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ABSTRAK 

Nama  : Saparuddin 
NIM  : 50700116080 
Judul Skripsi : Akulturasi Tradisi Rewan Antaretnik Mandar dan Jawa 

dalam Menciptakan Kerukunan Hidup Bermasyarakat 
di Desa Bumimulyo Kabupaten Polewali Mandar 
Provinsi Sulawesi Barat (Studi Komunikasi 
Antarbudaya). 

 
  

Penelitian ini berjudul “Akulturasi Tradisi Rewan Antaretnik Mandar dan Jawa 
dalam Menciptakan Kerukunan Hidup Bermasyarakat di Desa Bumimulyo Kabupaten 
Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat (Studi Komunikasi Antarbudaya)”. Pada 
penelitian ini dilatar belakangi oleh Etnik Mandar dan Etnik Jawa hidup dalam 
lingkungn interaksi sosial yang sama di Desa Bumimulyo. Etnik Mandar adalah 
masyarakat asli di Polewali Mandar sedangkan Etnik Jawa adalah Masyarakat imigran 
dari pulau jawa khususnya Jawa Timur. Hidup lama dalam lingkungan yang sama 
membuat dua etnik tersebut melakukan akulturasi nilai-nilai kebudayaan dari 
keduanya.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimna proses lahirnya tradisi 
Rewan antar Etnik Mandar dan Etnik Jawa di Desa Bumimulyo ? Dan bagaimana 
dinamika komunikasi antar Etnik Mandar dan Etnik Jawa dalam menciptakan 
kerukunan hidup bermasyarakat di Desa Bumimulyo ?. Jenis penelitian ini deskriptif 
dan menggunakan metode penelitian kualitatif serta menggunakan beberapa informan 
untuk melakukan wawancara dan observasi. Metode ini digunakan dalam menggali 
informasi yakni peneliti terjun langsung ke lapangan melakukan observasi wawancara 
dan dokumentasi.   

Akulturasi imigran dengan kebudayaan mbece dengan  kebudayaan pribumi 
ma’basi-basi di univikasi dan dikodivikasi kedalam akulturasi budaya yang disebut 
sebagai rewan, impleentasi budaya rewan di masyarakat wonomulyo sebagai simbol 
yang diangggap dapat membagun kerukunan dalam keluarga dau etnik tersebut, yakni 
Etnik Mandar dan Etnik Jawa. Tradisi Rewan sebagai wujud nyata dari proses 
akulturasi Antar masyarakat Etnik Mandar dan masyarakat Etnik Jawa. Tradisi Rewan 
merupakan wujud nyata dari akulturasi dua konsep kebudayaan yang berbeda yakni 
ma’basi-basi dari masyarakat Etnik Mandar dan Mbece’ dari masyarakat Etnik Jawa. 
Banyaknya kesamaan nilai-nalai dalam konsep kebudayaan sehingga memudahkan 
proses akulturasi dari keduanya. Bentuk akulturasi yang dihasilkan oleh Etnik Mandar 
dan Etnik Jawa adalah tradisi Rewan yang didalamnya terdapat konsepsi aturan dan 
nilai-nilai yang sama dipahami guna untuk menciptakan kerukunan hidup 
bermasyarakat di Desa Bumimulyo. 

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini masyarakat luas menyadari 
pentingnya komunikasi khususnya komunikasi antarbudaya dalam menjalani 
kehidupan sehari-hari demi menjaga hubungan dan menjunjung tinggi toleransi baik di 
keluarga maupun pada masyarakat sekitar agar memperkecil terjadinya 
kesalahpahaman. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan sosial budaya merupakan suatu realitas hidup yang dialami setiap 

individu maupun kelompok dalam menjalani kehidupannya. Setiap individu maupun 

kelompok masyarakat mempunyai konstruksi realitas kebudayaan masing-masing 

yang sengaja dibuat, sehingga dapat hidup bersama dan menjadi identitas sosial budaya 

untuk masing-masing induvidu maupun kelompoknya.  

Identitas sosial budaya merupakan salah satu identitas sosial yang menjadi 

aturan dan norma hidup yang mengikat bagi setiap individu maupun kelompok dalam 

realitas sosialnya, seperti halnya bagainama cara atau aturan berkomunikasi dalam 

realitas sosial, baik sesama anggota kelompok maupun di luar dari anggota 

kelompoknya. Dalam interaksi sosial budaya, tidak akan pernah lepas dari komunikasi, 

karena yang menjadi proses utama dalam berinteraksi adalah bagaimana cara mereka 

berkomunikasi dengan lingkungan sosialnya. 

Komunikasi antarbudaya adalah jenis komunikasi yang dilakukan dari dua bela 

pihak  yang berbeda latar belakang kebudayaannya. Pada dasarnya, komunikasi 

antarbudaya juga menitikberatkan pada proses komunikasi yang bertujuan untuk saling 

memahami antarbudaya. Komunikasi yang sifatnya saling memahami inilah yang 

mendorong terjadinya proses akulturasi budaya dari dua identitas budaya yang berbeda. 

Dan cenderung akan menciptakan kebudayaan baru yang sama dipahami, agar dapat 

hidup  rukun dalam bermasyarakat dan tidak meninggalkan identitas budaya yang 

lama. 
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Kesulitan-kesulitan komunikasi yang diakibatkan oleh perbedaan budaya dapat 

melahirkan kesalahpahaman. Perbedaan latar belakang budaya sekurang-kurangnya 

menyebabkan komunikasi tidak lancar. Dalam komunikasi berbeda budaya, baik dari 

komunikasi antarpribadi maupun komunikasi antarkelompok dalam masyarakat, 

umumnya tidak bisa lepas dari latar belakang bahasa atau budaya yang dimiliki 

sebelumnya. Hal tersebut bisa menjadi penghalang dalam komunikasi berbeda budaya, 

secara lebih jelas ada tiga masalah utama dalam pertukaran antarbudaya yaitu: bahasa, 

perbedaan nilai dan perbedaan pola perilaku kebudayaan.” Seperti halnya pertukaran 

antarbudaya dalam pernikahan dari dua kebudayaan yang berbeda. 

Hidup  dalam lingkungan sosial yang sama dengan identitas kebudayaan yang 

berbeda cenderung membuat para pelaku komunikasi sulit untuk saling berinteraksi 

satu sama lain. Karena cara mereka berkomunikasi itu sangat dipengaruhi oleh latar 

belakang kebudayaannya, baik komunikasi verbal maupun non verbal. Pembatasan dan 

tidak adanya keterbukaan diri individu maupun kelompok dalam konteks sosial 

budaya, akan menyebabkan ketidak harmonisan hidup dalam bermasyarakat. Dan 

bahkan, jika sikap saling tertutup dan saling mempertahankan identitas budaya masing-

masing, akan mendorong terjadinya konflik antar budaya. Ketidak harmonisan hidup 

berdampingan antar sosial budaya yang berbeda, dikarenakan tidak adanya proses 

kamunikasi antarbudaya yang saling memahami satu sama lain.  

Hal inilah yang terjadi antaretnik Mandar dan Jawa dalam tradisi Rewan di Desa 

Bumimulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi 

Barat. Etnik Mandar dan etnik Jawa adalah dua identitas kebudayaan yang berbeda dan 

hidup dalam lingkungan sosial yang sama. Berada dalam realitas sosial yang sama, 

membuat masyarakat etnik madar dan jawa yang pada dasarnya berbeda identitas 
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kebudayaan, harus saling memahami untuk menciptakan hidup rukun dalam 

bermasyarakat 

Jawa merupakan suku yang bertransmigrasi ke Polewali Mandar pada tahun 

1931 yang bermukim di Kecamatan Wonomulyo atau dikenal dengan Kampung Jawa. 

Dikatakan kampung Jawa sebab selain penduduknya, nama desa-desanya juga dinamai 

dengan bahasa Jawa seperti: Bumiayu, Campurjo, Sidodali, Sidorejo, Sugihwaras, 

Sumberjo. Meski sebagai suku pendatang, namun Suku Jawa mampu berbaur dengan 

masyarakat setempat seperti masyarakat etnik Mandar dan etnik masyarakat lainya.  

Hubungan etnik Jawa dan etnik Mandar sangat membaur dan menyatu, 

keduanya saling menghargai dan saling menunjukkan keharmonisan mereka. Misalkan 

saat adanya kesenian Reog  yang selalu tampil tiap kali ada hajatan besar, masyarakat 

setempat ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa 

memang masyarakat etnik Jawa dan Mandar sudah menyatu, tidak ada jarak untuk 

berinteraksi.  

Etnik Mandar sejak awal sudah punya tradisi ma’basi – basi dan menjadi aturan 

atau nilai – nilai yang mengikat dalam berinteraksi untuk para anggota kelompoknya. 

Tradisi ma’basi – basi adalah salah satu wujud budaya bagi masyarakat etnik Mandar 

yang dilakoni para ibu – ibu dengan membawa panci, di dalamnya berisikan beras dan 

gula, kemudian dibungkus dengan kain tipis. Tradisi ma’basi-basi akan dijumpai pada 

masyarakat etnik Mandar di setiap kegiatan kebersamaan seperti perkawinan, sunatan, 

aqiqah, dan kegiatan kebersamaan lainnya.  

Etnik Jawa pun demikian. Meskipun sebagai mesyarakat pendatang atau 

imigran, sejak awal mereka juga punya konsep budaya yaitu tradisi mbece’, yang juga 

memeliki aturan atau nilai – nilai yang mengikat dan menjadi dasar untuk berinteraksi 
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bagi para anggota kelompoknya. Tradisi mbece’ juga merupakan salah satu wujud 

budaya bagi masyarakat etnik jawa yang dilakoni para ibu–ibu dengan membawa tas 

keranjang, didalamnya berisi beras, mie, gula dan terigu yang juga hadir dalam setiap 

kegiatan kebersamaan, seperti perkawinan, hajatan, aqiqahan dan acara kebersamaan 

lainnya. 

Dari dua konteks kebudayaan di atas yang cenderung memeliki kesamaan nilai, 

sehingga membuat peleburannya terbilang mudah, dan kemudian melahirkan tradisi 

baru yakni Tradisi Rewan. Tradisi Rewan adalah salah satu bentuk nyata dari akulturasi 

budaya antar etnik Mandar dan etnik Jawa dalam mewujudkan hidup rukun dan damai 

dalam lingkungan sosial bermasyarakat.  

Tradisi Rewan lahir dari dua tradisi yang mempunyai kesamaan nilai soaial 

budaya dari masing – masing etnik, yakni konsep tradisi ma’basi – basi dari etnik 

Mandar sebagai kelompok masyarakat asli daerah polewali mandar, dan konsep tradisi 

mbece’ dari etnik Jawa sebagai kelompok masyarakat imigran dari pulau jawa. Dan 

dalam tradisi Rewan tersebut mambagun aturan dan nilai – nilai yang baru dan sama 

dipahami bagi dua entitas etnik yang berbeda latar belakang kebudayaannya, untuk 

menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat dalam lingkungan sosial yang sama. 

Latar belakang kehidupan sosial antarbudaya yang berbeda dan kemudian 

melahirkan tradisi rewan sebagai tradisi baru yang sama dipahami dalam menjalani 

hidup bermasyarakat, itulah yang mendorong calon peneliti untuk mempelajari dengan 

cermat mengenai bagaimana proses mereka berkomunikasi, sehingga antara 

masyarakat etnik Mandar dan etnik Jawa bisa hidup rukun dan damai dalam hal 

interaksi sosial budaya baik dengan kelompoknya sendiri maupun dengan masyarakat 

di luar kelompoknya. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini menitikberatkan fokus pada tradisi rewan sebagai wujud dari proses 

akulturasi budaya antar etnik mandar dan etnik jawa dalam menciptakan kerukunan 

hidup bermasyarakat di Desa Bumimulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten 

Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.  

2. Deskripsi Fokus 

Demi menghindari terjadinya kesalahpahaman, penulis memberikan pengertian 

yang terkandung dalam proposal ini, yakni : Tradisi Rewan (kodifikasi budya) yang 

lahir dari dua entitas kebudayaan yang berbeda. Tradisi Rewan merupakan bentuk 

nyata dari akulturasi budaya antar etnik Mandar dan etnik Jawa dalam mewujudkan 

hidup rukun dan damai dalam lingkungan sosial bermasyarakat. Tradisi Rewan pada 

dasarnya lahir dua tradisi yang mempunyai kesamaan nilai – nilai soaial budaya dari 

masing – masing etnik, yakni: Konsep tradisi ma’basi – basi dari etnik Mandar sebagai 

kelompok masyarakat asli daerah polewali mandar. Mandar merupakan etnik yang 

berasal dari Provinsi Sulawesi Barat. Etnik Mandar sudah ada sejak lama sebelum 

masuknya etnik Jawa di Polewali Mandar, Suku ini hidup berdampingan dengan 

beberapa suku lainnya di kecamatan Wonomulyo seperti Suku Bugis, Suku Toraja, dan 

Suku Jawa. Konsep tradisi mbece’ dari etnik Jawa sebagai kelompok masyarakat 

imigran dari pulau jawa. Jawa merupakan etnik yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa 

Timur, dan Daerah Istimewah Yogyakarta. Meskipun etnik Jawa merupakan pendatang 

di daerah tersebut, tetapi semenjak kehadirannya membuat perekonomian di daerah 

tersebut mulai berkembang. Tradisi, budaya dan bahasa tetap mereka pertahankan dan 

masih dijalankan sampai saat ini. 



6 

 

 

 

 

Dalam tradisi rewan tersebut mambagun aturan dan nilai – nilai yang baru dan 

sama dipahami bagi dua entitas etnik yang berbeda latar belakang kebudayaannya, 

untuk menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat dalam lingkungan sosial yang 

sama. Komunikasi antarbudaya dalam penelitian ini yaitu akulturasi budaya dalam 

tradisi rewan antar etnik Mandar dan etnik Jawa untuk menciptakan kerukunan hidup 

bermasyarakat di Desa Bumimulyo. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, pokok masalah dari penelitian ini 

adalah: bagaimana tradisi rewan antar etnik mandar dan etnik jawa dalam menciptakan 

kerukunan hidup bermasyarakat di Desa Bumimulyo. Dari rumusan maka ditarik dua 

pertanyaan yaitu: 

1. Bagaimana proses akulturasi tradisi rewan antar etnik Mandar dan etnik Jawa di 

Desa Bumimulyo ? 

2. Bagaimana dinamika komunikasi antar budaya etnik Mandar dan entik Jawa dalam 

menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat di Desa Bumimulyo? 

