemahkan berarti

‘kirimu yang kamu tiduri’. Larik ini memaparkan pesan mengenai adab sebelum

tidur, yaitu tidur dengan badan sebelah kiri atau menghadap kearah kiri, dengan

tangan kiri yang ditindis, dijadikan bantal, dan tubuh bagian kanan berada di atas.

.Pada larik ke delapan ‘apa kanammu namimbue masara’, memiliki

terjemahan ‘karena kananmu yang akan bangun bekerja’. Larik ini menjelaskan

mengenai pesan bahwa sang anak tidur harus dengan bagian tubuh kiri, agar bagian

tubuh kanannya yang nanti akan bangun lebih dulu, karena dalam kebudayaan

Mandar, sebelah kananlah yang lebih dimuliakan. Kemudian kata ‘namimbue’

masara’ yang berarti ‘akan bangun bekerja’ mengindikasikan bahwa.bagian kanan
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yang harus bangun terlebih dahulu untuk ‘masara’ dalam hal ini diartikan bekerja

mencari rezeki. Tangan kananlah yang dilambangkan untuk melakukan hal-hal baik,

pertanda bahwa rezeki yang diperoleh tangan kanan adalah rezeki yang halal. Tangan

kiri dilambangkan melakukan tugas untuk  merbersihkan diri.

Analisis makna konotasi pada bait 3

Analisis bait 3:
Diang dalle mulolongang Ape’
Diang dalle mulolongang
Damugula-gulai
Andiang tu’u nasadiang-diangna

Terjemahan:
Ada rezeki yang kamu bawa Ape’
Ada rezeki yang kamu bawa
Jangan kau hambur-hamburkan
Karena tidak selamanya akan ada.

Larik ke sembilan dari syair elong piondo, ‘diang dalle mulolongang Ape’’

memiliki terjemahan ‘ada rezeki yang kamu bawa Ape’. Kalimat pada larik ini

terdapat pesan yang bermakna konotasi bahwa setiap anak yang lahir ke dunia ini,

membawa rezeki masing-masing, yang sudah ditentukan oleh Yang Mahakuasa. Kata

‘dalle’ yang dalam bahasa Indonesia berarti ‘rezeki’, memiliki banyak bentuk,

seperti; jodoh, umur, harta benda dan semua pemberian dari Tuhan. Larik ke sepuluh

sama dengan larik ke sembilan.

Kemudian larik ke sebebelas ‘damugula-gulai’, berarti ‘jangan kau hambur-

hamburkan’. Kata ‘damugula-gulai’ mengindikasikan makna bahwa sang ibu

berpesan kapada anaknya bila sang anak mempunyai rezeki, jangan dihambur-

hamburkan atau bertinglaku boros. Jangan semberono dalam memanfaatkan rezeki,

lebih baik hidup hemat, membeli apa saja yang dibutuhkan, bukan diinginkan.

Rezeki pada syair ini lebih mengarah kepada rezeki yang berupa harta benda.
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Pada larik ke dua belas ‘Andiang tu’u nasadiang-diangna’, berarti ‘karena

tidak selamanya akan ada’. Larik ini menjelaskan tentang pesan sang ibu kepada

anaknya bahwa rezeki itu hadirnya tidak menentu. Rezeki memang sudah diatur oleh

Tuhan, tapi tidak menutup kemungkinan adanya kegagalan atau kerugian dalam

usaha mencari rezeki. Karena rezeki tidak selalu ada, larik ini menjelaskan bahwa

sang ibu memberitahu anaknya, jika sang anak memiliki rezeki yang banyak, jangan

dihamur-hamburkan, lebih baik ditabung. Agar kelak, ketika sang anak menemui

kesulitan dalam mencari rezeki, maka sang anak masih memiliki simpanan dari

tabungannya. Larik ini berpesan untuk mengajarkan anak-anak menabung.

Analisis makna konotasi pada bait 4

Analisis bait 4:
Dipameappai dalle’ Ape’
Dipameappai dalle’
Diletteangngi topai
Andiang tu’u napole mittuala

Terjemahan:
Rezeki itu harus dicari Ape’
Rezeki itu harus dicari
Juga harus dikejar
Tidak akan datang dengan sendirinya.

