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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

 

A. Transliterasi 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

1 2 3 4 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 s/a s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 z/al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص
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 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain G Ge غ

 Fa F Ef ؼ

Lanjutan 

1 2 3 4 

 Qaf Q Qi ؽ

 Kaf K Ka ؾ

 Lam L El ؿ

 Mim M Em ـ

 Nun N En ف

 Wau W We ك

 Ha H Ha ق

 hamzah , apostrof ء

 Ya Y Ye ى

 

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

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

tanda (’). 

2. Vokal 
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Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah A A اَ 

 kasrah I I اَ 

 d}ammah U U اَ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya>’ Ai a dan i ـىَْْ

 fath}ah dan wau Iu i dan u ـوَْْ

 

Contoh: 

 kaifa :        كَـيْـفَْ

 haula :        هَـوْْلَْ

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 
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ل...َْْْْا ...َْ  
Fath}ah dan alif 

atau ya>’ 
a> a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas ل

 d}ammah dan wau u> u dan garis di atas ــُـو

 

 

Contoh: 

 ma>ta :        ما ت  

 <rama :        ر م ى

 qi>la :        قِيْل  

وْت    yamu>tu :        يَ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang 

hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raud}ah al-at}f>l : ر كْض ة الأ طْف اؿِ 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : ا لْم دِيػْن ة ا لْفاضِل ة  

 al-h}ikmah : ا لِحكْم ة  

5. Syaddah (Tasydi>d ) 
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Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d ( ّّْ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : ر بنّا    

 <najjaina :  نَ َّيْنا 

ْْْا لح قّ   : al-h}aqq 

 nu‚ima :  نػ عّم   

 aduwwun‘ :            ع د كٌّ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ّل), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :ْْْْْْْْ ع لِىٌّ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ :         ع ر بى 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ْال

 (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

مْس   ّّ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  ا لشّ

 al-zalzalah (az-zalzalah)  :      ا لزَّلز لة   

 al-falsafah  :      ا لف لْسف ة   
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 al-bila>du  :      ا لبلا د   

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh: 

 ta’muru>na : تأم ر كْف  

لنػّوْء   ا            : al-nau’ 

 syai’un : ش يْءٌ  

 umirtu :             أ مِرْت  

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau 

lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), 

alhamdulillah, dan Munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi 

secara utuh.  

Contoh: 

Fi>ْ Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mud}a>f  ilaih (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
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Contoh: 

   billa>h بِاِاللِْ di>nulla>h   دِين  اللِ  

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rahmatilla>h ه مْ فِْ ر حم ةِ اللِ  

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD), Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 

sandang tersebut menggunakan huruf kapital  (Al-). Ketentuan yang sama 

juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 

(CK, DP, CDK dan DR). Contoh:  

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i’a linna >si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama remi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh:  

 

 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> 

al- 

Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad 

Ibnu) 
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Nas}r  H{a>mid Abu>  Zai>d, ditulis menjadi: Abu>  Zai>d, Nas}r  H 

{a>mid 

Bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

saw.  = sallalla>hu ‘alaihi wasallam 

a.s.  =’alaihi al-sala>m 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

1.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

Pen. = Penerbit 

      h.  = Halaman 

QS.../...4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li „Imra>n/3: 4 

HR  = Hadits Riwayat 

MA  = Madrasah Aliyah 

MAN = Madrasah Aliyah Negeri 

KTSP = Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

K-13 = Kurikulum 2013 

KI  = Kompetensi Inti  

KD  = Kompetensi Dasar 

TIU  = Tujuan Intruksional Umum 

TIK  = Tujuan Intruksional Khusus 
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     5M  = Mengamati, Menanya, Mencoba, Menalar, Mengomunikasikan   

     RPP = Rencana Pelaksanaan Pembelajaran   

     KKM = Kriteria Ketuntasan Minimal. 
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ABSTRAK 

 

Nama : Sumarni  

NIM : 80100217053 

Judul : Tradisi Massorong: Encountering Islam dan Budaya Lokal pada 

Masyarakat Desa Buku Kabupaten Polewali Mandar 

 

 Penelitian ini berjudul “Tradisi Massorong: Encountering Islam dan 

Budaya Lokal pada  Masyarakat Desa Buku Kabupaten Polewali Mandar”. 

Adapun rumusan masalah terdiri atas: 1) Bagaimana praktik tradisi massorong 

pada masyarakat Desa Buku di Kabupaten Polewali Mandar. 2) Bagaimana proses 

encountering antara Islam dan budaya lokal dalam tradisi massorong. 3) 

Bagaimana tantangan dan persepsi masyarakat terhadap tradisi massorong pada 

masyarakat Desa Buku di Kabupaten Polewali Mandar. 

 Dalam menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan beberapa 

pendekatan yaitu: pendekatan fenomenologis, historis, dan antropologi budaya. 

Dalam suatu penelitian, dimana semakin banyak pendekatan yang digunakan, 

maka semakin dapat menghasilkan output penelitian yang lebih berkualitas. 

Hasil penelitian ini terdiri dari tiga berdasarkan rumusan masalah yaitu : 1) 

Tradisi massorong diawali dengan persiapan, beberapa hari sebelum Tradisi 

massorong dilakukan, tokoh ada’ menentukan jadwal pelaksanaan massorong, 

setelah itu, masyarakat Buku bergotong-royong mempersiapkan beberapa batang 

bambu kuning yang  akan dibuat balasuji serta bahan makanan yang nantinya 

akan dibawa ke laut, selanjutnya keesokan paginya acara inti dari tradisi tersebut 

digelar dengan pembacaan barzanji oleh tokoh agama setempat secara bergilir 

hingga habis setelah itu dilakukan pembacaan do‟a oleh Imam Buku yang telah 

ditunjuk. Sebagai penutup dari tradisi tersebut sanro dan pa’bijaga yang diikuti 

oleh tokoh ada‟ dan masyarakat turun menghadap ke laut dan menghanyutkan 

balasuji, ayam kampung, dan beberapa telur ayam kampung. 2) Encountering 

(perjumpaan) Islam dan budaya lokal dalam tradisi massorong di Buku pada 

awalnya terjadi dengan damai tanpa ada pergolakan. Hal itu terjadi karena proses 

penyebaran Islam menggunakan pola sufistik. Pola penyebaran itulah yang 

memungkinkan kebudayaan lokal tidak diberangus oleh para penyebar agama 

Islam. Namun pada perkembangan selanjutnya, ritual ini sempat mengalami 

penolakan dari beberapa warga Buku yang belajar agama di Pondok Pesantren 

Mangkoso dengan alasan bahwa tradisi tersebut bertentangan dengan ajaran 

Islam. Dampaknya adalah, ada dua tahun tradisi massorong tidak dilaksanakan, 

selanjutnya masyarakat Buku tetap menjalankan ritual itu. 3) Tantangan 

selanjutnya justru bukan lagi soal penolakan karena tidak sesuai dengan ajaran 

Islam akan tetapi soal cara pandang orang Buku tentang tradisi massorong sebagai 

media untuk tetap mejaga keseimbangan alam raya yang dapat menyelaraskan 
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hubungan manusia, alam gaib dan lingkungannya sehingga pada akhirnya 

terwujud kehidupan yang damai dan sejahterah.  

Encountering atau perjumpaan antara Islam dan budaya lokal dalam tradisi 

massorong dapat disimpulkan bahwa telah terjadi proses akomodatif, negosiasi, 

dialog selain itu keduanya mengalami saling pengaruh bahkan keduanyapun dapat 

berujung ketegangan. Sikap akomodatif antara Islam dan budaya lokal dalam 

tradisi massorong terlihat pada pelaksanaan tradisi yang masih melibatkan peran 

ada’,sanro, dan pa’bijaga sebagai tokoh-tokoh yang sama pentingnya dengan 

Imam Masjid atau kali dalam tradisi tersebut. Mantra-mantra yang diucapkan oleh 

ada’, sanro dan pa’bijaga telah mengalami proses transformasi dengan adanya 

idiom-idiom Islam seperti ucapan basmalah dan salam. Selain itu dalam tradisi 

tersebut telah dimasukkan pembacaan barzanji oleh Imam atau kali sebagai salah 

satu unsur kebudayaan Islam yang wajib dalam tradisi itu. Aktor-aktor 

kebudayaan tersebut bisa bekerja sama dan melaksanakan peran masing-masing 

tanpa ada yang tersingkirkan dari prosesi tradisi massorong.  Hal lain yang 

tampak dalam proses akomodatif antara Islam dan budaya lokal adalah 

keberadaan perlengkapan ritual dan kudapan tradisional khas orang dulu masih 

tetap dipertahankan dan wajib ada dalam tradisi ini. Selain terjadi sikap 

akomodatif, negosiasi dan dialog, tradisi ini dalam proses perkembangan 

selanjutnya mengalami ketegangan dan penolakan terhadap pelaksanaan tradisi 

massorong. Ketegangan tersebut sempat terjadi selama dua tahun dan akibatnya 

tradisi massorong pernah tidak dilakukan oleh masyarakat dan terjadi konflik atau 

perkelahian. Penolakan itu datang dari beberapa masyarakat yang belajar agama di 

Pesantren Mangkoso dan menganggap bahwa tradisi tersebut tidak sesuai dengan 

ajaran Islam. Meski puluhan tahun lalu pernah tradisi ini pernah ditolak oleh 

beberapa orang di Buku namun, tradisi ini kembali dilaksanakan dan 

dipertahankan hingga saat ini. Dapat disimpulkan dan diprediksi bahwa 

encountering antara budaya dan Islam akan terus berlanjut baik dengan cara 

damai bahkan dengan menimbulkan ketegangan di antara keduanya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penghujung tahun 2018 yang lalu tepatnya Jumat, 12 Oktober masyarakat 

dikejutkan dengan sebuah peristiwa perusakan dan  persiapan tradisi sedekah laut 

di Pantai Baru, Bantul, Yogyakarta oleh sekelompok orang. Sebelum peristiwa 

tersebut terjadi, ada sebuah organisasi massa keagamaan di Banyuwangi yang 

mengeluarkan surat pernyataan yang mengecam tari Gandrung Sewi di 

Banyuwangi dengan alasan tradisi tersebut dianggap bertentangan dengan ajaran 

agama.
1
 

Melihat peristiwa tersebut, banyak kalangan yang menyesalkan kejadian 

penbubaran itu. Sejumlah akedemisi dan pemuka agama menyayangkan peristiwa  

itu. Salah satunya adalah KH. Miftah Maulana Habiburrahman yang mengatakan 

bahwa  persiapan sedekah laut itu akibat banyak orang yang salah paham, lebih 

lanjut Gus Miftah mengatakan tidak ada masalah dengan tradisi sedekah laut 

selama tujuannya hanya nguri-uri budaya, tetapi jika sifatnya peribadatan, jelas 

itu salah.
2
 

Hal senada juga diungkapkan oleh Pakar Budaya Islam, Maharsi, Dosen 

Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjelaskan 

bahwa tradisi tersebut bukan sinkretisme yang ajarannya menyimpang dari agama 

Islam melainkan enkulturasi yang menanamkan nilai-nilai agama dalam 

kebudayaan. Lebih lanjut Maharsi mengatakan bahwa tradisi sedekah laut 

                                                           

1
https://www.google.com/amp/s/kolom.tempo.co/amp/1138921/kontroversi-sedekah-laut-

dan-agama yang diterbitkanpadatanggal 23 Oktober 2018 

2
https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-4255611/sedekah-laut-dibubarkan-gus-

miftah-mereka-orang-gagal-paham yang diterbitkanpadatanggal 14 Oktober 2018 

1 

https://www.google.com/amp/s/kolom.tempo.co/amp/1138921/kontroversi-sedekah-laut-dan-agama
https://www.google.com/amp/s/kolom.tempo.co/amp/1138921/kontroversi-sedekah-laut-dan-agama
https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-4255611/sedekah-laut-dibubarkan-gus-miftah-mereka-orang-gagal-paham
https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-4255611/sedekah-laut-dibubarkan-gus-miftah-mereka-orang-gagal-paham
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mencoba menyelaraskan hubungan manusia, alam gaib dan lingkungan. Menurut 

Maharsi sinkretisme dan enkulturasi adalah dua hal yang berbeda, sinkretisme 

merupakan paham hasil perpaduan dua keyakinan yang berbeda sehingga 

membentuk paham baru yang berbeda dari ajaran aslinya, sedangkan enkulturasi 

adalah perpaduan antara ajaran agama dengan kebudayaan masyarakat setempat 

sehingga terbentuklah budaya baru seperti tradisi sedekah laut di Pantai Baru 

Bantul dan tradisi lainnya yang serupa di seluruh Indonesia, Maharsi 

menambahkan bahwa tujuan sedekah laut adalah mempertahankan tradisi yang 

dianggap unggul, luhur karena menghubugkan antara alam dan manusia sebagai 

sahabat dan di antara keduanya bisa saling menguntungkan.
3
 

Peristiwa penbubaran persiapan tradisi sedekah laut di Pantai Baru, Bantul 

dapat memicu konflik sosial, hal ini diungkapkan oleh Sosiolog UGM, Arie 

Sujito. Menurutnya, cara-cara kekerasan yang dipakai untuk menyikapi penafsiran 

yang berbeda berpotensi menciptakan ketegangan di tengah-tengah masyarakat, 

untuk mendudukkan interpretasi budaya yang berbeda seharusnya tiap-tiap 

kelompok bisa berdialog untuk mencari jalan tengah, bukan justru memerangi 

kelompok yang bersebrangan dengan cara-cara kekerasan.
4
 

Perusakan terhadap persiapan pelaksanaan tradisi sedekah laut di Bantul 

tersebut bukanlah penolakan yang pertama kali terjadi terhadap tradisi dan budaya 

serupa di Indonesia. Bisa kita lihat salah satu contoh menarik yang ditulis oleh 

Khamami Zada dalam jurnal Tashwirul Afkar. 

                                                           
3
https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-4259993/pakar-budaya-islam-sedekah-

laut-bukan--sinkretisme-tapi-enkulturasi yang diterbitkanpadatanggal 17 Oktober 2018 

4
https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-4255606/sedekah-laut-dibubarkan-

sosiolog-ugm-bisa-ciptakan-konflik-sosial yang diterbitkan 14 Oktober 2018 

https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-4259993/pakar-budaya-islam-sedekah-laut-bukan--sinkretisme-tapi-enkulturasi
https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-4259993/pakar-budaya-islam-sedekah-laut-bukan--sinkretisme-tapi-enkulturasi
https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-4255606/sedekah-laut-dibubarkan-sosiolog-ugm-bisa-ciptakan-konflik-sosial
https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-4255606/sedekah-laut-dibubarkan-sosiolog-ugm-bisa-ciptakan-konflik-sosial


3 
 

 
 

Khamami Zada mengungkap betapa Islam lokal dicap buruk oleh 

kelompok yang mengusung slogan Islam Kaffah
5
 pada sebuah Masjid di 

Jatinegara yang didirikan oleh Guru Marzuki, pendiri Pesantren pertama di 

Betawi, jika ada orang bermain qasidahan di Masjid al-Bahri tersebut langsung 

direspon dengan memasang pamplet yang berisi “maaf masjid bukan tempat main 

ondel-ondel. Bukan hanya itu saja, dulu ada tradisi salaman setelah salat,  ada 

zikir bersama setelah salat, dan ada doa bersama sekarang semuanya telah 

diberangus oleh mereka yang menguasai masjid tersebut.
6
 

Berbagai peristiwa penolakan dengan melakukan perusakan terhadap 

tradisi dan budaya yang ada mengindikasikan bahwa kelompok Islam 

Transnasional
7
 sedikit banyak mempengaruhi corak keberagaman Islam di 

Indonesia dengan model yang berbeda dengan Islam lokal seperti Nahdlatul 

                                                           
5
 Istilah Islam kaffah adalah merupakan slogan yang disematkan kepada kelompok Islam 

fundamentalis, yaitu kelompok Islam Transnasional, yang telah membawa pandangan Islam dari 

Timur Tengah ke Indonesia. Khamami Zada menyebutkan pengusung slogan tersebut adalah 

Salafi, Ikhwanul Muslimin, dan Hizbut Tahrir. Kelompok ini, menurut Khamami Zada, memiliki 

kecenderungan menaklukkan secara  doktrinal dan menjaustifikasi secara teologis bahwa model 

dan cara beragama masyarakat muslim di Indonesia, dinyatakan tidak asli dan tidak murni. 

Kelompok ini kerap mencap buruk kelompok Islam lokal, seperti Nahdlatul Ulama, dengan 

sebutan sinkretis, tidak beradab, anti kemajuan, kumuh, tradisional, tidak otentik. KhamamiZada, 

Agama dan Tradisi Kultural: Pertarungan Islam Lokal dengan Islam Kaffah, dalam Jurnal 

Tashwirul Afkar (Edisi 23: Jakarta Selatan: Lakpesdam NU, 2007) h. 7-8     

6
 Khamami Zada, Agama dan Tradisi Kultural: Pertarungan Islam Lokal dengan Islam 

Kaffah, h. 7 

7
 Istilah kelompok Islam Transnasional ditemukan dalam buku, “Ilusi Negara Islam: 

Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia”. Istilah kelompok Islam Trasnasional 

merupakan kelompok atau organisasi keagamaan garis keras yang menganut pemutlakan atau 

absolutisme pemahaman agama; bersikap toleran terhadap pandangan dan keyakinan yang 

berbeda; berperilaku atau menyetujui perilaku memaksakan pandangannya sendiri kepada orang 

lain; memusuhi dan membenci orang lain karena berbeda pandangan; mendukung pelarangan oleh 

pemerintah dan/atau pihak lain atas keberadaan pemahaman dan keyakinan agama yang berbeda; 

membenarkan kekerasan terhadap orang lain yang berbeda pemahaman dan keyakinan tersebut; 

menolak Dasar Negara Pancasila sebagai landasan hidup bersama bangsa Indonesia; dan/atau 

menginginkan adanya Dasar Negara Islam, bentuk Negara Islam, atau pun Khilafah Islamiyah. 

Abdurrahman Wahid, ed. Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di 

Indonesia, (Cet. I; Jakarta: Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, The Wahid Institute, Maarif Institute, 

2009) h. 45-46 
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Ulama. Kelompok Islam transnasional ini mengaggap masyarakat Muslim di 

Indonesia dinyatakan tidak asli dan tidak murni. 

Kelompok Transnasional ini sepertinya melupakan sejarah bagaimana 

proses perjumpaan agama dengan mengkomunikasikan dirinya dalam sebuah 

komunitas dengan keyakinan lokal yang telah lama mendarah daging. Dapat 

dipastikan bahwa agama-agama mengalami perjumpaan dengan tradisi lokal 

dimana ia berpijak. Perjumpaan antara agama dan tradisi nantinya akan berujung 

saling mempengaruhi dan bahkan dapat menimbulkan ketegangan sebagai akibat 

proses negosiasi antara keduanya. 

Begitu halnya dengan Islam,  Islam masuk ke Nusantara (Indonesia) pada 

masa-masa awal sangat akomodatif terhadap tradisi dan budaya masyarakat. 

Penyebar Islam pertama tidak mencerabut identitas lokal masyarakat setempat, 

melainkan diakomodasi dengan cara-cara yang toleran. Hal ini misalnya terlihat 

pada metode islamisasi di Jawa, Sunda, Sasak, Kajang, dan Dayak. Meskipun 

secara kultural tetap mempertahankan tradisi mereka tetapi tetap menjadi Islam 

dengan pesona lokalnya masing-masing.
8
 

Pola sufistik inilah dijadikan sebagai pintu masuk untuk menyebarkan 

agama Islam dan mendapat tempat di tengah-tengah masyarakat lokal. Namun, 

dalam perkembangannya upaya negosiasi yang sifatnya toleran dan tanpa 

ketegangan ini lambat laun berubah seiring dengan desakan purifikasi yang 

hendak menghadirkan Islam yang otentik, yaitu Islam yang sama dengan Islam 

yang dibawa dari Mekkah.  

Proses otentifikasi inilah yang mengawali ketegangan antara agama dan 

tradisi yang semula mesra mulai digugat kemurniannya. Sehingga seringkali 

                                                           
8
 A. Fawaid Sjadzili, Temu Tengkar Agama dan Tradisi Lokal, dalam Jurnal Tashwirul 

Afkar (Edisi 23: Jakarta Selatan: Lakpesdam NU, 2007), h. 2 
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kelompok yang merasa tradisi lokal harus dibersihkan dengan melakukan cara-

cara kekerasan tanpa ada dialog dengan komunitas lokal yang berujung pada 

perusakan dan stigma takhayul, bidah, dan khufarat. 

Melihat fenomena perjumpaan agama dan tradisi lokal yang telah 

dipaparkan di atas dimana terjadi saling pengaruh bahkan bisa berujung 

ketegangan, maka menarik untuk diteliti terkait dengan tradisi massorong, sebuah 

tradisi masyarakat pesisir Mandar di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi 

Sulawesi Barat. 

“Massorong” atau “attirioloang” atau istilah lainnya disebut juga dengan 

manre-manre adalah sebuah tradisi pesisir yang dilaksanakan setiap tahunnya 

oleh masyarakat pesisir Mandar khususnya masyarakat Desa Buku Kabupaten 

Polewali Mandar untuk tujuan agar terhindar dari bala, bentuk ziarah leluhur, 

selain itu juga untuk melakukan silaturahmi dengan makhluk yang berada di alam 

gaib dalam hal ini dikhususkan bagi kanene’ yang diyakini oleh masyarakat desa 

sebagai “penjaga laut”, dan tradisi ini juga merupakan bentuk rasa syukur 

masyarakat pesisir terhadap laut, karena dengan kakayaan biota laut, masyarakat 

dapat hidup berkecukupan. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menelusuri tradisi massorong 

pada masyarakat Desa Buku Kabupaten Polewali Mandar yang sudah menjadi 

tradisi secara turun temurun di daerah tersebut dan diyakini oleh masyarakat 

sebagai tradisi penolak bala, bentuk rasa syukur kepada alam, dan bertujuan ziarah 

makam. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis 

deskriptif kualitatif ini setidaknya berhasil mengungkap saling pengaruh (agama 

mempengaruhi tradisi lokal dan sebaliknya tradisi lokal mempenagruhi agama), 

bahkan dapat berujung ketegangan.  
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Tradisi ini dinilai merupakan hasil akulturasi antara nilai-nilai ajaran Islam 

dengan kebudayaan lokal. Proses akulturasi ini diperkirakan telah berlangsung 

sejak lama. Tentu hal ini terjadi karena metode dakwah Islam yang dibawa oleh 

penyebar Islam pertama di Mandar tidak dengan cara-cara radikal-ekstrimis, 

sebagaimana model dakwah sebagian kelompok Islam di Indonesia saat ini. 

Metode dakwah penyebar Islam pertama masuk di Mandar disebut oleh para 

sejarawan dengan menggunakan metode sufistik, sebuah metode islamisasi yang 

cenderung akomodatif terhadap tradisi dan budaya lokal masyarakat setempat. 

Namun pada perkembangan selanjutnya tradisi ini juga mengalami pergolakan 

yang berujung ketegangan meski tak berlangsung lama, ketegangan ini merupakan 

bagian daripada negosiasi antara keduanya. 

Penelitian ini dengan mengangkat judul Tradisi Massorong: Encountering 

Islam dan Budaya Lokal pada Masyarakat Desa Buku Kabupaten Polewali 

Mandar bertujuan ingin melacak sejarah asal mula praktik tradisi massorong dan 

bagaimana encountering antara Islam dan budaya lokal dalam tradisi tersebut, 

serta tantangan dan persepsi masyarakat terhadap tradisi tersebut.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian adalah batasan masalah dalam penelitian kualitatif yang 

berisi pokok-pokok masalah yang masih bersifat umum.
9
 Penelitian ini terfokus 

untuk mengkaji proses encountring Islam dan budaya lokal pada tradisi 

massorong yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Buku Kabupaten Polewali 

Mandar. 

2. Deskripsi Fokus  

                                                           
9
  Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Cet. VII; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 32 
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Deskripsi fokus yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai upaya untuk 

memudahkan pemahaman dan menghindari terjadinya penafsiaran ganda terhadap 

para pembaca, adapun deskripsi fokus dalam penelitain ini sebagai berikut: 

Massorong adalah ada’ mappuronro sebuah tradisi yang dilakukan oleh 

masyarakat pesisir Mandar khususnya yang berada di Desa Buku Kecamatan 

Mapilli. Tradisi ini dilakukan pada hari Senin atau Kamis, sekali dalam setahun 

setelah perayaan Idul Adha. Pelaksanaan tradisi tersebut ditentukan oleh tokoh 

adat setempat secara turun temurun. Tradisi ini dilakasanakan sebagai warisan 

leluhur masyarakat Desa Buku khususnya yang berada di pesisir pantai yang 

terletak di Dusun Buku dan Samma. Tradisi massorong diyakini oleh masyarakat 

sebagai tradisi penolak bala, bentuk rasa syukur kepada alam, dan bertujuan ziarah 

makam dan silaturrahmi dengan makhluk yang berada di alam gaib yang diyakini 

sebagai penjaga laut, sehingga sampai saat ini masyarakat pesisir masih tetap 

eksis dalam menjalankan tradisi tersebut dengan didahului pembacaan barzanji 

dan pembacaan do’a oleh tokoh agama setempat atau yang disebut juga dengan 

kali. 

 Orasi pengukuhan professor riset bidang agama dan masyarakat oleh 

Kadir Ahmad mengajukan satu konsep yang berbeda meski tidak betul-betul baru. 

Konsep itu adalah Islam encounter studies. Konsep yang dimaksud adalah tidak 

lain adalah pengembangan dari konsep Islam Nusantara yang telah hadir 

sebelumnya yang ramah budaya, moderat, dan toleran, lebih dari itu Islam 

encounter studies dipandang sebagai satu model baru perjumpaan antara islam 

dengan kebudayaan lokal. Lebih lanjut Kadir Ahmad mengungkapkan dalam 

orasinya bahwa proses perjumpaan tersebut dengan meminjam dari 

multiculturalism theory yang lazim disebut dengan encounter. Ada tiga garis 

besar pemikiran Parekh jika dikaitkan dengan proses perjumpaan Islam dan 



8 
 

 
 

kebudayaan yang telah ada di Indonesia dapat dikatakan bahwa baik Islam 

maupun kebudayaan yang hidup di Indonesia adalah dua hal yang sama-sama 

berharga tetapi sekaligus memilki masing-masing keterbatasan. Adakalanya Islam 

membentuk kebudayaan yang ada, sebaliknya di waktu lain Islam pun menerima 

kemungkinan perubahan pada dirinya akibat pengaruh dari kebudayaan nusantara 

yang ada. Kadir Ahmad kemudian membedakan teori atau pun konsep Islam 

kuntural sebelumnya. Jika sebelumnya Islam lebih banyak pada posisi utama 

untuk selanjutnya membuka diri menerima kebudayaan yang hidup di masyarakat. 