D. Kajian Pustaka 

Untuk memudahkan  peneliti, maka dalam penelitian karya ilmiah ini peneliti 

mengambil bahan penunjang dan perbandingan dari hasil penelitian yang sejalan 

dengan topik penelitian yang diangkat peneliti: 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Misnayanti mahasiswa jurusan Sejarah dan 

Kebudayaan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas islam Negeri Alauddin 

Makassar pada tahun 2016 yang bejudul “Akulturasi Budaya Lokal dan Budaya 

Islam dalam adat pernikahan masyarakat Desa Kaladi Kecamatan Suli Barat 

Kabupaten Luwu” penelitian ini menggunakan metode deskriftif kualitatif teknik 
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pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi serta teori yang digunakan adalah teori Akulturasi. Hasil yang di 

peroleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa akulturasi budaya lokal dengan 

budaya islam dalam tradisi pernikahan yang dilakukan oleh warga kaladi dalam 

hal pernikahan, mereka menghasilkan pembauran antara budaya lokal dengan 

budaya islam dalam kehidupan sosialnyadi Desa Kaladi. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh calon peneliti sama-sama menggunakan metode deskriptif 

kualitatif dan calon peneliti menggunakan  observasi partisipan, wawancara 

mendalam, dan Dokumentasi. Sedangkan perbedaannya ialah calon peneliti 

meneliti mengenai Tradisi Rewan Antaretnik Masyarakat Etnik Mandar Dan Etnik 

Jawa Dalam Menciptakan Kerukunan Hidup Bermasyrakat Di Kecamatan 

Wonomulyo  ( Studi Komunikasi Antarbudaya ) 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Alkaisar Mahasiswa Jurusan Jurnalistik, Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 

2017 yang berjudul “ Komunikasi Antarbudaya pada Tarian Pa’bitte Passapu di 

Tanah Adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba” penelitian ini 

menggunanakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui observasi, interview dan dokumentasi.serta menggunakan teori 

komunikasi Antarbudaya, hasil yang diperoleh Komunikasi Antarbudaya pada 

Tari Pa’bitte Passapu di Tanah Adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten 

Bulukumba berkomunikasi dengan cara penggunaan gerakan tubuh, lambaian 

tangan, kedipan mata, atau bahasa yang ditampilkan manusia melalui tarian. 

Pa’bitte passapu melakukan komunikasi antarbudaya dengan makna gerakan dan 

pesan untuk Masyarakat untuk mengingatkan dampak dari sebuah perjudian. 
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti menggunakan metode 

kualitatif sedangkan perbedaannya ada pada teori dimana calon peneliti 

menggunakan teori Akulturasi dalam Komunikasi Antarbudaya. 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Nurpadila, mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

pada tahun 2016 yang berjudul “ Transformasi Nilai Tradisi Sayyang Pattu’du 

pada budaya Mandar” penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan 

jenis penelitian fenomenologi dengan hasil penelitian Tradisi sayyang pattu’du’ di 

Kabupaten Majene diselenggarakan untuk mengapresiasi seorang anak yang telah 

khataman al-Qur’an dengan cara diarak keliling kampung menunggangi seekor 

kuda yang diiringi musik tabuhan rebana dan untaian pantun berbahasa Mandar 

(kalinda’da’), serta untuk menjaga keseimbangan penunggang kuda diperlukan 

pendamping (passarung). Dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode 

kualitatif dan perbedaannya ada pada penelitian etnografi.  

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, tujuan yang akan dicapai ada dua yaitu: 

a. Untuk mengetahui dinamika komunikasi antar budaya etnik mandar dan etnik 

jawa dalam menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat di Desa Bumimulyo. 

b. Untuk mengetahui proses terciptanya tradisi ma’bece antaretnik mandar dan jawa 

di Desa Bumimulyo. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Manfaat Teoritis 
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Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti dan para 

pembacanya, khususnya dibidang ilmu komunikasi antarbudaya. Dan diharapkan 

juga dapat menperkaya literatur ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang 

komunikasi antarabuya, dalam konteks adaptasi budaya orang mandar dan jawa guna 

untuk menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat.    

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan pembelajaran untuk 

berinteraksi antar masyarakat, khususnya masyarakat yang beragam budaya dan 

hidup dalam relitas sosial yang sama. Dan sebagai bahan literatur dalam 

pengembangan teori-teori komunikasi antarbudaya, serta dapat berguana bagi 

pengembangan penelitian selanjutnya. 



 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Komunkasi Antarbudaya dalam Interaksi Sosial Budaya 

Komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu 

sama lain, baik disengaja atau tidak disengaja. Cara-cara berkomunikasi, keadaan 

komunikasi, bahasa dan gaya bahasa verbal dan nonverbal yang digunakan, semua itu 

merupakan respons terhadap fungsi budaya yang dipahaminya. Sebagaimana budaya 

berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, maka praktik dan perilaku komunikasi 

individu-individu yang diasuh dalam budayabudaya tersebut pun akan berbeda pula.1 

Istilah budaya atau sering disebut kultur (culture) yang mengandung pengertian 

keseluruhan sistem gagasan dan tindakan. Pengertian budaya atau kultur dimaksudkan 

untuk menyebut nilai-nilai yang digunakan oleh sekelompok orang dalam berpikir dan 

bertindak. Seperti halnya dengan kebudayaan, budaya sebagai suatu sistem juga 

merupakan hasil kajian yang berulang-ulang tentang suatu permasalahan yang 

dihadapi.2  

Komunikasi antarbudaya merupakan interaksi sosial dalam konteks suatau 

anggota budaya dengan anggota budaya lainnya. Alo Liliweri menyebutkan 

komunikasi antar budaya juga dapat diartikan sebagai proses pengalihan pesan yang 

dilakukan seseorang melalui saluran tertentu kepada orang lain yang keduanya berasal 

dari latar belakang budaya yang berbeda dan menghasilkan efek tertentu.3 Dapat 

disimpulkan jika komunikasi antarbudaya merupakan interaksi komunikasi yang 

                                                 
1 Deddy Mulyana & Jalaluddin Rakhmat. Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi 

dengan Orang-orang Berbeda Budaya. (Bandung: Remaja Rosdakarya,2005). h.25 
2 Nuraeni dkk. Studi Budaya Indonesia. (Bandung: Pustaka Setia,2012) h.16 
3 Alo Liliweri, Dasar-Dasar komunikasi Antarbudaya, Cet. III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2007) h. 9. 
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dilakukan oleh seoarang individu maupun kelompok dengan penganut budaya lainnya, 

yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Manusia dalam menciptakan 

budaya, komunikasi sangat berperan penting terhadap interaksi antar manusia itu 

sendiri. Sehingga dalam mempelajari suatu budaya secara tidak langsung kita juga 

mempelajari bahasa budaya tersebut.  

Djuarsa Sendjaja menunjuk pada suatu fenomena komunikasi dimana para 

pesertanya masing-masing berinteraksi dengan latar belakang budaya yang berbeda 

dan terlibat dalam suatu kontak sosial budaya antara satu dengan yang lainnya, baik 

secara langsung atau pun tidak langsung.4 Semua tindakan komunikasi yang menjadi 

aturan dan nilai - nilai oleh individu maupun kelompok itu berasal dari bagaimana  

konsep kebudayaan itu membentuknya. Perilaku ini merupakan pesan-pesan yang 

digunakan untuk berkomunikasi ke sesuatu pada seseorang. Sebelum perilaku itu harus 

memenuhi dua syarat.  

Pertama, perilaku harus diobservasi oleh seseorang, dan kedua, perilaku harus 

mengandung makna. Dengan kata lain setiap perilaku yang dapat diartikan adalah suatu 

pesan. Hal yang dibicarakan tentang komunikasi, berkaitan dengan komunikasi 

budaya. Fungsi dan hubungan antara komponen-komponen komunikasi juga berkenan 

dengan komunikais budaya. Yang menandainya dalah komunikasi budaya merupakan 

bahwa sumber dan penerimanya berasal dari budaya itu sendiri.  

Komunikasi budaya terjadi bila anggota yang ada didalam budaya tersebut 

memberikan suatu pesan kepada anggota lainnya. Dalam keadaan demikian, kita segera 

diahadapkan kepada masalah yang ada dalam suatu situasi dimana satu pesan anggota 

budaya itu tidak sampai dengan baik dengan anggota lawan bicara budaya tersebut 

                                                 
4 Djuarsa Sendjaja. Teori Komunikasi. (Jakarta: Universitas Terbuka,1994), h 87 
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karena pemahaman makna dalam pesan itu tidak dapat diterima secara baik kalau cara 

berkomuniakasinya tidak bagus. 

Hubungan antara budaya dan komunikasi penting dipahami untuk tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam berkomunikasi dan memahani dengan baik momunikasi 

budaya itu sendiri. Kemiripan budaya dalam persepsi memungkinkan pemberian 

makna yang mirip pula terhadap suatu objek sosial atau suatu peristiwa. Cara-cara 

berkomunikasi, keadaan-keadaan komunikasi, bahasa dan gaya bahasa yang gunakan, 

dan perilaku-perilaku nonverbal, semua itu terutama merupakan respons terhadap dan 

fungsi budaya. Komunikasi itu terkait oleh budaya. Sebagaimana budaya berada antara 

yang satu dengan yang lainnya. 

1. Teori Penetrasi Sosial dalam Komunikasi Antarbudaya. 

Teori Penetrasi Sosial dari Irwin Altman & Dalmas Taylor merupakan salah 

satu karya penting dalam perjalanan panjang penelitian di bidang perkembangan 

hubungan. Diskusi awal mengenai Teori Penetrasi Sosial dimulai pada tahun 1960-an 

dan 1970-an.5 Era dimana membuka diri dan berbicara terus terang dianggap sebagai 

strategi membangun hubungan yang berarti.  

Melalui studi yang ekstensif dalam suatu area mengenai ikatan sosial pada 

berbagai macam tipe pasangan, Altman & Taylor meng-konseptualisasikan teori 

penetrasi sosial untuk memahami kedekatan hubungan antara dua orang. Walaupun 

teori ini berakar pada sebuah generasi dimana berbicara secara bebas adalah sebuah hal 

yang dianggap penting, banyak bagian dari teori ini yang masih relevan dengan masa 

kini karena kita hidup di dalam masyarakat dimana keterbukaan tetap merupakan 

karakteristik yang dianggap penting dari seseorang.  

                                                 
5 Tine Agustina Wulandari. Memahami Pengembangan Hubungan Antarpribadi melalui Teori 

Penetrasi Sosial. Majalah ILMIAH UINKOM, Vol 11. h. 103 
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Altman & Taylor percaya bahwa hubungan orang sangat bervariasi dalam 

penetrasi sosial mereka. Dari suami-istri, antara supervisor-karyawan, pasangan golf, 

dokter-pasien, hingga para teoritikus menyimpulkan bahwa hubungan “melibatkan 

tingkatan berbeda dari perubahan keintiman atau tingkat penetrasi sosial”.  

Teori Penetrasi Sosial secara umum membahas tentang bagaimana proses 

komunikasi interpersonal. Di sini dijelaskan bagaimana dalam proses berhubungan 

dengan orang lain, terjadi berbagai proses gradual, di mana terjadi semacam proses 

adaptasi di antara keduanya, atau dalam bahasa Altman dan Taylor: penetrasi sosial. 

Teori penetrasi sosial memfokuskan diri pada pengembangan dan pemutusan hubungan 

antarpribadi. Proses penetrasi sosial berlangsung secara bertahap dan teratur dari 

sifatnya di permukaan ke tingkat yang akrab mengenai pertukaran sebagai fungsi baik 

mengenai hasil yang segera maupun yang diperkirakan. Perkiraan meliputi estimasi 

mengenai hasil-hasil yang potensial dalam wilayah pertukaran yang lebih akrab.  

Faktor ini menyebabkan hubungan bergerak maju dengan harapan menemukan 

interaksi baru yang secara potensial lebih memuaskan.6 Pada hubungan yang akrab, 

kedua anggota akan lebih bersedia untuk membolehkan satu sama lain untuk 

menggunakan, mempunyai akses ke, atau mengetahui tentang keakraban dan 

kepemilikan yang sangat pribadi.  

Konflik dipandang sebagai bagian penting dari pengembangan. Pertumbuhan 

hubungan terjadi selama periode adanya kecocokan atau kesesuaian, dan kemunduran 

hubungan terjadi sebagai akibat terjadinya krisis dan tekanan jiwa lainnya. Proses- 

proses konflik ini diasumsikan berlangsung menurut faktor-faktor yang terdapat dalam 

pengembangan, namun demikian, sekali terjadi, proses-proses pertukaran yang terjadi 

                                                 
6 Muhammat Budyatna . Teori Komunikasi Antarpribadi. (Jakarta: Kencana). h.225-230 
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pada putusnya hubungan antarpribadi merupakan kebalikan apa yang terjadi pada 

tahap-tahap pengembangan. Altman dan Taylor mengibaratkan manusia seperti 

bawang merah. Maksudnya adalah pada hakikatnya manusia memiliki beberapa layer 

atau lapisan kepribadian.  

Jika mengupas kulit terluar bawang, maka akan menemukan lapisan kulit yang 

lainnya. Begitu pula kepribadian manusia. Lapisan kulit terluar dari kepribadian 

manusia adalah apa-apa yang terbuka bagi publik, apa yang biasa perlihatkan kepada 

orang lain secara umum, tidak ditutup-tutupi. Dan jika mampu melihat lapisan yang 

sedikit lebih dalam lagi, maka di sana ada lapisan yang tidak terbuka bagi semua orang, 

lapisan kepribadian yang lebih bersifat semiprivate. Lapisan ini biasanya hanya terbuka 

bagi orang-orang tertentu saja, orang terdekat misalnya. Teori penetrasi sosial 

mempunyai peran yang besar dalam bidang psikologi dan komunikasi. Model teori ini 

menyediakan jalan yang lengkap untuk menggambarkan perkembangan hubungan 

interpersonal dan untuk mengembangkannya dengan pengalaman individu sebagai 

proses pengungkapan diri yang mendorong kemajuan hubungan. Sehingga, teori telah 

digunakan secara luas sebagai model dalam pengajaran mengenai hubungan 

interpersonal dan sebagai kerangka kerja dalam mempertimbangkan pengembangan 

hubungan.7  

Kedekatan terhadap orang lain, menurut Altman dan Taylor, dapat dilihat dari 

sejauh mana penetrasi terhadap lapisan-lapisan kepribadian tadi. Dengan membiarkan 

orang lain melakukan penetrasi terhadap lapisan kepribadian yang miliki artinya 

membiarkan orang tersebut untuk semakin dekat dengan. Taraf kedekatan hubungan 

seseorang dapat dilihat dari sini. Dalam teori penetrasi sosial, kedalaman suatu 

                                                 
7 Joseph A. Devito. Komunikasi Antarmanusia, (Edisi ke 5, 1997), h.242 
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hubungan adalah penting. Tapi, keluasan ternyata juga sama pentingnya. Maksudnya 

adalah mungkin dalam beberapa hal tertentu yang bersifat pribadi bisa sangat terbuka 

kepada seseorang yang dekat dengan kita. Akan tetapi bukan berarti juga kita dapat 

membuka diri dalam hal pribadi yang lainnya. Mungkin bisa terbuka dalam urusan 

asmara, namun kita tidak dapat terbuka dalam urusan pengalaman di masa lalu. Atau 

yang lainnya.  