Larik ke tiga belas ‘dipameappai dalle’ Ape’’ berarti ‘rezeki itu harus dicari

Ape’. Kata ‘dipameappai’ dalam bahasa Indonesia berarti ‘dicari’, kata ini bermakna

sebagai pesan bahwa cara mencari rezeki itu dengan bekerja atau berusaha. Larik ini

menjelaskan bahwa sosok ibu mengajarkan pada anaknya, untuk mendapatkan

rezeki, harus dengan bekerja atau berusaha, tidak mungkin adanya rezeki tanpa

usaha.. Larik ke empat belas adalah pengulangan dari lari sebelumnya.

Pada larik ke lima belas ‘diletteangngi topai’, jika diterjemahkan berarti ‘juga

harus dikejar’. Kata ‘diletteangngi’ bermakna sebagai pesan bahwa dalam mencari
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rezeki, sang anak harus berusaha mencari jalan. Dalam larik ini, sang ibu

memberitahu anaknya bahwa untuk mendapatkan rezeki, harus ada cara ada jalan

yang ditempuh oleh sang anak, seperti; berdagang, bekerja pada orang lain dan

banyak cara lainnya, pokoknya sang anak harus berusaha dan tidak berdiam diri di

rumah.

‘Andiang tu’u napole mittuala‘ adalah larik ke enam belas dari syair ‘elong

piondo’. Kata ‘mittuala’ bermakna muncul dengan sendirinya atau ada dengan begitu

saja. Larik ini mengajarkan tentang pesan bahwa rezeki itu tidak mungkin datang

dengan sendirinya tanpa adanya usaha. Dengan berdiam diri dirumah, seseorang

tidak akan memperoleh rezeki. Rezeki itu harus dijemput, jangan menunggu rezeki

mendatangi, karena itu merupakan hal yang sia-sia.

Analisis makna konotasi pada bait 5

Analisis bait 5:
Ia tu’u dalle’ tongan Ape’
Ia tu’u dalle’ tongan
Dalle’ halal di Puang
Naripewongan lino lambi akhera’

Terjemahan:
Rezeki yang sebenarnya itu Ape’
Rezeki yang sebenarnya itu
Rezeki halal dari Tuhan
Yang akan jadi bekal di dunia sampai akhirat.

Larik ke tujuh belas ‘ia tu’u dalle tongan Ape’’, terjemahannya ‘rezeki yang

sebenarnya itu Ape’’. Farse ‘dalle’ tongan’ bermakna rezeki yang sebenar-benarnya

rezeki, rezeki yang didapatkan dengan cara yang benar. Larik ini mengindikasikan

pesan bahwa dalam mencari rezeki, tidak semua cara dapat dilakukan, ada cara yang

benar dan cara yang salah. Rezeki yang sebenar-benarnya rezeki adalah rezeki yang
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diperoleh dengan cara yang baik atau benar, dan tanpa merugikan orang lain. Pada

larik ke delapan belas adalah pengulangan dari larik ke tujuh belas.

Kemudian pada larik ke sembilan belas dari elong piondo, ‘dalle’ halal di

puang’ yang terjemahannya ‘rezeki halal dari Tuhan’. Kalimat ‘dalle halal’

bermakna rezeki yang diperolah dengan cara-cara yang tidak melanggar syariat atau

aturan agama. Selain rezeki halal, ada rezeki haram, yaitu rezeki yang diperoleh

dengan cara yang tidak baik atau melanggar aturan agama. Larik ini

mengindikasikan pesan bahwa rezeki yang baik itu adalah yang halal, karena rezeki

yang halal berasal dari Tuhan dan diberkahi oleh Tuhan, sedangkan rezeki yang

haram adalah rezeki yang berasal dari hasutan setan, dan tidak diberkahi oleh Tuhan.

‘Naripewongan lino lambi akhera’’ merupakan larik ke dua puluh sekaligus

larik terakhir dari syair “elong piondo”, bila diterjemahkan memiliki arti ‘yang akan

jadi bekal di dunia sampai akhirat’. Kata ‘naripewogan’ bermakna sesuatu yang

dijadikan pegangan atau bekal, hal ini berupa rezeki yang baik atau halal. Kalimat

‘lino lambi akhera’’ menjelaskan mengenai pesan bahwa masyarakat Mandar

percaya manusia akan hidup di dua alam, alam dunia dan alam akhirat. Pesan pada

larik ini menjelaskan bahwa sang ibu memberitahu anaknya mengenai rezeki halallah

yang akan jadi pegangan atau bekal kelak untuk menjalani hidup di dunia, kemudian

dipertanggung jawabkan di akhirat. Rezeki yang halal akan mempermudah kelak di

akhirat, sedangkan rezeki yang diperoleh dengan cara-cara yang haram akan

mempersulit.

c. Mitologi pada syair elong piondo

Sosok ibu dalam masyarakat mandar adalah sosok yang paling bertanggung

jawab dalam proses berkembang dan belajar sang anak. Walaupun faktor lain juga

memiliki pengaruh, seperti ayah, anggota keluarga lain, dan lingkungan, tapi sang
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ibulah yang cenderung memiliki waktu paling banyak untuk membimbing anaknya.