Sebaliknya dalam konteks encounter islam studies, Islam membentuk kehidupan 

social-budaya masyarakat Indonesia, namun sebaliknya Islam pun dipengaruhi 

oleh kehidupan social-budaya masyarakat. Dalam proses saling mempengaruhi 

tersebut, ada titik dimana keduanya bisa beradaptasi dengan baik, namun ada 

gilirannya pula saling berkontestasi bahkan beresistensi. Adakalanya konteks 

social-budaya mewarnai Islam, namun pada giliran yang lain, konteks social-

budaya masyarakatlah yang akomodatif atas perubahan yang ditawarkan Islam. 

Dalam proses encounter, tak ada yang dianggap lebih unggul atau dominan atas 

yang lain. Yang mana hanyut dan siapa yang menghanytukan tidak menjadi 

penting untuk diperbincangkan lagi dalam situasi demikian.
10

  

Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada 

manusia melalui Nabi Muhammad saw, sebagai Rasul. Islam pada hakekatnya 

membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai 

berbagai segi dari kehidupan manusia. Sumber dari ajaran-ajaran yang mengambil 

berbagai aspek itu ialah al-Qur’an dan Hadis.
11

 

                                                           
10

 Kadir Ahmad, Islam Kultural dan Prospeknya di Sulawesi Selatan dalam orasi 

pengkukuhan professor riset bidang agama dan masyarakat , pada tahun 2019, h. 12-13 

11
 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, jilid I (Cet. V; Jakarta: UI 

Press, 2013) h.  17. 
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Islam dalam konteks penelitian ini adalah Islam sebagai agama yang 

menyejarah, artinya telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan 

masyarakat. Islam menjadi basis kebudayaan, yang hakikatnya telah menjadikan 

Islam sebagai pattern for behaviour yang meniscayakan Islam menjadi bagian 

yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Islam kebudayaan adalah 

Islam yang tidak saling menafikan kebudayaan masyarakat dengan Islam sebagai 

ajaran suci. Relasi Islam dengan kebudayaan adalah sesuatu yang kompatibel dan 

bukan antonimi. Islam seperti ini adalah Islam produk dinamis dalam jangka 

panjang, yang saling memberi dan menerima dalam bingkai menempatkan Islam 

sebagai basis budaya. Islam yang berdialog dengan habitus sosial dan kultural-

psikologis masyarakat.
12

 

Secara etimologis kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta “budhayah” 

yaitu bentuk jamak dari budhi yang memiliki arti budi atau akal. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata budaya diartikan sebagai pikiran, akal, budi, 

dan adat istiadat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebudayaan 

adalah hasil kegiatan dan penciptaan manusia seperti kesenian dan adat istiadat. 

Dugaan Bekker bahwa kata “abhyudaya” berasal dari bahasa sansekerta yang 

dikutip dari Sanskrit Dictionary yang berarti adalah hasil baik, kemajuan, 

kemakmuran, yang serba lengkap. Bekker mengungkapkan bahwa kata-kata 

tersebut merupakan kata-kata itu dipakai dalam kitab Dharmasutera dan dalam 

kitab-kitab agama Buddha dalam menunjukkan kemakmuran, kebagahagiaan, 

kesejahteraan moral dan rohani, maupun material dan jasmani. Bekker sendiri 

memberikan pemaknaan terkait dengan kebudayaan adalah penciptaan, 

penerbitan, dan pengelolahan nilai-nilai insani.
13

 

C. Rumusan Masalah 
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 Nur Syam, Mazhab-Mazhab Antropologi, (Cet. I; Yogyakarta: LkiS, 2007) h. 208-210. 
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Berdasarkan uraian latar belakang  di atas, maka masalah yang akan 

diangkat dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Bagaimana praktik tradisi massorong pada masyarakat Desa Buku 

Kabupaten Polewali Mandar? 

2. Bagaimana encountering antara Islam dan budaya lokal dalam tradisi 

massorong? 

3. Bagaimana tantangan dan pandangan masyarakat terhadap tradisi 

massorong? 

D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu 

Berbagai peristiwa perjumpaan atau pergolakan antara agama dan budaya 

lokal yang telah dikemukakan pada bagaian latar belakang masalah di atas, 

sehingga tema yang mencakup persoalan pergulatan agama dan budaya lokal 

dianggap penting untuk terus dilakukan pengkajian.  

Berdasarkan hasil pencarian berbagai literatur dan referensi, ditemukan 

beberapa hasil penelitian yang memiliki korelasi dengan judul penelitan ini, 

meskipun beberapa hasil penelitian yang dituliskan pada bagian ini utamanya 

objek penelitian tidak persis sama, namun memiliki persamaan terkait dengan 

pendekatan ataupun teori yang digunakan yaitu melihat pergulatan (encountering) 

antara Islam dan budaya lokal. Dari penelusuran penulis ditemukan bahwa tidak 

banyak peneliti yang menggunakan pendekatan encountering dalam melihat 

pergulatan antara agama dan budaya lokal, kebanyakan peneliti menggunakan 

teori akulturasi, asimilasi, maupun sinkretisme sehingga pada bagian ini penulis 

hanya menggambarkan beberapa literatur atau penelitian terdahulu yang memiliki 

korelasi di antaranya adalah sebuah penelitian yang berjudul Bissu yang Enggan 

Membisu Proses Encountering Islam dan Kebugisan yang ditulis oleh Syamsurijal 
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Ad’han dalam jurnal al-Qalam, salah satu peneliti Balai Penelitian dan 

Pengembangan Agama Makassar.  

Penelitian ini menemukan bahwa komunitas Bissu tidak menghadapi 

masalah yang pelik pada awal-awal kedatangan Islam sebab pendekatan yang 

digunakan oleh penganjur Islam ketika itu menggunakan pendekatan tasawwuf 

yang akomodatif dengan kepercayaan lokal, namun pada perkembangan Islam 

selanjutnya gerombolan DI/TII menganggap bahwa kegiatan para bissu 

merupakan sesuatu yang mengarah kepada perbuatan musyrik dan khufarat.
14

 

Gerombolan DI/TII tidak sekedar memberikan stigma negatif kepada para 

bissu akan tetapi juga melakukan penghancuran terhadap peralatan upacara dan 

bahkan melakukan pembunuhan kepada bissu yang dianggap tidak mau bertaubat, 

selain DI/TII yang melakukan kekerasan terhadap komunitas ini, Pemerintah Orde 

Baru pun melakukan kekejaman kepada para bissu dengan memaksa mereka 

mereka berubah menjadi laki-laki yang sesungguhnya dan juga pemerintah saat 

itu menghancurkan berbagai peralatan bissu. Penelitian ini juga mengungkapkan 

bahwa di tengah-tengah kecaman dan stigma negatif yang dialamatkan pada 

komunitas bissu, mereka melakukan negosiasi secara simbolik dan membangun 

konsep-konsep kecalabaian serta mereka membagi calabai dalam beberapa 

tingkatan ada yang disebut sebagai calabai tunngke 'na lino, paccalabai dan 

calabai kedokedonami, hal ini dilakukan agar keberadaan komunitas tersebut tetap 

eksis dan ada keinginan para bissu menunjukkan bahwa calabai tidak semua 

harus dimasukkan dalam kategori negatif sehingga tidak harus disingkirkan oleh 

agama. Pada kesimpulannya bahwa dengan cara inilah dianggap cukup ampuh 

untuk meredakan berbagai stigma yang dilekatkan pada kominitas bissu ini 
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 Syamsurijal Ad’han, Bissu Enggan Membisu Proses Encountering Islam dan 

Kebugisan, dalam jurnal al-Qalam Volume 15 Nomor 24 Juli-Desember 2009, h. 407 
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terlebih stigma yang datang dari kalangan pesantren yang menyudutkan 

keberadaan mereka.
15

 

Kajian lain terkait dengan pergulatan antara Islam dengan kebudayaan 

lokal dapat dilihat dari karya Arifuddin Ismail dalam bukunya “Agama Nelayan 

Pergumulan Islam dengan Budaya Lokal”. Hasil penelitian yang diungkapkan 

oleh Arifuddin Ismail di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten 

Polewali Mandar mengenai Islam dan tradisi lokal masyarakat setempat bahwa 

para ulama melakukan proses transformasi dengan menggunakan nalar Islam 

sufistik yang ramah dengan tradisi lokal.  

Menurut Arifuddin para ulama yang datang tersebut memiliki perspektif 

sufisme yang memudahkannya masuk ke dalam ruang epistemologi masyarakat 

Mandar, lebih lanjut Arifuddin menyimpulkan bahwa ada dua model relasi antara 

Islam dan tradisi lokal  yang dibangun oleh masyarakat nelayan Pambusuang 

yaitu dialog yang mempertemukan Islam dan budaya lokal dengan menempatkan 

religi dan tradisi lokal sebagai medan kontestasi. Pada model  yang pertama ini, 

Arifudddin mencoba menggambarkan dengan menarasikan dua contoh tradisi 

masyarakat Pambusuang yaitu makkuliwa dan maqqappu yang telah lama dikenal 

oleh masyarakat nelayan sebelum datangnya Islam dengan tidak menolak nalar 

nelayan untuk percaya dengan kekuatan di laut, namun memberikan sentuhan 

perspektif Islam, lalu model yang kedua adalah dialog yang mempertemukan 

Islam dan budaya lokal dengan menempatkan tradisi Islam sebagai arena 

pertemuan, model ini menunjukkan adanya kreativitas artistik sekaligus etis dalam 

masyarakat nelayan Mandar.
16
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 Syamsurijal Ad’han, Bissu Enggan Membisu Proses Encountering Islam dan 

Kebugisan, h. 409 
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 Arifuddin Ismail, Agama Nelayan: Pergumulan Islam dan Budaya Lokal (Cet. I; 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 219-220 
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Dari dua judul penelitian yang telah dikemukakan di atas meskipun 

dilakukan pada tempat yang berbeda dan objek penelitian yang berbeda, namun 

dapat dipahami bahwa Islam datang ke Nusantara dengan wajah yang ramah dan 

dapat berdialog dengan tradisi dan kebudayaan lokal setempat, hanya saja pada 

perkembangan selanjutnya seperti yang disebutkan oleh Syamsurijal Adhan dalam 

jurnal al-Qalam bahwa gerombolan DI/TII dan bahkan pemerintah pada masa 

orde baru memberikan stigma seolah-olah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat 

setempat adalah perbuatan musyrik oleh karena itu masyarakat yang melakukan 

tradisi tertentu yang tidak ada dalam Islam haruslah bertaubat.  

Nur Syam dalam bukunya Islam Pesisir memberikan perspektif yang baru 

tentang kajian keagamaan Islam di kalangan masyarakat jawa, dalam bukunya 

Nur Syam merevisi kajian yang dilakukan oleh Geertz, Beatty dan Mulder tentang 

Islam sinkretik dan juga merevisi kajian Woodward dan Muhaimin tentang Islam 

akulturatif dan memberikan label Islam kolaboratif  pada tradisi Islam lokal hasil 

kolaborasi berbagai penggolongan sosial yang ada di dalam masyarakat pesisiran 

Jawa.  

Masyarakat pesisir dan pedalaman memiliki ciri khas dalam kegiatan 

upacara sebagai bagian dari tradisi yang turun temurun telah dilakukan oleh 

masyarakat. Perbedaan itu dapat dilihat kaitannya dengan Islam, msyarakat pesisir 

lebih adaptif terhadap ajaran islam dibanding dengan masyarakat pedalaman yang 

sinkretik.
17

  

Pada upacara sedekah yang diteliti oleh laut Nur Syam di Palang  

menemukan bahwa upacara ini dilakukan untuk menandai masa awal musim 

penangkapan ikan setelah masa paceklik yang disebut dengan  upacara babakan 

atau permulaan atau masa awal. Dahulu seluruh peserta yang hadir membawa 
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tumpeng, dan lauk pauk seadanya dan setelah didoai, tumpeng tersebut di 

dihanyutkan ke laut, namun menurut Nur Syam upacara tersebut tidak lagi 

dilakukan dan digantikan dengan acara pengajian, menghayutkan tumpeng ke laut 

tidak lagi dilakukan sebagai bentuk persembahan kepada Kiai Anjir, yang 

dilakukan adalah membaca surat Yasin dan tahlil bagi orang NU dan bagi orang 

Muhammadiyah akan datang jika ada pengajian.
18

 

E. Kerangka Teoretis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 1 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan 

dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui dan menunjukkan praktek tradisi massorong yang ada di 

Desa Buku Kabupaten Polewali Mandar kepada para pembaca. 
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b. Untuk mengetahui dan menunjukkan proses encountering antara Islam dan 

budaya lokal dalam tradisi massorong kepada para pembaca yang memiliki 

perhatian terhadap kebudayaan Islam dan tradisi lokal.  

c. Untuk mengetahui tantangan dan persepsi masyarakat terhadap tradisi 

massorong pada masyarakat Desa Buku di Kabupaten Polewali Mandar. 

2. Kegunaan ilmiah dan Kegunaan Praktis  

a. Kegunaan Ilmiah  

1. Dapat memberikan konstribusi pemikiran baru tentang hal-hal yang 

berkenaan dengan proses encountering Islam dan budaya lokal khususnya 

tradisi massorong pada masyarakat Mandar   

2. Penulisan karya ilmiah ini dapat menambah pengetahuan untuk 

dipergunakan dalam penulisan di bidang ilmu sejarah dan juga 

perkembangan ilmu pengetahuan khsususnya di bidang sejarah lokal. 

3. Dapat memberi konstribusi terhadap sejarah sebagai satu kesatuan 

masyarakat dalam rangka pembangunan masyarakat kedepannya. 

b. Kegunaan Praktis  

 Diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan pembangunan bangsa dan 

negara terutama dalam membangun jati diri bangsa serta dalam menggalang 

persatuan dan kesatuan. Selain itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi 

pemerintah daerah di dalam menentukan arah kebijakan penataan dan pemantapan 

integrasi bangsa di dalam pembangunan kekinian dan hari esok yang lebih baik. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS  

 

A. Agama dalam Perspektif Antropologis 

1. Pengertian Agama 

Harun Nasution dalam bukunya, “Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya” 

mengatakan bahwa kata “agama” juga dikenal kata “din” yang berasal dari 

bahasa Arab dan kata “religi” dari bahasa Eropa. Agama berasal dari kata 

Sanskrit yang tersusun dari dua kata, “a” berarti tidak dan “gam” berarti pergi, 

jadi tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi turun-temurun. Selain itu, agama juga 

berarti teks atau kitab suci. Dan agama-agama memang mempunyai kitab-kitab 

suci. Agama juga dipahami sebagai tuntunan, yang mengandung ajaran-ajaran 

yang menjadi tuntunan hidup bagi penganutnya.
1
 

Sementara itu, menurut Wahyuni dalam bukunya “Agama dan 

Pembentukan Struktur Sosial”, mengatakan bahwa agama memiliki arti “tidak 

kacau”. Agama berasal dua akar suku kata, yaitu “a” berarti “tidak” dan “gama” 

berarti “kacau”.  Hal itu mengandung pengertian bahwa agama adalah suatu 

peraturan yang mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau. Kata agama dapat 

disamakan dengan kata religion dalam bahasa Inggris atau religie dalam bahasa 

Belanda. Keduanya berasal dari bahasa Latin religio, dari akar kata religare yang 

berarti mengikat. Cicero seorang penulis Romawi, menyatakan “religi” (religion) 

berasal dari kata “leg” yang berarti mengambil atau menjemput, mengumpulkan, 

menghitung, atau memperhatikan. Selain itu, Sevius berpendapat bahwa religi 

berasal dari kata “lig” yang berarti mengikat. Jadi, religi atau religion  memiliki 
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arti suatu hubungan antara manusia dengan zat yang di atas manusia (supra 

manusia).
2
 

2. Agama sebagai Sistem Kebudayaan  

Koentjraningrat seperti yang dikutip Wahyuni, mengatakan bahwa agama 

(religi) merupakan bagian dari sistem kebudayaan. Setidaknya ada tiga unsur yang 

terdapat dalam agama, yaitu: 

a. Emosi keagamaan, yang menyebabkan manusia menjadi religius; 

b. Sistem kepercayaan yang mengandung keyakinan serta bayangan-bayangan 

manusia tentang sifat-sifat Tuhan, serta tentang wujud dari alam gaib 

(supernatural); 

c. Sistem upacara religius yang bertujuan mencari hubungan antara manusia 

dengan Tuhan, dewa-dewa atau makluk-makluk halus yang mendiami alam 

gaib.
3
 

Sebagai sebuah sistem kebudayaan, maka agama dengan yang lainnya 

tidak bisa dipisahkan, sebagaimana yang digambarkan oleh Koentjraningrat 

sebagai berikut:
4
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 Wahyuni, Agama dan Pembentukan Struktur Sosial: Pertautan Agama, Budaya, dan 

Tradisi Sosial, (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 20.  

3
 Wahyuni, Agama dan Pembentukan Struktur Sosial: Pertautan Agama, Budaya, dan 

Tradisi Sosial, h. 20. 
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Gambar: 2 

Skema di atas, menurut Nur Syam, bahwa sistem religi merupakan 

hubungan timbal balik antara emosi keagamaan, sistem keyakinan, kelompok 

keagamaan, dan sistem tradisi. Inti dari hubungan yang sistemik adalah terletak 

pada emosi keagamaan, yang lazim dari keseluruhan subsistem religi tersebut.
5
 

3. Agama sebagai Sistem Simbol 

Clifford Geertz dalam bukunya, “The Interpretation of Cultures” juga 

menyebutkan bahwa agama merupakan sebuah sistem kebudayaan atau sistem 

simbolik. Menurutnya, yang membentuk agama sebagai sebuah sistem 

kebudayaan adalah serangkaian simbol sakral yang terjalin menjadi sebuah 

keseluruhan tertentu yang teratur. Sistem religius itu tampaknya mempengantarai 

pengetahuan sejati, pengetahuan tentang kondisi-kondisi hakiki. Sesuai dengan 

kondisi-kondisi hakiki itu, kehidupan mau tidak mau harus dihayati. Khususnya 

bila simbol-simbol ini tidak dikritik, secara historis atau secara filosofis. Seperti 

yang terdapat dalam kebanyakan kebudayaan-kebudayaan dunia, para individu 

yang mengabaikan norma-norma moral estetis yang dirumuskan simbol-simbol 
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itu, yang menganut sebuah gaya hidup yang menyimpang, dianggap nyaris jahat, 

sebagai orang bodoh, tidak peka, tak terpelajar, atau dalam kasus kelalaian yang 

ekstrem, dianggap edan.
6
 

Menurut Geertz, agama bukan metafisika belaka. Bagi semua bangsa, 

bentuk-bentuk, wahana-wahana, dan objek-objek penyembahan diliputi dengan 

sebuah pancaran kesungguhan moral yang mendalam. Yang kudus di mana saja 

dalam dirinya mengandung sebuah rasa kewajiban intrinsik: yang kudus tidak 

hanya mendorong rasa bakti, melainkan juga menuntutnya; tidak hanya 

menimbulkan persetujuan intelektual, melainkan juga komitmen emosional. 

Semua itu adalah apa yang dilukiskan tersendiri sebagai sesuatu yang lebih dari 

yang duniawi yang mau tidak mau dianggap memiliki implikasi-implikasi yang 

amat jauh bagi arah tingkah laku manusia.
7
 

Bagi Geertz, agama adalah sebagian usaha untuk memperbincangkan 

kumpulan makna umum. Dengan kumpulan makna umum itu, masing-masing 

individu menafsirkan pengalamannya dan mengatur tingkah-lakunya. Akan tetapi 

menurut Geertz, makna hanya dapat disimpan di dalam simbol. Misalnya, sebuah 

salib, sebuah bulan sabit, atau seekor ulat berbulu. Simbol-simbol religius 

semacam itu, yang dipentaskan dalam ritus-ritus atau yang dikaitkan dalam mitos-

mitos, entah dirasakan, bagi mereka yang tergetar oleh simbol-simbol itu, 

meringkas apa yang diketahui  tentang dunia apa adanya, meringkas kualitas 

kehidupan kehidupan emosional yang ditopangnya, dan cara seseorang 

seharusnya bertindak di dalamnya. Simbol-simbol sakral lalu menghubungkan 

sebuah ontologi dan sebuah kosmologi dengan sebuah estetika dan sebuah 
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 Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures: Selected Essays, terj. Francisco Budi 

Hardiman, Kebudayaan dan Agama, (Cet. I; Yogyakarta: Kanisius, 1992), h. 54. 
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moralitas. Kekuatan khas simbol-simbol itu berasal dari kemampuan mereka yang 

dikira ada untuk mengidentifikasikan fakta dengan nilai pada taraf yang paling 

fundamental, untuk memberikan pada sesuatu yang bagaimanapun juga bersifat 

faktual murni, suatu muatan normatif yang komprehensif.
8
   

4. Tradisi-tradisi Keagamaan dalam Kebudayaan     

Dalam konteks kajian antropologi memiliki dua aspek yaitu tradisi dan 

seremonial. Dikutip dalam bukunya Nur Syam, Tradisi menurut Winnick adalah a 

set or series of acts, ussually involving religion or magic, with the sequence 

established by tradition... they often stem from the daily life... Tradisi adalah 

seperangkat tindakan yang selalu melibatkan agama atau magi yang dimantapkan 

melalui tradisi. Pada buku ini dijelaskan bahwa ritus sama persis dengan 

pemujaan, karena ritus merupakan tindakan yang bersifat keseharian. Ritus 

tersebut meliputi: ritus kelahiran, ritus fertilitas, ritus inisiasi, ritus kesehatan, ritus 

purifikasi, dan ritus transisi. Menurut Van Gennep seperti dikutip  Nur Syam, 

mengatakan bahwa ritus meliputi upacara sekitar sampainya periode kelahiran, 

pubertas, perkawinan, dan kematian. Baginya, ada klasifikasi tripartit, yaitu: ritus 

yang menjadi bagian seseorang dari asosiasi terdahulu, ritus untuk 

mempersiapkan pada periode marginal dan ritus untuk agregasi yang 

menyatukannya dengan eksistensi baru.
9
 

Menurut Alexander seperti yang dikutip oleh Nur Syam, mengatakan 

bahwa tradisi keagamaan adalah membuka keteraturan kehidupan ke arah realitas 

tak terbatas atau kenyataan transedental atau kekuatan untuk mengambil 

kekuasaan transformatif. Sementara Gluckman dalam kutipan Nur Syam, 

menyebutkan bahwa upacara sebagai kumpulan aktivitas manusia yang kompleks 
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dan tidak mesti bersifat teknis atau rekreasional, tetapi melibatkan model perilaku 

yang sepatutnya dalam suatu hubungan sosial, sedangkan tradisi adalah kategori 

upacara yang lebih terbatas, tetapi secara simbolis lebih kompleks karena 

menyangkut urusan sosial dan psikologis yang lebih dalam. Tradisi dicirikan 

mengacu pada sifat dan tujuan mistis.
10

   

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Syam di wilayah pesisir Palang 

mengungkapkan sebagian besar masyarakat yang berada pada wilayah tersebut 

bertradisi santri ala NU dan abangan yang menyelenggarakan berbagai upacara 

keagamaan Islam lokal yang dikategorikan oleh Nur Syam dalam empat hal 

sebagai berikut:  

a. Ritus lingkaran hidup yang terdiri dari upacara kehamilan, kelahiran, sunatan, 

perkawinan dan kematian. 

b. Upacara tolak balak (sedekah bumi, upacara pertanian, dan upacara petik laut 

atau babakan. 

c. Upacara hari-hari besar Islam seperti mauludan, syuroan, rejeban, posoan, 

dan riyoyoan. 

d. Upacara hari-hari baik seperti pindah rumah, bepergian, dan perdagangan.
11

 

Dalam penelitian Clifford Geertz di Mojoketo tentang tradisi slametan. 

Bagi Geertz, slametan merupakan upacara keagamaan atau pesta komunal yang di 

dalamnya melambangkan kesatuan mistik dan sosial dari mereka yang ikut di 

dalamnya. Handai-taulan, tetangga, rekan sekerja, sanak-keluarga, arwah 

setempat, nenek moyang, dewa-dewa, semuanya duduk bersama dan karena itu, 
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 Nur Syam, Islam Pesisir, h. 18. 
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terikat ke dalam sebuah kelompok sosial tertentu yang berikrar untuk tolong-

menolong dan berkerjasama.
12

 

Slametan merupakan wadah bersama masyarakat, yang mempertemukan 

berbagai aspek kehidupan sosial serta pengalaman individual, dengan suatu cara 

memperkecil ketidakpastian, ketegangan dan konflik. Selain itu, tradisi slametan 

merupakan respons terhadap kejadian-kejadian yang ingin diperingati, ditembus 

dan dikuduskan, seperti kelahiran, perkawinan, sihir, kematian, pindah rumah, 

mimpi buruk, panen, ganti nama, membuka pabrik, sakit, memohon kepada arwah 

penjaga desa, khitanan, dan permulaan suatu rapat politik.
13

 

Namun berbeda halnya dengan Robert Hefner dalam melihat praktik 

tradisi di masyarakat Jawa dalam tulisannya “Tradisi dan Cultural Production in 

non Islamic Java”. Jika Geertz melihat hubungan antara Islam dan budaya lokal 

dalam praktik slametan sebagai sebuah hasil sinkretik, maka berbeda halnya 

dengan Hefner. Dalam tradisi Tengger terdapat tiga tipe, yaitu: tradisi regional 

berupa festival Kasodo, yang merupakan gambaran mengenai keyakinan yang 

berasal dari mitos Dewa Kesuma, sebagai lambang pengorbanan terhadap alam 

dan sebagai pedoman bagi orang Tengger untuk menjalani upacara tahunan, yang 

dikenal sebagai upacara Kasodo. Tradisi desa seperti Galungan, lebih ditujukan 

kepada nenek moyang dan bukan kepada tuhan-tuhan India, yang dianggapnya 

telah memasuki dunia ketuhanan. Roh nenek moyang tersebut, yaitu Roh Bau-

Rekso dan roh leluhur.
14
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Selain Hefner, seorang antropolog yang juga mengkritisi pandangan 

Geertz adalah Woodward yang dalam penelitiannnya tentang tradisi di masyarakat 

Yogyakarta. Bagi Woodward dalam bukunya Nur Syam, mengatakan bahwa 

hubungan antara Islam dan budaya lokal bersifat kontektual, kompatibel dan 

berproses secara akulturatif. Tidak sebagaimana menurut Geertz, bahwa Islam dan 

budaya lokal dalam relasi yang animis dan sinkretis. Berdasarkan penelusurannya 

terhadap teks Islam diperoleh suatu pemahaman bahwa berbagai tradisi di pusat 

kerajaan Islam Jawa secara signifikan terkait dengan tradisi Islam universal, yang 

bersumber dari teks Islam itu sendiri.
15

 

B. Budaya dalam Perspektif Antropologis 

1. Pengertian Kebudayaan 

Kebudayaan atau dalam bahasa Inggris disebut “culture” secara umum 

memiliki dua pengertian berbeda. Pertama, kebudayaan sebagai belles letters, 

yang membedakan antara kebudayaan tinggi dengan kebudayaan rendah. Kedua, 

kebudayaan yang diartikan sebagai kebiasaan-kebiasaan khusus, adat istiadat dan 

pandangan dunia satu komunitas manusia.
16

 Hal yang sama juga diungkapkan 

oleh Matthew Arnold yang telah lebih dulu memberikan deskripsi mengenai 

kebudayaan bahwa kebudayaan merupakan sebagai hal yang terbaik yang telah 

dipikirkan dan dikatakan dunia ini dengan cara membaca, mengamati serta 

berpikir tentang sarana menuju ke arah kesempurnaan moral dan kebijakan 

sosial.
17

 Meski Ia menganggap bahwa kebudayaan yang merupakan sebagai 

bentuk peradaban manusia telah digoyang oleh „anarki‟ massa kasar dan belum 
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berperadaban dengan memberikan justifikasi terhadap kebudayaan dengan 

„kebudayaan tinggi‟.
18

 

Pandangan Leavisisme terhadap kebudayaan memiliki kesamaan dengan 

Matthew Arnold yang mengatakan bahwa kebudayaan adalah titik puncak 

peradaban dan menjadi minat utama minoritas berpendidikan. F. R. Leavis 

menggambarkan bahwa sebelum revolusi industri, Inggris memiliki kebudayaan 

umum masyarakat yang bersifat autentik dan kebudayaan minoritas elite terdidik 

yang dianggap oleh Levis sebagai zaman keemasan „komunitas organik‟ dengan 

kebudayaan yang hidup berupa lagu rakyat dan tari rakyat yang kini mengalami 

kemorosotan dan mengkritik iklan, film dan fiksi pop yang merupakan unsur 

terburuk dalam kebudayaan massa yang menimbulkan dampak ketagihan dan 

agitasi.
19

 

Kebudayaan dalam bahasa latin disebut juga “colore” yang mempunyai 

arti mengolah atau mengerjakan dalam hal ini yang dimaksud adalah bertani. 