Keputusan tentang seberapa dekat dalam suatu hubungan menurut teori 

penetrasi sosial ditentukan oleh prinsip untung-rugi (reward-costs analysis). Setelah 

perkenalan dengan seseorang pada prinsipnya kita menghitung faktor untung-rugi 

dalam hubungan kita dengan orang tersebut, atau disebut dengan indeks kepuasan 

dalam hubungan (index of relational satisfaction). Begitu juga yang orang lain tersebut 

terapkan ketika berhubungan dengan kita. Jika hubungan tersebut sama-sama 

menguntungkan maka kemungkinan untuk berlanjut akan lebih besar, dan proses 

penetrasi sosial akan terus berkelanjutan. Menurut mereka dalam konsep pertukaran 

sosial, sejumlah hal yang penting antara lain adalah soal relational outcomes, relational 

satisfaction, dan relational stability.8  

Dalam masa-masa awal hubungan dengan seseorang biasanya kita melihat 

penampilan fisik atau tampilan luar dari orang tersebut, kesamaan latar belakang, dan 

banyaknya kesamaan atau kesamaan terhadap hal-hal yang disukai atau disenangi. Dan 

hal ini biasanya juga dianggap sebagai suatu “keuntungan”. Akan tetapi dalam suatu 

hubungan yang sudah sangat akrab seringkali bahkan sudah tidak mempermasalahkan 

mengenai beberapa perbedaan di antara kedua belah pihak, dan cenderung menghargai 

masing-masing perbedaan tersebut. Karena kalau sudah melihat bahwa ada banyak 

                                                 
8 A. Supratiknya. Komunikasi Antarpribadi. Tinjauan Psikologis (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 

h.24 
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keuntungan yang dapatkan daripada kerugian dalam suatu hubungan, maka biasanya 

ingin mengetahui lebih banyak tentang diri orang tersebut.  

Menurut teori pertukaran sosial, sebenarnya kesulitan dalam menentukan atau 

memprediksi keuntungan apa yang akan dapatkan dalam suatu hubungan atau relasi 

dengan orang lain. Karena secara psikologis apa yang dianggap sebagai “keuntungan” 

tadi berbeda-beda tiap-tiap orang. Teori pertukaran sosial mengajukan dua standar 

umum tentang apa-apa yang dijadikan perbandingan atau tolok ukur dalam 

mengevaluasi suatu hubungan interpersonal. Teori ini membahas tentang kunci dari 

suatu hubungan yang akan tetap terbina adalah sejauh mana suatu hubungan itu 

memberikan keuntungan, sejuah mana hubungan tersebut mampu menghasilkan 

kepuasan, sejauh mana hubungan tersebut tetap stabil, dan tidak adanya kemungkinan 

yang lain yang lebih menarik daripada hubungan yang sedang mereka jalani tersebut 

Teori ini sendiri tidak terlepas dari sejumlah kritikan. Ada kritikan yang 

menyatakan bahwa seringkali cepat-lambatnya suatu hubungan tidak bersifat sengaja 

atau mampu diprediksikan sebelumnya. Ada kalanya ketika dengan terpaksa harus 

cepat mengakrabkan diri dengan seseorang tertentu, dan tidak memiliki pilihan yang 

lain. Teori tersebut tidak mampu menjelaskan soal ini. Sering merasa bahwa dalam 

suatu hubungan interpersonal bahwa segalanya tidak melulu tentang diri, tentang apa 

keuntungan yang dapatkan dalam hubungan tersebut. Bahkan seringkali merasa senang 

bahwa teman kita mendapatkan suatu keuntungan atau kabar yang menggembirakan. 

Walaupun hal itu bukan terjadi pada diri, ternyata juga mampu untuk turut berbahagia. 

Hal ini juga tidak mampu dijelaskan dalam teori tersebut. 
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2. Akulturasi dalam Bingkai Kebudayaan 

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam proses interaksinya dikontrol 

oleh nilai- nilai budaya dimana manusia itu berada. Bahkan sebelum mereka lahir 

sudah dihadapkan dengan nilai – nilai budaya, meskipun hanya sebagai objek. Dalam 

formal belajar lah kemudian mereka menjadi seorang individu yang dapat menentukan 

budayanya sendiri yang diawali dari proses komuniksi. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Adler bahwa  dimulai dari proses sosialisasi dan pendidikan dan 

pola itu kemudian tumbuh mendarah daging kedalam diri seseorang sehingga menjadi 

kepribadian dan perilaku untuk berinteraksi.  

Komunikasi adalah cara yang efektif untuk berinteraksi antar manusia yang 

saling mempengaruhi satu sama lainnya, baik disengaja maupun tidak sengaja. Tidak 

terbatas pada bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa verbal seperti lisan dan 

tulisan, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi.9 Sehingga 

dalam situasi ini komunikasi menjadi sangat penting sebagai cara pertama untuk 

mengenal budaya. Budaya awal yang dipelajari ittulah yang menjadi nilai atau aturan 

dalam berperilaku baik individu maupun kelompok.  

Dalam konteks yang lebih luas seseorang dapat merumuskan budaya sebagai 

aturan yang terpola dan merefleksikan respon komukatif dari stimulus yang dibuat oleh 

lingkungan. Menurut Le Vine, menyatakan bahwa pikiran pada saat menafsirkan 

budaya merupakan kompleksitas uturan yang teroganisir sebagai cara yang dilakukan 

                                                 
9 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990) 

h. 253-254 



18 

 

 

 

 

individu atau kelompok dalam masyarakat untuk berkomunikasi satu dan yang lainnya, 

bahkan sebagai cara berpikir tentang diri dan lingkungannya.10 

Akulturasi kebudayaan menurut Koentjaraningrat yaitu merupakan proses 

sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu 

dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing yang sedemikian rupa, sehingga 

unsur-unsur dari kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan diolah kedalam 

kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri.11 Sementara 

itu Berry dalam Samavor dkk, menjelaskan akulturasi sebagai proses dari perubahan 

budaya dan psikologis yang terjadi akibat dari hubungan antara dua atau lebih 

kelompok budaya dan anggotanya. dalam tahap individual, hal ini melibatkan 

perubahan dalam perilaku seseorang.12  

Akulturasi dapat didefinisikan sebagai proses sosial yang timbul bila suatu 

kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur 

dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur 

kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri 

tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Deddy Mulyana 

menjelaskan akulturasi sebagai suatu bentuk perubahan kebudayaan yang diakibatkan 

oleh kontak kelompok-kelompok budaya yang menekankan pada penerimaan pola-

pola budaya baru dan ciri-ciri masyarakat pribumi oleh kelompok-kelompok minoritas.  

Perubahan budaya yang terjadi pada kelompok minoritas juga terjadi pada 

kelompok dominan, namun perubahan yang terjadi pada kelompok pertama lebih 

                                                 
10 Deddy Mulyana & Jalaluddin Rakhmat. Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi 

dengan Orang-orang Berbeda Budaya. (Bandung: Remaja Rosdakarya,2005). h.146 
11 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990) 

h. 253-254 
12 Larry A. Samovar, Komunikasi Lintas Budaya, Edisi VII (Jakarta: Salemba Humanika, 2010) 

h. 479 



19 

 

 

 

 

ditekankan pada kelompok kedua karena perubahan pada kelompok minoritas lebih 

besar daripada kelompok pribumi.13 Proses belajar yang terinternalisasikan ini dapat 

memungkinkan untuk berinteraksi dengan anggota budaya lain yang memiliki kesamaa 

aturan dan nilai – nilai budaya atau yang biasa disebut sebagai Enkulturasi. Akulturasi 

juga menunjukkan bahwa anggota-anggota kelompok minoritas boleh jadi tetap 

memiliki ciri khas mereka dan membuang ciri-ciri lainnya, sementara pada saat yang 

sama mereka juga mungkin menerima ciri khas budaya dominan dan menolak ciri-ciri 

lainnya.14  

Menurut Young Kim dan Deddy Mulyana, proses akulturasi terdiri dari 

beberapa faktor, yaitu: Kemiripan antarbudaya asli (imigran) dengan budaya pribumi, 

usia pada saat berimigrasi, latar belakang pendidikan, beberapa karakteristik 

kepribadian seperti suka bersahabat dan toleransi, pengetahuan tentang budaya pribumi 

sebelum imigrasi. Begitu seorang imigran memasuki budaya pribumi, maka proses 

akulturasi mulai berlangsung. Proses akulturasi akan terus berlangsung selama imigran 

mengadakan kontak langsung dengan sistem sosial budaya pribumi.  

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara bagian kebudayaan yang sukar berubah 

dan terpengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan asing (covert culture),dengan bagian 

kebudayaan yang mudah berubah dan terpengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan asing 

(overt culture). Covert culturemisalnya: 1) sistem nilai-nilai budaya, 2) keyakinan-

keyakinan keagamaan yang dianggap keramat, 3) beberapa adat yang sudah dipelajari 

sangat dini dalam proses sosialisasi individu warga masyarakat, dan 4) beberapa adat 

yang mempunyai fungsi yang terjaring luas dalam masyarakat. Sedangkan overt culture 

                                                 
13 Deddy Mulyana, Komunikasi Antarbudaya Paduan Berkomunikasi Dengan Orang Beda 

Budaya, Cet 12 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009) h. 159 
14 Deddy Mulyana, Komunikasi Antarbudaya Paduan Berkomunikasi Dengan Orang Beda 

Budaya, Cet 12, h. 162 
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misalnya kebudayaan fisik, seperti alat-alat dan benda-benda yang berguna, tetapi juga 

ilmu pengetahuan, tata cara, gaya hidup, dan rekreasi yang berguna dan memberi 

kenyamanan. 

Komunikasi merupakan cara yang efektif dalam proses akulturasi, karena 

dengan berkomunikasi semua hal – hal yang mendasari pikiran itu dapat tersampaikan 

dengan baik. Dalam proses akulturasi komunikasi menjadi komponen utama untuk 

memcari kesamaan dari dua budaya yang berbeda. Sehingga komunikasi dalam 

akulturasi merumuskan variabel – variabel mendasar yang mendorong terjadinya 

akulturasi, seperti yang dijelaskan berikut ini.  

a. Komunikasi Persona 

Komunikasi pesona mengacu pada proses mental yang dilakukan seseorang 

untuk mengontrol diri dan lingkungannya dalam sosio-budaya, seperti menyesuaikan 

cara melihat, mendengar, memahami dan merespons lingkungan. Dalam konteks 

komunikasi persona, akulturasi manjadi dasar utama untuk melakukan peleburan 

budaya dari seorang imigran kedalam budaya pribumi, melalui pola respons kognitif 

dan efektif untuk mengidentifikasi budaya pribumi secara konsisten. Sehingga 

memudahkan untuk aspek – aspek akulturasi lainnya.  

Kompleksitas struktur kognitif merupakan veriabel yang terpenting dalam 

komunikasi persona untuk mempersepsi lingkungan pribumi. Setelah seorang imigran 

mengetahui lebih mendalam mengenai budaya pribumi, persepsinya akan lebih lunak 

dan menemukan lebih banyak variasi pola dalam budaya pribumi. Sehingga persepsi 

yang awalnya asumsi yang kasar menjadi lebih halus.  

Yong Yun Kim mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang erat 

hubungannya dengan kompleksitas kognitif adalah pengetahuan imigran untuk 
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memahami pola aturan dan sistem komunikasi pribumi. Bukti empiris merupakan 

fungsi penting  pengetahuan, terutama mengenai bahasa pribimi dan fungsi sistem 

komunikasi pribumi untuk memudahkan partisipasi imigran dalam komunikasi 

antarpersonal dan komunikasi massa yang terdapat pada masyarakat pribumi.15 Citra 

diri merupakan  suatu variabel  komunikasi persona lainnya dalam akulturasi, yang 

berhubungan dengan citra diri imigran tentang citra lingkungannya. Misalnya, 

mengimformasikan pesan yang sifatnya subjektif tentang realitas akulturasinya, seperti 

perasaan terasing, rendah diri dan masalah psikologi lainnya yang dialami imigran dan 

cenderung akan memberikan jarak persepsi yang lebih besar dengan masyarakat 

pribumi. Dan motivasi akulturasi juga marupakan variabel penting untuk memudahkan 

imigran secara fungsional dalam proses akulturasi. Motivasi akulturasi berorientasi 

positif pada kemajuan imigran untuk belajar dan berpartisipasi dalam realitas sosial 

budaya pribumi yang lebih mendalam.  

b. Komunikasi Sosial 

Komunikasi sosial merupakan suatu variabel dalam akulturasi yang melalui 

proses interaksi diluar diri dari seorang imigran terhadap masyarakat pribimu, seperti, 

perasaan, pikir, perilaku antara satu dan yang lainnya. Komunikasi sosial ini kemudian 

dapat dikategorikan kedalam komunikasi antarpersona dan komunikasi massa. 

Komunikasi antarpersona yang terjadi melalui proses hubungan – hubungan 

antarpersona. Komunikasi antarpersona seorang imigran dapat dilihat dari tingkat 

keintiman interaksinya dengan anggota – anggota masyarakat pribumi. Komunikasi 

massa terjadi memalui proses yang lebih kompleks, kerena proses interaksinya 

dilakukan oleh individu – individu kedalam lingkungan sosial budaya yang lebih luas 

                                                 
15 Deddy Mulyana. Jalaluddin Rahmat. Komunikasi Antarbudaya : Panduan Berkemunikasi 

dengan Orang – orang Berbeda Budaya.(Bndung, PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h.167    
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atau media massa, tanpa melihat hubungan – hubungan antarpersona atau indivudu 

tertentu. 

 

c. Lingkungan Komunikasi 

Lingkungan komunikasi merupakan hal yang terpenting dalam veriabel 

akulturasi, karena tanpa adanya lingkungan komunikasi, fungsi komunikasi persona 

dan fungsi komunikasi sosial akan sulit untuk saling memahami dalam proses 

interaksinya antara seorang imigran dan masyarakat pribumi. Pengaruh linkungan 

komunitas etnik atas perilaku imigran cenderung bergantung pada kelengkapan 

kelembagaan komunitas etnik dan kekuatannya untuk mempertahankan lingkungan 

budayanya. Kelengkapan lembaga etnik tersebut dapat mempermudah langkah – 

langkah terjadinya akulturasi antarbudaya. 

Pengalaman – pengalaman individu berpotensi untuk memberi perubahan baru 

dalam merespons realitas dan bahkan bernilai ekonomis. Banyak dan sedikitnya 

kesamaan nilai sosial budaya antara imigran dan masyarakat pribumi, cenderung 

menjadi penentu terjadinya akulturasi. Dari banyaknya faktor – faktor dalam potensi 

akulturasi, ada beberapa faktor penting yang menentukan potensi akulturasi, sebagai 

berikut: 

a. Kemiripan 

Adanya kesamaan atau kemiripan nilai – nilai budaya dari dua latar belakang 

budaya yang berbeda menjadi faktor penting untuk terjadinya akulturasi.  

b. Latar belakang pendidikan 

Latar belakang pendidikan juga menjadi faktor penting dalam proses terjadinya 

akulturasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Young Yun Kim bahwa latar 



23 

 

 

 

 

belakang pendidikan seseorang terbukti dapat mempermuda akulturasi¸ dikarenakan 

adanya keluasan wawasan sehingga lebih muda memehami pribadi orang lain dan 

situasi dan kondisi lingkungannya. 

c. Kepribadian 

Kepribadian merupakan faktor mendasar bagi seorang imigran maupun pribumi 

dalam proses terjadinya akulturasi. Seperti halnya suka berteman, sifat toleran dan 

keterbukaan, dari krakterristik tersebut dapat membentuk persepsi dan persamaan. 

d. Pengetahuan 

Dengan adanya pengetahuan mendasar bagi seorang imigran maupun pribumi 

tentang nilai – nilai budaya dari masing – masing etnik tersebut akan mempermuda 

terjadinya akulturasi. 