Seperti yang dijelaskan Irjan (53 tahun), seorang sejarawan, bahwa:

“Sosok ibu menjadi sangat penting, terlebih lagi karena masyarakat suku
Mandar mayoritas beragama Islam, di mana tradisinya banyak dipengeruhi
oleh hukum-hukum syariat Islam. Dalam agama Islam kepada ibulah kita
wajib berbakti pertama kali, bahkan dalam sebuah hadits nama Ibu disebutkan
tiga kali kemudian disebut nama ayah sekali. Maka perkataan ibulah yang
pertama kali wajib didengarkan.”33

Perjelasan dari Irjan di atas diambil dalam sebuah hadits Nabi Muhammad

SAW tentang, yaitu:
بيِْ هُرَرَْةَ  َ رَسُوْلَ اللهِ، مَنْ عَنْ  َ فقَاَلَ : لَیَْهِ وَسَلم اللهُ  لٌ الىَ رَسُوْلِ اللهِ صَلى ُ اءَ رَ َ الناسِ رَضيَِ اللهُ عَنْهُ قاَلَ  حَق

مكَ، قاَلَ ثمُ مَنْ؟ قاَلَ  مكَ، قاَلَ ثمُ مَنْ؟ قاَلَ  مكَ، قاَلَ ثمُ ابتيَِ؟ قاَلَ  سْنِ صحََ بوُْكَ بحُِ مَنْ، قاَلَ 

Artinya:
Dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu, belia berkata, “Seseorang datang
kepada Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam dan berkata, ‘Wahai
Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?’ Nabi
shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Dan orang tersebut kembali
bertanya, ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam
menjawab, ‘Ibumu!’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa
lagi?’ Beliau menjawab, ‘Ibumu.’ Orang tersebut bertanya kembali,
‘Kemudian siapa lagi,’ Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab,
‘Kemudian ayahmu.'” (HR. Bukhari no. 5971 dan Muslim no. 2548)34

Kata-kata dalam lirik syair elong piondo ini berisi pesan dari sosok ibu

kepada anaknya mengenai pedoman hidup orang-orang Mandar. Pada lirik syair

elong piondo, ditemukan mitologi mengenai simbol ibu yang bermakna sebagai

sumber pengetahuan pertama bagi anak-anaknya. Pengetahuan atau pelajaran yang

diberikan kepada anaknya berupa petuah-petuah dan nasehat.

33 Irjan (53 tahun), Sejarawan dan Tokoh Masyarakat, Wawancara Binamga tanggal 01
Januari 2020.

34 Tasya Awalia, “Hadis-hadis tentang ibu dan kewajiban berbakti kepadanya” Detik
News.com, 29 November 2019. https://news.detik.com/berita/d-4802715/hadits-hadits-tentang-ibu-
dan-kewajiban-berbakti-padanya, (08 Maret 2020).
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Lirik dari elong piondo juga berisi pesan yang bermakna sebagai sugesti

sekaligus doa, agar dalam tidurnya sang anak diberkahi oleh Allah swt. Walaupun

sebenarnya, syair yang disampaikan belum dimengerti oleh sang anak, tetapi sang

ibu berharap dengan mendendangkan lagu ini, anaknya bisa mengetahui pesan dari

sang ibu. Hal tersebut juga ditunjukkan dengan banyaknya lirik yang diulang-ulang

dalam syair tersebut. Pengulangan lirik dilakukan memiliki pesan sebagai harapan

agar syair ini secara tidak sadar dapat tertanam dalam alam bawah sadar sang anak.