Koentjaraningrat dalam bukunya Pengantar antropologi berpendapat bahwa 

colore atau yang culture berarti segala daya dan kegiatan manusia untuk 

mengolah dan mengubah alam. Selain istilah kebudayaan, ada pula istilah 

peradaban yang dalam bahasa inggris disebut juga dengan civilization yang 

dipakai untuk menyebut bagian dan unsur dari kebudayaan yang halus, maju, dan 

indah, misalnya: kesenian, ilmu penhetahuan, adat sopan-santun pergaulan, 

kepandaian menulis dan lain sebagainya. Selain itu, istilah peradaban juga dapat 

juga dipakai untuk menyebut suatu kebudayaan yang mempunyai sistem 
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teknologi, ilmu pengetahuan, seni bangunan, seni rupa, dan sistem kenegaraan 

dari masyarakatkota yang maju dan kompleks.  
20

 

Pada awalnya, “culture” dekat pengertiannya dengan kata “kultivasi” 

(cultivation), yaitu pemeliharaan ternak, hasil bumi, dan upacara-upacara religius 

(yang darinya diturunkan istilah kultus atau “cult”). Sejak abad ke-16 hingga 19, 

istilah ini mulai diterapkan secara luas untuk pengembangan akal budi manusia 

individu dan sikap-perilaku pribadi lewat pembelajaran. Selama periode panjang 

ini pula istilah budaya diterapkan untuk entitas yang lebih besar yaitu masyarakat 

sebagai keseluruhan, dan dianggap merupakan padanan kata dari peradaban 

(civilization).
21

  

Antropolog terkemuka di dunia yaitu Melville J. Herkovits dan Bronislaw 

Malinowski mengemukakan bahwa Culture Determinism berarti segala sesuatu 

yang terdapat di dalam masyarakat ditentukan adanya oleh kebudayaan yang 

dimiliki oleh masyarakat setempat.
22

 Senada dengan kedua pemikir di atas, 

Suparlan seperti yang dikutip Nur Syam, juga menyebutkan bahwa kebudayaan 

adalah pedoman bagi kehidupan masyarakat yang diyakini kebenarannya oleh 

masyarakat tersebut. Menurut Nur Syam melalui pendefinisian kebudayaan 

seperti di atas, akan memungkinkan agama dapat dikaji karena agama bukanlah 

wujud dari gagasan atau produk pemikiran manusia atau kelakukan atau hasil 

kelakuan. Lebih lanjut Nur Syam menjelaskan bahwa defenisi kebudayaan 

sebagai kelakukan dan hasil kelakuan manusia tidaklah dapat digunakan, sebab 
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kelakuan dan hasil kelakuan merupakan produk kebudayaan. Menurtnya agama 

bukan semata-mata produk kelakuan dan hasil kelakuan, sedangkan pengertian 

strukturalisme mengenai kebudayaan kurang tepat dalam melihat agama, karena 

agama bukan hanya sebagai produk kognitif, sehingga digunakanlah pandangan 

atau perspektif yang melihat agama sebagai sistem kebudayaan.
23

 

Herkovits memandang bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang 

superorganic yang diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generesi 

berikutnya yang tetap hidup dan berlangsung secara terus menerus, meksipun 

orang-orang yang menjadi anggota dan pelaku kebudayaan itu sendiri senantiasa 

silih berganti disebabkan kematian dan kelahiran.
24

 

Adapun konsep kebudayaan menurut Williams adalah menggunakan 

konsep antropologis karena memusatkan pada makna sehari-hari yaitu nilai 

(gagasan), norma (prinsip atau aturan terbatas) dan benda-benda material/ 

simbolis.
25

 Sehingga dari pengertian tersbut dapat disimpulkan bahwa kebudayaan 

merupakan seperangkat peraturan atau norma yang dimiliki bersama oleh anggota 

masyarakat, yang apabila dilakukan oleh para anggotanya akan melahirkan 

perilaku yang dipandang layak dan dapat diterima oleh para anggotanya yang lain, 

sehingga gagasan kebudayaan mengacu pada makna yang dimiliki secara 

bersama-sama atau kolektif bukan secara indivudual. 

Koentjaraningrat memberikan defenisi kebudayaan menurut ilmu 

antropologi bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, hasil 

karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia 

dengan belajar. Kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta buddhayah, yaitu 
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bentuk jamak dari buddhi yang berarti “budi” atau “akal”. Dengan demikian 

kebudayaan berarti hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Selain itu kata budaya 

sebagai suatu perkembangan dari kata majemuk budi-daya, yang berarti “daya dan 

budi”. Karena itu berbeda “budaya” dan “kebudayaan”. Budaya adalah “daya dan 

budi” yang berarti cipta, karsa, dan rasa. Sedangkan “kebudayaan” adalah hasil 

cipta, karsa, dan rasa. Namun dalam antropologi budaya perbedaan itu ditiadakan. 

Kata “budaya” hanya dipakai sebagai suatu singkatan dari “kebudayaan” dengan 

arti yang sama.
26

 

Lanjut Koentjaraningrat menyebut kata culture merupakan kata asing yang 

sama artinya dengan “kebudayaan”. Berasal dari kata Latin colere yang berarti 

“mengolah, mengerjakan,” terutama mengolah tanah atau bertani. Dari arti ini 

berkembang arti culture sebagai “segala daya upaya serta tindakan manusia untuk 

mengolah tanah dan mengubah alam”.
27

  

Kebudayaan menurut K.H. Abdurrahman Wahid adalah penemuan suatu 

masyarakat yang hidup dari interaksi sosial antara manusia dan manusia, antara 

kelompok dengan kelompok. Lebih lanjut KH. Abdurrahman Wahid yang akrab 

disapa Gus Dur mengungkapkan bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang luas 

yang mencakup nilai-nilai kehidupan suatu masyarakat dengan kata lain 

kebudayaan adalah kehidupan sosial manusia (human social life). Gus Dur 

memberikan sebuah contoh yaitu makan sebagai kebutuhan alam yang mutlak 

dipenuhi oleh manusia dengan segala upaya yang dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan alam tersebut. Menurut Gus Dur bahwa seluruh jenis usaha untuk 
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memenuhi kebutuhan dasar manusiawi tersebut dan sistem sosial yang lahir 

daripadanya adalah kebudayaan.
28

 

Will Kymlicka mendefinisikan kebudayaan dalam konteks atau jenis 

kebudayaan kemasyarakatan (kewargaan), yaitu kebudayaan yang memberikan 

kepada anggotanya berbagai cara hidup yang penuh arti dalam segala kegiatan 

manusia, termasuk kehidupan sosial, pendidikan, agama, hiburan dan ekonomi, 

yang mencakup baik bidang publik maupun pribadi. Kebudayaan-kebudayaan 

tersebut cenderung terkonsentrasi secara teritorial, berdasarkan bahasa yang sama. 

Will kymlicka menyebut bahwa dalam kebudayaan kemasyarakatan tidak hanya 

menekankan pada ingatan dan nilai-nilai bersama, tetapi juga institusi dan praktik-

praktik yang sama.
29

 

Sementara Bhikhu Parekh mengambil definisi tentang kebudayaan sebagai 

sebuah sistem arti dan makna yang tercipta secara historis atau, apa yang menuju 

pada hal-hal yang sama, sebuah sistem keyakinan dan praktik dimana satu 

kelompok manusia memahami, mengatur dan menstrukturkan kehidupan 

individual dan kolektif mereka. Kebudayaan merupakan sebuah cara, baik untuk 

memahami maupun untuk mengorganisasikan kehidupan manusia. Pemahaman 

yang diupayakan mengandung sebuah daya dorong praktis dan pada dasarnya 

tidak semata-mata teoretis sebagaimana ditawarkan oleh sebuah teori filsafat atau 

teori ilmiah, dan cara mengorganisasikan kehidupan manusia tidak bersifat khusus 
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dan instrumental, tetapi berdasarkan pada sebuah tindakan yang khas dalam 

membangun konsep dan memahaminya.
30

 

Bagi Bhikhu Parekh, pada level paling dasar, kebudayaan direfleksikan 

dalam bahasa, sintaksis, tata bahasa dan kosa kata dalam membagi dan 

mendeskripsikan dunia. Masyarakat bersama-sama menggunakan bahasa yang 

lazim dipakai setidaknya melalui ciri umum budaya. Kebudayaan masyarakat juga 

ditanamkan dalam peribahasa, pepatah, mitos, tradisi, simbol, memori kolektif, 

lelucon, bahasa tubuh, model komunikasi non-linguistik, adat, tradisi, institusi dan 

cara bertegur sapa. Pada tingkat berbeda, budaya ditanamkan dalam literatur seni, 

musik, karya sastra lisan dan tulisan, kehidupan moral, cita-cita keunggulan, 

individu teladan dan visi kehidupan yang baik. Budaya juga diartikulasikan dalam 

peraturan-peraturan  dan norma-norma yang mengatur hubungan sosial dan 

aktivitas dasar seperti bagaimana, di mana, kapan, dan dengan siapa oran makan, 

bergaul, bercinta, bagaimana orang berkabung dan melupakan kematian, dan 

meperlakukan orang tua, anak-anak, isteri, tetangga-tetangga dan orang-orang 

asing.
31

        

2. Teori-teori Kebudayaan 

a. Teori Evolusionisme 

Dalam studi antropologis, aliran evolusionis merupakan yang tertua. 

Sebagai aliran tertua di dalam studi-studi antropologis maka banyak nama-nama 

yang dikaitkan dengan teori ini. Misalnya, E.B. Tylor, J.J. Bachofen, J.G. Frazer, 

R.R. Marett, dan Andrew Lang. Para evolusionis ini, memahami kebudayaan 
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terdiri dari tiga hal utama, yaitu, pertama, kebudayaan sebagai sistem (cultural 

system) yang berupa gagasan, pikiran, konsep, nilai-nilai, norma, pandangan, 

undang-undang, dan sebagainya yang berbentuk abstrak, yang dimiliki oleh 

pemangku ide (ideas). Kedua, kebudayaan sebagai aktivitas (activities) para 

pelaku seperti tingkah laku berpola, upacara-upacara yang wujudnya konkret dan 

dapat diamati yang disebut system social atau sistem kemasyarakatan yang 

berwujud kelakuan. Ketiga, kebudayaan sebagai wujud benda (artifacts) yaitu 

benda-benda, baik dari hasil karya manusia maupun hasil tingkah lakunya yang 

berupa benda, yang disebut material culture atau hasil karya kelakuan.
32

  

b. Teori Fungsionalisme Struktural 

Teori ini berkembang di Inggris, dan kemudian di Amerika pada abad ke-

18.
33

 Ada dua nama yang dikenal dalam teori ini, yaitu Branislaw Malinowski dan 

Radcliffe-Barown. Misalnya, Malinowski dalam penelitiannya menjelaskan 

tentang magic Trobriand sehubungan dengan fungsinya untuk mengurangi 

kecemasan menghadapi hal-hal yang tidak dipahami, dia seolah menjelaskan 

alasan kehadiran dan kelestarian magic itu dalam budaya Trobriad. Sementara 

Radcliffe-Brown menjelaskan eksistensi upacara keagamaan dalam kaitan dengan 

sumbangan upacara keagamaan itu bagi kerekatan sosial.
34

 

Kebudayaan menurut teori fungsionalisme struktural adalah keterkaitan 

antara subsistem kebudayaan yang menghasilkan sesuatu yang lain. Misalnya, 

keterkaitan struktur sosial dengan kebudayaan pada suatu masyarakat tertentu. 

Kebudayaan dalam padangan teori ini terdiri dari nilai-nilai, kepercayaan, dan 
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persepsi abstrak tentang jagat raya yang berada di balik perilaku manusia dan 

yang tercermin di dalam perilakunya. Secara definitif kebudayaan adalah 

seperangkat peraturan atau norma yang dimiliki bersama oleh para anggota 

masyarakat yang apabila dilaksanakan oleh para anggotanya akan melahirkan 

perilaku yang oleh para anggotanya dipandang layak dan dapat diterima.
35

   

c. Teori Antropologi Kognitif 

Teori antropologi kognitif ini banyak dikembangkan oleh Ward H. 

Goodenough, seorang ahli linguistik yang tertarik pada kebudayaan, sekitar 

pertengahan tahun 1950-an. Antropologi kognitif merupakan subidang 

antropologi budaya yang mengkaji antar hubungan bahasa, kebudayaan, dan 

kognisi. Dalam teori ini, dipahami bahwa kebudayaan berisi pikiran, mood, 

perasaan, keyakinan, dan nilai yang disebut sebagai perspektif fenomenologis, dan 

juga analisis budaya yang memandang bahwa menganalisis budaya lebih melihat 

isi pikiran dan perasaan daripada perilaku. Menurut Ward H. Goodenough, 

kebudayaan adalah suatu masyarakat yang terdiri dari apapun yang harus 

diketahui atau dipercayai untuk dapat berfungsi sedemikian rupa sehingga 

dianggap pantas oleh anggota-anggotanya. Kebudayaan bukanlah fenomena 

material, tidak terdiri atas benda-benda, perilaku, dan emosi, melainkan lebih 

merupakan suatu pengaturan hal-hal tersebut. Yang ada dalam pikiran orang 

adalah bentuk benda-benda dan hal-hal, model-model untuk mempersepsi, 

menghubung-hubungkan, dan selebihnya menafsirkannya.
36

  

d. Teori Strukturalisme 

Tokoh utama teori ini, yaitu Claude Levi-Strauss, kelahiran Belgia, namun 

berkebangsaan Prancis. Levi-Strausslah yang dikenal sebagai bapak 
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Strukturalisme, sebab dialah yang pertama kali menggunakan pendekatan 

linguistik struktural dalam kajian budaya.
37

 Dalam pandangannya tentang 

kebudayaan, Levi-Strauss dipengaruhi oleh Ferdinand de Saussure, Nikolai 

Troubetzkoi, dan Roman Jacobson. Dari de Saussure ia dipengaruhi tentang 

strukturalisme bahasa, seperti signified (tinanda) dan signifer (penanda), form 

(bentuk) dan content (isi), language (bahasa) dan parole (ujaran), synchronic 

(sinkronik) dan diachronic (diakronik), syntagmatic (sintagmatik) dan associate 

(paradigmatik). Menurut de Saussure, bahasa adalah suatu sistem tanda (sign), 

suara atau bunyi hanya dapat dikatakan sebagai bahasa atau berfungsi sebagai 

bahasa jika dapat mengespresikan, menyatakan atau menyampaikan ide 

pengertian tertentu.
38

 

Strukturalisme bertolak dari pengakuan adanya sistem, pola-pola yang 

metafisis yang mendasari fenomena bahasa, mitos atau fakta sosial-budaya. Jadi 

strukturalisme bukan bertolak dari objek (fakta) yang teramati, akan tetapi 

bertolak dari asumsi adanya struktur yang menentukan realitas, lalu berupaya 

menjelaskan hasil observasi sesuai dengan sistem atau struktur (metafisis) yang 

diakui keberadaannya itu. Struktur (sistem) yang berada di luar pengamatan, 

dengan demikian adalah sebagai titik tolak, kerangka dasar penjelasan atau dasar 

penentu bagi realitas (makna bahasa pada strukturalisme linguistik Ferdinand de 

Saussure atau sistem kekerabatan pada strukturalisme Levi-Strauss).
39

 

Menurut Levi-Strauss, kebudayaan adalah suatu sistem simbolik atau 

konfigurasi sistem perlambangan. Untuk memahami sesuatu perangkat lambang 
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budaya tertentu, terlebih dahulu harus melihatnya dalam kaitan dengan sistem 

keseluruhan tempat sistem perlambangan itu menjadi bagian. Yang diperhatikan 

adalah pola-pola formal, bagaimana unsur-unsur simbol saling berkait secara logis 

untuk membentuk sistem keseluruhan. Levi-Strauss mengungkapkan titik pandang 

ini dalam konteks sistem kekerabatan.
40

 

Dalam konteks lain, seperti mitologi (mite), Levi-Strauss berbeda dengan 

para tokoh pendahulunya seperti Malinowski yang melihat mitologi dalam 

kaitannya dengan fungsi sosialnya. Bagi Levi-Strauss analisis tentang mitologi 

harus berlangsung seperti analisis mengenai bahasa. Unsur-unsur mitologi, seperti 

unsur-unsur bahasa, dalam dirinya sendiri tidaklah mengandung arti. Arti itu 

barulah muncul bila unsur-unsur tadi bergabung membentuk suatu struktur. Mite 

atau mitologi mengandung semacam amanat yang dikodekan, dan tugas 

penganalisa ialah menemukan dan mengurai kode itu serta menyingkapkan 

amantnya.
41

           

e. Teori Antropologi Simbolik Interpretatif 

Tokoh utama teori antropologi simbolik interpretatif, yaitu Clifford Geertz, 

seorang pakar antropologi budaya berkebangsaan Amerika yang minat kajiannya 

terkhusus tentang dinamika hubungan antara agama dan budaya. Penelitiannya 

yang sangat familiar di Mojoketo, yang kemudian menghasilkan konsep 

trikotominya, yaitu Abangan, Santri, dan Priayi dalam sebuah judul bukunya The 

Religion of Java.
42

 

Dalam mendefinisikan kebudayaan, ahli antropologi simbolik berbeda 

dengan teori evolusionis yang mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil cipta, 
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rasa, dan karsa manusia atau keseluruhan hasil kelakuan. Dalam pandangan 

antropologi simbolik, kebudayaan merupakan keseluruhan pengetahuan manusia 

yang dijadikan sebagai pedoman atau penginterpretasi keseluruhan tindakan 

manusia. Kebudayaan adalah pedoman bagi kehidupan masyarakat yang diyakini 

kebenarannya oleh masyarakat tersebut. Jadi, kebudayaan merupakan keseluruhan 

pengetahuan yang dipunyai oleh manusia sebagai makluk sosial, yang isinya ialah 

perangkat-perangkat, model-model pengetahuan yang secara selektif dapat 

digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan yang dihadapi, 

dan untuk mendorong serta menciptakan tindakan yang diperlakukannya.
43

 

f. Teori Postrukturalisme 

Tokoh yang populer dalam teori postrukturalisme, yaitu Deridda, Roland 

Bartes, Martin Heidegger, Michel Foucault, Julia Kristeva, dan sebagainya. Teori 

postrukturalisme menentang teori strukturalisme yang memandang kebudayaan 

dan bahasa sebagai sistem atau struktur yang statis atau stabil. Misalnya, Deridda 

mengkritisi pandangan de Saussure  yang melihat hubungan penada (signifiant) 

dan petanda (signifie) statis tidak dinamis. Bagi Deridda, pemaknaan tanda 

merupakan suatu proses. Proses itu, pada setiap manusia terjadi dengan cara 

membongkar (to dismantle) dan menganalisis secara kritis (critical analysis).
44

 

Dalam teori Postrukturalisme, memahami kebudayaan dan bahasa tidak 

sekedar berdasarkan pembedaan antartanda semata yang hubungan antara 

penanda-petandanya bersifat tetap, tetapi dapat berubah-ubah sesuai kehendak 

pemakai tanda, ruang, dan waktu. Relasi itu dapat “ditunda” untuk memperoleh 

relasi yang lain atau baru. Proses “penundaan” hubungan antara penanda  (bentuk 
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tanda) dan petanda (makna tanda) untuk menemukan makna lain atau makna baru. 

Proses tersebut dikenal sebagai proses “dekonstruksi”. Proses dalam hubungan 

yang baru ini disebutnya diffrance.
45

 

Deridda dan pemikir postrukturalis lainnya mengubah pandangan ilmuwan 

sebelumnya tentang klaim kebenaran pada pemaknaan kebudayaan dan bahasa. 

Klaim kebenaran dalam dunia ilmiah dan budaya ternyata adalah apa yang 

dikatakan sebagai sistem, dalam peraturan atau episteme yang mengkonstruksi 

suatu wacana kliam kebenaran itu. Dan klaim kebenaran tidak lain selain dari 

fungsi kekuasaan. Menurut Michel Foucault, kita tidak dapat mengoperasikan 

kekuasaan kecuali menciptakan kebenaran. Dalam konteks kebudayaan dan 

bahasa, penting menganalisis secara kritis berbagai ideologi, kepentingan, dan 

kuasa yang tersembunyi di dalam teks. Dalam pandangan Deridda, makna tidak 

hadir dengan sendirinya di dalam tanda atau dalam teks, akan tetapi makna 

berkaitan dengan interteks, jejak, dan konteks.
46

    

3. Unsur-unsur Kebudayaan 

Koenjtaraningrat dalam bukunya Pengantar Ilmu Antropologi menuliskan 

ada tujuh unsur kebudayaan atau kebudayaan universal (cultural universals) yang 

dapat juga disebut sebagai isi pokok dari tiap kebudayaan, yaitu: 

a. Bahasa  

b. Sistem Pengetahuan  

c. Organisasi Sosial  

d. Sistem Peralatan hidup dan teknologi  

e. Sistem mata pencaharian hidup  
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f. Sistem religi  

g. Kesenian  

Ketujuh unsur-unsur kebudayaan tersebut menjelma dalam ketiga wujud 

kebudayaan yaitu berupa sistem budaya, sistem sosial, dan berupa unsur-unsur 

kebudayaan fisik. Dengan demikian, sistem ekonomi mempunyai  wujud sebagai 

konsep, rencana, kebijaksanaan, adat istiadat yang berhubungan dengan ekonomi, 

tetapi juga mempunyai wujudnya  yang berupa tindakan dan interaksi berpola 

antara produsen, tengkulak, pedagang, ahli transportasi, pengecer dengan 

konsumen dan selain itu, dalam sistem ekonomi terdapat juga unsur-unsurnya 

yang berupa peralatan, komoditi, dan benda ekonomi. Begitu juga dengan sistem 

religi yang mempunyai wujud sebagai sistem keyakinan, dan gagasan tentang 

Tuhan, dewa, roh halus, neraka, surga dan sebagainya, tetapi mempunyai juga 

wujud berupa upacara dan benda-benda suci dan benda-benda religius.
47

 

Tujuh unsur-unsur kebudayaan yang kemudian dirinci dalam tiga wujud 

kebudayaan, yaitu sistem budaya, sistem sosial, dan kebudayaan fisik. Pertama, 

wujud sistem budaya dari suatu unsur kebudayaan universal berupa adat, dan pada 

tahap pertamanya adat dapat diperinci ke dalam beberapa kompleks budaya, tiap 

kompleks budaya dapat diperinci lebih lanjut ke dalam beberapa tema budaya dan 

akhirnya pada tahap ketiga tiap tema budaya dapat diperinci ke dalam gagasan. 