B. Kerukunan Hidup Bermasyarakat dalam Interaksi Sosial Budaya 

Untuk menghindari penafsiran yang keliru dan bahasa yang luas tentang judul 

yang diajukan, maka diperlukan definisi penelitian judul yang sekaligus menjadi ruang 

lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Toleransi, Berasal dari kata toleran 

yakni sifat atau sikap menghargai anatara dua kelompok yang berbeda kebudayaan atau 

kepercayaan untuk saling berinteraksi penuh.16 

W.J.S. Purdawarminta menyatakan bahwa toleransi adalah sikap atau sifat 

tengang rasa merupakan menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pendapat, 

pandangan, kepercayaan maupun yang lain yang berbeda dengan pendirian sendiri.17 

Ensiklopedia Amerika menjelaskan bahwa toleransi memiliki makna sangat terbatas. 

Ia berkonotasi menahan diri dari pelanggaran dan penganiayaan,meskipun demikian, 

                                                 
16 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi III, Jakarta: 

Balai Pustaka, 2002), h. 1204. 
17 W.J.S Podarwadarminta,KamusUmumBahasa Indonesia, (Jakarta: balai pustaka,1986),h.1084.  
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ia memperlihatkan sikap tidak setuju yang tersembunyi dan biasanya merujuk kepada 

sebuah kondisi dimana kebebasan yang di perbolehkanya bersifat terbatas dan 

bersyarat. Secara etimologi toleransi berasal dari kata tolerance (dalam bahasa inggris) 

yang berarti sikap membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain 

tanpa memerlukan persetujuan. 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, toleransi berasaldari kata “toleran” 

berarti sifat atau bersikap memeggang (menghargai, membiarkan, membolehkan), 

pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya), yang 

berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Dalam bahasa Arab toleransi 

dikenal dengan (tasamuh) yang berarti saling mengijinkan, saling memudahkan. 

Sedangkan dalam konsep modern toleransi menggambarkan sikap saling menghormati 

dan saling bekerjasama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda baik 

secara etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama. Toleransi, karena itu, merupakan 

konsep agung dan mulia yang sepenuhnya menjadi bagian organik dari ajaran agama-

agama, termasuk agama Islam.18 Umat adalah Para penganut atau pemeluk Agama. 

Sedangkan beragama adalahmenganut atau memeluk Agama dan mengerti tata 

keimanan (kepercayaan) serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam 

konteks toleransi antara umat beragama, Islam memiliki konsep yang jelas. ”Tidak ada 

paksaan dalam agama,” seperti Firman Allah SWT, sebagai berikut: 

ينِٓ إكِۡرَاهَٓفيِٓٓلَآ شۡدٓ قدَٓتَّبَيَّنَٓٓٱلد ِ ِٓ ٱلۡغَٓمِنَٓٓٱلرُّ غ وتِٓفمََنٓيكَۡف رۡٓبِٓٓي 
ِٓبِٓوَي ؤۡمِنۢٓٓٱلطََّّٰ ٓٱللَّّ

ثۡقىََّٰٓٓٱلۡع رۡوَةِٓبِٓٓٱسۡتمَۡسَكَٓفقََدِٓ  ٢٥٦ٓسَمِيعٌٓعَلِيمٌٓٓٱللَّّ ٓٓوَٓلهََآ ٓٱنفِصَامَٓلَٓٓٱلۡو 

Terjemahnya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); 

Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu 

                                                 
18 Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab Indonesia al-Munawir ( Yogyakarta: Balai Pustaka 

Progresif, t.th.), h.1098 
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Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka 

Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan 

putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. ( QS. Al-Baqarah / 2: 

256).19 

Ayat ini menjelaskan tentang kesempurnaan ajaran Islam, dan bahwasannya 

karena kesempurnaan bukti-buktinya, dan kejelasan ayat-ayat keadaan merupakan 

ajaran akal dan ilmu, ajaran fitrah dan hikmah, ajaran kebaikan dan perbaikan, ajaran 

kebenaran dan jalan yang lurus, maka karena kesempurnaannya dan penerima fitrah 

terhadapnya, maka Islam tidak memerlukan pemaksaan, karena pemaksaan itu terjadi 

pada suatu perkara yang dijauhi oleh hati, tidak memiliki hakikat dan kebenaran. 

Selain ayat-ayat itu, banyak ayat lain yang tersebar di berbagai surah. Juga 

sejumlah hadis dan praktik toleransi dalam sejarah Islam. Fakta-fakta historis itu 

menunjukkan bahwa masalah toleransi dalam Islam bukanlah konsep asing. Toleransi 

adalah bagian integral dari Islam itu sendiri yang detail-detailnya kemudian 

dirumuskan oleh para ulama dalam karya-karya tafsir mereka. Kemudian rumusan-

rumusan ini disempurnakan oleh para ulama dengan pengayaan-pengayaan baru 

sehingga akhirnya menjadi praktik kesejarahan dalam masyarakat Islam. 

Dari tiga pengertian di atas penulis menyimpulkan toleransi secara etimologi 

adalah sikap saling mengizinkan dan menghormati keyakinan orang lain tanpa 

memerlukan persetujuan. Kebebasan dalam beragama pada hakikatnya adalah dasar 

bagi terciptanya kerukunan anatara umat beragama. Tanpa kebebasan beragama tidak 

mungkin ada kerukunan antara umat beragama. Kebebasan beragama adalah hak setiap 

manusia. Hak untuk menyembah Tuhan di berikan oleh Tuhan, dan tidak ada 

                                                 
19 Departemen Agama RI, Al-Qur’an danTerjemahannya, (PT. SyamilCipta Media Jakarta, 2005) 
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seorangpun yang boleh mencabutnya. Demikian juga sebaliknya, toleransi antara umat 

beragama adalah cara agar kebebasan beragama dapat terlindungi dengan baik. 

Kebebasan dan toleransi tidak dapat di abaikan. Namun yang sering kali terjadi 

adalah penekanan dari salah satunya, misalnya penekanan kebebasan yang 

mengabaikan toleransi dan usaha untuk merukunkan dengan memaksakan toleransi 

dengan membelenggu kebebasan, maka dari itu beragama dan toleransi merupakan 

sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat.20 Dalam 

masyarakat yang plural dalam agama, kerja sama sehari-hari terjadi dalam bentuk 

interaksi yang sederhana dan rutin antara anggota kelompok. Interaksi terjadi dalam 

bentuk seperti kunjungan antara tetangga, makan bersama, pesta bersama, mengizinkan 

anak-anak untuk bermain bersama, dan saling membantu antara tetangga. 

Manusia dituntun untuk dapat selalu berinteraksi secara aktif dengan sesamanya 

dalam suatu komunitas masyarakat yang terdiri dari beraneka ragam suku dan 

keyakinan beragamaan. Kemudian selain itu, dialog antara agama Islam dan Kristen 

dilakukan dengan tujuan agar tercipta kerukunan hidup umat beragama. Dialog lebih 

banyak ditargetkan untuk mencapai ukuran kuantitas dan formalitas, lebih dari itu 

pemerintah tidak dapat bertindak tegas terhadap pelangaran hukum yang terkait dengan 

kerukunan hidup beragama. Sehingga masyarakat cenderung bertindak main hukum 

sendiri seperti yang terjadi pada pengrusakan gereja yang dibangun sekitar mayoritas 

lingkungan muslim tanpa seizin pemuka agama dan pemerintah setempat.21 

Agama memegang strategis dalam kehidupan manusia, agama mempunyai 

fungsi memberi petunjuk dan mengarahkan manusia agar menjadi lebih baik, tetapi 

                                                 
20 Marcel A. Boisard, HumanismedalamIslam, (Jakarta: BulanBintang), h. 22 
21 Ruslani, Masyarakat Dialog Antar Agama, Studi atas Pemikiran Muhammad Arkoud 

(Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, 2000), 169 
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agama juga merupakan sumber potensial dari munculnya konflik-konflik agama dalam 

masyarakat. Negara Indonesia memiliki berbagai macam agama diantaranya Islam, 

Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha yang hidup saling berdampingan satu 

sama lain yang juga dapat menjadi sumber timbulnya berbagai macam konflik antara 

agama. Menurut ajaran Islam, toleransi bukan saja sesama manusia, tetapi juga 

terhadap alam semesta, binatang, dan lingkungan hidup. Dengan makna toleransi yang 

luas semacam ini, maka toleransi antara umat beragama dalam Islam memperoleh 

perhatian penting dan serius. 

Apalagi toleransi beragama adalah masalah yang menyangkut eksistensi 

keyakinan manusia terhadap Allah. Ia begitu, sensitif, primordial, dan mudah 

membakar konflik sehingga menyedot perhatian besar dari Islam. Toleransi menurut 

Syekh Salim bin Hilali memiliki karateristik sebagai berikut,22 yaitu antara lain: 

1. Kerelaan hati karena kemuliaan dan kedermawanan 

2. Kelapangan dada karena kebersihan dan ketaqwaan 

3. Kelemah lembutan karena kemudahan 

4. Muka yang ceriah karena kegembiraan 

5. Rendah diri dihadapan kaum muslimin bukan karena kehinaan 

6. Mudah dalam berhubungan sosial ( mu‟amalah ) tanpa penipuan dan kelalaian 

7. Mengampangkan dalam berda‟wah ke jalan Allah tanpa basa basi 

8. Terikat dan tunduk kepada agama Allah subhanahu wa ta’ala tanpa ada rasa 

keberatan Islam adalah agama yang universal artinya Rahmatan Lil Alamin, 

umat  

                                                 
22 Syekh Salim bin „led Al-Hilali, Toleransi Islam dalam Padangan Al-Qur’an dan AsSunnah, 

terj. Abu Abdullah Mohammad Afifuddin As-Sidawi ( Misra: Penerbit Maktabah Salafy Press, t.t.). h.30 
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Islam yang sangat mengiginkan hidupnya mendapatkan ridha Allah SWT selalu 

namanya berpegang dalam ajaran Islam, dimana hubungan secara vertikal kepada 

Allah senantiasa harus dibina tetapi karena manusia mahluk sosial maka dia harus 

membina hidup bermasyarakat artinya berhungan dengan tetangga secara baik. Islam 

sangat menjujung tinggi silaturahmi dan cara memuliakan tetangga. Hal ini tercantum 

didalam ayat suci QS. An-Nisan / 4 / : 36  

َٓٓٱعۡب د وا ٓ۞وَٓ ٓوَبِٓٓ ٓ شَيۡٓٓۦوَلَٓت شۡرِك وا ٓبهِِٓٓٱللَّّ آوَبِذِيٓإِٓٓلِدَيۡنِٓٱلۡوََّٰٓا  ن  مَىَّٰٓٱوَٓٓٱلۡق رۡبىََّٰٓحۡسََّٰ ٓلۡيَتََّٰ
كِينِٓوَٓ ن بِٓٓٱلۡجَارِٓوَٓٓٱلۡق رۡبىََّٰٓذِيٓٓٱلۡجَارِٓوَٓٓٱلۡمَسََّٰ ٓٱلسَّبيِلِٓٓٱبۡنِٓوَٓٓٱلۡجَنۢبِٓبِٓٓٱلصَّاحِبِٓوَٓٓٱلۡج 

ن كٓ  ٓٓمۡٓ وَمَآمَلكََتۡٓأيَۡمََّٰ َٓإِنَّ ٓمَنٓكَآٱللَّّ ورًآلَٓي حِبُّ ٓفخَ  خۡتاَل   ٣٦ٓنَٓم 

Terjemahnya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya 

dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karibkerabat, 

anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan 

teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.23 

Dari ayat diatas menandakan bahwasannya Rasulullah SAW sangat memuliakan 

tetangga. Karena dengan kita memuliakan tetangga banyak sekali manfaatanya. Selain 

itu aplikasi dalam kehidupannya kebersamaan hidup antara orang-orang Islam dengan 

non Islam sebenarnya telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau dengan para 

sahabat mengawali hidup di Madinah setelah hijrah. Dimana Rasulullah mengikat 

perjanjian penduduk Madinah yang terdiri dari orang-orang kafir dan muslim untuk 

saling membantu dan menjaga keamanan kota Madina dari gangguan. Hidup dalam 

realitas masyarakat yang beragam baik itu suku, ras dan agama, lebih awal islam telah 

                                                 

23 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan ,.h. 47 
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memberikan pandangan bagaimana suharusnya manusia menjalani kehidupan ditengah 

perbedaan yang ada. Hal tersebut dijelaskan dalam firmannya, tepatnya pada QS. Al 

Hujurat surah ke 49 ayat ke 13, tentang cara berkehidupan manusia dalam banyaknya 

perbedaan. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al Hujurat /49: 13, yang 

berbunyi: 

اأيَُّهَا ٓوَأ نثىََّٰٓٓٱلنَّاسٓ ٓيََّٰ نٓذَكَرٖ ك مٓم ِ ٓخَلقَۡنََّٰ ٓلِتعَآَإِنَّا ائِلَ ٓوَقبَاَ ا ٓش ع وب  ك مۡ ٓوَجَعلَۡنََّٰ ٓإِنَّ
ا   رَف وا

ِٓأكَۡرَمَك مۡٓعِندَٓ ٓٓٱللَّّ ٓإِنَّ ك مۡ  َٓأتَۡقَىَّٰ  ١٣ٓبِيرٞٓعَلِيمٌٓخَٓٓٱللَّّ

Terjemahnya:  

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang 

perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 

saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi 

Allah ialah orang yang paling Taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Mengenal.”24 

Dari ayat diatas, bisa dilihat bahwa manusia diciptakan di dunia ini memang 

untuk saling kenal-mengenal antara satu dan yang lainnya. Konsep mengenal dalam 

hal ini bukan hanya sebatas tahu nama, lebih kepada saling memahami satu sama lian, 

seperti halnya mengerti hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing – masing 

untuk hidup di dunia ini. Di samping itu, hidup saling menghargai, menghormati dan 

saling tolong – menolong antar sesama juga menjadi perilaku utama dalam ajaran 

agama islam. 

      Pemahaman  terkait dengan ayat tersebut dari beberapa penafsir cenerung 

hampir sama, bahwa turunnya ayat yang dimasud adalah untuk membrikan pengertian 

kepada manusia, bahwa adanya perbedaan diantara mereka bukan untuk membuat 

                                                 
24 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan ,.h. 657 
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berbeda yang kemudian melahirkan konflik diantara meraka, melainkan agar mereka 

saling kenal – mengenal untuk hidup rukun dalam bermasyarakat. Dan yang paling 

mulia diantara manusia dilihat dari tingkat ketakwaannya. Oleh karena itu berusahalah 

untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan agar menjadi mulia disisi Allah. 