Suara dari ibu dipercaya memiliki kekuatan magis, karena adanya kekuatan

batin yang mengikat hubungan antara ibu dan anak. Suatu hubungan yang hanya

mereka berdua rasakan, hubungan yang dirasakan melalui hati, diciptakan oleh kasih

sayang seorang ibu kepada anaknya. Ketika ibu mendendangkan elong piondo

kepada anaknya, sang ibu mendendangkannya dengan melibatkan perasaan, sehingga

anaknya merasa aman dan nyaman, kekuatan batin diantara mereka terjalin lebih

kuat. Oleh karena itu, lagu ini tidak boleh direkam lalu diperdengarkan melalui alat

pemutar suara, karena cara tersebut dapat menghilangkan kekuatan magis dari elong

piondo, kehangatan dalam suara ibu akan hilang.

Lebih lanjut lagi, dalam mitologi elong piondo terdapat pesan mengenai

aturan atau adab ketika sang anak akan tidur. Sang ibu menjelaskan kepada anaknya

bahwa tidur itu memiliki aturan, dan sang ibu berusaha menanamkan kebiasaan tidur

dengan bagian kiri. Syair ini menjelaskan bahwa tidur dilakukan dengan menghadap

ke arah kiri dengan tangan kiri dijadikan bantal dan bagian kanan tubuh di sebelah

atas. Pesan ini bermakna bahwa tangan kanan lebih dimuliakan dalam masyarakat

Mandar. Tangan kanan disimbolkan sebagai pencari rezeki, pertanda bahwa rezeki

yang diperoleh tangan kanan adalah rezeki yang halal.
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Kecenderungan suku Mandar yang dominan menggunakan tangan kanan

untuk beraktifitas juga membuat tangan kanan mereka lebih kuat dari kirinya, maka

hal ini bermanfaat untuk keamanan mereka saat tidur. Kondisi masyarakat yang

berwatak keras, membuat mereka harus tetap siaga ketika tidur. Tidur dengan tangan

kanan di atas berguna ketika ada yang ingin menyerang mereka ketika tidur, maka

mereka dapat segera siap untuk membalas dengan pukulan tangan kanan mereka.

Mitologi dalam syair ini juga menjelaskan pesan yang bermakna bahwa setiap

anak yang terlahir ke dunia ini membawa rezekinya masing-masing. Allah swt telah

menentukan rezeki setiap manusia dari mereka lahir sampai meninggal dunia. Rezeki

itu dapat berupa pendidikan, ekonomi, umur yang panjang dan segala sesuatu yang

baik dari Allah swt. dalam hal pendidikan, kata ‘damugula-gulai’ bermakna ilmu itu

jangan disimpan sendiri, harus dibagikan kepada orang lain, seperti pepatah yang

mengatakan “ilmu yang tidak diamalkan, bagaikan pohon yang tidak berbuah”.

Seorang yang memiliki ilmu tapi sikapnya tidak mencerminkan ilmu yang

dimilikinya, bahkan bertentangan dengan ilmunya, maka orang itu adalah orang yang

berilmu tapi tidak memiliki akal, maka ilmunya tidak mendapat berkah oleh Allah

swt. Sedangkan orang yang memiliki ilmu tapi tidak membagi atau mengajarkan

ilmunya, maka ilmunya itu ibaratkan pohon rindang yang tidak memiliki buah, yang

bisa memberi manfaat. Percuma memiliki ilmu yang tinggi, jika tak dapat

memberikan manfaat, maka ilmu tersebut akan sia-sia. Padahal ilmu yang

bermanfaat itu bisa menjadi amal jariah dan membagikan ilmu kepada orang lain

dapat mendatang ilmu baru.

Kata ‘damugula-gulai’ jika dilihat dari segi umur atau usia, bermakna

seorang yang memiliki umur yang panjang dalam hidupnya, hendaknya tidak disia-

siakan dengan melakukan hal-hal yang tidak memiliki manfaat. Umur panjang itu
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seharusnya dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang berguna, seperti dengan

menuntu ilmu, berbuat baik selama hidup dan hal-hal lain yang dapat memberi

manfaat. Rezeki dalam hal ekonomi jika dikaitkan dengan kata ‘damugula-gulai’

bermakna bila seseorang memiliki rezeki berlebih, jangan dihabiskan sendiri atau

malah ditimbun, harta tersebut seharusnya dibagi kepada orang yang membutuhkan.