Kedua, sistem sosial dari suatu unsur kebudayaan  universal yang berupa 

aktivitas-aktivitas sosial dapat kita perinci pada tahap pertamanya ke dalam 

berbagai kompleks sosial, dan pada tahap kedua, tiap kompleks sosial dapat 

diperinci lebih khusus ke dalam berbagai pola sosial. Pada tahap ke empat, tiap 

pola sosial dapat diperinci lebih khsusus ke dalam berbagai tindakan. Ketiga, 

kebudayaan fisik. Ketujuh unsur kebudayaan universal itu masing-masing tentu 
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juga mempunyai wujud fisik, walaupun tidak ada satu wujud fisik untuk 

keseluruhan dari satu unsur kebudayaan universa. Itulah sebabnya kebudayaan 

fisik tidak perlu diperinci menurut keempat tahap pemerincian seperti yang 

dilakukan pada sistem budaya dan sistem sosial. Namun semua unsur kebudayaan 

fisik sudah tentu secara khusus terdiri dari benda-benda kebudayaan.
48

 

Terkait dengan unsur kebudayaan universal, misalnya, sistem mata 

pencarian, dapat diperinci ke dalam beberapa subunsur seperti: perburuan, 

peladangan, pertanian, peternakan, perdagangan, perkebunan, industri, kerajinan, 

industri pertambangan, industri jasa, dan industri manufaktur. Tiap bagian tadi 

mempunyai wujudnya sebagai sistem budaya yang akan kita sebut adatnya; 

wujudnya sebagai sistem sosial yang akan kita sebut aktivitas sosialnya; dan 

wujudnya yang fisik berupa berbagai peralatan yang tentunya merupakan benda-

benda kebudayaan.
49

   

C. Relasi Agama dan Budaya : Encountering Islam dan Budaya 

 K. H. Abdurrahman wahid berpandangan bahwa agama dan budaya 

memiliki independensi masing-masing, di antara keduanya terjadi tumpang-tindih 

dan sekaligus memiliki perbedaan-perbedaan. Menurut Gus Dur bahwa tumpang 

tindih antara agama dan budaya akan terus terjadi sebagai suatu proses yang akan 

memperkaya kehidupan dan membuatnya menjadi indah.
50

 

Kaitannya agama dan kebudayaan menurut Gus Dur keduanya merupakan 

sesuatu yang ambivalen bahwa di dalam mengagungkan Tuhan dan 

mengungkapkan rasa indah akan hubungan manusia dengan sang Khalik, agama-

agama kerap kali menggunakan kebudayaan secara massif. Hal ini dapat dilihat 
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dari perayaan 10 Muharram yang dirayakan secara besar-besaran dan jutaan orang 

datang untuk menyaksikan diperagakannya prosesi berbagai tahap kehidupan 

hingga terbunuhnya Sayyidina Hussein di kota Karbala. Lalu dalam bidang teolog 

usaha untuk menerangkan Tuhan tentang adanya Tuhan dan bagaimana 

memfungsikan hubungan manusia dengan Tuhan juga menggunakan usur 

kebudayaan yaitu pemikiran-pemikiran filosofis, sehingga dapat dikatakan bahwa 

kebudayaan dimanfaatkan oleh agama dan juga terjadi proses penyesuaian antara 

kebudayaan dan agama secara utuh.
51

 

Dikutip dalam buku Islam Pesisir yang ditulis oleh Nur Syam, pada 

hakikatnya agama dan kebudayaan adalah sama, keduanya merupakan simbol atau 

suatu sistem pengetahuan yang menciptakan, menggolong-golongkan, meramu, 

atau merangkaikan dan menggunakann simbol untuk berkomunikasi dan untuk 

menghadapi lingkungannya, hanya saja ada perbedaan terkait dengan simbol. 

Simbol di dalam agama adalah simbol suci. Dijelaskan oleh Nur Syam bahwa suci 

atau sakral adalah sesuatu yang berbeda dengan yang profan. Yang sakral itu 

meliputi keyakinan, mitos, dogma, dan legenda-legenda yang mengelspresikan 

representasi di mana hakikat yang sakral itu terdapat kekuatan-kekuatan yang 

dilambangkan dan saling berhubungan dengan lainnya dan dunia profan.
52

 

Simbol suci yang terdapat dalam agama menyatu di dalam tradisi 

masyarakat yang disebut dengan tradisi keaagamaan. Yang dimaksud dengan 

tradisi keagamaan adalah kumpulan atau hasil perkembangan sepanjang sejarah 

yaitu ada unsur yang baru masuk dan ada unsur yang ditinggalkan. Menurut 

pendapat Fazlurrahman yang dikutip oleh Nur Syam bahwa tradisi Islam bisa 

terdiri dari element yang tidak Islami dan tidak ditemukan dalilnya di dalam al-
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Qur‟an dan hadis Nabi, sehingga perlu dibedakan antara Islam itu sendiri dengan 

sejarah Islam atau tradisi Islam. Menurut Nur Syam sendiri bahwa tradisi 

keagamaan memuat simbol-simbol suci yang dengannya orang melakukan 

serangakaian tindakan untuk menumpahkan keyakinan dalam bentuk tradisi, 

penghormatan, dan penghambaan.
53

  

Hubungan antara agama dan budaya menimbulkan berbagai macam 

persepsi dari masyarakat. Meskipun keduanya berbeda dan tidak dapat disamakan 

akan tetapi keduanya dapat saling mempengaruhi. Agama mempengaruhi sistem 

kepercayaan dan praktik-praktik kehidupan masyarakat dan begitupun sebaliknya 

kebudayaan mempengaruhi agama dalam hal pemaknaan tradisi-tradisi agama itu 

dilakukan. Sebagai contoh adanya desakan purifikasi dari masyarakat tertentu 

menginginkan agar Islam hadir secara otentik yang persis sama dengan Islam 

yang datang dari tempat kelahirannya, Mekkah. Lalu pada sisi yang lain utamanya  

yang berasal dari kalangan masyarakat lokal menganggap bahwa agama dapat 

berdialog dengan budaya setempat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa relasi 

yang terbagun antara agama dan budaya sering kali mengalami ketegangan 

bahkan perjumpaan keduanya bisa saja saling mempengaruhi satu sama lain, 

namun tidak menutup kemungkinan bahwa agama dapat berkomunikasi maupun 

bernegoisasi dalam sebuah komunitas dengan keyakinan lokal yang telah lama 

mendarah daging. Sehingga dengan melihat pola relasi diantara keduanya menarik 

untuk melihat lebih jauh proses pergulatan (encountering) antara agama dan 

budaya. 

 Koentjaraningrat menulis bahwa gelombang pengaruh pertama dari agama 

Islam berasal dari Parsi dan Gujarat di India Selatan yang mengandung banyak 

unsur-unsur mistik. Koentjaraningrat menjelaskan secara rinci bahwa mistik 
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maksudnya adalah gerakan kebatinan dalam agama dimana manusia berusaha 

mencari kesatuan total dengan Tuhan dengan bermacam-macam cara baik yang 

bersifat samadi dan pemusatan pikiran, maupun yang bersifat ilmu gaib dan ilmu 

sihir.
54

 Sehingga menurutnya mudah dimengerti bahwa Islam di negara-negara 

pantai di Nusantara pada waktu itu mengandung banyak unsur-unsur mistik. 

Dalam hubungan itulah dapat dipahami bahwa pelajaran-pelajaran Islam yang 

dibawa oleh Nurudin Araniri di Sumatera dan Syech Siti Jenar di Jawa. Sehingga 

agama Islam yang seperti itulah yang kemudian disebut Jawa sebagai Wali yang 

dianggap orang Jawa sebagai orang-orang keramat, dengan kegiatan mereka itulah 

yang kemudian menyebabkan tersebarnya agama Islam, tidak hanya di Pantai 

Jawa Utara, melainkan juga di daerah pedalaman.
55

 

 Gelombang pertama dalam transmisi Islam ke Nusantara inilah ditengarai 

oleh para ahli sebagai penyebaran yang menggunakan pendekatan sufistik. Pola 

sufistik yang digunakan oleh pendakwah sufi merupakan pintu masuk dalam 

menyebarkan agama kepada masyarakat dan mendapat tempat tanpa harus 

kehilangan identitas lokalnya namun masyarakat tetap dapat menjadi Islam.  

 Pada gelombang yang kedua, terdapat perbedaan dalam hal pendekatan 

maupun model penyebaran dengan gelombang yang pertama. Koentjaraningrat 

menulis bahwa agama Islam yang datang pada gelombang yang kedua 

menekankan kemurnian ajaran Islam yang pada waktu itu telah banyak orang 

Indonesia mengunjungi Mekkah dan Madinah serta kembali dari naik haji.
56
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 Terkait dengan bangkitnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia, 

Clifford Geertz mencatat bahwa gerakan tersebut merupakan bagian dari gerakan 

nasionalis secara umum, yang pada tahun 1945 akhirnya membuat Indonesia 

merdeka dari kekuasaan Belanda, menghidupkan kembali dan semakin 

mempertajam semangat untuk Islam yang lebih murni yang tidak begitu saja 

terkontaminasi oleh animisme atau mistisisme di antara elemen pedagang kecil 

dalam masyarakat Jawa.
57

 

 Martin Van Bruinessen memetakan dua bentuk Islam Indonesia yang 

bertolak belakang di mata orang luar yaitu Eropa dan di mata banyak umat 

muslim Indonesia yaitu Islam lokal dan Islam global. Menurutnya Haji dan sayid 

mewakili kekuatan globalisasi yang dapat memecah pola pikir, cita rasa, 

kebiasaan dan struktur lokal sedangkan Islam lokal tidaklah benar-benar Islam 

tetapi hanya terislamisasi secara dangkal. Islam global pada akhir abad ke-19  

dianggap sebagai bentuk yang kurang ramah dari agama ini, tetapi juga sebagai 

ancaman karena wataknya yang transnasional yang dipandang oleh pejabat 

kolonial sebagai momok yang sangat serius pada masa-masa itu.
58

 

 Kaitannya dengan tradisi Islam lokal, Nur Syam menulis tradisi lokal 

diposisikan berlawanan dengan tradisi purifikasi dilihat dari perspektif pola 

pengamalan dan penyebaran ajaran agama keagamaan di antara keduanya. Tradisi 

Islam lokal sebagai pengamalan keagamaan yang memberikan toleransi 

sedemikian rupa terhadap parktik-praktik keyakinan setempat sedangkan tradisi 

purifikasi menekankan pada pengamalan keagamaan yang dianggapnya harus 

bersumber dan sama dengan tradisi besar Islam, sehingga akibatnya tidak dapat 

                                                           
57

  Clifford Geertz, The Religion of Java, terj. Aswad Mahasin dan Bur Rasuanto,  Agama 

Jawa Abangan, Santri, Priyai dalam Kebudayaan Jawa, h. Xxxi 

58
  Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat, (Cet. II; Yogyakarta: 

Gading Publishing, 2015), h. 58 



42 
 

 
 

dihindari yang menimbulkan persoalan interaksi di antara keduanya baik dalam 

bingkai sosial, budaya, dan politik. 
59

  

 Penyebaran Islam yang meniktikberatkan pada pemurnian ajaran agama 

menyebabkan relasi antara agama dan budaya inilah yang menimbulkan 

ketegangan karena menganggap nilai-nilai adat telah mengotori kemurnian Islam 

dan oleh sebab itu, dianggap perlu untuk disingkirkan agar agama yang suci 

tersebut tidak tercemar dengan kesyirikan. 

   Beberapa peniliti baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang 

mengkaji relasi agama dan budaya di berbagai daerah di Indonesia menemukan 

perjumpaan antara agama dan budaya. Perjumpaaan tersebut nantinya akan 

berujung pada saling pengaruh satu sama lainnya.  

 Disebutkan masih dalam tulisan Koentjaraningrat bahwa daerah-daerah 

yang belum sangat terpengaruh oleh kebudayaan Hindu, agama Islam memiliki 

pengaruh yang mendalam dalam kehidupan penduduk yang bersangkutan, seperti 

yang tampak di daerah Aceh, Banten di Pantai Utara Jawa,  di Sulawesi Selatan, 

Sumatera Timur, Sumatera Barat, dan Pantai Kalimantan. Namun berbeda dengan 

daerah-daerah dimana pengaruh kebudayaan Hindu itu kuat dan telah 

mengembangkan suatu corak tersendiri seperti yang tampak di Jawa Tengah dan 

Jawa Timur, agama Islam dirubah menjadi suatu agama yang dikenal dengan 

nama agama Jawa.
60

 

 Dikutip dari tulisan Muhammad Barir dalam bukunya Tradisi al-Qur‟an di 

Pesisir, Snouck Hurgronje membedakan Islam pada umumnya dengan Islam yang 

telah berbaur dalam masyarakat lokal dan memberikan pemaknaan bahwa 

penerimaan Islam oleh masyarakat lokal disebutnya sebagai resepsi. Yaitu sebuah 
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istilah teoritis yang menjelaskan sebuah tradisi ketika ia diterima oleh masyarakat 

dalam ruang sosial, sejarah, dan kebudayaan.
61

 

D. Konsep Islam Nusantara: Mengenal Islam Kultural 

 Beberapa tahun terakhir ini, kemunculan Islam Nusantara yang memiliki 

ciri khas Islam Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai toleransi memperoleh 

banyak perhatian dari berbagai kalangan dan menjadi topik aatau materi yang 

diperdebatkan dalam berbagai kesempatan, baik kegiatan formal, non formal 

bahkan di sosial media.  Konsep ini kemudian menuai banyak krtikian bahkan ada 

yang menentang keberadaannya sebagai salah satu  diskursus khasanah keilmuan 

dalam kajian Islam.  

Meski Islam Nusantara dianggap bukan istilah baru, namun belakangan ini 

Islam Nusantara telah dikampanyekan oleh organisasi masyarakat Islam terbesar 

di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama berkomitmen akan terus 

memperjuangkan, mengawal dan mempertahankan karakter Islam Nusantara yang 

ramah, anti radikal, inklusif dan toleran. 

Menurut salah satu tokoh pemikir Islam Azyumardi Azra mengatakan 

bahwa model Islam Nusantara dibutuhkan oleh masyarakat dunia saat ini, karena 

dianggap memiliki ciri khas yang mengedepankan jalan tengah dan dapat hidup 

berdampingan secara damai dengan penganut agama lain dan bisa menerima 

demokrasi secara baik. 
62

 

Lebih lanjut Azyumardi Azra menjelaskan, model Islam Nusantara dapat 

dilacak dari sejarah kedatangan ajaran Islam ke Nusantara yang disebut dengan 

vernakularisasi, yaitu pembahasan kata-kata atau konsep kunci dari Bahasa Arab 
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ke bahasa lokal di Nusantara yaitu bahasa Melayu, Jawa, Sunda, dan bahasa 

Indonesia. Proses vernakularisasi ini kemudian diikuti pribumisasi (indigenisasi) 

sehingga Islam menjadi tertanam (embedded) dalam budaya Indonesia, sehingga 

dalam penampilan budayanya Islam Indonesia jauh berbeda dengan Islam Arab 

karena telah terjadi proses akulturasi, adopsi budaya-budaya lokal sehingga 

kemudian terjadi Islam embedded di Indonesia. 
63

 

Salah satu hal yang sering diperdebatkan dan menjadi polemik dibalik 

istilah Islam Nusantara sehingga Musyawarah Nasional Alim Ulama dan 

Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar 

Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu, 27 Februari 2019 menyepakati 

pengertian Islam Nusantara. Kiai NU menyatakan bahwa Islam Nusantara 

bukanlah aliran yang baru dalam Islam. Islam Nusantara dalam pengertian 

substansial adalah Islam ahli sunnah waljamaah yang diamalkan, didakwahkan, 

dan dikembangkan sesuai karakteristik masyarakat dan budaya di Nusantara oleh 

para pendakwahnya. Sementara itu, Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj 

menjelaskan bahwa Islam Nusantara bukanlah aliran, mazhab, atau sekte, 

melainkan Islam yang menghormati budaya dan tradisi Nusantara yang ada 

selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.
64

 

Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU tersebut, 

Ahmad Baso juga menguraikan panjang lebar tentang konsep Islam Nusantara, 

yakni dalam bukunya “Islam Nusantara Ijtihad Jenius dan Ijma Ulama 

Indonesia”. Di dalam buku tersebut Ahmad Baso mengungkapkan bahwa Islam 

Nusantara adalah manhaj (metodologi) yang tidak bisa dilepaskan dari tradisi 
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pesantren sejak Wali Songo sampai pada generasi ulama saat ini. Manhaj pertama 

adalah mengacu pada kaidah “al muhafazah alal qadimi as-shalih wal akhdzu bil 

jadidil ashlah” (memelihara yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang 

lebih baik) Menurut Ahmad Baso, kaidah ini memberikan petunjuk bahwa belajar 

ilmu alat dan fiqih tidak boleh lupa identitas Nusantara sebagai “ke-kita-an” atau 

“nahnu-nya”. Itulah yang dilakukan Syeik Cholil Bangkalan dan Kiai Shalih ats-

Tsani, mereka berdua belajar ilmu alat dan fiqih dengan tetap mengingat posisinya 

sebagai orang Nusantara, sehingga kemudian lahirlaha formulasi fiqih zakat, 

yakni zakat beras bukan zakat gandum dan zakat unta. Hal ini bisa juga 

dibandingkan dengan praktik imsak selama bulan Ramadan, halal bihalal, dan 

ta‟liq thalaq pasca prosesi akad nikah. Semuanya tidak dikenal dalam lingkungan 

orang-orang Arab, namun pastinya sudah diamalkan di Nusantara sejak Islam 

masuk.
65

 

Manhaj kedua, adalah maqashid syari‟ah (tujuan-tujuan syariat). Manhaj 

ini dirumuskan oleh Imam al Ghazali dengan bahasa “al-ushulu al-khamzah” atau 

lima prinsip utama normatif tujuan agama. Islam Nusantara pada tujuannya 

bagaimana maqhasid syari‟ah itu tercapai, yakni tercapainya kemaslahatan publik 

atau mashlahah amah. Oleh karena itu, dalam manhaj kedua ini sangat 

mengedepankan kaidah fiqih al-„adah muhakkamah (adat kebiasaan itu bisa 

menjadi sumber hukum)  dan ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun 

(apabila kewajiban tidak bisa dilaksanakan karena dengan adanya suatu hal, maka 

hal tersebut juga wajib). Kaidah ini menunjukkan bahwa yang tekstual dan non-

tekstual posisinya sama dan saling mendukung dan melengkapi.
66
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Kaidah-kaidah yang mengedepankan kemaslahatan publik kerap 

digunakan oleh Wali Songo dalam menyiarkan Islam di kawasan Nusantara, 

seperti Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus yang sangat toleran terhadap kearifan 

dan budaya lokal. Sunan Kalijaga misalnya, sering menggunakan pendekatan seni 

ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Karenanya, 

Sunan Kalijaga dikenal sebagai pencipta baju takwa, perayaan sekaten, grebek 

maulud, laying kalimasada, dan lakon petruk menjadi raja dalam pewayangan. 

Begitu halnya dengan metode dakwah Sunan Kudus yang mendekati masyarakat 

melalui symbol-simbol Hindu dan Buddha. Hal ini terlihat dari arsitektur masjid 

Kudus. Bentuk menara, gerbang, dan pancuran wudhunya melambangkan delapan 

jalan Buddha. Hal ini menunjukkan sebuah wujud kompromi yang dilakukan 

Sunan Kudus dalam melakukan dakwah Islam.
67

 

Jadi, dakwah Islam yang dipraktekkan Wali Songo adalah manhaj Islam 

Nusantara yang mengedepankan kemaslahatan publik. Dari itulah, Islam 

Nusantara ialah paham dan praktik keislaman di bumi Nusantara sebagai hasil 

dialektika antara teks syariat dengan realitas dan budaya setempat. Contoh penting 

lain mengenai manhaj Islam Nusantara adalah lahirnya Pancasila sebagai dasar 

Negara.
68

 

Manhaj Islam Nusantara juga pernah dirumuskan oleh Abdurrahman 

Wahid atau Gus Dur dengan istilah “Pribumisasi Islam”. Menurut Gus Dur, 

pribumisasi Islam adalah rekonsiliasi atau akomodasi antara Islam dan budaya 

lokal. Pribumisasi Islam bukanlah jawanisasi atau sinkretisme, sebab pribumisasi 

Islam hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal di dalam 
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merumuskan hukum-hukum agama, tanpa mengubah hukum itu sendiri. juga 

bukannya upaya meninggalkan norma demi budaya, tetapi agar norma-norma itu 

menampung kebutuhan-kebutuhan dari budaya dengan mempergunakan peluang 

yang disediakan oleh variasi pemahaman nash, dengan tetap memberikan peranan 

kepada ushul fiqih dan kaidah fiqih.
69

   

Manhaj Islam Nusantara juga digunakan oleh penyebar agama Islam 

masuk di Mandar. Salah satunya adalah Abdurrahim Kamaluddin, ia melakukan 

dakwah Islam dengan orientasi sufistik sehingga sangat toleran terhadap budaya 

dan tradisi setempat. Dakwah orientasi sufistik memberikan kontribusi signifikan 

dalam proses pribumisasi Islam dalam ranah budaya Mandar. Di antara hasil 

konstruksi budaya Islam Nusantara di Mandar adalah seni suara, sastra, seni 

pentas, seni pahat pada makam, kalindaqdaq, sattung, kajilo, kacapi, gesso-gesso, 

basing-basing.
70

 

E. Sejarah Islamisasi Kawasan Pesisir Nusantara  

Denys Lombard dalam bukunya, “Nusa Jawa: Silang Budaya Jilid I”, 

mengatakan: 

 
Sudah diketahui bahwa Nusantara terletak dipersilangan jalan, antara 
Samudra Hindia dan Samudra Pasifik atau lebih khsusus, antara Teluk 
Bengala dan Laut Cina. Aceh di Ujung utara Sumatra, hanya sedikit lebih 
dari 2000 km saja jauhnya dari Mardras (Jakarta terletak sekitar 2000 km 
dari Aceh, jarak lurus). Ini cukup menunjukkan bahwa letak dekat dengan 
India. Namun, sejalan dengan itu jangan dilupakan kesatuan kawasan 
tersebut yang merupakan “Laut Tengah” Cina, yang daerah-daerah 
pantainya sedikit banyak mendapat pengaruh dari Cina. Jarak dari Jakarta 
ke Phanrang sedikit kurang dari 2000 km, dari Jakarta ke Ayuthia di 
Muang Thai kurang dari 2500 km dan dari Jakarta ke Phnom Penh atau 
dari Jakarta ke Jolo yang terletak di Kepulauan Sulu adalah 2000 km. 
Jarak dari Jakarta ke Manila 2700 km dan dari Jakarta ke Kanton sekitar 
3200 km. Sebagai berbandingan, coba kita ingat beberapa jarak di Laut 
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Tengah yang sesungguhnya: dari Marseille ke Alexandra 2500 km, dari 
Gibraltar ke Istambul 3000 km dan dari Barcelona ke Beirut kurang lebih 
sama.

71
 

Kata Denys Lombard di atas menunjukkan bahwa silang budaya antara 

Nusantara dan budaya bangsa-bangsa lain potensinya sangat besar. Termasuk 

peradaban Islam yang tidak bisa dipungkiri pengaruhnya sampai ke Nusantara 

sejak dari dulu sudah mengakar kuat. 

Hal serupa yang dikatakan oleh Michael Laffan, bahwa laporan berbahasa 

Arab mengenai berbagai rute pelayaran dari Teluk Persia ke pelabuhan-pelabuhan 

di Tiongkok Selatan dengan titik tumpu di Selat Malaka. Beberapa petunjuk 

mengenai orang-orang muslim awal yang singgah di kawasan ini. Selama paruh 

kedua milenium pertama, pelabuhan-pelabuhan di sepanjang Selat Malaka 

tampaknya membayar upeti pada Kerajaan Sriwijaya.
72

   

Koentjaraningrat dalam bukunya “Manusia dan Kebudayaan di Indonesia”. 

Koentjaraningrat menulis bahwa ketika kekuatan Sriwijaya mundur pada abad ke-

13 yang bersamaan dengan naiknya kekuasaan negara-negara di Jawa Timur, pada 

saat itu pula-lah perdagangan di Nusantara bagian barat jatuh di tangan beberapa 

negara bangsa-bangsa asing, yang terdiri dari pedangang-pedangan yang berasal 

dari Parsi dan Gujarat, yang waktu itu telah memeluk Islam. Lalu pada 

pertengahan abad ke-14, Kerajaan Majapahit berhasil menduduki dan menguasai 

pantai yang strategis di seluruh Nusantara. Hanya saja ada kesangsian apakah 

pada saat itu perdagangan itu memang berada di tangan orang Majapahit sendiri 

ataukah ada pihak asing, meskipun dapat diperkirakan bahwa waktu itu armada 

perang Majapahaitlah yang memegang kekuasaan maritim di Indonesia. Namun 
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setelah Majapahit mulai mundur pada abad ke-15, maka kekuasaan maritim yang 

sebelumnya telah dikuasai tidak dapat lagi diduduki pada daerah-daerah strategis 

di seluruh Nusantara, sehingga pada akhirnya pedagang-pedangan asing itu 

memanfaatkan pedagang-pedagang yang ada di Nusantara untuk kepentingan 

mereka sendiri sehingga berkembanglah negara-negara pantai yang dapat 

merongrong kekuasaan Majapahit di pedalaman, sehingga timbullah negara 

Malaka di Semenanjung Melayu, Negara Aceh di pucuk utara Sumatera, negara 

Banten di Jawa Barat, dan Negara Demak di Pantai Utara Jawa Tengah, dan 

kemudian Negara Gowa di Sulawesi Selatan. Ternyata dalam proses 

perkembangan negara-negara tersebut, pedagang-pedangan Nusantara menjadi 

kaya dan hadirnya golongan bangsawan kota-pelabuhan yang terpengaruh oleh 

agama Islam.
73

 

 Para sejarawan berpendapat bahwa Islam memasuki Indonesia baik 

sebagai agama ataupun sebagai kekuatan budaya belum dapat diketahui dengan 

pasti. Pengumpulan data dan penelitian untuk dapat menyusun rekonstruksi 

sejarah masuk dan berkembangnya Islam yang ditunjang oleh fakta-fakat historis 

masih perlu dilakukan, bahkan di antara para sejarawan tersebut berbeda pendapat 

mengenai kapan datangnya Islam ke nusantara. Namun, pada umumnya para ahli 

berpendapat bahwa agama Islam mencapai Indonesia sekitar paruh kedua abad ke-

13. Pendapat lain mengatakan bahwa agama Islam datang ke Indonesia pada masa 

yang lebih awal, sebagai  bukti nyata adalah ditemukannya batu nisan makam 

Fatimah binti Maimun yang terdapat di Leran Gresik dan berangka tahun 1082 

Masehi, selain itu terdapat bukti bahwa Islam datang ke Indonesia lebih awal lagi, 

hal ini dapat dibuktikan dengan temuan batu berukir di daerah Pantai barat 

Sumatera. Selain itu, ada teori bahwa agama Islam telah masuk ke Indonesia 

                                                           
73

  Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, h. 24-25 

 



50 
 

 
 

sekitar abad ke- 7 M, hal ini didasari dengan berita Cina yang berasal dari zaman 

Dinasti T‟ang. Berita tersebut meneceritakan adanya orang-orang Ta-shih yang 

membatalkan niatnya untuk menyerang Kerajaan Ho-ling di bawah pemerintahan 

Ratu Sima karena diketahui bahwa pemeritahan Ratu Sima sangatlah keras dan 

adil. Dikatakan dalam buku Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-kerajaan 

Islam di Indonesia yang ditulis oleh A. Daliman bahwa orang-orang Ta-shih 

diidentifikasikan sebagai orang Arab yang yang diidentifikasi oleh Rita Rose 

sebagai orang Islam dari Arab atau Persia dan bukan orang Islam dari India.
74

 

 Awal proses Islamisasi di Indonesia ada hubungannya dengan kapan 

penduduk dunia kepualauan Asia Tenggara mulai menerima Islam. Dalam laporan 

perjalanan Marco Polo menyebut bahwa saat ia berkunjung pada tahun 1292 di 

ujung utara Sumatra, Perlak (sekarang Kecamatan Peureulak di Aceh) 

menemukan bahwa penduduk daerah tersebut baru saja masuk Islam.
75

 

 Mengenai proses pertemuan Islam di Nusantara dengan beberapa 

pandangan ataupun teori yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, salah 

seorang anak muda NU yang paling aktif menulis terkait dengan Islam memiliki 

perspektif yang berbeda mengenai proses kedatangan Islam di Nusantara bahkan 

banyak mengkrtisi teori-teori Islamisasi Nusantara dengan memberikan sub judul  

dengan Review “Teori-teori” Islamisasi Nusantara: Antara Orientalisme Kolonial 

dan Suara Islam Nusantara pada buku yang ditulisnya dengan judul Islamisasi 

Nusantara. Terkait dengan kritikan yang dituliskan oleh Ahmad Baso dalam 

bukunya Islamisasi Nusantara akan dipaparkan pada bagian ini secara panjang 
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lebar untuk mengetahui perspektif yang berbeda dari para ahli sejarah 

sebelumnya. 