Sebagaimana yang dimaksudkan  M. Quraish Shihab dalam karyanya Tafsir al-Misbah 

menuturkan bahwa, berdasarkan ayat diatas diperlukan adanya pengenalan. Jika 

semakin kuat pengenalan  antara satu dengan yang lain maka ada peluang untuk saling 

terbuka  perkenalan diperlukan untuk  mnegetahui   pengalaman dan pelajaran dan 

pengalaman dari pihak lain guna meningkatkan ketakwaan  terhadap Allah SWT, yang 

dampaknya tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan 

kebahagiaan ukhrawi . dengan adanya pengenalan satu sama  lain  kita dapat  saling 

melengkapi dan menarik manfaat. 

1. Masyarakat Etnik Mandar 

Mandar adalah nama suatu etnik yang terdapat di Sulawesi Barat dan Sulawesi 

Selatan, tetapi pada umumnya etnik Mandar berasal dari Sulawesi Barat. Diistilahkan 

sebagai etnik karena Mandar merupakan suku utama yang berada di Sulawesi Barat, 

dan salah satu kelompok etnik dari empat etnik yang mendiami kawasan provinsi 

Sulawesi Selatan yakni etnik Makassar (makasara’), etnis Bugis (ogi’), etnis Toraja 

(toraya). Pengelompokkan ini dimaksudkan dalam suatu kelompok pengkajian yang 

disebut “lagaligologi”.  

Mandar sesuai dengan makna kuantitas yang dikandung dalam konteks 

geografis merupakan wilayah dari batas paku (wilayah polmas) sampai Suremana 

(wilayah kabupaten mamuju). Akan tetapi dalam makna kualitas serta simbol dapat 

kita batasi diri dalam lingkup kerajaan Balanipa sebagi peletak dasar pembangunan 
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kerajaan (landasan idial dan landasan struktural), dan sebagai bapak perserikatan 

seluruh kerajaan dalam wilayah Mandar Pitu ulunna Salu dan Pitu Ba’bana Binanga. 

Etnik mandar merupakan satu-satunya etnik bahari yang ada di indonesia dan di 

nusantara yang berhadapan langsung dengan laut dalam, tanpa adanya pulau-pulau 

yang bergugus. Teknologi kelautan mereka sudah demikian sistematis, yang 

merupakan warisan dari nenek moyang dari etnik Mandar tersebut.  

Mandar sebagai etnik utama yang ada di Sulawesi Barat dan merupakan salah 

satu etnik di Sulawesi Selatan memiliki aneka ragam corak kebudayaan yang khas dan 

menarik untuk kita tinjau. Mungkin tidak banyak orang tahu mengenai Etnik Mandar 

yang ada  di Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat sendiri tergolong 

provinsi baru. Provinsi ini dibentuk pada 5 Oktober 2004 silam berdasarkan Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2004 yang ibu kotanya adalah Mamuju. Luas wilayahnya 

sekitar 16,796.19 km².25  

Secara geografis, provinsi ini terletak di posisi silang dari Segitiga emas 

Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah, serta langsung menghadap 

rute berlayar nasional dan internasional selat Makassar. Dulunya, provinsi ini sempat 

menjadi salah satu daerah yang paling terisolir di Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan 

jaraknya yang cukup jauh dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Makassar. 

Kondisi geografisnya pun bergunung-gunung dengan kondisi jalanan rusak. Tidak 

ratanya pembangunan membuat tokoh masyarakat setempat mendesak pemerintah 

pusat untuk menjadikan kawasan ini provinsi yang terpisah dari Sulawesi Selatan. Kini, 

Sulawesi Barat terdiri dari enam kabupaten, yakni Kabupaten Mamuju, Majene, 

Mamasa, Mamuju Utara, Mamuju Tengah dan Polewali Mandar.  

                                                 
25 Rizka Diputra, Mengenal 5 Tradisi Unik Suku Mandar di Sulawesi Barat, Kamis 18 Februari 

2016-07.36 wib. 
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Letak daerah Mandar Wilayah suku mandar terletak di ujung utara Sulawesi 

Selatan tepatnya di Sulawesi Barat dengan letak geografis antara 10-30 lintang selatan 

dan antara 1’180-1’190 bujur timur dan Luas wilayah Mandar adalah 23.539,40 km2, 

terurai dengan luas kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara : 11.622,40 Km2, luas 

kabupaten Mameje : 1.932 Km2, luas kabupaten Polewali Mamasa : 9.985 Km2.26 

Semula dari zaman dahulu, di zaman perjanjian atau Allamungang Batu di Lujo, batas-

batas wilayah Mandar adalah: Sebelah Utara dengan Lalombi, wilayah Sulawesi 

Tengah. Sebelah timur dengan kabupaten poso, kabupaten Luwu dan Kabupaten Tana 

Toraja. Sebelah selatan dengan Binanga Karaeng, kabupaten Pinrang Sebelah barat 

dengan Selat Makasar. Kini batas Mandar di utara berubah menjadi Suremana, yang 

berarti suku mandar kehilangan wilayah lebih dari 10 km, dan juga kehilangan 10 km 

di selatan, karena batas wilayah Mandar di selatan sekarang sudah bukan Binanga 

Karaeng, tetapi Paku (ujung polewali mandar).  

a. Rumah Adat  

Rumah adat Suku Mandar Sulawesi Barat hampir mirip dengan rumah adat Suku 

Toraja di Sulawesi Selatan. Rumah adat Mamasa contohnya, memiliki bentuk yang 

sangat mirip dengan rumah adat Tongkonan di Tana Toraja. Nama rumah adat Mamasa 

adalah Banua Layuk. Salah satu faktor yang menyebabkan kemiripan tersebut adalah 

wilayah Mamasa berbatasan langsung dengan Kabupaten Tana Toraja. 

b. Agama  

Sebagian besar suku Mandar adalah penganut agama Islam dalam kehidupan 

sehari-hari tidak dapat lepas dari kepercayaan-kepercayaan seperti pemali, 

laranganlarangan dan perbuatan magis seperti pemakaian jimat atau benda-benda 

                                                 
26 Syam Zhu Powered by Blogger, Suku Mandar (Part 1), Makassar, 2011 5 Juni-09.15 wit. 
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keramat dan sesaji. Di daerah pedalaman seperti di pegunungan Pitu Ulunna Salu 

sebelum Islam masuk, religi budaya yang dikenal ketika itu adalah adat Mappurondo 

yang diterjemahkan sebagai berpegangan pada falsafah Pemali Appa Randanna. 

Sedangkan untuk wilayah persekutuan Pitu Ba’bana Binanga sendiri, religi budayanya 

dapat ditemui pada peninggalanya yang berupa ritual dan upacara-upacara adat yang 

tampaknya bisa dijadikan patokan bahwa ia bersumber dari religi budaya dan 

kepercayaan masa lalunya. Seperti ritual Mappasoro (menghanyutkan sesaji di sungai) 

atau Mattola bala’ (menyiapkan sesaji untuk menolak musibah) dan lain sebagainya 

yang diyakini akan membawa manfaat kepada masyarakat yang melakukannya.  

c. Bahasa  

Pada dasarnya Suku Mandar menggunakan bahasa yang disebut dengan Bahasa 

Mandar, hingga kini masih dengan mudah bisa ditemui penggunaannya di beberapa 

daerah di Mandar seperti: Polman, Mamasa, Majene, Mamuju dan Mamuju Utara. 

Bahasa mandar juga memiliki 2 sub bahasa yaitu bahasa yang biasa di pergunakan di 

daerah pedalaman (bahasa buttu) dan bahasa mandar kota. Selain bahasa mandar, di 

beberapa tempat atau daerah di Mandar juga telah menggunakan bahasa lain, seperti 

untuk Polmas di daerah Polewali juga dapat ditemui penggunaan bahasa Bugis. Begitu 

pula di Mamasa, menggunakan bahasa Mamasa, sebagai bahasa mereka yang memang 

di dalamnya banyak ditemui perbedaannya dengan bahasa Mandar. Sementara di 

daerah Wonomulyo, juga dapat ditemui banyak masyarakat yang menggunakan bahasa 

Jawa, utamanya etnis Jawa yang tinggal dan juga telah menjadi to Mandar di daerah 

tersebut. Kecuali di beberapa tempat Mandar, seperti Mamasa. Selain daerah Mandar 

atau kini wilayah Provinsi Sulawesi Barat, bahasa Mandar juga dapat ditemukan 



34 

 

 

 

 

penggunaannya di komunitas masyarakat di daerah Ujung Lero Kabupaten Pinrang dan 

Tuppa Biring Kabupaten Pangkep.  

d. Mata Pencarian  

Mata pencaharian suku mandar pada umumnya tidak berbeda dari suku bugis dan 

makassar, yaitu melaut dan bercocok tanam. Akan tetapi sebagian besar suku mandar 

memilih sebagai seorang pelaut atau nelayan . Pada buku yang ditulis oleh Chistian 

Pelras yang berjudul Manusia Bugis dikatakan bahwa sebenarnya leluhur orang 

Mandarlah yang ulung melaut bukan orang Bugis seperti pendapat banyak orang. 

Rumpon atau roppong dalam bahasa Mandar adalah teknologi penangkapan ikan yang 

pertama kali ditemukan oleh pelaut Mandar, perahu sandeq adalah perahu tradisional 

bercadik yang tercepat dan ramah lingkungan dikawasan Austronesia. Ide penciptanya 

berasal dari aral yang ditemukan pelaut mandar dilaut. Di kampungkampung Mandar, 

alat tangkap tak semuanya sama, ada yang menggunakan sandeq dan ada juga yang 

menggunakan Baago, perahu Mandar yang tak bercadik. Ada beberapa ilmu 

(paissangang) yang di miliki oleh pelaut mandar berlayar (paissangang 

asumombalang), kelautan (paissangang aposasiang), keperahuan (paissangang 

paalopiang) dan kegaiban (biasa disebut paissangang). Dan pada umumnya sebelum 

melaut ada upacara-upacara yang dilakukan seperti Kuliwa, yaitu pemujaan terhadap 

sang pencipta agar di jaga selama melaut dan di berikan rezky berupa tangkapan yang 

cukup. 

e. Sistem kekerabatan  

Suku Mandar, pada umumnya mengikuti kedua garis keturunan ayah dan ibu 

yaitu bilateral. Adapun keluarga luas di Mandar terkenal dengan istilah Sangana' atau 

Mesangana, kelurga luar yaitu famili-famili yang dekat dan sudah jauh tetapi masih 
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ada hubungan keluarga. Namun pada golongan bangsawan hanya mengikuti dari garis 

keturunan Ayah. misalkan sebuah bangsawan pria menikahi wanita biasa , maka 

anaknya dikatakan berdarah biru (pappuangannya) yang dimiliki adalah setengah, 

sedangkan jika bangsawan wanita menikah dengan lelaki biasa , maka anaknya tidak 

memiliki sama sekali darah pappuangan. 

f. Sistem Kemasyarakatan  

Berdasarkan penilaian daerah menurut ukuran makro yaitu : 1. Golongan 

bangsawan raja, 2. Golongan bangsawan hadat atau pia (mara'dia), 3. Golongan tau 

maradeka yakni orang biasa, 4. Golongan budak atau batua. Golongan bangsawan 

Hadat (mara'dia) ini merupakan golongan yang paling banyak jumlahnya.Mereka tidak 

boleh kawin dengan turunan bangsawan raja supaya ada pemisahan.Raja hanya sebagai 

lambing sedangkan hadat memegang kekuasaan. Beberapa hal yang menjadi kebiasaan 

dalam suku Mandar seperti: Mengalah yaitu kalau menghadap raja, kaki tangan dilipat, 

meminta permisi kalau mau lewat didepan orang dengan menyebut Tawe, kalau 

bertamu sudah lama, mereka minta permisi yang disebut massimang. 

g. Pakaian Adat  

Pakaian tradisional Suku di Mandar Sulawesi Barat biasanya dikenakan dalam 

pertunjukan tari, acara pernikahan, dan lain-lain. Pakaian adat pada pria mengenakan 

jas yang tertutup dan bergelang panjang, dan dipadukan celana panjang sebagai 

pakaian bawahannya terdapat sarung yang dililitkan pada pinggangnya sampai lutut, 

sedangkan pakaian adat pada wanita mengenakan baju Pokko dengan dihiasi kalung, 

gelang serta giwang, pada bagian kepala dikenakan sanggul dan beberapa hiasannya, 

dan pakaian bawah dikenakan sarung yang seperti rok.27 

                                                 
27 Zulfa Azizah, Suku Sulawesi, Sulawesi Barat, http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Mandar 

diakses tanggal 17 desember 2014. 
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h. Senjata Tradisional  

Badik merupakan senjata tradisional Sulawesi Barat. Badik Sulawesi Barat 

berukuran pendek, panjang matanya antara 18—20 cm dan lebar 2 cm. Badik 

mempunyai mata yang tebal di bagian belakangnya dan runcing di ujungnya. Hulu dan 

sarungnya dibuat dari kayu, tanduk, dan gading. 

i. Tarian Daerah  

Tarian yang berasal dari Provinsi Sulawesi Barat sangatlah beragam, antara lain 

tari Pattudu, Bamba Manurung, Ma Bundu, Motaro, Bulu Londong, Tuduq Mandar 

Pembolongatta, Tuduq Kumba, Dego Pallaga, dan Pajinang. 

j. Lagu Daerah  

Lagu-lagu daerah Sulawesi Barat adalah Namalai Tongan Dani. Lagu ini 

menceritakan tentang budaya merantau, mencari peruntungan di tempat lain demi 

kehidupan yang lebih baik. 

k. Alat Musik  

Beberapa bentuk kesenian tradisional yang dapat ditemui di Sulawesi Barat 

khususnya di Polewali Mandar adalah kepandaian masyarakat dalam memainkan 

kecapi Mandar, keke (alat tiup yang terbuat dari bambu), rebana, gongga (alat pukul 

terbuat dari bambu), dan calong (alat pukul yang terbuat dari bilah bambu dan batok 

kelapa). 

l. Kesenian Daerah & Adat Istiadat  

Kesenian daerah atau adat istiadat yang dimiliki oleh Sulawesi Barat bermacam-

macam. Contohnya seni drama tradisional dengan alur cerita dan setting berlatar 

belakang tradisi masyarakat Mandar. Sementara adat istiadat yang dimiliki oleh 
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Sulawesi Barat adalah Pesta Adat Sayyang Pattudu (acara merayakan khatam Al-

Quran) dan Lomba Perahu Sandeq. 

m. Makanan & Minuman  

Khas Sulawesi Barat terkenal dengan olahan ikannya Sulawesi Barat merupakan 

kota pelabuhan. Beberapa makanan dari hasil olahan ikan tersebut adalah pupu dan 

ikan terbang asap. Selain itu, terdapat juga makanan lain seperti golla kambu, loka 

anjoroi, dan gogos. 

2. Masyarakat Etnik Jawa 

Jawa adalah salah satu etnik mayoritas yang ada di Indonesia. Kebanyakan dari 

etnik ini berdomisili di berbagai belahan di pulau Jawa, tidak hanya di Pulau Jawa 

namun masyarakat yang beretnik Jawa juga tersebar di berbagai pulau yang ada di 

Indonesia salah satunya di Provinsi Sulawesi Barat. Sebagian besar masyarakat yang 

beretnik Jawa menggunakan bahasa Jawa dalam percakapan di kehidupan sehari-hari. 