Harta apabila dibagikan, tidak akan berkurang jumlahnya, malah akan

bertambah, hal ini berdasarkan firman Allah pada Q.S. Al-baqarah ayat 261:

                 
         

:Terjemahan
Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti
sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus
biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah
Mahaluas, Maha Mengetahui.35

Pada syair ini dijelaskan juga bahwa dalam mencari rezeki kadangkala

dijumpai kegagalan, walaupun telah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Hal

tersebut pertanda bahwa rezeki tersebut milik orang lain. Maka dari itu, ketika

seseorang memiliki rezeki, janganlah dihambur-hamburkan. Rezeki itu tidak

selamanya akan ada. Ketika kerugian melanda, alangkah baiknya telah siapkan

simpanan rezeki, untuk persiapan menghadapi masalah yang tidak terduga kelak.

Dengan kata lain, dalam syair ini diajarkan tentang pentingnya menabung.

Rezeki, meskipun telah ditentukan oleh Allah swt, tapi tanpa diiringi oleh

usaha, rezeki tersebut tidak akan didapatkan. Syair ini berpesan bahwa untuk

memperoleh rezeki, seseorang harus keluar rumah, tidak boleh berdiam diri saja

35 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah. (Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Islami,
2005) h. 45 .
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dirumah, karena tidak mungkin rezeki yang akan datang, tapi rezeki itu harus

dijemput. Hal diatas juga dapat diartikan seseorang harus membuat sebuah jalan

untuk memperoleh rezeki. Misalnya rezeki dari sudut pandang keilmuan, ilmu itu

harus dicari sebanyak-banyaknya, semakin banyak ilmu yang dimiliki, semakin

banyak manfaat yang dapat diberikan. Maka carilah ilmu sebanyak mungkin, bahkan

sampai ke negeri orang.

Rezeki dari segi umur, maka untuk mendapatkan umur yang panjang, harus

diterapkan pola hidup yang sehat, seperti makan makanan yang bergizi dan

berolahraga. Sedangkan jalan untuk memperoleh rezeki dari segi ekonomi, jalan

memperoleh rezeki bisa dengan bertani, berdagang, melaut dan segala pekerjaan

yang dilakukan dengan cara yang baik dari nilai budaya dan agama.

Syair elong piondo menjadi pesan untuk mengingatkan anak-anak suku

Mandar dalam mencari rezeki. Rezeki yang dimiliki akan menjadi bekal bukan hanya

di dunia, tapi juga akan dibawa sampai ke akhirat. Ada dua macam rezeki yang

dijelaskan dalam syair ini, yang pertama adalah rezeki yang diperoleh dengan cara

yang baik atau yang sering dikatakan rezeki halal, yang kedua rezeki yang diperoleh

dengan cara-cara yang tidak baik atau yang disebut rezeki haram. Rezeki yang

sebenar-benarnya rezeki adalah rezeki yang halal, karena rezeki tersebut didapatkan

dari Allah swt, sedangkan rezeki yang haram adalah rezeki yang salah, karena

diperoleh dari hasutan setan, dan hanya akan membawa kesengsaraan. Semua rezeki

tersebut akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Rezeki yang halal

akan membantu seseorang meringankan bebannya di akhirat, sedangkan rezeki yang

diperoleh dengan cara-cara yang haram akan membuat orang tersebut menerima

hukuman kelak di akhirat.36

36 Kanne’ Koni, (65 Tahun) Sando Meana’, Wawancara Binanga tanggal 15 Desember 2019.
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2. Pesan yang terkandung dalam lirik syair elong piondo

Syair elong piondo selain berfungsi untuk membantu menidurkan anak,

dalam liriknya terdapat pesan-pesan yang ingin disampaikan. Dari uraian pemaknaan

lirik syair elong piondo di atas, peneliti mengindentifikasi terdapat beberapa pesan

yang tersimpan, yaitu:

a. Harapan

Pesan berupa harapan seorang ibu terdapat pada kalimat ‘maupa ao anna

lipio matindo’. Kalimat tersebut bermakna sebagai doa sang ibu agar dalam tidurnya,

sang anak mendapat berkah dari Allah swt, sehingga sang anak dapat tidur nyenyak.

Hal tersebut bermaksud jika tidur sang anak nyenyak, maka itu akan membantu

proses tumbuh dan berkembang sang anak.

Pesan seorang ibu juga tergambarkan pada bait ke dua syair elong piondo,

yang menjelaskan tentang pesan sang ibu yang berharap agar tetap siaga walaupun

sedang tidur. Maka tangan kanan di atas untuk mengantisipasi apabila ada yang

hendak menyerang sang anak saat tidur, maka dengan sigap sang anak dapat cepat

mengantisipasinya.