 Pertama-tama Ahmad Baso menuliskan bahwa ada dua hal yang perlu 

dibedakan yaitu peristiwa Islamisasi dan teori atau karang-mengarang tentang 

Islamisasi Nusantara. Menurutnya bahwa selama ini para ahli hanya sibuk bicara 

soal teori tetapi lupa mengkaji secara mendalam tentang peristiwa Islamisasi itu 

sendiri dari sumber-sumber yang valid baik yang bersumber dari berbagai bahasa 

Nusantara maupun bahasa-bahasa Arab, Persia, dan Cina. Ahmad Baso 

menganggap bahwa produk kolonial lebih dipercaya sebagai ortodoksi yang 

mapan. 

 Bagian awal pada sub judul ini telah digambarkan tentang teori Islamisasi 

yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari India bukan dari 

Arab. Dirujuk dari tulisan Ahamd Baso bahwa Snouck Hurgronje pada tahun 

1907 yang mempopulerkan teori tersebut dengan berdasarkan pada bukti-bukti 

yaitu batu nisan abad ke-13, Islam datang pertama kali dari India dan pengislaman 

dilakukan orang India bukan Arab langsung.
76

 

 Selain teori Snouck Hurgronje yang dikritisi oleh Ahmad Baso, beberapa 

penulis orientalis ini juga dikrtisinya di antaranya adalah R. A. Kern, Moquette, 

B. J. O. Schrieke dan C. C Berg. Menurut Ahmad Baso, peneliti ini lebih 

mempercayai batu daripada manusia dan mengabaikan produk literasi Nusantara 

yang berupa naskah atau manusia yang menulis sejarah dan naskah Islamisasi 

itu.
77
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 Jika diamati, para orientalis hingga generasi belakangan yang menulis 

tentang sejarah Islamisasi Nusantara menjadikan tahun 1292 Marcopolo sebagai 

patokan awal Islamisasi Nusantara. Kesimpulannya adalah peristiwa Islamisasi 

Nusantara adalah bicara tentang jaringan ulama-ulama waliyullah dimana terjadi 

transmisi pengetahuan Islam yang mengalir di satu pihak dari para ulama-

waliyullah dari Mekkah, Baghdad, Hadramaut, kepada murid-murid mereka di  

Indonesia, dan para wali yang terbentuk di Nusantara ikut mengalirkan ide-ide 

keislaman berkarakter kejawian atau kenusantaraan yang aktif dan kreatif ke 

berbagai negeri di dunia Islam, serta memiliki kehendak bebas dan keberanian 

yang kuat untuk membentuk makna globalisasi Islam kepada segenap umat 

manusia.
78
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis peenelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. 

Metode deskriptif dianggap paling sesuai untuk penelitian ini sebagaimana Haris 

Herdiansyah di dalam bukunya yang berjudul, Metode Penelitian Kualitatif, 

pengertian deskriptif adalah “suatu metode dengan meneliti sekelompok manusia, 

suatu objek, suatu hal kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang”.
1
 

2. Lokasi Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian di wilayah pesisir Kabupaten Polewali 

Mandar tepatnya di Desa Buku. Adapun objek penelitian peneliti adalah 

Encountering Islam dan Budaya Lokal: Studi Kasus Tradisi Massorong Pada 

Masyaraat Pesisir di Kabupaten Polewali Mandar. 

B. Pendekatan Penelitian 

Untuk mengkaji suatu permasalahan secara komprehensif diperlukan 

beberapa pendekatan. Dalam suatu penelitian, dimana semakin banyak 

pendekatan yang digunakan, maka semakin dapat menghasilkan output penelitian 

yang lebih berkualitas. 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pendekatan fenomenologis, yaitu suatu pendekatan yang mengobservasi 

fenomena atau pembahasan tentang sesuatu yang menampakkan diri. 
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Artinya bahwa semua wilayah fenomena (realitas) yang menampakkan diri 

(manusia, gejala sosial-budaya atau objek-objek lain) dapat dikatakan 

sebagai objek kajian fenomenologi.
2
 Menurut Max Weber, fenomenologi 

adalah pendekatan yang melihat gejala yang tampak yang merupakan 

representasi segala sesuatu yang ada di dalam pikiran para pelaku.
3
  

2. Pendekatan historis, yaitu pendekatan yang merujuk pada kejadian-

kejadian masa lampau. Atau kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan 

dengan peristiwa tertentu dan ditempatkan dalam kronologi  antara yang 

satu dengan yang lain.
4
 Atau suatu pendekatan yang menyelidiki 

perkembangan negara-negara, peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian 

lampau.
5
  

3. Pendekatan antropologi budaya, yaitu pendekatan yang mengumpulkan 

fakta mengenai kejadian dan gejala masyarakat dan kebudayaan untuk 

pengolahan secara ilmiah. Aktivitas pengumpulan fakta ini terdiri dari 

metode mengobservasi, mencatat, mengolah, dan mendeskripsikan fakta-

fakta yang terjadi dalam masyarakat yang hidup.
6
  

Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, 

videotape, data pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya.
7
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C. Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: “subjek dari 

mana data diperoleh”.
8
 Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan 

data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung 

memberikan data kepada peneliti, sumber data yang akan di wawancarai oleh 

peneliti adalah tokoh adat, masyarakat pesisir, tokoh agama, budayawan, 

sejarawan. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak 

langsung memberikan data, dalam hal ini dukumen-dokumen berupa buku, jurnal, 

arsip yang membahas masalah tradisi pesisir di Kabupaten Polewali Mandar. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, digunakan teknik observasi, wawancara 

mendalam, dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Panduan observasi digunakan untuk mendapatkan data hasil pangamatan. 

Pengamatan biasa dilakukan terhadap sesuatu benda, keadaan, kondisi, situasi, 

kegiatan, proses, atau penampilan tingkah laku seseorang.
9
 

2. Wawancara Mendalam 

Wawancara mendalam (in depth interview) digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana 

pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.
10

 Dalam 

melakukan wawancara mendalan, peneliti menggunakan bantuan pedoman 

                                                           
8
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi (Cet. 

VIII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006) h. 102. 

9
 Sanapiah Faisal,  Format-format Penelitian Sosial (Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2001), h. 135 

10
 Sugiyono,  Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfa Beta, 2009) h. 194. 
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wawancara untuk memudahkan dan memfokuskan pertanyaan yang akan 

diuraikan. Peneliti juga menggunakan alat bantu rekam untuk memudahkan dalam 

proses pengolahan data.  

3. Dokumentasi 

Menurut Sugiono, dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang.
11

 Oleh karena itu, untuk menunjang pengumpulan data dokumentasi, 

peneliti menggunakan alat bantu berupa kamera untuk memudahkan dalam 

mengumpulkan beberapa dokumnetasi.  

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai human instrument yang berfungsi 

menetapkan fokus penelitian, pemilihan informan sebagai sumber data menilai 

kualitas data, melakukan pengumpulan data, analisis data, menafsirkan dan 

membuat kesimpulan atas temuannya.
12

 

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, 

namun selanjutnya setelah fokus penelitian sudah jelas, maka akan dikembangkan 

menjadi suatu instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi 

data. Adapun instrumen yang akan digunakan oleh peneliti adalah: pedoman 

observasi, pedoman wawancara, dan catatan dokumentasi. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung untuk mengetahui kendala-kendala yang ada selama 

                                                           
11

 Sugiyono,  Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

h. 195. 

12
Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. XVII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2010), h. 306. 
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pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data ini dilakukan secara terus 

menerus sampai tuntas hingga datanya sudah jenuh. 

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 

tahap, yaitu : 

1. Reduksi Data 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal yang penting, dicari pola dan temanya. Reduksi data merupakan proses 

pemilihan, pemutusan perhatian melalui penyederhanaan, pengabstrakan, dan 

transformasi data “kasar” yang mencul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data berarti mendisplay/menyajikan data dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori. Penyajian data yang sering digunakan 

dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif. Ini dimaksudkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selnjutnya berdasarkan apa yang 

dipahami. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan 

masalah, karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat 

sementara dan berkembang setelah peneliti berada dilapangan. Kesimpulan 

penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang disajikan berupa deskripsi atau 

gambaran yang awalnya belum jelas mejadi jelas dan dapat berupa hubungan 

kausal/interaktif dan hipotesis/teori. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

dilakukan setelah dari lapangan.
13
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 Sugeng Pujileksono, Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif (Malang: Intrans 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum tentang Desa Buku 

1. Secara Administrasi 

Desa Buku secara administratif merupakan salah satu desa yang berada di 

Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Desa 

Buku memiliki lima dusun, yaitu Dusun Buku, Samma, Belulu, Para’baya, dan 

Ca’bulung. Desa Buku terbilang jauh dari ibu kota Polewali Mandar (Polewali) 

yang jarak tempuh berkisar kurang lebih 30 km. Untuk menuju kampung Buku 

cukup dengan mengocek kantong Rp. 15.000 dengan menggunakan jasa 

tumpangan berupa kendaraan roda dua (ojek) yang banyak tersedia di terminal 

pasar tradisional Campalagian, sedangkan jasa ojek di malam hari bisa melonjak 

tinggi bahkan sampai 100% kenaikannya. Warga biasanya membayar jasa Rp. 

30.000,- 2x lebih tinggi dibandingkan pada siang hari. Sarana transportasi ojek 

sebenarnya terbilang baru di daerah ini, sebelumnya masyarakat menggunakan 

mobil angkutan umum dan dokar (bendi) yang juga banyak tersedia di depan 

pasar tradisional Campalagian.  

Perubahan penggunaan sarana transportasi dari angkutan umum pete-pete 

ke ojek diperkirakan terjadi semenjak melonjaknya konsumsi masyarakat terhadap 

sepeda motor sekitar awal tahun 2009. Salah satu penyebab fenomena ini terjadi 

adalah karena sistem kredit penjualan sepeda motor membiak di daerah Polman 

dan tampak sangat memudahkan bagi masyarakat dari kelas ekonomi menengah 

ke bawah. Di lain pihak, infrastruktur jalan yang buruk membuat mobil angkutan 

umum pete-pete enggan untuk beroperasi di daerah ini. sebagian pengamat 
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menilai bahwa tidak kondusifnya infrastruktur jalan disebabkan oleh alokasi 

anggaran dari Pemda yang tidak memadai serta anggaran di lapangan cenderung 

banyak diamputasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 

Berangkat dari terminal Campalagian menuju Desa Buku pastinya akan 

melewati beberapa Desa atau kampung seperti, Desa Parappe, Panyampa, dan 

Katumbangan Lemo. Sedangkan jarak yang ditempuh dari Campalagian ke Buku 

sekitar 9 km dan mengambil waktu sekitar 30 menit lamanya.  

Lain halnya jika berangkat dari Pasar Wonomulyo menuju Desa Buku 

mungkin jaraknya sekitar 20 km. Jalur ini sebenarnya tidak ditunjang dengan 

ketersediaan jasa tumpangan berupa ojek dan mobil angkutan umum, namun 

cukup hanya kendaraan pribadi, itupun kendaraan roda dua saja. Melalui jalur ini 

kita akan melewati berbagai desa yang penduduknya merupakan imigran asal 

Jawa dan suku bugis dan bila sampai di Desa Rumpa kita akan menyebrangi 

sungai Maloso (Mapilli) dengan jasa perahu Rp. 5.000 pulang balik. Bagi 

masyarakat Buku dan sekitarnya ketika hendak ke Wonomulyo atau Polewali 

mereka lebih mengutamakan melalui jalur ini karena selain dekat juga kondisi 

infrastruktur jalan agak lebih baik. 

2. Secara Geografis 

Desa Buku secara geografis adalah wilayah pesisir yang memiliki 

ketinggian kurang lebih 3 meter dari permukaan laut. Sedangkan luas wilayah 

Desa Buku 8,27 ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara 

berbatasan dengan Desa Rumpa (Kecamatan Mapilli), sebelah selatan laut teluk 

Mandar, sebelah barat berbatasan Desa Katumbangan Lemo (Kecamatan 

Campalagian) bersebelahan dengan Desa Panyampa (Kecamatan Campalagian), 

dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Nepo (Kecamatan Wonomulyo). 
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Desa Buku juga menawarkan panorama alam yang indah serta suasana 

pesisir pantai yang eksotik. Keindahan dan keunikannya itulah membuat banyak 

investor domestik maupun asing tertarik untuk membangun tempat pariwisata dan 

pelabuhan di Buku, namun karena kondisi infrastruktur jalan menuju arah Buku 

tidak kondusif, sehingga membuat para investor tersebut urung niatnya.  

Sekitar tahun 2018 yang lalu, di Tanjung Buku tepatnya di belakang 

Masjid Buku, pariwisata sempat dibangun oleh anak-anak muda Buku dan 

didatangi oleh banyak pengunjung dari berbagai daerah di Kabupaten Polewali 

Mandar, bahkan sempat juga diliput oleh salah satu stasiun TV nasional. Hanya 

saja, pariwisata tersebut hanya bertahan tidak lebih dari setahun karena kurangnya 

komitmen dari masyarakat untuk menjaga dan memelihara tempat pariwisata 

tersebut. Kini kondisinya sangat memprihatinkan, sampah berada di mana-mana, 

lalu tempat-tempat selfi yang tadinya menarik dan instragrambel kini tidak 

terawat lagi. Jembatan “putus cinta” yang menjadi ikon utama dalam pariwisata 

tersebut juga sudah runtuh, selain itu rumah pajang yang menjadi tempat istirahat 

bagi pengunjung, kayunya pun sudah rusak dan catnya pun telah memudar. Tidak 

ada lagi pengunjung yang datang ke sana, tentu tidak ada pula pemasukan warga 

dari hasil menjual di tempat pariwisata itu.  

Beberapa warga Buku menyayangkan pariwisata itu terhenti dan 

menyarangkan untuk dibangun kembali, namun hal tersebut sulit dilakukan jika 

tidak ada sebuah peraturan desa yang dibuat untuk mengatur kegiatan pariwisata 

tersebut, selain itu dibutuhkan komitmen masyarakat untuk bekerja sama dalam 

merawat dan memelihara tempat pariwisata yang telah dibangun agar dapat 

berkelanjutan dan masyarakat desa dapat merasakan manfaatnya.  

Selain panorama alam laut yang memikat, juga terdapat hamparan tambak 

yang menjadi pemandangan indah saat memasuki wilayah Buku bagian pesisir. 
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Tambak-tambak ini memiliki hasil ekonomi luar biasa dan menjadi identitas 

ekonomi bagi orang-orang Buku. Itulah sebabnya Buku dikenal banyak orang 

sebagai penghasil tambak terbesar di daerah Mandar.  

Hamparan tambak ini juga membuat Buku terlihat seperti pulau kecil. 

Misalnya, jika berdiri tepat di ujung perbatasan Belulu dan Buku kemudian 

mengarahkan pandangan mata ke arah selatan, maka nampak wilayah Buku 

bagian pesisir bagaikan pulau kecil. Belum lagi jika hal itu dilakukan pada malam 

hari, yang terlihat dari arah kejauhan hanyalah kilauan cahaya lampu rumah 

berderetan dari barat sampai ke timur memberikan pesona keindahan tersendiri 

bagi yang memandangnya. 

Selain itu, sebagai wilayah yang datarannya rendah tentu sangat rentang 

terjadinya abrasi air laut serta bencana-bencana alam lainnya yang kemungkinan 

besar dapat mengintai wilayah Buku kapan saja. Mungkin faktor itulah, sehingga 

pulau Kappung Tangnga tinggal hanya kenangan karena tenggelam akibat terus 

naiknya permukaan air laut. Kejadian ini juga membuat wilayah Buku dibagian 

pesisir semakin terkikis hingga mencapai 200 meter dan menyebabkan terjadinya 

perubahan formasi permukiman warga yang sebelumnya berpusat di bagian 

selatan dan barat pesisir, kemudian bergeser ke arah timur dan utara. Selama 

abrasi ini terjadi sudah ada 4 masjid masyarakat Dusun Buku yang tenggelam dan 

puluhan rumah hilang.  

Perubahan formasi permukiman warga berubah total ketika Polmas 

(sekarang Polman) dilanda banjir besar pada tahun 1987. Banjir besar tersebut 

membuat sebagian rumah-rumah warga yang berada tepat di pesisir pantai Buku 

terseret arus ke dasar laut. Pasca banjir itu, sebagian warga pesisir Buku 

melakukan pindah rumah ke wilayah Belulu dan Para’baya demi menghindari 

banjir susulan yang akan terjadi. 
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Sedangkan Dusun Para’baya dan Ca’bulung pada tahun 1970-an juga 

seringkali mengalami musibah banjir akibat luapan sungai Maloso/Mapilli. 

Bencana ini juga membuat warga kedua dusun ini pindah permukiman ke arah 

barat dan meninggalkan ladang pertanian sawah yang tak lagi bisa diharapkan 

karena terendam banjir. Kini, wilayah tersebut telah berubah menjadi lahan 

perkebunan warga yang ditanami banyak tanaman jangka panjang seperti, kelapa, 

cokelat, pisang dan sebagainya. Menurut pengakuan warga, daerah ini ke depan 

akan kembali dijadikan sebagai lahan persawahan karena pembagunan irigasi 

sedang dalam proses perencanaan. Khususnya kebun-kebun warga yang ada di 

Dusun Belulu yang tadinya ditanami oleh kelapa telah menjelma sebagai areal 

persawahan sejak tahun 2018.  

Pada dekade 1990-an kedua daerah ini kembali dihantam musibah yang 

sama, yaitu banjir atas meluapnya air sungai Maloso. Namun kali ini luapan air 

sungai terjadi karena muara sungai Maloso di hilir ditutup oleh Aji Salle 

(pengusaha asal pinrang) untuk dijadikan sebagai lokasi pertambakan ikan. 

Akibatnya, air sungai tidak bisa mengalir tepat ke dasar laut. 

Kejadian itu mulai berlangsung sekitar tahun 1990-an ketika Kepala Desa 

Buku Wahyuddin memberikan izin pada area tersebut kepada Aji Salle. Lalu, Aji 

Salle membendung muara sungai Maloso dan menjadikannya sebagai lokasi 

tambak ikan selama bertahun-tahun. Semenjak itulah air sungai Maloso seringkali 

meluap dan menyebabkan terjadinya banjir dibeberapa wilayah, seperti Desa 

Nepo, Dusun Ca’bulung, dan Dusun Para’baya serta merugikan para petani yang 

berada diwilayah tersebut. Kejadian ini berlangsung sekitar sepuluh tahun 

lamanya hingga tanggul yang membendung air sungai Maloso itu jebol diterpa 

arus air terus menerus.  
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Pada akhir tahun 2011 tanggul tersebut dibangun kembali setelah sesaat 

masyarakat terbebas dari bencana banjir. Namun, pembangunan ini mulai ditolak 

oleh sebagian warga, khususnya para pemuda yang tergabung dalam organisasi 

Himpunan Mahasiswa Pemuda dan Pelajar Desa Buku (HMPP) dengan mengacu 

pada dampak buruk yang ditimbulkan sebelumnya. Penolakan warga dan pemuda 

bukan hanya pada aspek pembangunannya, tetapi pemberian yang diduga terdapat 

pelanggaran hukum karena tanah tersebut termasuk tanah negara tepat wilayah 

pesisir pantai. 

3. Secara Demografis 

Data statistik kependudukan Desa Buku bulan Agustus tahun 2020 

memiliki jumlah penduduk 2649 jiwa dan 637 jumlah Kepala Keluarga (KK) 

yang terdiri dari laki-laki 1290 jiwa dan perempuan 1358 jiwa. Dari keseluruhan 

jumlah penduduk Desa Buku tersebut merupakan penganut agama Islam yang 

berasal dari berbagai suku, yakni Mandar dan Buku. Buku termasuk suku 

tersendiri yang memiliki bahasa dan tradisi yang berbeda dengan suku-suku 

lainnya. Penduduk tersebut tersebar di lima dusun sebagaimana tergambar dalam 

table berikut. 

Tabel 1 

Jumlah Penduduk Desa Buku Bulan Agustus Tahun 2020 Berdasarkan 

Wilayah Dusun 

 

No. Dusun Jumlah    

KK 

Jenis Kelamin  Jumlah 

L+P L P 

1.  Buku 116 195 217 412 

2. Samma 116 248 254 502 

3. Belulu 165 359 353 712 
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4. Para’baya 118 231 273 504 

5. Ca’bulung 123 257 261 518 

 Jumlah 637 1290 1358 2649 

Sumber data: Kantor Desa Buku, Senin, 24 Agustus 2020  

Masyarakat Desa Buku memiliki mata pencaharian hidup yang beragam. 

Di wilayah bagian pesisir terutama yang Dusun Buku dan Samma masyarakatnya 

mayoritas bekerja sebagai nelayan dan petani tambak. Sedangkan di wilayah 

agraris seperti Dusun Belulu’, Para’baya dan Ca’bulung mayoritas berprofesi 

sebagai petani ladang dan sawah. 

Masyarakat Dusun Buku dan Samma terutama pada laki-lakinya mayoritas 

bekerja sebagai nelayan dan petani tambak, bahkan ada pula yang menjalani 

kedua-duanya. Sedangkan perempuannya bekerja di ruang domestik, yakni 

sebagai ibu rumah tangga yang mempersiapkan segala kebutuhan keluarganya 

dirumah terutama membuat makanan untuk suaminya yang lagi bekerja. Selain 

itu, para perempuan ini juga membantu dalam proses pengeringan ikan atau ikan 

seribu (penja) yang dihasilkan oleh kepala keluarga.  

Lain halnya di Dusun Belulu, Para’baya dan Ca’bulung yang penulis sebut 

sebagai wilayah agraris. Dikatakan agraris karena semua lahannya digarap pada 

sektor pertanian dan persawahan. Perbedaan lingkungan inilah yang juga 

membuat kedua warganya berbeda dalam hal mata pencaharian. Daerah pesisir 

warganya lebih cenderung bekerja sebagai nelayan dan petani tambak, sedangkan 

di wilayah agraris warganya lebih mayoritas beraktifitas sebagai petani di ladang 

dan sawah.  Di ladang misalnya, mereka menanam pohon kelapa, coklat, pisang, 

jagung, umbi-umbian, dan lain-lainnya. Sedangkan sebagian kecil lainnya ada 

bekerja sebagai PNS, buruh harian, pencari kelapa, dan ada juga yang menjadi 

TKI di Malaysia. 
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Akan tetapi, sebagian warga agraris ada yang bekerja sebagai nelayan dan 

petambak, begitu juga warga pesisir sebagian kecil warganya ada yang bekerja 

sebagai petani dan TKI di Malaysia. 

Berikut adalah penjelasan dalam bentuk tabel II mengenai distribusi 

penduduk menurut jenis pekerjaannya. 

Tabel 2 

Mata Pencaharian Penduduk Desa 

   

Jenis 

Pekerjaan 

Samma Buku Belulu Para’baya Ca’bulung Jumlah 

PNS 1 12 3 5 5 26 

Petani 7 0 109 84 74 274 

Nelayan/tani 

tambak 

67 130 4  26 227 

Wiraswasta 30 25 13 41 84 193 

Buruh   8   8 

Peternak    1   1 

Tenaga 

Honorer 

  1   1 

Lain-lain 279 63  330 252 924 

Jumlah 384 230 153 460 441 1669 

 Sumber data: Kantor Desa Buku, Sabtu, 20 Maret 2020 

Menurut data tabel 2 di atas, bahwa masyarakat Desa Buku memiliki 

jumlah pekerja sebanyak 1669 dari keseluruhan jumlah penduduk Desa Buku. 

Jenis pekerjaan lain-lain (tidak jelas) mendapatkan porsi yang tinggi yakni 

sebanyak 924 dibandingkan dengan petani yang hanya 274 dan nelayan atau tani 
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tambak sebanyak 227. Akan tetapi jumlah petani dan nelayan tersebut 

menunjukkan bahwa Desa Buku termasuk merupakan kawasan pertanian dan laut 

yang produktif. 

Sedangkan jumlah PNS masyarakat Desa Buku hanya 26 orang saja. 

Jumlah yang sangat terbilang sedikit tersebut tentu berbanding lurus dengan 

tingkat pendidikan (sekolah) masyarakat Desa Buku.  

Di antara masyarakat itu, ada yang merangkap sebagai petani sekaligus 

juga menekuni profesi yang lain seperti nelayan maupun buruh. Saat musim 

tanam padi dimulai, mereka bercocok tanam namun pada waktu yang lain jika 

musim ikan seribu (penja) naik, mereka ikut dengan nelayan yang lain untuk 

menagkap ikan seribu (penja) di laut. Namun, ketika bukan waktu tanam padi dan 

bukan musim ikan seribu, mereka beralih profesi sebagai buruh di luar daerah 

seperti Pare-Pare, Pinrang, dan Makassar. Hanya saja, karena pandemic Covid-19 

yang melanda dunia, sehingga banyak di antara mereka tidak lagi keluar daerah 

karena ada kekhawatiran terserang virus tersebut. Dengan kondisi tersebut, 

sehingga agak sulit dalam mengidentifikasi melalui angka-angka jumlah beberapa 

pekerjaan masyarakat Desa Buku. Meskipun data tersebut di atas ada, namun 

masih perlu diidentifikasi lebih jauh sesuai dengan kondisi masyarakat desa.  

4. Sekilas Sejarah Desa Buku 

a. Asal Mula Nama Buku 

Pada tahun 1804 di Kerajaan Bungoro, Kabupaten Pangkep terjadi konflik 

internal antara para ahli waris kerajaan dalam memperebutkan tahta kekuasaan 

yang masih bertahan saat itu. Salah satu diantaranya yang terlibat dalam konflik 

tersebut adalah Andi Masseua atau lebih dikenal dengan sebutan Karaeng Toa 

Patta Cakkuridie. Namun Karaeng Toa Patta Cakkuridie mengalami kekalahan 

dalam memperebutan tahta kekuasaan, sehingga ia dan isterinya serta bersama 
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para pengikut setianya harus meninggalkan kerajaan Bungoro. Akhirnya, mereka 

pun pergi, dalam perjalanannya ia membawa sembilan kapal, setiap kapal ada 

yang berisikan kuda, sapi, kambing, anjing, dan yang lainnya berisikan jaring 

penangkap ikan. Hal ini menunjukkan kalau kepergian mereka untuk selamanya.
1
 

Dalam perjalannya, mereka menuju arah barat dan ketika masuk diperairan 

Mandar bendera kapalnya terlihat tidak biasanya, ia berkibar melawan arah angin. 