Banyak kalangan yang berpendapat bahwa masyarakat Jawa adalah orang-orang yang 

sopan dan santun dalam bertutur kata serta bertingkah laku.  

Dari pemahaman kebudayaan menurut Koentjaraningrat, maka dapat 

didefenisikan bahwa kebudayaan Jawa adalah konsep-konsep mengenai apa yang 

hidup dalam alam pikiran, sebagian besar dari masyarakat mengenai apa yang dianggap 

bernilai, berharga dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu 

pedoman hidup bagi masyarakat Jawa. Sistem nilai budaya Jawa tersebut adalah, a) 

Konsep tentang nilai keagamaan, b) Konsep tantang tata karma/ sopan santun, c) 

Konsep tentang kerukunan, d) Konsep tentang ketaatan anak terhadap orang tua, e) 

Konsep tentang disiplin dan tanggung jawab, f) konsep tentang kemandirian. 
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Pada masyarakat Jawa, kebudayaan atau nilai budaya memiliki fungsi sebagai 

pengarah dan pendorong bagi kelakuan manusia, mempengaruhi pilihan makna dan 

perilaku. fungsi ini dicapai dengan menjabarkannya menjadi tata aturan yang lebih 

konkrit yaitu norma positif maupun norma negatif, sebagian besar nilai ditaati karena 

kebenarannya telah menjadi keyakinan individu. Kehidupan masyarakat yang 

terorganisasi secara rapi dalam masyarakat Jawa tercermin dalam nilai-nilai budaya 

hormat dan rukun, dan konsep keseimbangan tercermin dalam terjaminnya pemerataan 

distribusi kesempatan dan sumber daya ekonomi, sosial, politik dan budaya secara adil, 

serta terpeliharanya hubungan selaras dengan lingkungan alam.  

Dalam konteks ini, keseimbangan yang harus dijaga adalah “tata tertib kosmos 

agar jangan sampai terganggu”.28 Suku Jawa diidentikkan dengan berbagai sikap 

sopan, segan, menyembunyikan perasaan atau tidak suka langsunglangsung, menjaga 

etika berbicara baik secara konten isi dan bahasa perkataan maupun objek yang diajak 

berbicara. Hildred Geertz menyatakan bahwa “kedua-duanya bukan saja merupakan 

petunjuk moral yang mendasari tindak-tanduk kekeluargaan Jawa, melainkan malah 

merupakan pusat pengertian baginya. Yang pertama ialah sekelompok nilai yang 

berkenaan dengan pandangan Kejawen tentang tata krama penghormatan, dan yang 

kedua nilai-nilai yang berkenaan dengan pengutamaan orang Jawa terhadap 

terpeliharanya penampilan sosial yang harmonis”.29  

Berdasarkan cara berfikir tertentu, masyarakat Jawa memandang nilai hormat 

dan rukun memiliki makna amat penting dan berharga dalam hubungan interaksi 

dengan sesamanya. Masyarakat Jawa termasuk salah satu etnis yang sangat bangga 

                                                 
28 Denys Lombard. Nusa Jawa: Silang Budaya. Jilid3. (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 

1996), h.132 
29 Soehardi. Nilai-nilai tradisi lisan dalam budaya Jawa, jurnal humaniora vol. XIV, no.3/2002. 

h. 4 
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dengan bahasa dan budayanya meskipun kadang-kadang mereka sudah tidak mampu 

lagi menggunakan bahasa Jawa secara aktif dengan undha-usuknya, serta tidak begitu 

paham dengan kebudayaannya. Budaya Jawa penuh dengan simbol sehingga dikatakan 

budaya Jawa adalah budaya simbolis.  

Budaya Jawa dari zaman dahulu terkenal sebagai budaya adiluhung yang 

menyimpan banyak nilai yang sangat luhur mulai dari etika dan sopan santun di dalam 

rumah sampai sopan santun di ranah publik. Bahasa dijadikan sebagai alat untuk 

memahami budaya, baik yang sekarang ada maupun yang telah diawetkan dan yang 

akan datang (dengan cara mewariskannya).30 Bagaimana mengeluarkan pendapat, 

berbicara kepada orang tua, berpakaian, makan, memperlakukan orang lain dan 

sebagainya semuanya telah ada dalam budaya Jawa. 

C. Etnografi Komunikasi 

Etnografi Komunikasi adalah pengkajian peranan bahasa dalam perilaku 

komunitatif suatu masyarakat, yaitu cara-cara bahasa dipergunakan dalam 

masyarakat yang berbeda kebudayaannya.31  

Hymes mengemukakan bagaimana cara mendeskripsikan dan menganalisis 

komunikasi dalam studi etnografi komunikasi, dengan tiga unit analisis yaitu: a). 

Situasi komunikatif, yaitu konteks terjadinya komunikasi. Suatu tempat yang sama 

aktifitas berbeda, situasi akan berbeda pula suatu jalanan ramai tidak akan memberikan 

konteks yang sama dengan jalanan yang sama pada malam harinya. b). Peristiwa 

komunikatif, yaitu terjadinya peristiwa tertentu didefinisikan sebagai keseluruhan 

                                                 
30 Lihat, Ni Wayan Sartini. Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra Menggali Nilai Kearifan Lokal 

Budaya Jawa Lewat Ungkapan (Bebasan, Saloka, dan Paribasa), Volume V No.1 April Tahun 

2009.(Universitas Sumatera Utara: Universitas Airlangga). h 29 
31 Engkus Kuswarno, Etnografi Komunikasi Suatu Pengantar dan contoh penelitiannya, 

(Bandung: Widya Padjajaran, 2008), h. 11.  
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perangkat komponen yang utuh, seperti diajukan pertanyaan mulai dengan tujuan 

umum komunikasi, topic umum yang sama, melibatkan partisipan yang sama, 

menggunakan varietas  bahasa yang sama, mempertahankan tone yang sama. Kaidah-

kaidah interaksi dan setting yang sama pula. Sebuah komunikatif berakhir, jika 

partisipan utama, hubungan peran dan fokus perhatian mengalami perubahan. Batasan 

terjadinya peristiwa komunikatif, misalnya lewat periode hening (biasanya dikatakan 

sebagai “ada setan lewat”) atau mungkin formasi duduk dan posisi tubuh yang berubah 

atau terjadi interupsi sehingga peristiwa berhenti (discintinous event). c). Tindak 

komunikatif, adalah suatu proses keberlangsungan suatu komunikasi, seperti 

pernyataan referensial, permohonan, atau perintah, bersifat verbal dan nonverbal. 

Dalam konteks peristiwa komunitatif, diam merupakan tindakan komunitatif 

konvensional, yang biasa untuk mengatakan penolakan, penerimaan, dan perintah, 

peringatan, dan penghinaan dan lain-lain. Ini merupakan unit analisis tindak tutur 

dalam teori linguistic yang memungkinkan unsur-unsur bahasa dipandang sebagai unit 

fungsional dasar oleh setiap partisipan komunikasi.32 

Inti etnografi adalah upaya untuk memperlihatkan makna-makna tindakan dari 

kejadian yang menimpa orang yang ingin dipahami. Beberapa makna tersebut 

terekspresikan secara langsung dalam bahasa, dan diantara makna yang diterima, 

banyak yang disampaikan secara tidak langsung melalui kata-kata dan perbuatan.  

Sekalipun demikian, masyarakat tetap menggunakan sistem makna yang kompleks ini 

untuk mengatur tingkah laku mereka, untuk memahami diri mereka sendiri dan orang 

                                                 
32 Purwasito Andrik, Komunikasi Multikultural, (Cet.1, Surakarta: Muhammadiyah University 

press, 2003), h. 249-250. 
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lain, serta untuk memahami dunia tempat mereka hidup. Sistem makna ini merupakan 

kebudayaan mereka, dan etnografi selalu mengimplikasikan teori kebudayaan.33 

Dengan demikian, perilaku komunikasi manusia dipengaruhi oleh kebudayaan 

tempat manusia tinggal. Bahasa dan komunikasi merupakan produksi dari sesuatu 

kelompok masyarakat, sehingga setiap kelompok memiliki pola komunikasi yang 

berbeda dari kelompok yang lain. Ahli linguistic Safir dan Whorf dalam teori relativitas 

linguistic, mengatakan bahwa “Struktur bahasa suatu budaya menentukan perilaku 

budaya tersebut”.34 

Bahasa menjadi unsur utama dalam kebudayaan C. Kluckhon menguraikan tujuh 

unsur kebudayaan yang dimaksud yaitu: bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, 

sistem peralatan hidup, sistem mata pencaharian, sistem religi, kesenian.35 Semua 

sistem sosial dalam kehidupan ini mulai hubungan keluarga, kelompok, organisasi, dan 

masyarakat berkembang dan memelihara budaya dapat tercapai melalui komunikasi. 

Teori Etnografi dengan jelas memprioritaskan kondisi budaya dan kecenderungan 

individu. Dalam tradisi ini, komunikasi bukanlah alat sederhana untuk menyebarkan 

informasi dan berpengaruh dari satu orang kepada yang lainnya, namun cara budaya 

itu diproduksi dan direproduksi. Seperti halnya sebuah tradisi, semua teori ini 

memusatkan pola budaya, menunjukkan bagaimana budaya memengaruhi dan 

dipengaruhi oleh pola komunikasi kita. 

 

BAB III 

                                                 
33Spradley, James P, The Ethnografhic Interview (Metode Etnografi (Terjemahan), (Yogyakarta: 

Tiara Wacana Yogya, 1997), h. 5. 
34 Sendjaja  Djuarsa, Teori Komunikasi, (Jakarta: Universitas Terbuka. 1994), h. 357 
35 Abd. Syukur Ibrahim, Panduan Penelitian Etnografi Komunikasi (Surabaya: Usaha Nasional, 

1994), h. 10-11. 
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METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

termasuk jenis penelitian etnografi komunikasi. Penelitian etnografi merupakan 

penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana individu-individu 

menggunakan budayanya dan kebudayaan tertentu dalam memaknai realitas seperti 

pengalaman-pengalaman hidup, kepercayaan, dan sistem nilai dari suatu masyarakat.36 

2. Lokasi Penelitian. 

Sebagaimana pada topik masalah yang dimuat dalam judul penelitian. Maka 

penelitian ini akan dilakukan di Desa Bumimulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten 

Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.   

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan 

kualitatif merupakan penelitian yang merefleksikan bagaimana peran peneliti dalam 

latar belakang pribadi, budaya dan pengalamannya dalam menginterpretasikan data 

dari para partisipan tentang masalah atau isu penelitian.37 Maksudnya adalah 

peneliti sebagai instrumen utama penelitian, karena itulah sehingga pendekatan ini 

cenderung bersifat subjektif. 

 

 

C. Sumber Data 

                                                 
36 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2007), h. 6.  
37 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D (Bandung: Cet, Ke-27, 2017), 

h.  215.  
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Untuk memenuhi kebutuhan data dalam proses penelitian, peneliti memilih dua 

sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, berikut penjelasan 

mengenai kedua sumber data: 

1. Sumber data primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh seacara langsung dari informan, yang 

telah dipilih oleh seorang peneliti dan diyakini dapat memberikan data utama untuk 

kebutuhan penelitian. Informan yang dimaksud adalah tokoh masyarakat dari kedua 

Etnik Mandar dan Etnik Jawa di Desa Bumimulyo, Kecamatan Wonomulyo, 

Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. 

2. Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang 

didapatkan dari sumber data yang kedua, guna untuk melengkapi data primer, jika 

dalam perolehan data primer bulum mencukupi data penelitian. 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data adalah teknik . Adapun teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Observasi Partisipan 

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara peneliti terjun 

lannsung dalam ralitas kehidupan individu maupun  kelompok yang diamati, dengan 

menggunakan teknik observasi partisipan, peneliti diharapkan mampu beradaptasi, 

peka terhadap lingkungan dan masuk menjadi bagian dari anggota dalam lingkungan 

sosial individu maupun kelompok yang diteliti. Sehingga mendapatkan data yang valid 

atau tidak kehilangan objektifitasnya. 
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Peneliti melakukan observasi pada masyarakat etnik mandar dan etnik jawa 

dengan memperhatikan perilaku, iteraksi social budaya, termasuk interaksi partisipan 

dan peneliti, dan hal-hal yang relevan lainnya, sehingga dapat data tambahan terhadap 

hasil wawancara. Dan dapat mempersingkat waktu dalam proses penelitian. 

2. Wawancara Mendalam. 

Wawancara  merupakan metode pengumpulan data yang  melibatkan dua pihak, 

yakni dari peneliti dan informan, dengan menggunakan teknik  wawancara mendalam 

untuk memperoleh  infomasi lansung dari sumbernya. Informan yang dimaksud adalah 

informan kunci yang telah dipilih dan dianggap akan dapat memberikan data utama 

dalam penelitian dan dijadikan bahan penelitian. Dalam hal ini masyarakat etnik 

mandar dan etnik jawa di Desa Bumimulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabuupaten 

Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.  

3. Dokumentasi. 

Dokementasi merupakan metode pengumpulan data yang menelaah data-data 

historis dari masalah yang diteliti seperti kitab-kitab sejarah, buku harian pribadi dan 

lainnya. Tujuan untuk mendapatkan data tambahan dari data hasil observasi dan 

wawancara. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan protokol atau alat bantu yang digunakan dalam 

proses pengumpulan data agar lebih sistematis. Instrumen penelitian kualitatif 

cenderung lebih bebas dan menyesuaikan dengan teknik pengumpulan datanya sepeti 

halnya observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh 

seorang peneliti, setelah melakukan mengumpulan data dalam metode penelitian 

kualitatif. Teknik analisis data dalam etnografi berjalan secara bersamaan dengan 

proses pengumpulan data. Ketika peneliti melengkapi catatan lapangan setelah 

melakukan observasi, pada saat itu pula peneliti melakukan analisis data38. Bagi 

etnografi komunikasi menemukan hubungan antara komponen komunikasi merupakan 

analisis data yang utama, karena berdasarkan itulah pola terbentuk. Analisis juga dapat 

dilakukan pada komponen kompetensi komunikasi untuk mengetahui pengaruh dari 

aspek sosio kultural terhadap pola yang telah ada.Menurut39. 

1. Deskriptif merupakan langkah awal yang dilakukan seorang peneliti dalam 

membuat laporannya dengan menyampaikan informasi secara detail mengenai 

objek atau lokasi penelitiannya. 

2. Analisis , etnografer menemukan beberapa data akurat mengenai penggambaran 

obyek penelitian yang biasanya melalui tabel, grafik, diagram, dan model. 

Penjelasan pola-pola atau regularitas dari perilaku, membandingkan obyek 

penelitian dengan obyek lain dan mengevaluasinya dengan nilai umum yang 

berlaku, semua termasuk pada tahap ini. 