Sang ibu juga berpesan mengenai masalah rezeki pada kalimat ‘diang dalle’

mulolongang’. Pada kalimat tersebut sang ibu berpesan agar sang anak tidak perlu

risau soal rezeki, karena setiap anak yang terlahir ke dunia telah membawa rezekinya

masing-masing, maka sang anak tidak perlu berkecil hati apabila kelak sang anak

kesulitan dalam memeroleh rezeki.

Pada bait ke tiga, sang ibu berpesan agar anaknya bijak dalam hal

memanfaatkan rezeki yang dimilikinya. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak

perlu,cukup digunakan pada hal-hal yang anaknya butuhkan, karena Allah membenci
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orang-orang yang tidak memanfaatkan rezeki pada jalan yang benar, dan lebih

mengikuti hawa nafsunya.

Bait ke empat terdapat pesan sang ibu yang berharap anaknya untuk tidak

bergantung pada orang. Sang anak dituntut untuk mencari jalan sendiri dalam

memeroleh rezeki, karena tidak mungkin ada orang yang datang membawakan rezeki

dengan begitu saja, pasti perlu adanya usaha dalam memerolehnya.

b. Interaksi sosial

Terdapat beberapa lirik yang memiliki pesan yang bermakna sebagai nilai

sosial. Salah satunya pada kata ‘damugula-gulai’. Sang ibu pada kata tersebut

mencoba menanamkan kepedulian sosial pada anaknya. Pada kata tersebut sang ibu

berpesan pada anaknya untuk berbagi pada orang lain, karena rezeki jika dinikmati

sendiri dan tidak memberi manfaat bagi orang lain, maka rezeki tersebut akan sia-sia

dan kurang berarti. Jika rezeki itu berupa pendidikan yang tinggi, maka hendaknya

ilmu yang dimiliki dibagikan. Jika rezeki itu berupa umur yang panjang, maka

selama hidupnya sang anak harus dapat melakukan perbuatan yang baik dan

bermanfaat bagi orang lain, sedangkan jika rezeki itu berupa harta, maka hendaknya

sang anak memberi sebagian rezekinya kepada orang yang membutuhkan.

Pada bait ke empat, terdapat pesan sang ibu agar anaknya keluar rumah untuk

mencari rezeki. Ibu berpesan pada sang anak untuk berinteraksi dengan orang lain,

kemungkinan rezeki sang anak didapatkan dengan bantuan orang lain. Semakin

banyak teman, semakin banyak rezeki, dalam hal ini relasi dengan orang lain juga

dinilai sebagai salah satu bentuk rezeki.

c. Pendidikan

Pada syair elong piondo ditanamkan sikap murah hati. Pesan untuk tidak

menghambur-hamburkan harta bermakna sebagai pengajaran untuk tidak hidup
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bermewah-mewahan, lebih baik hidup sederhana sesuai kemampuan. Tidak perlu

hidup bergelimbangan harta, tidak apa memiliki sedikit harta yang penting disyukuri.

Dalam syair ini juga diajarkan untuk tidak bersikap pelit, jika ada rezeki yang

berlebih hendaknya dibagikan dengan sesama. Rezeki akan sangat berguna bila dapat

memberi manfaat terhadap orang lain.

Sikap untuk bekerja keras juga ditanamkan dalam syair ini. Ketika

menginginkan sesuatu, maka hal tersebut harus dikejar dan usahakan semaksimal

mungkin, jangan mudah menyerah. Bahkan jika perlu, hal tersebut dapat dikejar

sampai ke negeri orang, seperti menimba ilmu ke negeri orang, atau mencoba

peruntungan dengan merantau.

Syair ini juga menanamkan sikap jujur. Dalam syair ini dijelaskan bahwa

rezeki itu harus diperoleh dengan cara-cara yang baik atau halal, bukan dengan cara-

cara yang haram. Tidak boleh menipu, memalsukan data dan berbagai tipu muslihat

lainnya. Cara-cara haram tersebut dapat merugikan orang lain, dan membawa

dampak buruk pada diri sendiri.