Dan setelah kapalnya berpapasang dengan daratan Buku bendera kapal tersebut 

mengarah masuk ke daratan Buku. Karaeng Toa dan isterinya pun memandang 

masuk dari arah kejauhan dan terlihat tidak nampak ada aktivitas manusia yang 

menghuni daratan Buku. Akhirnya, Karaeng Toa memerintahkan kepada seluruh 

awak kapalnya agar berlabu di bibir pantai Buku.  

Tahanuddin memperkirakan bahwa jauh sebelumnya sudah ada peradaban 

di Buku, hanya saja para pendatang tersebut mengira bahwa merekalah yang 

pertama menempati daerah itu (saat ini dikenal dengan Desa Buku) karena tidak 

ada tanda-tanda kehidupan yang mereka amati di kampung tersebut.
2
 

Sesampainya Karaeng Toa bersama rombongan di daerah tersebut, mereka 

langsung mendirikan sebuah langgara‟ atau yang biasanya disebut dengan istilah 

surau.
3
 Dari cerita yang disampaikan oleh Tahanuddin itu, dapat disimpulkan 

bahwa Karaeng Toa bersama rombongan yang datang tersebut telah memeluk 

Islam sebelum mereka datang ke daerah Mandar tepatnya Buku yang saat ini 

berada di Kecamatan Mapilli. 

                                                           
1
 Tahanuddin (44 Tahun), Tokoh Adat Desa Buku, Wawancara,  Dusun Buku 19 Juli 

2020 

2
 Tahanuddin (44 Tahun), Tokoh Adat Desa Buku, Wawancara,  Dusun Buku 19 Juli 

2020 

3
 Tahanuddin (44 Tahun), Tokoh Adat Desa Buku, Wawancara,  Dusun Buku 19 Juli 

2020 
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Berselang beberapa hari kemudian, keberadaan mereka tercium dan 

diketahui oleh pasukan Kerajaan Matalie (sekarang Desa Nepo) dan segera 

melaporkannya ke Raja atau Aruang Matalie. Lalu Aruang Matalie 

memerintahkan kepada tujuh pasukannya untuk mengetahui dengan pasti siapa 

manusia yang menempati daerah kekuasaannya itu. Sesampainya di sana, tujuh 

orang pasukan raja Matalie itu bertemu dengan Karaeng Toa dan bertanya asalnya 

dari mana dan mengapa ia menempati daerah tersebut. Karaeng Toa pun 

menjawabnya dengan santun dan sopan, katanya, ia menempati daerah itu hanya 

untuk bertahan hidup. Setelah itu, tujuh orang pasukan Matalie kembali untuk 

menghadap ke Aruang Matalie dan menyampaikan hasil pertemuan mereka. 

Mendengar laporan tujuh pasukannya itu, raja Matalie langsung tergugah 

perasaannya untuk membantu Karaeng Toa dan pasukannya yang datang dari 

negeri yang jauh. Walhasil, Aruang Matalie kemudian memberikan wilayah 

kekuasaannya sebagian kepada mereka, yakni mulai dari daerah Potong (bagian 

timur) sampai Panyampa Ba’urun (bagian barat) dan masjid Ca’bulung (bagian 

utara). Kejadian itu membuat Karaeng Toa dan para pasukannya sangat bersyukur 

dan berterima kasih atas kebaikan hati Aruang Matalie yang telah memberikan 

sebagian wilayahnya kepada mereka. Saat itulah, karaeng Toa dan keluarganya 

serta pasukannya mulai merasakan hidup yang nyaman dan tentram.  

Kebaikan hati Aruang Matalie tersebut nampaknya menjadi beban dalam 

diri Karaeng Toa, sehingga ia sibuk memikirkan apa yang harus ia persembahkan 

kepada Aruang Matalie sebagai wujud balas budi kepadanya. Mengingat sebagian 

pasukan Karaeng Toa ada yang bekerja sebagai nelayan dan sering menangkap 

ikan besar, sehingga terlintas dibenaknya untuk membuat keris yang gagangnya 

terbuat dari tulang ikan. Atas dasar itulah ia perintahkan kepada pasukannya untuk 

segera membuat tiga gagang keris (te‟o gayang) yang terbuat dari tulang ikan. 
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Setelah jadi, Karaeng Toa kemudian langsung mempersembahkannya kepada raja 

Matalie dan raja Matalie menerima dengan senang hati dan bahagia. 

Hubungan antara kedua kerajaan ini akhirnya terjalin sangat erat, bagaikan 

keluarga. Hubungan mereka semakin kuat ditandai setelah kedua anak mereka 

dinikahkan, yaitu Lello Patta Cakkuridie atau Karaeng Barasa anak dari Karaeng 

Toa Buku dan Besse Kajuara anak dari Aruang Matalie. Pernikahan keduanya 

bermula ketika Lello Patta Cakkuridie diundang oleh Aruang Matalie untuk 

mempertunjukkan sepak raga (takro), sebuah seni raga khas Makassar, dihadapan 

Aruang Matalie. Di saat Lello Patta Cakkuridie sedang asyik bermain tiba-tiba 

takro yang ditendangnya meleset kearah Besse Kajuara, putri Aruang matalie, 

yang sedang menontong di atas teras rumahnya. Lello Patta Cakkuridie kemudian 

mengambil takro tersebut yang ada didekat Besse Kajuara, di situlah mereka 

bertemu hingga akhirnya saling jatuh cinta. 

Dari gagang keris yang terbuat dari tulang ikan tersebut lahirlah nama 

wilayah itu dengan sebutan “Buku”. Yakni, kata Buku berasal dari bahasa lokal 

(Mandar) yang dalam bahasa Indonesia mengandung artinya, “tulang”.  

Selain penuturan Tahanuddin terdapat dua versi lain yang berkembang di 

masyarakat terkait asal mula nama kampung Buku yang penulis juga tuangkan 

dalam bagian ini. Meskipun versi tersebut memiliki kesamaan dari cerita yang 

disampaikan oleh Tahanuddin. Pertama, berawal ketika Mara’dia Buku (Raja 

Buku) hendak mempersembahkan sebuah upeti berupa uang dan manusia (budak) 

kepada Aruang Matalie di Garassi, yang merupakan bentuk kewajiban sebagai 

raja bawahan atau hamba terhadap penguasa. Namun Aruang Matalie malah 

menolak pemberian upeti itu dengan alasan kedua-duanya sudah dimiliki oleh 

Kerajaan Matalie. Meskipun ditolak, sebagai wilayah taklukan, Mara’dia Buku 

tetap berkewajiban melakukan setoran harta kekayaan yang dimilkinya tiap saat 
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kepada Aruang Matalie. Akan tetapi kali ini Mara’dia Buku terlihat kebingunan 

memikirkan bentuk persembahan yang berbeda dari sebelumnya untuk segera 

dikirim kepada Aruang Matalie. Berselang berapa hari kemudian, tiba-tiba ada 

salah seorang nelayan Buku menangkap ikan paus besar. Kejadian itu, membuat 

warga berdatangan turut menyaksikan ikan paus besar yang ditangkap nelayan itu. 

Sang raja pun juga tidak ketinggalan ikut menyaksikan kejadian yang berlangsung 

di tengah-tengah masyarakat. Lalu sang raja memerintahkan kepada anak buahnya 

agar taring ikan paus itu diambil dan segera dibuat menjadi genggaman keris. 

Atas perintah sang raja taring atau tulang ikan paus itu kemudian dibuat jadi tiga 

genggaman keris yang cantik, lalu sang raja menjadikan sebagai upeti untuk 

dipersembahkan kepada Aruang Matalie.  Apa yang terjadi?, Aruang Matalie 

terlihat begitu riang dan bahagia menerima pemberian tiga genggaman keris itu, 

karena menurutnya baru kali ini ia mendapatkan upeti yang jauh berbeda dari 

yang sebelumnya. Dari situlah muncul nama Buku sebagai nama kampung 

mereka yang berarti “tulang ikan” 

Dalam cerita versi kedua, suatu ketika dua orang nelayan dengan 

mengunakan perahu sampang dari tanah Bugis terdampar di pesisir laut Buku dan 

mereka tidak bisa lagi kembali ke kampungnya dengan menggunakan kapalnya 

itu. Akhirnya mereka berdua kemudian menghadap ke raja Buku untuk meminta 

perlindungan atas kejadian yang menimpahnya sekaligus memohon agar diberi 

tempat untuk beristirahat dari kelelahan yang mereka rasakan selama dilautan. 

Atas kebaikan hati raja Buku, permintaan mereka berdua dikabulkan. Mereka pun 

membalasnya dengan mempersembahkan sebilah keris cantik yang terbuat dari 

tulang ikan paus. Pada akhirnya mereka berdua tinggal selamanya di Buku. Dari 

kisah itulah muncul nama Buku, yakni dari kata “tulang ikan” yang dalam bahasa 

Mandar memiliki arti “Buku bau”.  
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Dari beberapa versi cerita di atas, penulis setidaknya dapat mengambil 

kesimpulan bahwa pemberian nama Kampung Buku memiliki kaitan dengan 

tulang ikan, karena dalam pendekatan geografis Desa Buku adalah wilayah pesisir 

pantai yang penduduknya mayoritas nelayan yang tentunya dalam kehidupan 

sehari-harinya bersentuhan dengan ikan. 

Kesimpangsiuran terhadap 3 versi yang disebutkan di atas, tentu tidak 

akan terjadi apabila tulisan-tulisan para rombongan Karaeng Toa tidak hilang 

diambil oleh perampok yang mengira ada harta di dalam peti yang disimpan baik-

baik oleh keturunannya. Namun sayang, lontara‟ yang berisi tentang perjalanan 

hingga kedatangan mereka di Mandar tidak dapat lagi dibaca dan para peneliti 

yang tertarik akan sejarah Kampung Buku hanya meraba-raba dan berusaha 

mendapatkan data dari penuturan keturunan adat yang masih ada dan tahu akan 

sejarah para leluhurnya. Saturi pun sebagai salah satu orang yang paham akan hal 

tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2014.  

b. Buku Sebelum Ditemukan Kakaraengan Bungoro 

Jauh sebelum daerah Buku menjadi wilayah adat kakaraengan Bungoro. 

Daerah ini telah diduduki oleh sebuah kerajaan maritim besar yang berorientasi 

pada perdagangan jalur laut. Hipotesis ini mengarah pada Kerajaan Passokkorang 

yang terletak di daerah Kecamatan Luyo, dekat dengan bantaran sungai Maloso, 

yang dimana muara sungainya berada di Buku. Informasi secara arkeologis, 

mengungkapkan bahwa banyak ditemukan benda arkeologi berupa keramik di 

daerah Buku sekitar tahun 1960-an. Benda arkeologi tersebut berasal dari Cina, 

masa Dinasti Tang, Yuang, Sung, dan Ming. Benda-benda tersebut ditemukan di 

bawah tanah di kedalaman sekitar dua meter. Dan hampir semua benda-benda 

tersebut ditemukan bersamaan dengan tulang-belulang manusia. Di Buku 
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setidaknya ada empat titik penemuan keramik, yang semuanya merupakan area 

pemakaman dan pemukiman tua.  

Menurut Christian Pelras, daratan Sulawesi paling banyak ditemukan 

keramik impor yang umumnya berasal dari Cina. Sebelum agama Islam Masuk di 

Sulawesi, mayat-mayat biasanya dikremasi dan abunya disimpan di dalam guci 

kemudian dikubur bersama dengan porselen serta barang-barang berharga lain 

milik orang mati tersebut.
4
 

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sekitar abad 12-

16 M, sebelum masa islamisasi di Mandar, Buku merupakan wilayah Kerajaan 

yang menjalin kontak dagang dengan bangsa luar, seperti Cina. Hal itu ditandai 

dengan banyaknya ditemukan keramik impor di daerah ini.     

c. Periodisasi Kepemimpinan Adat dan Kepala Desa Buku 

Buku pada mulanya adalah sebuah wilayah adat yang dipimpin oleh 

seorang Kepala Adat (Ada‟ Mattoroadae) yang berasal dari Barasa, Kabupaten 

Pangkep, yakni Karaeng Toa Patta Cakkuridie atau yang dikenal dengan Andi 

Masseua. Sistem pemerintahan kerajaan ini mulai berlangsung pada tahun 1804 

sampai masuk masa kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Negara 

Republik Indonesia dari penjajahan Belanda, Indonesia mulai ditata sistem 

pemerintahannya oleh Presiden Soekarno. Sehingga pemerintahan pada tingkat 

desa dikenal dengan sebutan distrik. 

Di bawah ini adalah periodisasi kepemimpinan Kepala Desa Buku dengan 

berbagai nama pemerintahannya, mulai dari masa orde lama, orde baru, sampai 

pada masa reformasi sekarang ini: 

 

 

                                                           
4
 Christian Pelras, Manusia Bugis, h. 32. 
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Tabel 3 

Periodisasi Kepemimpinan Adat dan Kepala Desa Buku 

 

No. Nama Kepala Desa Nama 

Pemerintahan 

Periode 

Kepemimpinan 

1.  Karaeng Barasa Kampung dan 

Distrik  

- 

2. Tanrigau Kampung dan 

Distrik  

- 

3. Faturusi Kampung dan 

Distrik  

- 

4. Salewangang   Kampung dan 

Distrik  

- 

5. Muh. Abdan (Labadan) Kampung dan 

Distrik  

- 

6 Aco Tangnga Kampung dan 

Distrik  

- 

7 Madaali Kampung dan 

Distrik  

- 

8. Makkuruddang  Distrik dan Desa - 

9. H. Dauladdin M Distrik dan Desa  1960-an-1992 

10. Wahyuddin Desa 1993-2007 

11. Husnawati Desa 2008-2014 

12. Aminuddin Desa 2014-2019 
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13. Firdaus (PLT) Desa 2020-2021 

Sumber data: Wawancara dengan Tahanuddin 02 Juli 2020 

Data tabel 4 di atas, dapat disimpulkan bahwa Makkuruddang merupakan 

Kepala Desa pertama dengan nama pemerintahan Kampung. Di sini 

Makkuruddang tidak diketahui periode pemerintahannya, namun pastinya ia 

memerintah sebelum Dauladdin M. Dauladdin M sendiri termasuk anak kandung 

dari Makkruddang ia menggantikan anaknya menjadi Kepala Desa Buku pada 

masa orde lama dengan nama pemerintahan Distrik dan memimpin selama 

periode 1960-1992. Sedangkan Wahyuddin adalah anak dari Dauladdin sendiri 

yang menggantikan bapaknya pada tahun 1993 dengan dipilih langsung oleh 

masyarakat Desa buku. Wahyuddin mulai memimpin setelah perubahan nama dari 

pemerintahan distrik ke pemerintahan desa dan menjabat selama periode 1993-

2007, setelah itu digantikan oleh isterinya, Husnawati, pada pemilihan desa tahun 

2008-2014. 

Menurut silsilah salah satu keturunan di Buku yang di pegang oleh Ibu 

Saturi, di dalamnya menyebutkan bahwa sebelum Makkuruddang menjabat 

sebagai Kepala Kampung Buku terdapat beberapa orang yang pernah menjadi 

Kepala Kampung atau Adat Teppo Alirie di Buku, diantaranya Aco Tangnga 

(Kepala Kampung II) dan Madaali (Kepala Kampung III). Sedangkan Aco 

Tangnga sendiri merupakan kakek Wahyuddin dari seorang ibu bernama Hj. Biru. 

Hal demikian, dapat disimpulkan bahwa bentuk pemerintahan Desa Buku 

dapat dikategorikan sebagai bentuk pemerintahan yang berdasarkan pada sistem 

semi monarki, dimana sistem semi monarki, keputusan dan kebijakan di atur oleh 

seorang raja. Meskipun Wahyuddindan dan Husnawati menjabat sebagai Kepala 

Desa dengan melalui proses demokrasi (pemilihan), akan tetapi penekanan 

terhadap masyarakat masih cenderung menggunakan unsur-unsur kebangsawanan. 
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Misalnya, kelompok bangsawan Buku mempunyai anggapan bahwa yang layak 

menjadi Kepala Desa Buku adalah keturunan bangsawan Buku sendiri.Anggapan 

seperti ini membuat sebagian warga enggan untuk menjadi calon kepala desa di 

Buku karena akan jadi buah bibir bagi kelompok bangsawan.  

d. Jejak Perkembangan Kebudayaan Islam di Buku 

 Memahami sejarah Islam dan kebudayaan Islam di Buku tentu tidak lepas 

dengan keberadaan Islam di Tomadio (Campalagian). Dalam kurun 

perkembangan Islam di Mandar sekitar abad 19, kedua daerah ini memiliki 

tonggak dalam pemajuan Islam terutama dalam aspek dakwah dan pendidikan 

Islam di Mandar. Penyebar Islam yang masuk di daerah ini, bukan hanya dari 

tanah Bugis, Jawa, tetapi juga dari tanah Arab datang mengembangkan ajaran 

Islam. Sehingga jejak peninggalam kebudayaan Islam banyak ditemukan di kedua 

daerah tersebut. Hanya saja, kini Buku tidak lagi menjadi pusat dakwah dan 

pendidikan Islam, beda halnya Tomadia, pengembangan dakwah dan pendidikan 

Islam masih berkelanjutan hingga saat ini, ada banyak pesantren dan tempat 

pengajian kitab kuning yang menjadi pusat pengembangan ajaran Islam di 

Mandar. 

  Menurut dua sumber data yang ditulis oleh Wajidi Sayadi yang berjudul 

“Ichtisar Sedjarah Mesdjid Tjampalagian” dan “Periodisasi Qadhi Campalagian”, 

keduanya menginformasikan bahwa K.H. Muhammad Amin adalah seorang 

ulama besar asal Jawa Timur, lahir di kampung Ketapang, Surabaya. Ia datang ke 

Tomadio dan Buku pada tahun 1825 untuk mengembangkan ajaran Islam. Di 

Tomadio K.H. Muhammad Amin melanjutkan dan memajukan usaha pengajian 

dan kegiatan keagamaan lainnya yang telah dirintis oleh ulama-ulama 

sebelumnya. Pada tahun 1828, atas persetujuan Mara’dia Ammana Majju, langgar 

(surau) di Banua (sekarang Desa Parappe) dipindahkan ke kampung Masigi (Desa 
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Bonde) dengan alasan, kampung Masigi lebih strategis karena letaknya tepat 

berada pada pertengahan wilayah Tomadio sehingga lebih terjangkau oleh seluruh 

masyarakat khususnya dalam shalat berjamaah dan kegiatan-kegiatan keagamaan 

lainnya. Lokasi yang ditempati bangunan masjid tersebut merupakan milik K.H. 

Muhammad Amin sendiri. Bangunan masjid inilah menjadi cikal bakal penamaan 

kampung masigi untuk Desa Bonde sekarang. Pada tahun 1833 K.H. Muhammad 

Amin diangkat oleh Mara’dia Ammana Majju sebagai Qadhi Campalagian dan 

menjabat selama kurang lebih tiga tahun, yaitu sampai tahun 1836, lalu 

mengundurkan diri. Cucu K.H. Muhammad Amin yang masih hidup sampai 

sekarang adalah keluarga H. Mustafa Sidik, yaitu Hj. Sitti Nur, Hj. Sitti Aminah, 

Hj. Dr. Nadirah dan M. Idrus Alwi Abbana, mereka ini adalah generasi ke-7 dari 

K.H. Muhammad Amin.
5
  

 K.H. Muhammad Amin semasa hidupnya meninggalkan sejumlah warisan 

berupa kitab al-Quran tulisan tangan beliau, kitab barazanji (kisah hidup Nabi 

Muhammad Saw, karya Syekh Jafar al-Barazanji), tongkat besi, surban, dan 

tasbih. Tongkat besi sampai sekarang masih berada di Masjid Buku dan dipakai 

oleh khatib ketika berdiri membaca khutbah di setiap hari Jumat. Dulu tongkat 

besi ini pernah hilang, kemungkinan dicuri oleh orang, tetapi dikembalikan lagi. 

Sedangkan ketiga peninggalan lainnya (kitab barazanji, surban, dan tasbih) sudah 

tidak diketahui rimbanya, dan tidak seorang pun tahu siapa yang menyimpannya. 

Tetapi menurut Yading, surban disinyalir masih tersimpan di rumah salah seorang 

keturunan asli Buku di Takatidung, Polewali. Penulusuran penulis tentang 

keberadaan surban tersebut mengalami kegagalan karena orang Buku yang tinggal 

                                                           
5
 Wajidi Sayadi, Ichtiar Sedjarah Mesdjid Tjampalagian dan Periodisasi Qadhi 

Campalagian, Dokumen tidak dipublikasikan, disaling ulang tahun 2003. 
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di Takatidung banyak dan berpencar-pencar. Belum lagi sebagian sudah pindah 

domisili ke daerah lain.
6
  

 Mengenai kitab al-Quran tersebut, menurut Hj. Renda, setelah kematian 

K.H. Muhammad Amin muncul perselisihan antara Tomadio dan Buku soal tapal 

batas wilayah administrasi sehingga K.H. Muhammad Amin dimakamkan tepat 

pada wilayah perbatasan antara Tomadio dan Buku (sekarang makam ini berada di 

wilayah administrasi Desa Panyampa). Perselisihan tersebut berdampak pada 

keberadaan kitab al-Quran itu yang kemudian dibagi menjadi dua, separuh 

diambil orang Buku dan separuh lainnya milik Tomadio. Tidak lama kemudian 

kitab itu kembali disatukan karena konon musibah merebak dan melanda kedua 

wilayah tersebut. Kini, kitab al-Quran itu dipegang oleh Hj. Renda, seorang 

keturunan kadhi/kali dan adat di Buku hingga sekarang.
7
 

 Penulis membuka kitab itu, dari halaman pertama diawali surah al-Fatihah 

sampai surah an-Nas pada halaman terakhir, masih utuh dan mudah dibaca. Kitab 

itu menggunakan dua warna tinta, hitam dan merah. Tinta hitam dipakai untuk 

penulisan ayat, sedangkan tinta merah khusus digunakan untuk tanda berhenti dan 

pada garis bingkai. Ukuran kitab itu kira-kira 70 x 50 cm persegi. Sedangkan 

sampulnya terbuat dari kain warna kecoklatan persis sama warna kertasnya, juga 

terlihat ada warna kehitam-hitaman mungkin ini akibat pengaruh usianya yang 

sudah uzur, sehingga terlihat usang. Sampul dan sebagian isinya juga telah lapuk 

termakan rayap sehingga terdapat beberapa tulisan ayatnya terputus dan tidak 

terbaca. 

                                                           
6
 Yading (40 Tahun), Tokoh Masyarakat Buku, Wawancara, Dusun Buku,  09 September 

2020 

7
 Hj. Renda (60 Tahun), Tokoh Adat Buku, Wawancara, Dusun Buku, 10 September 

2020 
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 Menurut Hj. Renda, semasa hidup suaminya, H. Abdul Latif, kitab tersebut 

lama ditempatkan dalam peti kayu namun dikeluarkan kembali karena kondisi 

lembab. Menjelang kematian H. Abdul Latif, ia berpesan kepada isterinya agar 

kitab itu kembali dibuatkan peti kayu, namun sampai sekarang amanah itu belum 

dilaksanakan sang isteri. Dulu kata Hj. Renda, kitab al-Quran tersebut dijadikan 

bacaan pemula bagi setiap anak-anak yang hendak belajar membaca al-Quran. 

Tradisi ini bertujuan untuk mendapatkan keberkahan dan kemuliaan Allah Swt.
8
 

 Mengenai biografi K.H. Muhammad Amin. Menurut penuturan masyarakat 

Buku, ia memiliki saudara kandung bernama K.H. Sulaiman atau yang lebih 

dikenal K.H. Sulaimana. Akan tetapi tidak ada sumber tertulis dan lisan yang 

memberitakan jejak kehidupan Sulaimana selama di Buku, sehingga penulis 

mengalami keterbatasan dalam mendeskripsikan dan menuangkan lewat tulisan 

ini. Tetapi makam beliau yang terletak di Pandang Sari, Dusun Belulu, Desa Buku 

di kenal oleh masyarakat Buku sebagai makam Tosalama yang seringkali 

dikunjungi/disiarahi oleh masyarakat dari berbagai daerah. Masyarakat Buku 

mensiarahi makam ini pada waktu-waktu tertentu, seperti hakekah anak baru lahir, 

acara pernikahan, hendak menunaikan ibadah haji, hajatan-hajatan keluarga, hari 

lebaran, dan lain-lain. Namun makam ini paling ramai dikunjungi/disiarahi pada 

hari lebaran oleh masyarakat dari berbagai daerah.
9
 

 Menurut Yading, dulu ketika berziarah di Makam K.H. Sulaimana orang 

harus turun ke bawah lubang (seperti masuk ke goa) sedalam 3 meter dan 

nisannya sangat sulit dijangkau oleh tangan, bagi peziarah yang dapat 

menjangkaunya diyakini akan mendapatkan berkah dari Allah. Setelah banjir 

                                                           
8
  Hj. Renda (60 Tahun), Tokoh Adat Buku, Wawancara, Dusun Buku, 10 September 

2020 

9
  Yading (40 Tahun), Tokoh Masyarakat Buku, Wawancara, Dusun Buku,  09 September 

2020 
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besar melanda wilayah Buku tahun 1986, makam K.H. Sulaimana tertimbung 

tanah liat. Tetapi didekat makam itu terdapat pohon besar yang menandai 

keberadaan makam tersebut sehingga di bawah pohon itulah dibangun tempat 

persiarahan atau semacam gaukang (bahasa Makassar) untuk memudahkan para 

pesiarah.
10

 

 Menurut penuturan masyarakat Buku, kata Yading, K.H. Sulaimana 

memiliki karomah yang sangat luar biasa. Ia bisa pergi ke tempat lain tanpa 

berjalan kaki, tetapi menggunakan selembar karpet dan terbang dengan karpet 

tersebut. Bahkan setiap hari Jumat ia pergi ke Makkah untuk menunaikan shalat 

Jumat dengan terbang menggunakan karpet yang dimilikinya itu.
11

 

 Setelah masa K.H. Muhammad Amin dan K.H. Sulaimana. Generasi 

selanjutnya yang memiliki peran dalam pengembangan ajaran Islam di Buku 

adalah  K.H. Maddapungan, seorang Kali/Qadhi di Tomadio sejak tahun 1948-

1954. Sebelumnya Ia adalah seorang Kali di Sedenreng dan Kali di Dibinuang. Ia 

datang di daerah Tomadio untuk mengembagkan ajaran Islam dengan membuka 

pengajian kitab kuning dan ilmu tata bahasa Arab (nahwu- sharaf). Ia meninggal 

dengan meninggalkan warisan kitab sharaf bernama Kitab Sarafa Gallappo. Kini, 

kitab ini menjadi bahan rujukan utama pembelajaran sharaf di pesantren-pesantren 

dan tempat pengajian nahwu sharaf di Campalagian. 