3. Interpretasi adalah tahapan akhir dari proses analisis data dalam penelitian 

etnografi. Peneliti menggunakan kata orang pertama dalam interpretasiannya, 

untuk menegaskan bahwa penelitiannya murni hasil pemaknaan pribadi peneliti 

                                                 
38 Engkus Kuswarno, Etnografi Komunikasi, Pengantar dan Contoh Penelitiaanya (Bandung: 

Widya Padjadjaran, 2008), h. 67 
39 Engkus Kuswarno, Etnografi Komunikasi, Pengantar dan Contoh Penelitiaanya (Bandung: 

Widya Padjadjaran, 2008), h. 68. 
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dan pada tahap inilah seorang peneliti mengambil kesimpulan dari hasil 

penelitiannya. 
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BAB IV 

AKULTURASI TRADISI REWAN ANTAR ETNIK MANDAR DAN ETNIK 

JAWA DALAM MENCIPTAKAN KERUKUNAN HIDUP 

BERMASYARAKAT DI DESA BUMIMULYO KECAMATAN 

WONOMULYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis 

Kabupaten Polewali Mandar atau yang sering disebut Pol Man, merupakan 

daerah tingkat dua dari beberapa kabupaten lainnya di Provinsi Sulawasi Barat. 

Kabupaten Polewali Mandar terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 133 Desa/Kelurahan. 

Kabupaten Polewali Mandar merupakan kabupaten baru dari yang sebelumnya dikenal 

sebagai Kabupaten Polewali Mamasa dan secara administratif masih berada dalam 

pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Namun setelah daerah ini dimekarkan dengan 

berdirinya Polewali Mamasa sebagai kabupaten sendiri, maka nama Polewali Mamasa 

diganti dengan Polewali Mandar dan kemudian dikenal sebagai kabupaten Polewali 

Mandar. Nama Kabupaten Polewali Mandar resmi digunakan dalam proses administrasi 

pemerintahan sejak tanggal 1 januari 2006,  sebagaimana yang ditetapkan dalam bentuk 

PP No. 74 tahun 2005, tanggal 27 Desember 2005 tentang perubahan nama Kabupaten 

Poliwali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar. 

Kabupaten Polewali Mandar secara geografis terletak antara 2040’00’’-

3032’00’’  LU dan 118040’27’’-119032’27’’  BT. Ibu  Kota Kabupaten Polewali 

Mandar adalah Polewali yang berjarak 246  km dari Kota Makassar,  Sulawesi  Selatan.  

Kabupaten  Polewali  Mandar  memiliki  luas wilayah 2.022,30 km2 dan secara 

administrasi kepemerintahan, batas wilayah Kabupaten Polewali Mandar yaitu : 

Sebelah Utara  : Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Majene 

Sebelah Timur : Kabupaten Mamasa dan Provinsi Sulawesi Selatan 
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Sebelah Selatan : Laut 

Sebelah Barat  : Kabupaten Majene. 

Jumlah penduduk kabupaten Polewali Mandar adalah 455.572 jiwa. Pada tahun 

2004 penduduk berjumlah 360.382 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 

0,58 % per tahun. Jumlah penduduk tersebut terbagi dalam 77. 157 rumah tangga, 

Kecamatan Campalagian merupakan wilaya dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 

49.400 jiwa dan yang terkecil adalah Kecamatan Matangga 4.761 jiwa. Kepadatan 

penduduk rata-rata di kabupaten Polewali Mandar sebasar 178 jiwa per Km, sedangkan 

jumlah penduduk khususnya di kecamatan Wonomulyo pada tahun 2016 sebanyak 

46.064 jiwa dan memiliki sebanyak 14 Desa/Kelurahan. Desa Bumimulyo merupakan 

salah satu dari 13 desa dan 1 kelurahan yang da di wilayah kecamatan wonomulyo 

Kabupaten Polewali Mandar, merupakan desa pemekaran dari desa Bumiayu.  

Berawal dari keinganan masyarakat yang mengharapkan peningkatan kualitas 

pelayanan publik mengingat pusat pemerintahan desa induk (Bumiayu) jaraknya cukup 

dari dari dusun Jogyabaru, Kanreapi dan Tulung Rejo. Atas dasar itulah para tokoh 

masyarakat ketiga dusun mengadakan rembung untuk merencanakan pemekaan wilyah 

atas berpisah dari desa Bumiayu, setelah dilakukan musyawarah bersama dengan 

pemerintah desa Bumiayu ketika Kepala Desa dijabat oleh Rio Purwoko dapat disetujui 

dan diajukan pemekaran menjadi Desa Bumimulyo kepada pemerintah daerah. 

Katanya Bumimulyo merupakan singkatan dari dua kata yaitu Bumi yang artinya 

Tanah dan Mulyo artinya Mulya sehingga dalam artian seutuhnya Bumimulyo adalah 

Tanah yang Mulya maksudnya adalah masyarakat Desa Bumimulyo akan bisa menuju 

sejahtera kehidupannya.  



49 

 

 

 

 

Dan sebagai tindak lanjut respon dari pemerintahan daerah, maka pada tahun 

1994 desa persiapan Bumimulyo dapat didefenitifkan untuk mengawali berjalannya 

administrasi pemerintahan desa dan mengangkat seorang keala desa defenitif. Secara 

geografis wilayah Desa Bumimulyo terletak dibagian Selatan wilayah Kecamatan 

Wonomulyo dengan batas – batas wilayah sebagai berikut : 

Sebelah Utara : Desa Galeso dan Desa Bumiayu 

Sebelah Timur  : Desa Galeso 

Sebelah Selatan : Desa Nepo dan Desa Kebun Sari 

Sebelah barat  : Desa Bumiayu 

Dengan jarak tempuh dari Desa Bumimulyo ke Kecamatan Wonomulyo = 5,00 

Km dan dari Desa Bumimulyo ke Kabupaten Polewali Mandar  =25,00 Km. Kantor 

Desa berada di wilayah Dusun Jogyabaru dan sekaligus sebagai pusat Pemerintahan 

Desa Bumimulyo. Desa Bumimulyo mempunyai luas wilayah  + 308,50 Ha yang terdiri 

dari areal Pekarangan / Pemukiman Seluas  +51,50 Ha, areal Persawahan seluas + 240 

Ha dan areal Tambak seluas + 17,00 Ha, dengan jumlah penduduk 1.724 jiwa. 

Sebagaimana telah disampaikan pada poin diatas, bahwa desa Bumimulyo terdiri 

dari 4 dusun yaitu : 

1. Dusun Jogyabaru 

2. Dusun Kanreapi 

3. Dusun Sumber Agung 

4. Dusun Tulung Rejo 

2. Kondisi Geografis 

Potensi sumber daya alam di Desa Bumimulyo meliputi sumber daya alam non 

hayati yaitu : air, laut, udara dan bahan galian sedangkan sumber daya hayati yaitu 
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perkebunan, flora dan fauna. Khusus tata guna dan intesifikasi lahan yang ada di desa 

Bumimulyo sebagai berikut : 

Perkebunan seluas = 38,09 Ha 

Permukiman seluas = 50,00 Ha 

Perkantoran/Fasilitas umum seluas 1,01 Ha 

Fasilitas dan Sumber Air Bersih  

Sumur gali dan 

PDAM 

Adapun kondisi sumber daya manusia secara umum menurut latar belakang 

pendidikan di setiap dusun di Desa Bumimulyo masih sangat rendah sesuai dengan 

pendataan tahun 2014 yang lalu bahwa angka buta aksara dari usia sekolah sampai 

usia 50 tahun keatas tercatat 57 jiwa yang tidak mampu membaca dan menulis (buta 

aksara) dan kondisi tersebut ada rata-rata disemua dusun ada. Untuk lebih akuratnya 

kondisi potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Desa Bumimulyo 

sebagai berikut : 

 Jumlah penduduk seluruhnya 1.679 jiwa yang terdiri dari : 

Laki-laki : 821 jiwa 

Perempuan : 858 jiwa 

 Pendidikan Strata 

Sarjana (S1,S2,S3)  : 50 orang 

Diploma (D1,D2,D3)  : 10 orang 

SLTA / sederajat : 255 orang 

SMP / sederajat : 625 orang 

SD/ sederajat  : 400 orang 
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Tidak tamat SD : 200 orang 

Buta Aksara  

Usia 07 – 15 tahun :  

Usia > 15 – 45 tahun  : 21 orang 

Desa Bumimulyo dianalisa sebagai salah satu desa swakarsa, bila 

melihat dari kondisi mata pencarian dari masyarakat yang sudah mulai 

bergeser dari sektor primer industri, penerapan teknologi pada usaha 

pertanian, kerajinan dan sektor sekunder mulai berkembang. Meskipun dalam 

pendataan terakhir mengindikasikan adanya perkembangan ditingkat ekonomi 

masyarakat alann tetapi dari 526 kepala keluarga yang ada, sebanyak 389 

kepala keluarga msih tergolong miskin atau berdasarkan persentase sekitar 

81,49 % masih tergolong tak mampu( sumber data jamkesmas dan jamkesda) 

itupun masih banyak kepala keluarga yang mengajukan Surat Keterangan 

Tidak Mampu untuk mendapatkan rekomendasi pembebasan dari biaya di 

Rumah Sakit ataupun untuk prndidikan anaknya. Adapun Penduduk 

Berdasarkan Mata Pencaharian di Desa Bumimulyo : 

 Nelayan 

 Petani 

 Buruh Harian Lepas 

 Pedagang 

 Wiraswasta 

 PNS/TNI/POLRI/Pensiunan 

 Jasa Angkutan 

 Peternak 
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 Tukang Bangunan 

B. Hasil Penelitian 

1. Proses Akulturasi yang Melahirkan Tradisi Rewan Antar Etnik Mandar dan 

Etnik Jawa 

Budaya adalah ontologis yang tiada habisnya untuk di bahas di kalangan 

masyarakat maupun kalangan akademik. Budaya merupakan suatu warisan leluhur 

yang diwariskan oleh pendahulu untuk dapat diimplementasikan di tengah-tengah 

kehidupan masyarakat, selain daripada itu budaya meruapakan suatu tradisi yang 

memiliki ontologis yang sacral. Pelestarian budaya di masyarakat pada proses 

aktualisasinya beraneka ragam, di antaranya budaya dan kebudayaan yang hidup dan 

berkembang pada masyarakat Desa Bumimulyo di Kecamatan Wonomulyo 

mengakulturasi budaya antara budaya imigran budaya pribumi.  

Akulturasi imigran dengan kebudayaan mbece dengan  kebudayaan pribumi 

ma’basi-basi di univikasi dan dikodivikasi kedalam akulturasi budaya yang disebut 

sebagai rewan, impleentasi budaya rewan di masyarakat wonomulyo sebagai simbol 

yang diangggap dapat membagun kerukunan dalam keluarga dau etnik tersebut, yakni 

Etnik Mandar dan Etnik Jawa. 

Tradisi Rewan sebagai wujud nyata dari proses akulturasi Antar masyarakat 

Etnik Mandar dan masyarakat Etnik Jawa. Tradisi Rewan  bagi dua kelompok 

masyarakat tersebut  bukanlah hal yang tabu, hal ini bisa dibuktikan pada setiap 

perhelatan seperti pernikahan, hajatan dan dan berbagai perhelatan lainnya di Desa 

Bumimulyo Kecamatan Wonomulyo. Kondisi sosial yang membuat terjdinya 

seseorang memilih untuk melakukan pernikahan campuran, baik antar suku bangsa 

maupun antaragama sehingga pernikahan merupakan acara yang sakral. 
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Dengan diperkuat pernyataan oleh salah satu masyarakat desa Bumimulyo : 

“Rewan itu tidak bisa dihindari lagi dikampung Jawa, terutama di desa 

Bumimulyo karena memang disini murni hanya ada dua etnik itu yakni Mandar 

dan Jawa, meskipun ada juga yang suku-suku lain tapi tidak seberapa. Dan juga 

masyarakat Suku Mandar dan Jawa sudah cukup lama hidup berdampingan di 

Desa Bumimulyo ini dek. Sehingga masalah saling tolong menolong itu tidak 

lagi melihat dari suku apa dia. Rewan itu sendri sebenarnya artinya itu membantu 

atau tolong menolong, dalam hal untuk meringankan saudara apa bila ada yang 

sedang mengadakan perhelatan sepeti nikahan, sunatan dan berbagai perhelatan 

lainnya, dengan membawa seperti beras, mie kering dan gula pasir”40 

Maksud dari penjelasan salah satu informan di atas adalah, informan mengatakan 

Rewan dalam kehidupan antar kedua Etnik itu sangatlah diperbolehkan dan sudah 

menjadi keharusan untuk dilakukan. Selain itu dipertegas oleh Hj. Pasiah yang 

mengatakan. 

Sejarah mencatat  bahwa proses akulturasi,budaya di antara dua etnik yang 

berbeda tentunya mempunyai tujuan yang sama sebagaimana dijelaskan di atas 

mempunyai tujuan yang sama dalam hal kebudayaan. Melihat pada substansi budaya 

di antara keduanya mempunyai persamaan dalam kajian ontologisnya sehingga 

masyarakat Desa bumi bermusayawarah untuk mencapai mufakat tentunya 

menetapkan budaya rewan sebagai budaya yang berlaku secara universal di tegah-

tengah masyarkat. 

“Awalnya kami itu sebagai Etnik Mandar itu gampang-gampang susah karena 

menyatukan dua suku yang latar belakangnya sangat jauh berbeda apalagi dari 

segi bahasa dan adat budaya. Menyatukan unsur yang berbeda itu salah yang 

sangat menarik. Karena kami di Mandar itu sedikit tertutup, karena kalau tidak 

dipanggal untuk datang ke acaranya itu kami tidak ma’basi-basi. Beda sama Jawa 

kalau ada kerabatnya buat acara mereka pasti mbece’.”41 

Maksud dari penjelasan Hj Pasiah diatas adalah mudah akan tetapi tidak 

dimudah-mudahkan, di mana informan mengatakan bukan hanya dua insan yang 

                                                 
40 Hj Pasiah (53 tahun), Masyarakat Etnik Mandar, wawancara, 20 Juni 2021. 
41 Hj Pasiah (53 tahun), Masyarakat Etnik Mandar, wawancara, 20 Juni 2021. 
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disatukan akan tetapi dua keluarga yang harus disatukan dengan bahasa yang berbeda. 

Pernikahan antar suku yang berbeda ini cukup unik karena perihal dari segi busana adat 

pengantin Mandar dan Jawa jelas terlihat sangat berbeda. Hari h pernikahan pada acara 

akad menggunakan busana khas Mandar dan malam resepsi menggunakan busana khas 

Jawa. Jadi masing-masing pasangan memperkenalkan identitas budayanya sendiri. 

Proses komunikasi akulturasi budaya yang diimplementasikan pada masyarakat 

mandar dengan maksud dan tujuan untukmembentuk pola interaksi sosial dalam 

komunikasi kebudayan yang harmonis tanpa ada indikasi intervnesi dan diskriminasi 

di antara keduanya. Oleh karena itu, perlua dalam sebuh peradaban kebudayaan 

menciptakan interaksi komunikasi sirkuler untuk mendudukkan perbedaan doktrin 

kebudayaan jawa dan mandar menjadi suatu simbol harmonisasi humanisme pada 

masyarakat sehingga.42 

2. Dinamika Interaksi Sosial Budaya Antaretnik Mandar dan Jawa dalam 

Menciptakan Kerukunan Hidup Bermasyarakat. 