Ketika sang ibu mendendangkan syair ini pada anaknya, maka hal tersebut

merupakan penanaman sikap kelembutan dan kasih sayang. Sang ibu

mendengdangkan elong piondo dengan lembut dan penuh kasih menyertakan

perasaan di dalamnya, sehingga pesan tersebut diyakini dapat diterima dengan baik

oleh anaknya. Hal tersebut juga dapat menguatkan hubungan batin antara ibu dan

anaknya. Sebuah hubungan khusus yang hanya mereka berdua dapat merasakan.

d. Amal saleh

Syair ini mengajarkan mengenai nilai keagamaan yang menjelaskan bahwa

tempat meminta hanyalah kepada Allah swt, dan hanya Allah yang akan

mengabulkannya, jangan meminta selain kepada Allah. Dalam syair ini juga
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dijelaskan bahwa rezeki datangnya cuma dari Allah, yaitu rezeki yang halal, yang

dalam proses pencariannya merupakan ibadah dan mendapat ganjaran pahala,

sedangkan rezeki yang haram merupakan rezeki yang fana dan proses pencariannya

pasti menggunakan cara yang mengandung dosa. Kelak cara memeroleh rezeki itu

akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat, rezeki halal akan membantu

meringankan di akhirat, sedangkan rezeki haram akan membuat seseorang menerima

hukuman dari Allah swt.

D. Tradisi Mappadai’ Toyang dalam Perspektif Islam

Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, telah mewariskan Al-qur’an

sebagai suatu kitab yang digunakan sebagai petunjuk dan pedoman hidup umat

manusia. Islam memandang tradisi dan pengajaran sebagai sesuatu yang dibolehkan,

selama tidak melanggar syari’at atau ajaran agama Islam. Agama Islam membiarkan

tradisi dan produk kebudayaan lokal yang produktif dan tidak megotori aqidah untuk

tetap eksis, dan beberapa tradisi yang produktif justru digunakan untuk menegakkan

syiar Islam.37 Syariat Islam yang tidak boleh dilanggar mengharuskan adanya kajian

tentang tradisi, jangan sampai ada hal yang melanggar syariat. Dalam Q.S. Al- Isra

ayat 36 Allah berfirman:

             
  

37 Agung Setiawan, “Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf)
dalam Islam”, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, no. 2 vol. XIII (2012), h. 210-211
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Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati,
semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.38

Pada ayat ini terdapat tuntutan yang bersifat universal karena manusia

cenderung menilai dirinya baik dan menilai lawannya sebagai sesuatu yang buruk.

Dalam ayat ini terkandung perintah untuk melakukan apa saja yang diperintahkan

Allah swt dan menghindari apa saja yang dilarang oleh-Nya. Pada kalimat Dan

janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya

bermakna jangan berucap apa yang engkau tidak ketahui, jangan mengaku tahu apa

yang engkau tak tahu atau mengaku mendengar apa yang tidak engkau dengar. Ayat

ini sebenarnya di satu sisi menuntut untuk menghindari berbagai keburukan seperti

tuduhan, prasangka buruk, kebohongan dan kesaksian palsu. Di sisi lain ayat ini

memberi tuntutan untuk menggunakan pendengaran, penglihatan dan hati sebagai

alat-alat untuk meraih pengetahuan.39

Berdasarkan ayat di atas, penulis berpendapat bahwa ayat tersebut berisi

anjuran untuk tidak berprasangka dan menilai bahwa suatu tradisi yang dilakukan

oleh suatu kelompok masyarakat tertentu yang berbeda dari apa yang diyakini

sebagai hal yang melanggar syariat. Untuk menilai suatu tradisi tertentu, perlu

diketahui maksud dan tujuannya dilakukan tradisi tersebut. Seperti yang dijelaskan

Pak Mannang (68 tahun) Imam mesjid dan tokoh agama yang mengatakan bahwa:

38 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah 20 Baris. (Bandung: Mikraj Khasanah Ilmu,
2011) h. 227.

39 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran), (Jakarta:
lentera Hati, 2007), h. 472-473.
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“Tradisi mappadai’ toyang selama tidak membawa kemusyrikan, bagus untuk
dilestarikan. Selama kita meluruskan bahan yang disiapkan disitu kearah
manfaatnya.”40

Penjelasan di atas membuat peneliti mengambil kesimpulan selama tradisi

tersebut membawa manfaat, maka dalam Islam tidak akan melarang tradisi tersebut.