 K.H Maddappungan mengembangkan pengajian kitab nahwu-sharaf di 

Buku dengan mengunjungi langsung daerah ini. masyarakat Buku banyak yang 

ikut menjadi santrinya, salah satunya Syeik Saharuddin yang kini bermukim di 
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  Yading (40 Tahun), Tokoh Masyarakat Buku, Wawancara, Dusun Buku,  09 

September 2020 
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  Yading (40 Tahun), Tokoh Masyarakat Buku, Wawancara, Dusun Buku,  09 

September 2020 
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Arab Saudi, Puanna Saman, H. mahamu, H. Dauladdin, dan lainya. Pengajaran 

nahwu-sharaf dilakukan di masjid Buku. Berkat jasa K.H. Maddappungan dalam 

pengembangan pendidikan Islam di Buku, ia dari masyarakat Buku diberikan 

delapan hektar lahan tambak, yang kini dikelola oleh keluarganya di 

Campalagian.
12

   

 

 

B. Islamisasi di Kabupaten Polewali Mandar  

Proses kedatangan Islam di Mandar hingga saat ini masih menjadi 

perdebatan pada kalangan sejarawan. Masing-masing sejarawan memiliki 

versinya sendiri berdasarkan data yang mereka miliki. Namun terlepas dari 

perbedaan pandangan siapa, kapan dan dari mana asal pembawa pertama agama 

Islam ke Mandar, Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas kemudian 

mengklasifikasikan ke dalam tiga versi terhadap proses masuknya Islam di 

Mandar sebagai berikut 
13

: 

1. Agama Islam masuk dan diterima oleh masyarakat Mandar dibawa oleh 

Tuanta Yusuf (Syekh Yusuf) yang juga dikenal dengan gelar Tuanta 

Salamaka Tajul Khalawati pada abad XVI M. teori ini dikemukakan oleh 

Andi Mappatunru.
14

 Namun teori tersebut dibantahkan oleh Ahmad 

Makkarausu dalam ceramahnya yang dikutip oleh Darwis Hamzah yang 
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 Wahyuddin (50 Tahun), Tokoh Masyarakat Buku, Wawncara,  Dusun Buku, 02 Juli 

2020 
13

 Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan, (Cet. I; 

Makassar: Biro KAPP Setda Propinsi Sulawesi Selatan Bekerja Sama Lamacca Press, 2003), h. 

118 

14
 Andi Mappatunru, Mandar Menyambut 17 Agustus 1962 di Majene, (Majene: Panitia 

Peringatan), h. 16 
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mengemukakan bahwa Tuanta Syekh Yusuf lahir pada tahun 1626 M, 

sementara jauh sebelumnya Islam telah masuk ke wilayah Mandar.
15

 

2. Versi yang kedua ini mengungkapkan bahwa agama Islam masuk di 

Mandar dibawa oleh Kapuang Jawa (Raden Mas Suryo Adilogo) dan 

Syekh Zakaria Al Maghribi pada akhir abad XVI M. Menurut teori ini, 

kedua penganjur agama Islam ini, datang dari pulau Jawa dan pertama-

tama mendatangi daerah kerajaan Pamboang. Ada dua alasan yang 

dikemukakan mengenai kedatangan kedua penganjur Islam tersebut ke 

Pamboang. Pertama, Pamboang sejak dahulu dikenal sebagai salah satu 

bandar perdagangan di daerah Mandar. Kedua, berdasarkan arus angin 

dan letak georgrafis, Pamboang merupakan tempat penentuan arah 

pelayaran bagi pelaut yang mendiami bahagian timur daerah Mandar dan 

berlayar ke pulau Jawa dan Kalimantan karena letak Pamboang lebih 

dekat dengan pulau tersebut.
16

  

3. Teori yang ketiga ini merupakan bantahan terhadap teori yang pertama 

khususnya pada bagian awal masuknya Islam di Mandar bahagian selatan 

yaitu Kerajaan Balanipa dengan beberapa catatan serta analisis sejarawan 

sebagai berikut :  

a. Berdasarkan Lontara Balanipa, pembawa agama Islam masuk ke Mandar 

bukanlah Sykeh Yusuf akan tetapi dibawa oleh seorang ulama yang bernama 

Abdurrahim Kamaluddin pada masa pemerintahan raja Balanipa yang keempat 

Kakanna I Pattang Tommuane. Berikut isi dari Lontara Balanipa yang dikutip 

dari buku “Sejarah Islam di Sulawesi Selatan” adalah:  
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 Tim Peneliti, Sejarah Islam di Mandar, (Cet. I; Jakarta Timur: Puslitbang Lektur 

Keagamaan, 2010), h. 83 

16
 Dikutip dalam buku Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi 

Selatan, h. 119 
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Pannassai toi iyamo diqe upannassai paupaunna, nana todiolota, disangka 
kanna Ipattang, appona Todilaling, ana‟na Todijalloq. Apa matei ammana, 
maraqdiami kanna Ipattang. Talluppariamai maraqdia di Balanipa anna 
polemo Tosalama di Benuang. Todilaiq di litaq Makka. Talaqbong nala 
lopi, teqeng bassi nala tokong. Iyamo mappallang idaeng mapattang, 
salami maraqdia siola to balanipa ingganna banua kaiyyang: napo, 
samasundu, mosso, toda-todang. Massahadaq, mappuasa, massakkaqi, 
mappittara massambayang, manjuqnuq, massatinja, napakeqdeq ajumaq di 
Balanipa Ituang di Benuang, anna mebainemo maraqdia Balanipa daiq di 
Tinnunnungang, di appo najulu maraqdia di Tammemba, maraqdia di 
Baroqboq nalikkai. Iyamo mappauru-uruang nande saraq maraqdia di 
Balanipa, nasoroangammo, patangissaq annaq appeq. Naparolami domai 
di lalang di Tammangalle, natoqdoami salassaq di lalang di Panuttungang 
to Balanipa nanna tomi passauang di lalang di gusi-gusinna, nadudu 
napepandoeq, todiakkeq di Tinnunnungang dibulle rawung domai di lalang 
di Tammangalle. 
 

Artinya :  
 

Inilah yang menjelaskan perkataan yang ditetapkan orang terdahulu kita 
bernama Kanna Ipattang, cucu Todilaling, anak Todijallo, setelah ayahanya 
mati, rajalah Kanna Ipattang. Tiga tahun ia jadi raja di Balanipa, datanglah 
Tosalamaq di Benuang (orang keramat di Benuang/ penganjur agama 
Islam), orang dari Mekah. Mayang (kelopak mayang kelapa) yang dijadikan 
perahu, tongkat besi yang dijadikan dayung/penumpu). Dialah yang 
mengislamkan Idaeng Mapattang, Islamlah raja bersama orang Balanipa 
orang Balanipa seluruh daerah besar: Napo, Samasundu, Mosso, Toda-
Todang. Mereka telah mengucapkan syahadat, melakukan puasa, zakat, 
fitrah, sembahyang, junub, istinja, mendirikan Jum’at di seluruh Balanipa 
oleh Ituang di Benuang, saat itu juga raja Balanipa kawin ke 
Timunnunnungang, kepada cucu keturunan raja di Tammemba dan raja di 
Baroqboq. Dialah (raja Balanipa) yang pertama kali kawin dengan aturan 
syara’ (kawin secara Islam), mas kawinnya empat puluh empat. Dibawalah 
isterinya di Tammangalle, didirikan istana di Panuttungang oleh orang 
Balanipa. Dibuatkan jugalah sumur di dapurnya untuk diminum dan untuk 
mandi bagi yang dinobatkan di Tinnunnungang, diusung turun dari atas di 
Tamangalle.

17
 

Dalam lontara Balanipa tersebut disebutkan bahwa Islam diperkenalkan 

pertama kali oleh Abdurrahim Kamaluddin. Menurut salah satu versi yang dikutip 

dari buku “Sejarah Islam di Mandar” menyatakan bahwa perahu Abdurrahim 

Kamaluddin berlabuh di pantai Tammangalle, yang konon diambil dari Bahasa 

Makassar Tenamongalle atas respon penolakan penduduk setempat akan 

kehadiran Abdurrahim Kamaluddin lalu kemudian Abdurrahim menetap di Desa 
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 Dikutip dalam buku Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi 

Selatan, h. 119-120 
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Lambanan Kecamatan Balanipa dan meninggal serta dimakamkan di lokasi 

tersebut dan diberi gelar dengan Tosalama di Binuang.
18

 

Masih dikutip dalam buku “Sejarah Islam di Mandar” mengungkapkan 

bahwa sebagian kalangan menyebutkan, sebelum mendatangi Maradia Arajang 

Balanipa, penyiar agama Islam yang datang di Mandar, lebih dahulu melakukan 

pendekatan kepada masyarakat yang tinggal di kampung Lambanan
19

. Pendekatan 

yang dilakukan oleh penyiar Islam tersebut berhasil dengan dibuktikan kesediaan 

mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Versi lain menyebutkan bahwa 

Kamaluddin langsung ke Tinambung-Balanipa dan berlabuh di pelabuhan Para 

bukan di Tamangalle, hal ini disebabkan di Tamangalle tidak memiliki pelabuhan 

sehingga mustahil untuk berlabuh di sana, selain itu masjid kerajaan Balanipa 

dibangun di pantai Tangnga-Tangnga salah satu desa di Kecamatan Tinambung 

saat ini.
20

 

b. Analisis dan catatan berikutnya diungkapkan dalam buku “Sejarah Islam di 

Sulawesi Selatan” menyebutkan bahwa terdapat di dalam catatan buku harian 

raja-raja Gowa-Tallo (Lontarak Bilang Gowa-Tallo) dinyatakan bahwa Syekh 

Yusuf dilahirkan pada tahun 1602 M, sedangkan pada masa itu Islam telah 

masuk dan diterima oleh masyakarat Mandar.
21

 

c. Bantahan bahwa Islam dibawa oleh Syekh Yusuf, diperkuat dengan keterangan 

mantan Asisten Residen Mandar W. J. Leyds sebagai berikut : 
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 Tim Peneliti, Sejarah Islam di Mandar, h. 83 

19
 Lambanan merupakan salah satu desa dari sepuluh desa yang ada di Kecamatan 

Balanipa  

20
 Tim Peneliti, Sejarah Islam di Mandar, h. 84 

21
 Dikutip dalam buku Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi 
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… volgens het oordeel Mandareezen moet slechts een paar Jaren later dan 
Goa ook de Mandarkust tot de Islam bekeerd zijn en wel dadelijk na Sawitto 
kunnen des deze bekeering stellen op 1610-120, en de regeering der 
Daengta‟s valt dus eveens omteeeks 1615. 

 
Artinya:  
 

…Menurut pendapat orang-orang Mandar, beberapa tahun sesudah Gowa 
menerima Islam, maka Mandar pun menerima Islam yaitu setelah lebih 
dahulu melalui Sawitto. Jadi diperkirakan kejadian ini berlangsung sekitar 
tahun 1610-1620 M, yaitu pada periode pemerintahan Daetta tahun 1615 
M.

22
 

Catatan dan analisis yang telah disebutkan di atas, setidak-tidaknya 

memberikan  informasi yang menggambarkan bahwa agama Islam masuk dan 

diterima di daerah Mandar, khususnya Mandar bahagian Selatan pada abad XVII 

yakni pada masa pemerintahan raja Balanipa yang keempat yaitu Raja Kakanna I 

Pattang Detta Tommuane.  

Abdurrahim Kamaluddin atau yang diberi gelar Tosalama di Binuang 

menurut lontara Balanipa yang telah dituliskan di atas, merupakan pembawa 

agama Islam di daerah Mandar pada bahagian selatan. Pada awalnya beliau datang 

ke wilayah kekuasaan Kerajaan Balanipa.  

Suriadi Mappangara memperkirakan Abdurrahim Kamaluddin merupakan 

utusan khusus dari Gowa- Tallo yang berasal dari Mekkah karena mengingat saat 

itu hubungan antara Balanipa dengan Gowa telah terjalin dengan erat, baik jalinan 

itu diikat oleh hubungan keluarga maupun hubungan kerjasama pada bidang 

politik dan pertahanan.
23

 

Referensi lain menyebutkan bahwa Islam pertama kali masuk ke Mandar 

diperkirakan berlangsung pada abad XVI M. Terkait dengan terdapat tiga 

pendapat tentang kedatangan Islam di Mandar, sebelumnya telah dipaparkan di 

atas. Hanya saja sampai saat ini, pustaka dan referensi yang membahas khusus 
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 Tim Peneliti, Sejarah Islam di Mandar, h. 85 
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 Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan, h. 121 
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sejarah masuknya Islam di Mandar belum ada. Meskipun keadaannya seperti itu, 

ada asumsi yang dikemukakan oleh Andi Syaiful Sinrang bahwa I Salarang 

Tomatindo di Agamana Maradia Pamboang, ayah dari Tomatindo di Puasana 

Maradia Mamuju, pada tahun 1608 menjalin hubungan persahabatan dengan Aji 

Mahkota Sultan Kutai VI (1545-1610) yang dibuktikan dengan adanya syair 

“Tenna diandi ada‟na // nama‟anna jambatang// anna‟ siola// kute anna 

Pamboang”. 

Artinya “Andaikata ada jalan// akan kubuat jembatan// agar tersambung// 

Kutai dengan Pamboang”.  

Selain itu ada syair lagu yang cukup terkenal di Mandar “Tenggang-

tenggang Lopi” yang di dalamnya mensyiratkan orang Mandar tidak mau makan 

babi yang dihidangkan oleh bangsawan di Kuta. Dari lagu tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Islam telah masuk di Mandar sebelum tahun 1608.
24

 

Christian Pelras dalam bukunya, “Manusia Bugis”, menuliskan bahwa 

setelah penguasa Gowa dan Tallo’ masuk Islam, kemungkinan peluang untuk 

menjadi pemimpin seluruh Sulawesi Selatan semakin terbuka lebar yang memang 

telah menjadi impian mereka, dan menjadikan Islam sebagai agama resmi 

kerajaan. Mereka kemudian mengajak seluruh penguasa di Sulawesi Selatan untuk 

mengikuti langkah mereka untuk memeluk Islam. Jika ajakan mereka ditolak, 

maka kerajaan kembar itu akan melancarkan perang yang kemudian populer 

disebut sebagai musu‟ selleng yang berarti perang Islam oleh orang Bugis. 

Sehingga pada tahun 1608 kedua kerajaan kembar tersebut berhasil menaklukkan 

Bacukiki’, Suppa’, Sawitto, dan Mandar, di wilayah pantai barat, serta 

Akkotengeng dan Sakkoli di Pantai Timur Wajo. Dituliskan juga bahwa pada 

tahun 1609 Sidenreng dan Soppeng pun dikuasai dan menyusul Wajo satu tahun 
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 Suradi Yasil, ddk, Naskah Awal Sejarah Polewali Mandar, (Dinas Kominfo Kabupaten 
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berikutnya, lalu Bone menyerah pada tahun 1611. Menyerahnya Bone mendandai 

seluruh Sulawesi Selatan secara resmi telah memeluk agama Islam kecuali 

Toraja.
25

 

Catatan Chrstian Pelras di atas, dapat disimpulkan bahwa, Mandar pada 

wilayah pantai barat telah ditaklukkan oleh Kerajaan Kembar Gowa dan Tallo’ 

pada tahun 1608. Dengan demikian Mandar lebih dahulu menerima Islam 

dibandingkan dengan keraajaan yang lain seperti kerajaan Soppeng dan Bone. 

Hanya saja di dalam buku yang ditulis oleh Christian Pelras tersebut, tidak 

dituliskan lebih jauh seperti apa tindak lanjut penyebaran Islam setelah 

ditaklukkan oleh keraajaan kembar itu. Mengingat bahwa sampai saat ini banyak 

versi yang dituliskan oleh para sejarahwan mengenai penyebaran agama Islam di 

Polewali Mandar. Namun kemudian dapat ditelurusuri dari tulisan tersebut 

mengenai wilayah pantai barat di Mandar yang disebutkan oleh Pelras, dimana 

Islam telah diterima di wilayah itu.  

C. Kebudayaan Islam di Mandar 

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bagaimana proses islamisasi di 

Mandar. Islam masuk dan disebarkan di masyarakat Mandar dengan nilai-nilai 

ajaran sufistik. Ajaran sufisme memang dikenal cenderung mengedepankan 

kedamaian dan inklusifitas, ketimbang kekerasan dan esklusifitas. Sehingga tentu 

penganjur agama Islam yang berfaham demikian, seperti Abdurahim Kamaluddin, 

dalam melakukan misi perluasan Islam menggunakan cara damai, bukan dengan 

cara paksaan, apalagi kekerasan. Metode islamisasi seperti ini, dominan dipakai 

oleh penganjur Islam pada periode awal di Nusantara, misalnya, Wali Songo di 

Jawa dan tiga Dato’ di Sulawesi Selatan. 
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Penyebaran Islam di Mandar dengan orientasi sufistik lebih memudahkan 

proses integrasi atau akulturasi karena lebih toleran dengan kearifan-kearifan lokal 

(lokal wisdoms) sebagai wahana asketik tetua adat yang sudah mengalami 

kristalisasi secara turun-temurun diartikulasikan dan ditransmisikan dari generasi 

ke generasi. Karena itu, kalangan sufi memberikan kontribusi signifikan dalam 

proses pribumisasi Islam dalam ranah budaya Mandar dengan keterbukaan untuk 

mendialogkan kredo keagamaan dengan basis antar keyakinan bahkan dengan 

tradisi.
26

 Abdurrahman Wahid atau dikenal Gus Dur, juga menyebutkan demikian, 

bahwa pribumisasi Islam adalah proses tercapainya rekonsiliasi atau akomodasi 

ajaran Islam dan budaya lokal. Akan tetapi, pribumisasi Islam bukan sinkretisme 

(penulis, mandarnisasi).
27

   

Jauh sebelum datangnya Islam di Mandar, masyarakat Mandar telah 

memiliki kebudayaan tersendiri. Kebudayaan Mandar dibangun di atas nilai-nilai 

tradisional yang mirip dengan Hindu, terutama pada aspek kepercayaan dan ritual. 

Misalnya, sebelum Islam masuk di Mandar pengharapan ritual ditujukan kepada 

yang memiliki kekuatan dan kekuasaan (bukan Allah), tetapi setelah Islam semua 

pengharapan ditujukan kepada Allah. Persamaannya masih menggunakan alat dan 

buah-buah sebagai simbol pengharapan.
28

  

Islamisasi di Mandar menjadikan kebudayaan masyarakat sebagai medium 

dalam mentransformasi ajaran Islam. Budaya dan tradisi yang sudah dipraktekkan 

sebelumnya tidak diberangus oleh penganjur Islam. Namun justru dipertahankan 

dengan mengintegrasikannya dengan nilai-nilai ajaran Islam. Metode islamisasi 

seperti ini sangat efektif dalam proses penyebaran agama Islam di Mandar. 
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Sehingga itulah, mengapa Islam begitu mudah diterima oleh masyarakat Mandar. 

Dan menjadi agama yang dominan dipeluk oleh masyarakat Mandar sampai saat 

ini. Serta menjadi identitas kebudayaan yang melekat dalam kehidupan 

masyarakat Mandar. 

Dalam buku Sejarah Islam di Mandar menyebutkan bahwa, unsur-unsur 

kebudayaan masyarakat Mandar yang terbentuk dari proses kreasi, karsa, dan rasa 

yang secara rutin diwujudkan melalui wahana budaya, seperti sastra, seni pahat 

(inskripsi) pada makam, puisi kalindaqdaq, arsitektur bangunan, tradisi ritual 

yang sarat dengan nuansa mistis diakomodasi oleh ajaran Islam sehingga nilai, 

simbol, dan tradisi tersebut hidup dengan wawasan Islam. Begitu halnya dengan 

struktur sosial masyarakat Mandar mengalami perubahan pada tataran nilai, 

struktur maupun relasi sosial yang lebih egaliter berkat pengaruh Islam yang 

berpengaruh pada watak dan karakter manusia Mandar. 
29

  

Unsur-unsur kebudayaan Mandar yang mengalami perjumpaan 

(encountering) dengan ajaran Islam. Pertama, Kearifan lokal. Kearifan-kearifan 

lokal masyarakat Mandar mengalami integrasi ajaran Islam dengan nilai-nilai dan 

modal sosial berupa adat. Nilai-nilai sosial-budaya tersebut mendapatkan 

pengayaan dengan munculnya lembaga syara dalam struktut kerajaan di Mandar, 

dengan tidak merubah cetak biru institusi-institusi sosial-budaya yang ada. Dan 

kepatuhan orang Mandar pada syara hampir sejajar dengan kepatuhan mereka 

pada adat sepanjang keduanya tidak bertentangan. Islam mengisi dan menambah 

bahkan menyempurnakan kearifan-kearifan yang sebelumnya dianut masyarakat. 

Aspek kehidupan masyarakat dengan nilai-nilai kesusilaan dengan tujuan utama 

menjunjung tinggi martabat dan fitrah kemanusiaan bermetamorfosis secara 

kultural menjadi nilai budaya siri dan lokko sebagai nilai inti kemanusiaan dalam 
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Islam. Konsep siri dalam domain kultural Mandar menjadi basis pijakan etika 

sosio-religius dalam semua lini dan aktivitas kehidupan yang digeluti 

masyarakat.
30

 

Kedua, simbol budaya lokal. Salah satu ciri khas kebudayaan masyarakat 

Mandar adalah kuatnya kepercayaan pada unsur-unsur simbolik pada suatu benda 

tertentu. Misalnya, motif kotak pada sarung sutra Mandar (lipa saqbe) yang 

dikenal dengan istilah sulapa appe atau appe sulapa dimaknai sebagai sebuah 

pandangan dunia empat sisi yang menunjukkan totalitas dan merupakan 

representasi dari sistem simbol yang bertahan lama dan mampu beradaptasi. 

Perjumpaan ajaran Islam dan unsur budaya appe sulapa sarat dengan makna 

kesempurnaan dengan bentuk Kabah yang berbentuk segi empat. Selain itu, 

konstruksi teknologi penangkapan ikan di Mandar, sandeq, dan baqgo, dimana 

pembuat kapal nelayan sebelum melepaskan perahu tersebut ke laut terlebih 

dahulu diselenggarakan sebuah ritual dan doa yang dimana dalam ritual dan doa 

tersebut secara imajinatif mereka menghadirkan empat orang nabi, Nabi 

Muhammad, Nabi Khaidir yang diasumsikan sebagai nabinya laut, dan Nabi Nuh 

yang diasumsikan sebagai nabinya perahu dan kayu. Dan pada empat sisi perahu 

tersebut diiringi doa.
31

 

Ketiga, sastra lokal. Sastra lokal di Mandar popular dengan istilah 

pappasang (pesan-pesan leluhur). Salah satu sastra lokal yang mengandung nilai 

sastra yang tinggi adalah kalindaqdaq (pantun). Kalindaqdaq termasuk sastra 

lokal yang banyak dipengaruhi ajaran Islam. Kalindaqdaq umumnya dilantunkan 

pada saat perayaan Maulid Nabi Muhammad yang biasanya di dalamnya disertai 
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penyelenggaraan menunggangi kuda menari (sayyang pattuqduq) bagi anak-anak 

yang baru khatam al-Qur’an.
32

 

Salah satu bait kalindaqdaq yang menunjukkan akulturasi atau integrasi 

ajaran Islam dengan budaya lokal, yakni sebagai berikut
33

: 

Tubu mapaccing dinyawa, nyawa mapaccing diate, ate mapaccing 
dirahasia, rahasia membolong di Allah Taala. (jasad bersih pada nyawa, 
nyawa bersih pada hati, hati bersih pada rahasia, rahasia benam pada 
Allah) 

Tappadi nibawa pole, siriq nipaputing, rake di Puang, sulo di bao lino. 
(kita lahir dengan iman, iman dibungkus dengan siriq, taqwa pada Tuhan, 
itulah pelita hidup di atas bumi).       

D. Sejarah Tradisi Massorong di Buku 

Pada bagian ini, penulis seharusnya menyajikan data yang lengkap tentang 

asal-usul tradisi massorong di Buku. Namun, dengan segala keterbatasan penulis 

dalam memperoleh data tersebut. Masyarakat Buku yang secara turun-temurun 

melaksanakan tradisi tersebut nyatanya tidak banyak tau dari mana, kapan, dan 

siapa yang pertama kali melaksanakan tradisi massorong, yang mereka pahami 

bahwa tradisi ini wajib mereka laksanakan karena karena tradisi tersebut adalah 

sebuah warisan dari leluhur mereka.  

Massorong atau juga biasa disebut manre-manre (makan-makan) 

merupakan salah satu tradisi masyarakat Desa Buku yang dilaksanakan setiap 

tahunnya, setelah hari raya Idul Adha. Tradisi ini bagi kaum adat di Buku disebut 

sebagai ada‟ mappuronro
34

 atau sesuatu yang telah menjadi ketetapan yang harus 
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 Ahmad M. Sewang, dkk, Sejarah Islam di Mandar, h. 121 

33
 Ahmad M. Sewang, dkk, Sejarah Islam di Mandar, h. 122. 

34
 Kata ada‟ mappuronro ditemukan juga dalam catatan Pelras dalam bukunya “Manusia 

Bugis” disebutkan dalam bahasa bugis yang disebut dengan ade‟ pura onro-e yang memiliki arti 

adat yang telah ditetapkan, yang merupakan suatu warisan budaya yang berhasil bertahan selama 

berabad-abad tanpa berubah dan menyayangkan apabila hal tersebut tidak dipertahankan secara 

terus-menerus. Oleh sebab itulah, orang Bugis sendiri memang selamanya merupakan orang yang 

sangat sadar akan sejarah mereka, dan menjunjung tinggi naskah-naskah yang membicarakan 

“orang dulu” (to-riolo) dan juga ade pura onro-e. dengan istilah yang sama tersebut dapat diduga 

bahwa orang-orang Buku yang bermukim di Kabupaten Polewali Mandar memilki hubungan 
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dilakukan sejak dulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Adapun hari yang 

telah ditetapkan untuk melaksanakan tradisi turun temurun tersebut yaitu hari 

Senin dan hari Kamis, alasannya adalah karena pada hari itu, “penunggu” Tanjong 

Buku berada di tempat itu. Menurut Wahyuddin, selain kedua hari tersebut, 

“penunggu” Tanjong Buku berada di tempat lain atau biasa berada di Kawasan 

Bintara
35

 Kota Palu Sulawesi Tengah.
36

 

Massorong adalah ada‟ attirioloang- adat orang-orang terdahulu yang 

tujuannya adalah untuk melakukan silaturahim bukan hanya kepada makhluk 

yang hidup di daratan tetapi juga makhluk yang berada di laut baik yang terlihat 

maupun yang tidak terlihat secara kasat mata. Selain itu, tradisi ini juga bertujuan 

untuk melakukan ziarah kepada leluhur mereka baik yang telah meninggal 

maupun yang menghilang atau masyarakat Buku menyebutnya dengan istilah 

mallinrung. 