Alasan utama untuk berinteraksi yaitu melakukan pembauran antara masyarakat 

setempat dengan cara bekerja sama, karena kita ketahui bahwa Wonomulyo pertama 

kali adalah lahan yang sangat tidak layak untuk di huni manusia. Karena hanya lahan 

yang berupa hutan dan rawa-rawa. Pada saat itulah mereka berfikir bahwa lahan ini 

akan sangat indah di daerah ini jika dikerja bersama-sama. Tidak saling berebutan 

sesama yang tinggal di daerah ini. 

Sitosiran dan nenek  Disah, yang jejak historisnya dikenal bahwa dirinya adalah 

generasi kedua kedatangan masyarakat Jawa di Kecamatan Wonomulyo, Desa 

Bumimulyo,  mengatakan bahwa:  

                                                 
42 Edward L. Poelinggomang, Sejarah dan Budaya Sulawesi Barat, h. 24. 
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”Sejarah transmigrasi, pada zaman sebelum terjadinya insiden tentara 710 

Almarhum kakek buyut Sitosiran transmigrasi ke Sulawesi lalu menikah dengan 

Almarhumah Disah yang juga termasuk masyarakat transmigrasi, beliau memiliki 4 

orang anak yang semuanya dilahirkan disulawesi 2 perempuan dan 2 laki-laki. Hal 

yang melatarbelakangi terjadinya transmigrasi yakni ingin memulai usahanya di 

pulau Sulawesi. Selama usaha itu berlangsung, yang dominan transmigrasi diserang 

oleh tentara 710 yang menghancurkan usaha masyarakat, menyiksa dan hal keji 

lainnya. Penjajahan berlangsung cukup lama. Beberapa masyarakat yang usahanya 

mulai berkembang kembali tetapi ada pula yang tidak berhasil karena perjudian. 

Akhirnya masyarakat transmigrasi memilih untuk menetap karena ingin menjalankan 

usaha lalu melanjutkan dan ada pula merasa malu kembali, karena tujuan utamanya 

tidak berhasil. Dan saya sudah lahir di Sulawesi, jika ingin melakukan suatu kegiatan  

itu harus dengan kerja sama dan gotong royong seperti jika ingin pindah rumah. Dan 

kami selalu hidup rukun sampai saat ini dengan masyarakat setempat khususnya 

nasyarakat Mandar, mereka baik dan sangat baik dan mampu menerima perbedaan, 

bahkan tak ada konflik diantara kami sebagai pendatang baru didaerah ini.43 

Maksud dari penjelasan bapak Jumali di atas menjelaskan sejarah keluarga 

mereka transmigrasi ke tanah Mandar itu didasari karena faktor  ingin memulai usaha 

atau berdagang di pulau Sulawesi, bapak Jumali sendiri sejak lahir sudah berada di 

Sulawesi dan sudah mngetahui bebarapa karakter msyarakat etnik  Mandar, dan bapak 

Jumali mengatakan jika ada kegiatan yang ingin dilaksanakan harus dengan kerja 

sama dan gotong-royong seperti contoh ketika ingin pindah rumah, karena salah itu 

salah satu karakteristik masyarakat Mandar sikalulu atau bekerja sama. Selama di 

tanah Mandar masyarakatnya sangat rukun, ramah dan menanamkan sikap toleransi 

atas perbedaan budaya antara Etnik Mandar dan Etnik Jawa, bahkan bapak Jumali 

mengatakan dengan sangat jelas tidak ada konflik di antara Etnik Mandar dan Etnik 

Jawa, sehingga masyaakat Etnik Jawa sebagai masyarakat imigran sangat bersyukur 

adanya sikap toleransi. 

Harmonisasi akulturasi budaya menciptaka sikap saling menghargai, 

(sipakalabbi) terhadap kebudayaan yang diakui keberadaan oleh masyarakat yang lain, 

                                                 
43 Jumali (48 tahun), wawancara masyarakat Etnik Jawa 4 Juni 2021 
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di mana mereka mengakui kelemahan dan kelebihannya masing-masing, dapat 

mendekatkan masyarakat menjadi pendukung kebudayaan kebudayaan tersebut. 

Apabila ada prasangka, maka hal demikian akan menjadi penghambat bagi 

berlangsungnya proses akulturasi. Hubungan antar masyarakat yang semakin intens 

yang menyebabkan perbedaan diantara mereka seolah-oleh telah pudar. Interaksi sosial 

adalah hubungan timbal  balik antar individu, individu dengan kelompok, dan 

kelompok dengan kelompok lainnya. Hal ini dipertegas oleh informan yang berSuku 

Mandar. 

“Masyarakat Suku Jawa karakternya itu  rendah hati, lembut dan sopan , dan rata-

rata Suku Jawa itu tidak memikirkan gengsi pekerjaan walau masih duduk di 

bangku sekolah, dan jika dibandingkan dengan masyarakat Suku Mandar 

notabenenya karakternya lebih kasar dan mengeluarkan suara lebih besar”.44 

Hal serupa yang dikatakan oleh salah satu informan berSuku Mandar. 

“Masyarakat Suku Mandar itu memang suaranya cukup lantang dan nyaring tapi 

itu semua dari luarnya saja, karena sebenarnya masyarakat Suku Mandar  itu jika 

sudah akrab akan sangat baik bahkan menganggapnya seperti keluarga sendiri”.45 

Keberadaan masyarakat Etnik Jawa di tanah Mandar ini sangat menjadikan 

Kecamatan Wonomulyo maju dari Kecamatan yang lain di Kabupaten Polewali 

Mandar, bahkan ini sudah diakui oleh masyarakat Mandar karena banyaknya 

partisipasi yang dilakukan masyarakat Etnik Jawa pada umumnya di Desa Bumimulyo. 

Cara interaksi yang dilakukan masyarakat Etnik Jawa membuat lebih mudah diterima 

oleh masyarakat Etnik Mandar  di Desa Bumimulyo, sikap ramah dan sopan yang 

ditunjukkan masyarakat Etnik Jawa menjadikannya mampu mendapat respon yang 

sangat positif dari masyarakat Etnik Mandar. 

Peribadi masyarakat Etnik  Jawa selalu mengembus dalam bangunan karakter 

Etnik Jawa. Etnik Jawa diidentikkan dengan berbagai sikap sopan santun, segan, 

                                                 
44 Awaluddin (34 tahun), masyarakat Suku Mandar, wawancara 14 Juni 2021  
45 M. Tahir (55 tahun), masyarakat Suku Mandar, wawancara 15 Juni 2021 
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menyembunyikan perasaan, menjaga etika berbicara baik secara konten isi dan bahasa 

perkataan maupun objek yang diajak berbicara. Etnik Jawa umunya lebih suka 

menyembunyikan perasaan, menampik tawaran dengan halus demi sebuah etika dan 

sopan santun. Mereka menjadikan narima ing pandun menjadi salah satu konsep hidup 

mereka, yang di mana mencerminkan pola hidup yang patuh terhadap dotrin agama 

yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini mengisyaratkan mereka bahwa hidup tidak 

terlalu berambisi, jalani saja yang harus dijalani.46 

Hal ini dipertegas oleh informan Awaaluddin (34 Tahun).  

“Saya melihat Suku Jawa sangat pintar dalam hal memikat hati untuk bisa saling 

baik dalam hal apa saja, seperti bidang jasa dan perdagangan. Mereka bisa 

membuat kami yakin dan percaya kepadanya berkat kejujurannya. Seperti mba’ 

tukang urut sangat baik dia tidak gengsi melakukan pekerjaanya malahan dia 

bangga karena beberapa aparat desa sudah jadi langgananya. Dan mba yang 

satunya lagi, hal ini sangat lucu walaupun rumah ke pasar cukup dekat ditempuh 

jalan kaki, tapi uniknya disini ibu-ibu malahan lebih memilih menunggu mba 

penjual sayur. Ada mba pagi datang jam 08:00, ada mba satunya lagi datang jam 

10:00 pagi dan mba yang terakhir datangnya jam 15:00 setiap hari mbanya datang 

kecuali hari minggu karena hari pasar Wonomulyo. Kenapa lebih memilih mba 

pagi dari pada kepasar karena untung mbanya cuma sedikit dan yang lebih 

penting disini bisa diutang”.47 

Dari hal yang dikemukakan informan di atas dapat peneliti simpulkan hubungan 

antara etnik Mandar dan Jawa terjalin sangat baik dan itulah dasar untuk membangun 

keharmonisan antaretnik hingga dapat hidup rukun dalam bermasyarakat. Hal yang 

dapat dijadikan pelajaran dari penjelasan informan di atas, yaitu bagaimana cara 

bertahan hidup dan tidak malu dengan pekerjaan yang dilakukan, walaupun 

pekerjaannya sebagai tukang sayur keliling. Terjalinnya komunikasi yang baik antar 

sesama fenomena ini terjadi karena terjalinnya intensitas. Sedangkan dari tukang urut 

                                                 
46Suwardi Endraswara, Etnologi Jawa (Yogyakarta: Pt. Buku Seru, 2015), h. 136   

 
47 Awaluddin (34  tahun), masyarakat Suku Mandar, wawancara 14 Juni 2021. 
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dari Jawa banyak disukai orang Mandar karena orang Jawa tersebut memiliki metode 

khusus yang digunakan pada saat mengurut, sehingga orang lebih rileks dan yang 

terpenting kenyamanan yang diberikan oleh tukang urut tersebut, dan hingga relative 

murah bahkan jasanya bisa dibayar dengan kebutuhan pokok (beras, gula merah khas 

mandar, kue) Sikap saling menghargai 

Penyebab terjadi Akultuasi adalah karena adanya unsur-unsur yang berbeda 

dalam kehidupan sosial, misalnya tata susunan masyarakat organisasi sosial dan sistem 

pengetahuan, adanya proses akultuasi penyesuaian dari unsur-unsur yang berbeda dan 

tiap-tiap unsur tersebut saling menyesuaikan diri. Di Desa Bumimulyo Kecamatan 

Wonomulyo masyarakat Etnik Mandar dan Masyarakat Etnik Jawa mampu 

menyesuaikan unsur-unsur budaya mereka yang berbeda menjadi satu kesatuan yang 

menjadikan mereka mampu melakukan asimilasi dengan sangat baik. 

Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa di dalam masyarakat juga 

mempercepat proses akulturasi. Hal ini misalnya dapat diwujudkan dengan 

memberikan kesempatan yang sama bagi golongan minoritas untuk memperoleh 

pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penggunaan tempat-tempat rekreasi dan 

sebagainya. Mendekatkan masyarakat pendukung kebudayaan yang satu dengan yang 

lainnya dapat dilakukan dengan pengetahuan akan persamaan unsur pada kebudayaan 

yang berlainan. Suatu penelitian yang mendalam dan luas terhadap kebudayaan, khusus 

di Indonesia akan memudahkan akulturasi antara suku bangsa yang menjadi 

pendukung masing-masing kebudayaan khusus tersebut.  

Hasil dari penelitian yang mendalam dan luas tadi akan menghilangkan 

prasangka yang semula mungkin ada antara pendukung kebudayan tersebut. Dari 

berbagai proses akulturasi yang pernah diselidiki oleh para pakar terbukti bahwa 
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akulturasi tak akan terjadi walaupun terdapat pergaulan yang luas dan intensif antara 

kelompok-kelompok yang bersangkutan. Hal ini terjadi bila antara kelompok tersebut 

tidak ada sikap toleransi dan simpati. Dalam keadaan yang demikian proses akulturasi 

akan mengalami perhambatan. Contoh akulturasi dalam hal ini dapat dilihat dari 

hubungan antara orang-orang Jawa di Desa Bumimulyo yang bergaul intens dan luas 

dengan orang-orang asli Mandar sejak puluhan tahun yang lalu. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil dan penelitian mengenai “Akulturasi Tradisi Rewan 

Antar Etinik Mandar dan Etnik Jawa dalam Menciptakan Kerukunan Hidup 

Bermasyarakat di Desa Bumimulyo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten 

Polewali Mandar”, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Tradisi Rewan merupakan wujud nyata dari akulturasi dua konsep 

kebudayaan yang berbeda yakni ma’basi-basi dari masyarakat Etnik 

Mandar dan Mbece’ dari masyarakat Etnik Jawa.  Banyaknya kesamaan 

nilai-nalai dalam konsep kebudayaan sehingga memudahkan proses 

akulturasi dari keduanya. Rewan lahir dengan aturan atau nilai-nilai yang 

sama dipahami dan sebagai tradisi baru ditengah interaksi sosial 

masyarakat Etnik Mandar dan Etnik Jawa di Desa Bumimulyo Kecamatan 

Wonomulyo. 

2. Proses akultuasi budaya terjadi ditandai dengan pengembangan sikap yang 

sama, walau terkadang bersifat emosional dalam tujuannya untuk 

mencapai kesatuan atau paling tidak mencapai integrasi dalam organisasi, 

pikiran dan tindakan. Bentuk akulturasi yang dihasilkan oleh Etnik Mandar 

dan Etnik Jawa adalah tradisi rewan yang didalamnya terdapat konsepsi 

aturan dan nilai-nilai yang sama dipahami guna untuk menciptakan 

kerukunan hidup bermasyarakat di Desa Bumimulyo. 
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B. Implikasi penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berpendapat mengenai beberapa hal 

yang menjadi saran terkait judul “Akulturasi Tradisi Rewan Antar Etinik 

Mandar dan Etnik Jawa dalam Menciptakan Kerukunan Hidup Bermasyarakat 

di Desa Bumimulyo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar”. 

Adapun saran sebagai berikut: 

1. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini masyarakat luas menyadari 

pentingnya komunikasi khususnya komunikasi antarbudaya dalam 

menjalani kehidupan sehari-hari demi menjaga hubungan dan menjunjung 

tinggi toleransi baik di keluarga maupun pada masyarakat sekitar agar 

memperkecil terjadinya kesalahpahaman.  

2. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini konsepsi tradisi rewan 

sebagai tradisi yang lahir dari dua etnik yang berbeda guna untuk 

menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat. Dan dapat menjadi tinjauan 

studi dengan orang berbeda budaya mau mempelajari lebih dalam tentang 

budaya yang dimiliki oleh pasangannya tanpa mengesampingkan budaya 

sendiri. 
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Lampiran – Lampiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Gambar. 1.1 Wawancara Kepala Desa Bumimulyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Wawancara Toko Pemuda Desa Bumimulyo  
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Gambar 1.3 Tradisi Rewan di Perhelatan Etnik Jawa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

           

           

           

           

Gambar 1.4 Proses Pemindahan isi dari Tradisi Rewan  
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Gambar 1.5 Tradisi Rewan di Perhelatan Etnik Mandar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.6 Pengumpulan Tas Bawaan Para Tamu 
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Gambar 1.7 Pencatatan Isi Tas Para Tamu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

    

 

           

            

Gambar 1.8 Pencatatan Isi Tas Para Tamu 