Apalagi dengan masuknya pengaruh Islam ke masyarakat Mandar, membuat

beberapa tradisi Mandar yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Hal ini juga

dijelaskan oleh Pak Mannang yang mengungkapkan bahwa:

“Setelah masuknya budaya Islam, Tradisi mappadai’ toyang kerap
dirangkaikan dengan acara maulid Nabi Muhammad saw. Adat yang ada
diislamisasi. Ajaran dari tradisi harus kita luruskan dengan ajaran agama,
jangan sampai membawa kepada kemusyrikan.”41

Berdasarkan ungkapan dari wawancara diatas, bahwa tradisi dari leluhur tetap

boleh dilakukan, tapi tradisi yang ada harus disesuaikan dengan ajaran Islam atau

dengan kata lain diislamisasi. Apabila terdapat prosesi atau bahan dalam tradisi yang

tidak memiliki manfaat dan cenderung membawa kepada kemusyrikan, maka tradisi

prosesi atau bahan dalam tradisi tersebut harus dihilangkan. Seperti prosesi maccera’

yaitu  mengambil darah ayam sebaiknya dihilangkan, karena dapat menyakiti ayam

tersebut. Prosesi macco’bo yang menggunakan darah ayam sebaiknya diganti dengan

air. Hal tersebut dilakukan pada penggunaan dupa, dalam tradisi mappadai’ toyang

kini, kedudukan dupa tidak lagi menjadi perlengkapan yang wajib disediakan.

Kemudian terdapat prosesi mengelilingi ayunan dengan api juga sebaiknya

dihilangkan atau disesuaikan dengan syariat Islam karena prosesi tersebut tidak

memiliki makna yang dapat disandarkan pada ajaran agama Islam.

40 Mannang Usa (68 tahun) Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Wawancara Mamuju
tanggal 18 Desember 2019.

41 Mannang Usa (68 tahun) Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Wawancara Mamuju
tanggal 18 Desember 2019.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dihimpun dan analisa, dari dua rangkaian

rumusan masalah, maka penulis menyimpulkan:

1. Pemaknaan masyarakat Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten

Mamuju terhadap tradisi mappaadai’ toyang adalah sebagai suatu peringatan

atau perayaan untuk mengenalkan anak dari suku Mandar kepada rumah

barunya yaitu toyang atau ayunan. Setiap prosesi dan perlengkapan yang

disiapkan dalam tradisi ini mempunyai makna tersendiri yang terdapat dalam

simbol-simbol dengan tujuan untuk memberikan pengajaran yang baik.

2. Makna lirik syair elong piondo adalah sebagai pesan dari seorang ibu kepada

anaknya yang mengajarkan tentang pedoman hidup orang-orang Mandar.

Pesan dalam syair ini berisi harapan seorang ibu kepada anaknya agar kelak

mendapat kehidupan yang lebih baik. Pesan dalam syair ini juga berisi

pengajaran mengenai kepedulian sosial, bahwa sang anak harus berinteraksi

dengan orang lain. Terdapat juga pesan dalam syair ini yang berisi sebagai

sebuah pengajaran mengenai sikap yang harus dimiliki oleh sang anak. Syair

tersebut juga memiliki pesan yang berisi bahwa untuk mendapatkan rezeki

yang diberkahi oleh Allah swt, digunakan cara yang halal. Rezeki yang halal

akan menjadi bekal dalam menjalani kehidupan di dunia hingga akhirat.
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B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka peneliti menyarankan

yaitu,  masyarakat tetap  melestarikan tradisi yang telah diwariskan secara turun-

temurun, karena tradisi tersebut mengandung nilai-nilai dan makna-makna sebagai

sebuah pesan tentang kehidupan yang memiliki tujuan baik, dengan catatan selama

tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Jangan sampai tradisi

warisan leluhur punah dan tergantikan oleh tradisi-tradisi dari luar yang membawa

dampak buruk bagi masyarakat.
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A. Foto pelaksanaan tradisi mappadai’ toyang

Foto 1.1 Perlengkapan tradisi mappadai’ toyang

Foto 1.2 Perlengkapan tradisi mappadai’ toyang
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Foto 1.3 Alat yang digunakan untuk macco’bo

Foto 1.4 Prosesi maccera
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Foto 1.5 Prosesi macco’bo

Foto 1.6 Menaikkan anak ke ayunan
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Foto 1.7 Prosesi massembai’ manu’

Foto 1.8 Doa bersama
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Foto 1.9 Acara makan bersama

B. Foto Wawancara

Foto 2.1 Wawancara dengan kanne’ Koni selaku sando meanaq
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Foto 2.2

Wawancara dengan kanne Abo selaku sando meanaq dan ibu Rasa Bunga selaku
tokoh masyarakat.
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