Menurut keyakinan masyarakat bahwa beberapa keluarga mereka ada yang 

menghilang tanpa menemukan jasad mereka, diyakini bahwa keluarga mereka 

tersebut berpindah ke alam gaib atau disebut dengan alam buruliung oleh 

masyarakat Buku.
37

 Menurut Wahyuddin (54 tahun) tradisi massorong ini selalu 

dilakukan setiap tahun dan membutuhkan biaya yang besar untuk 

melaksanakannya. Jika tradisi ini tidak dilaksanakan atau terlambat dilaksanakan 

                                                                                                                                                               
dengan orang Bugis, bahasa keduanya pun ada kemiripan, meskipun pada perkembangannya, 

bahasa orang-orang Buku yang disebut dengan kone‟-kone‟ merupakan perpaduan antara bahasa  

Bugis dan Mandar yang kemudian membentuk sebuah identitas sendiri yang berbeda dengan 

Bugis dan Mandar.  

35
 Kawasan Bintara menurut kepercayaan masyarakat Sulawesi adalah Kawasan gaib 

yang dihuni oleh Jin bercirikan warna kuning. 

36
 Wahyuddin (50 Tahun), Mantan Kepala Desa Buku, Wawancara, Dusun Buku, 02 Juli 

2020  

37
 Rado (34 Tahun), Keturunan Pa‟bijaga, Wawancara, Dusun Samma, 03 Juli 2020  
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maka penjaga Tanjong Buku akan memberikan peringatan. Biasanya peringatan 

itu datang kepada tokoh adat, pa‟bijaga, ataupun sanro bahkan kepada 

masyarakat biasa.
38

 Seperti tahun ini, pelaksanaan manre-manre sangat terlambat 

dilakukan, alasannya karena banyak acara-acara seperti selamatan dan pengantin. 

Menurut Nurjannah (50), warga atas nama Asmauddin (Yunding) dua hari 

sebelum meninggal sempat kesurupan dan menyinggung kenapa belum juga 

dilaksanakan manre-manre di laut.
39

 Selain itu cerita mistis lainnya disampaikan 

oleh Wahyuddin saat beberapa orang menyiapkan makanan yang akan dibawa ke 

laut bahwa pada malam hari sebelum acara manre-manre dilakukan balasuji yang 

berada di rumahnya bergerak-gerak seperti ada yang mengangkatnya padahal 

tidak ada orang yang menggerakkannya.
40

 Sanro Hj. Mara yang duduk di samping 

Wahyuddin pun bercerita bahwa pada malam harinya angin bertiup sangat 

kencang, warga yang lain pun merasakan hal yang sama sehingga ada ketakutan 

yang nampak pada raut wajah mereka.  

Dari pengalaman-pengalaman mistis tersebut, lalu kemudian diceritakan 

oleh warga sehingga menimbulkan keyakinan jika, massorong tersebut tidak 

dilakukan akan menimbulkan bahaya dan bencana kepada masyarakat Buku, 

dengan demikian tradisi ini tidak pernah hilang dan selalu dilaksanakan setiap 

tahun sejak dulu. 

Massorong adalah menyerahkan berbagai macam makanan yang telah 

dipersiapkan oleh masyarakat Buku secara gotong-royong di rumah tokoh adat 
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 Wahyuddin (54 Tahun), Mantan Kepala Desa Buku, Wawancara, Dusun Buku, 02 Juli 
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 Nurjannah (50 Tahun), Tokoh Perempuan, Wawancara, Dusun Buku, 27 Agustus 2020  
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 Wahyuddin (54 Tahun), Mantan Kepala Desa Buku, Wawancara, Dusun Buku, 27 
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lalu dibawalah makanan-makanan tersebut ke laut. Berbagai makanan itu 

ditempatkan pada wadah yang terbuat dari bambu kuning yang disebut dengan 

balasuji. Bagian laut yang dimaksud adalah muara sungai Buku bagian barat yang 

jaraknya sekitar 2 km dari perkampungan. Muara suangai itu biasanya ditempuh 

dengan menggunakan kendaraan roda dua atau bisa juga ditempuh dengan 

berjalan kaki. Jika ditempuh dengan berjalan kaki dapat memakan waktu ±30 

menit. Namun untuk menempuh dengan menggunakan roda dua dapat memakan 

waktu ±10-15 menit saja, pengendara harus berhati-hati agar tidak terjatuh dari 

motor karena sepanjang jalan yang disusuri melawati pinggir laut berpasir dan 

setiap saat dihempas oleh air laut. 

Gambaran terkait dengan massorong yang telah dipaparkan di atas, 

memudahkan kita dalam menarik kesimpulan bahwa massorong merupakan 

sebuah tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Buku yang dilakukan secara 

turun temurun. Hal ini dikuatkan oleh teori Dhavamony yang dikutip dari tulisan 

Nur Syam. Menurut Dhavamony, ritual dibedakan menjadi empat macam yakni: 

Pertama, tindakan magi yang dikaitkan dengan penggunaan bahan-bahan yang 

bekerja karena daya-daya mistis. Kedua, tindakan religious dan kultus para 

leluhur juga melakukan hal yang serupa dengan cara mistis. Ketiga, ritual 

konstitutif yang mengungkapkan atau mengubah hubungan sosial dengan merujuk 

pada pengertia-pengertian mistis, dengan cara ini upacara-upacara kehidupan 

menjadi khas. Keempat, ritual faktitif yang meningkatkaan produktivitas atau 

kekuatan, atau pemurnian dan perlindungan, atau dengan cara lain meningkatkan 

kesejahteraan materi suatu kelompok.
41

 

                                                           
41

 Nur Syam, Islam Pesisir, h. 19 
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Sedangkan ritual menurut Mudjahirin Thohir yang dikutip dari tulisan 

Arifuddin Ismail adalah bentuk dari penciptaan atau penyelenggaraan hubungan-

hubungan antara manusia kepada yang gaib, hubungan manusia dengan 

sesamanya, dan hubungan manusia kepada lingkungannya. Atar dasar pengertian 

itulah ritual mempunyai fungsi ekspresif yaitu ritual yang menggambarkan 

bentuk-bentuk simbolik disertai nilai-nilai kunci dan orientasi budaya masyarakat 

yang bersangkutan. Adapun fungsi kreatif adalah ritual mencipta atau 

merumuskan kembali kategori-kategori melalui suatu cara bagaimana manusia 

memahami, menanggapi dan menerima kenyataan suatu aksioma yang didasari 

suatu struktur sosial, aturan-aturan alam, dan aturan-aturan moral.
42

  

Winnick memberikan pengertian terhadap ritual yang agak berbeda 

dengan beberapa pendapat di atas. Winnick memandang bahwa ritual merupakan 

seperangkat tindakan yang selalu melibatkan agama atau magi yang dimantapkan 

melalui tradisi. Menurutnya ritual tidak sama persis dengan sebuah pemujaan, 

karena ritual bersifat keseharian yang meliputi ritual kelahiran, fertilitas, inisiasi, 

kesehatan, purifikasi dan transisi.
43

 

Setelah menyaksikan secara langsung tradisi massorong yang 

dilaksanakan oleh masyarakat Buku,  kategori ritual Dhavanomy sangat tepat 

digunakan untuk mengamati dan menganalisis ritualitas masyarakat Buku 

khususnya nelayan yang bersinggungan langsung dengan laut.  

Dalam pelaksanaan tradisi massorong, ada 4 (empat) unsur yang terlibat di 

dalamnya. Masing-masing unsur tersebut memiliki posisi dan fungsi yang 

berbeda-beda baik dalam tatanan kehidupan masyarakat maupun dalam 
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pelaksanaan tradisi massorong. Unsur tersebut adalah ada‟, kali, pa‟bicara, dan 

pa‟bijaga. Pada bagian ini akan dijelaskan secara detail terkait dengan fungsi 

keempat unsur tersebut, yakni sebagai berikut: 

1. Ada’  

Menurut Mattulada, ade’ (Bugis) dan ada‟ dalam Makassar merupakan 

unsur bagian dari panngaderreng (atau panngadakkang dalam Bahasa Makassar) 

yang terikat oleh system norma dan aturan-aturan adatnya yang keramat dan 

sacral yang terdiri atas lima unsur pokok yaitu: ade‟, bicara, rapang, wari, dan 

sara‟. Kelima unsur tersebut terjalin satu sama lain sebagai suatu kesatuan organis 

dalam alam pikiran orang Bugis- Makassar yang memberi rasa sentiment 

kewargaan masyarakat dan identitas social kepadanya serta martabat dan rasa 

harga diri yang terkandung semuanya dalam konsep siri’.
44

 

Dikutip dari buku Tuang Guru, Anrong Guru dan Daeng Guru: Gerakan 

Islam di Sulawesi Selatan 1914-1942 yang ditulis oleh Mustari Bosra bahwa ade‟ 

(Bugis) atau ada‟ (Makassar) berfungsi mengatur pelaksanaan kaidah dan aturan-

aturan dalam segala aspek kehidupan. Sehingga dapat diartikan seluruh peraturan 

tata tertib yang bersifat normatif yang memberikan pedoman dalam kehidupan 

sosial kemasyarakatan.
45

  

Arti kata ada‟ menurut kamus Besar Bahasa Mandar-Indonesia adalah 

hukum (kebiasaan) yang berlaku pada suatu masyarakat yang dipatuhi masyarakat 

itu, mempunyai sanksi terhadap setiap ada pelanggaran, dapat berwujud tulisan 

ataupun lisan.
46
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 Koentjraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, pada bagian Kebudayaan 
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Dalam konteks kebudayaan Buku, Ada‟ adalah jabatan yang diduduki oleh 

kaum bangsawan yang disebut juga dengan aruang. Ada‟ (aruang) posisinya 

berada di Buku sedangkan mara‟dia berada di Campalagian. Kehadiran ada‟ 

dalam sebuah pertemuan menjadi penting karena ada‟ memberikan keputusan 

dalam musyawarah tersebut. Namun, posisi ada‟ saat ini sudah tidak berfungsi 

seiring dengan perkembangan zaman dan sistem pemerintahan yang sudah 

berubah, meski begitu, secara simbolik ada‟ masih ada yang disematkan pada 

keturunan-keturunan yang menempati posisi tokoh adat pada masa kini. 

Keturunan ada‟ tersebut masih menempati posisi penting dalam kehidupan 

masyarakat Buku untuk tetap melanjutkan apa yang menjadi tanggung jawab ada‟ 

di masa lalu seperti pelaksanaan tradisi massorong. Salah satu keturunan ada‟ 

yang masih hidup hingga saat ini adalah Wahyuddin mantan Kepala Desa Buku 

tahun 1993- 2007. Wahyuddin masih konsisten untuk melanjutkan dan merawat 

tradisi yang telah dilaksanakan oleh nenek moyangnya hingga saat ini. Posisi dan 

fungsi Ada‟ dalam tradisi massorong adalah menjadwalkan dan memberikan 

perintah kepada masyarakat untuk melaksanakan tradisi tersebut. 

2. Pa’bicara 

Tugas pa‟bicara adalah membuka acara dan menyampaikan maksud dan 

tujuan diadakannya massorong. Hal itu dilakukan oleh pa‟bicara setelah semua 

masyarakat berkumpul pada beberapa tenda yang telah dipersiapkan dan balasuji 

sudah berada di tempat setelah dipikul oleh beberapa orang, selain itu makanan 

yang dibawa juga dipersiapkan. Setelah segala sesuatunya siap, maka setalah itu, 

pa‟bicara mempersilahkan kepada ada‟ untuk memberikan sambutan dan ajakan. 

Sambutan dan ajakan ada‟ yaitu berupa pentingnya pelaksanaan ritual massorong 

dan ajakan untuk saling menghargai, menghormati dan saling membantu sesama. 

Tugas pa‟bicara seperti yang diceritkan di atas, sudah tidak ada lagi dalam tradisi 



97 
 

 
 

massorong sekarang ini, meskipun keturunan pa‟bicara hingga saat ini masih ada, 

namun fungsi pa‟bicara sudah tidak pernah digunakan lagi.  

3. Kali 

Kali atau kadi (Mandar) adalah jabatan dalam agama Islam.
47

 Sebelum 

kerajaan Gowa diubah menjadi kerajaan Islam, terdapat suatu Lembaga yang 

mengurusi masalah-masalah yang terkait dengan kepercayaan dan upacara ritual. 

Lembaga itu dipimpin oleh seorang yang digelari dengan daengta alakaya. Lalu 

setelah kerajaan Gowa diubah menjadi kerajaan Islam Lembaga tersebut 

kemudian dikonversi menjadi Lembaga parewa sara, sehingga dibentuklah 

Lembaga qadhi (kali/ kadi dalam Bahasa Mandar) yang dipimpin oleh seorang 

yang bergelar daengta kaliya. Untuk menjalankan tugasnya tersebut, daengta 

kaliya dibantu oleh beberapa pejabat sebagai bawahannya yaitu : Imang Bate, 

bertugas mengurus masalah keagamaan di dalam wilayahnya dan 

bertanggungjawab pada daengta kaliya yang berkedudukan di pusat. Katte 

bertugas menyampaikan informasi keagamaan kepada masyarakat melalui mimbar 

masjid setiap jumat. Amele bertugas membantu imang mengumpulkan dan 

menyalurkan zakat. Bidala bertugas untuk mengumandangkan azan setiap waktu-

waktu salat tiba. Doja atau Jannang Masigi adalah apparat yang bertugas untuk 

menjaga dan memelihara kebersihan masjid.
48

  

Christian Pelras dalam bukunya “Manusia Bugis”, menuliskan ketika 

syariat Islam diterima sebagai bagian integral dari adat-istiadat Bugis, dibentuk 

pula perangkat pejabat sara‟ (parewa sara‟) yang menangani tugas-tugas 

keagamaan secara resmi yang memiliki kedudukan namun bukan kekuasaan yang 
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parallel dengan perangkat pemerintahan (parewa ade‟) dalam suatu wanua atau 

kerajaan. Kali (kadhi dalam Bahasa Arab) adalah pejabat resmi keagamaan 

tertinggi pada sebuah kerajaan yang sekaligus juga merupakan penasihat penguasa 

dalam persoalan keagamaan. Kali berwenang memimpin pelaksanaan sara‟ dan 

berhak untuk memutuskan terkait dengan persoalan pernikahan, perceraian, dan 

warisan yang harus disedsuaikan dengan syariat Islam.
49

    

Pelaksanaan kegiatan keagamaan, seperti maulid Nabi, permulaan, puasa, 

lebaran dan hari-hari besar Islam lainnya, tidak bisa dilakukan dengan mendahului 

sombayya. Aturan tersebut berlaku juga pada kerajaan-kerajaan lainnya di 

Sulawesi Selatan, seperti yang dilaksanakan di kerajaan Balanipa. Hal tersebut 

dapat dilihat dalam lontara pattidioloang yang dikutip oleh Mustafa Bisri
50

 dari 

tulisan Ahmad Sewang sebagai berikut : 

 
Anna‟ muwa napuasai tau, namallapas, namambaca mulu‟, papelambio di 
Kali Balanipa. Dao pendiolo puasa, dao pendiolo mallappas, dao pendiolo 
mambaca mulu‟, pa‟annana to me‟pa‟sallang assituruanna daenta 
Mara‟dia Balanipa. 

 
Artinya : 

 
Dan kalau akan berpuasa, lebaran, merayakan maulid, harus melaporkan 
lebih dahulu ke Kadi Balanipa. Jangan berpuasa lebih dahulu, jangan 
berlebaran lebih dahulu. Jangan merayakan maulid lebih dahulu. 
Demikianlah ketentuan yang mengIslamkan kita dan disetujui oleh Deng Ta 
Maradia (Raja) Balanipa. 

Dari referensi yang didapatkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kali atau 

kadi memiliki peranan yang strategis dalam masyarakat. Disebutkan di atas, 

bahwa sebelum kerajaan Gowa diubah menjadi kerajaan Islam ada lembaga 

khusus yang diberikan tanggung jawab untuk mengurusi persoalan kepercayaan 
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dan upacara ritual yang dipimpin oleh daengta kaliya sehingga dapat diduga 

bahwa meskipun Islam telah menjadi agama resmi kerajaan dan lembaga tersebut  

telah dikonversi menjadi lembaga parewa sara tidak serta merta tanggungjawab 

sebelumnya yang mengurusi terkait dengan kepercayan dan upacara ritual 

menghilang dan tidak digunakan lagi.  

Kaitannya dengan peranan kali atau kadi dalam ritual massorong di Buku, 

kali memiliki peranan yang penting.  Setelah pa‟bicara menyelesaikan tugasnya, 

maka dimulailah pembacaan barzanji oleh kali yang telah ditunjuk oleh ada‟. 

Tugas kali dalam ritual tersebut adalah membanca barzanji dan membaca do’a 

keselamatan. Massorong tidak dapat dilaksanakan jika barzanji dan pembacaan 

do’a tidak dilakukan karena hal tersebut telah menjadi ketetapan (ada‟ 

mappuronro) yang wajib dilakukan oleh masyarakat Buku sejak dulu hingga saat 

ini. Prosesi ini masih tetap berlangsung hingga saat ini dan fungsi kali yang saat 

ini dilakukan oleh imam Masjid Buku dan dihadiri oleh imam Masjid Samma 

masih ada dan berfungsi pada tradisi ini.   

4. Pa’bijaga dan Sanro 

Setelah prosesi pembacaan barzanji dan pembacaan do’a keselamatan oleh 

kali, maka selanjutnya diserahkan kepada pa‟bijaga. Pa‟bijaga dapat dikatakan 

sebagai juru kunci dalam ritual massorong. Pa‟bijaga mampu berkomunikasi 

dengan penjaga laut Buku dan memanggil mereka
51

.  

Ritual massorong tidak hanya dihadiri oleh masyarakat Buku akan tetapi 

juga dihadiri oleh penghuni alam gaib (alam buruliung). Salah satu keturunan 
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 Saat wawancara dengan para narasumber,  mereka enggang untuk menyebutkan nama-
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nama mereka dipanggil satu persatu dan saat mereka telah hadir, pa‟bijaga atau sanro yang 
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pa‟bijaga menceritakan bahwa kenapa disebut dengan massorong karena 

pa‟bijaga massorong (menyerahkan) balasuji yang berisi makanan tradisional 

mandar yang terdiri dari kande-kande todiolo pitungrupa (kue tradisional yang 

terdiri dari 7 jenis kue) dan makanan lainnya seperti ketupat, gogos, beras ketan 4 

warna (sokkol patanrupa), telur, pisang yang terdiri dari empat jenis, kepada 

penjaga laut Buku dan para leluhur meraka, hanya saja secara kasat mata kita 

tidak melihat kehadiran mereka, namun yang memiliki kelebihan dapat melihat 

kehadiran makhluk gaib yang hadir menerima persembahan masyarakat Buku 

tersebut.  

Peran pa‟bijaga dari dulu hingga saat ini, masih memilki fungsi yang sama 

sebagai penghubung yang dapat berkomunikasi dengan makhluk yang berada di 

alam gaib. Dari pa‟bijaga lah juga masyarakat mendapat informasi bahwa akan 

ada kejadian yang berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat Buku. Peran 

Pa‟bijaga pada masyarakat Buku muncul pada saat generasi ketiga dari Karaeng 

Barasa’ yaitu pada generasi Salewangang.   

Ritual massorong hanya dapat dilaksanakan oleh keturunan pa‟bijaga 

yang telah ditunjuk ratusan tahun yang lalu. Namun, beberapa tahun terakhir, 

bukan hanya pa‟bijaga yang bisa melakukan ritual massorong balasuji ke laut 

akan tetapi sanro pun dapat melakukannya. Ada‟ dan masyarakat Buku 

memberikan penghormatan bagi sanro tersebut untuk melaksanakan ritual 

massorong karena kedalaman ilmu dan pengalaman yang dimilikinya.
52

  

Inforamsi yang diperoleh dari Rado (34) tahun salah satu keturunan 

pa‟bijaga menceritakan ada lima yang ia ketahui selama ini yang berperan sebagai 

pa‟bijaga yaitu La Pandang (70), La Jidi (80), Romaiah (65), Sain (68), dan 
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Baddu Razak (50). Satu di antara meraka adalah perempuan yang merupakan bibi 

dari Rado (34) yaitu almarhum Romaiah. Romaiah merupakan pa‟bijaga 

perempuan pada masanya dipercaya oleh ada‟ dan masyarakat untuk melakukan 

ritual massorong hanya saja peran tersebut tidak lama dilakoni karena 

keseringannya mengalami kesurupan yang menyerupai buaya dan bahkan 

berenang ke laut, sehingga masyarakat harus melakukan penjagaan yang ketat 

agar  Romaiah tidak terluka dan tenggelam di laut.
53

 Oleh sebab itulah Roamiah 

tidak bertahan lama untuk menjalankan fungsinya sebagai pa‟bijaga sehingga 

kerapkali peran itu digantikan oleh Sain yang merupakan ayah Rado.
54

 

Ada yang menarik tentang kedalaman ilmu serta keistimewaan para 

pa‟bijaga. Keistimewaan itu diceritakan oleh Rado (34), ia bercerita bahwa saat 

La Jidi menjadi pa‟bijaga di masanya, saat La Jidi memanggil para penjaga laut 

dan hadir dalam ritual tersebut, masyarakat yang hadir pada acara itu dapat 

melihat secara langsung kehadiran para penjaga laut. Namun seiring dengan 

perkembangan zaman dan tekhnologi seperti sekarang ini, dimana setiap kejadian 

menarik yang dialami oleh masyarakat selalu diposting dan terekspos ke media 

sosial sehingga khalayak umum dapat melihatnya secara langsung.
55

  

Boleh jadi pa‟jiaga tidak lagi memperlihatkan kehadiran para penjaga laut 

karena dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai macam asumsi dan dapat 

menimbulkan fitnah serta dapat mengganggu keseimbangan alam, seperti yang 

diketahui manuasia selalu berupaya untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi 

terhadap hal-hal yang dianggap unik dan menarik apalagi untuk kepentingan 

pribadi, ekonomi dan bisnis. 
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Beberapa keistimewaan pa‟bijaga di antanya adalah mampu 

berkomunikasi dengan penghuni alam gaib dan juga dapat melihat secara kasat 

mata makhluk-makhluk tersebut.  

Pelras menyebut bahwa sanro atau dalam konteks ritual yang dilakukan 

oleh masyarakat Buku menyebutkan pa‟bijaga adalah keistimewaan yang dimiliki 

oleh sesorang yang mungkin merupakan warisan dari seorang guru, mungkin juga 

hasil temuan sendiri, lewat ilham atau diterima melalui mimpi, sehingga seolah-

olah bukan hasil temuan, namun hal tersebut hanya merupakan variasi dari pola-

pola umum.
56

  

Mengenai hal tersebut, Hj. Mara (60) dan Rado (34) menyatakan bahwa 

pengatahuan tentang mistis dan berbagai ritus siklus hidup yang ia dapatkan 

awalnya berasal dari mimpi. Hj. Mara bercerita, saat itu dirinya baru saja 

melahirkan anak pertamanya, waktu itu usia anaknya sekitar dua bulan. Selama 

beberapa hari Hj. Mara tidak pernah makan dan minum, selain itu ia merasa selalu 

berada di pinggir laut dan seolah-olah ada yang selalu menemaninya dan 

mengajrakan berbagai hal, padahal menurut pengakuannya dia berada di rumah. 

 
Wattunna melo‟mi pole, monge‟a, mane pura‟ todi‟ upeanangang ana‟ 
luluwau na diang do‟ bassao. Ndanga rua ummande ndang toa mandundu. 
Perasaangngu simata laoa‟ di sasi‟ simata diang usadding tau mambawa‟a 
keliling kappung, padahal naita‟a seiya dinia di boyang mellappar. 
Upangipimi, polei uita kanne‟u napapa‟guruma. Wattunna diang do‟ 
bassao upasioangngi lamba naitai tomawubengngu apa‟ tuo duai do‟ 
wattuo. Upaumi lao mua‟ diang de‟ bassae, sumangimi todi‟ kama‟u, 
napauangngi ma‟ mai maupa‟mo‟o tu‟u kambe. Kama‟u sanro toi, wattunna 
diang mo do‟bassao ndang mi rua lamba kama‟u mua‟ diang tau 
mapparalluangngi simata iyaumo nasio lamba. Lambia diaja ma‟asar 
naillongngi seiya, sisa‟u totia lamba, tapi biasa naita‟a tau mai‟dia siola 
naita. Rau a napamambayar sopir oto apa nasanga a maidia siola dai‟ di 
oto padahal sisa‟u. Iyana ndang ma lamba-lamba bega apa bassanamo 
di‟o‟o. alhamdulillah pammasena puang Alla ta‟a namala‟a todi lamba 
Makkah. Wattu‟u lamba Makkah diang to‟o massolangangnga, iya do‟o tau 
macoa rupai.

57
  

                                                           
56

 Christian Pelras, The Bugis, Terj. Abdul Rahman Abu, ddk, Manusia Bugis, h. 220 

57
 Hj. Mara (60 Tahun), Sanro, Wawancara, Dusun Samma, 03 Juli 2020   



103 
 

 
 

Artinya:  

 
Saat itu, saya sakit, anak pertama saya baru sudah dilahirkan, selama itu 
saya tidak makan dan juga tidak minum perasaan saya selalu berada di laut 
dan berkeliling kampung padahal orang melihat saya ada di rumah baring. 
Bermimpilah saya didatangi oleh Kakekku mengajarkan ilmu. Saat itu 
terjadi, saya suruh orang untuk memanggil orang tuaku yang saat itu masih 
hidup, datanglah itu bapakku dan saya sampaikan bahwa ada seperti ini, lalu 
dia berkata, berutunglah kamu nak. Bapak saya adalah sanro, sehingga 
ketika ada yang membutuhkan dia, bukan lagi dia yang berangkat tapi 
sayalah yang selalu diperintahkan untuk pergi memenuhi panggilan orang 
jika ada yang membutuhkan. Saya juga biasa ke Makassar sendiri kalua ada 
yang panggil, saat bepergian, orang selalu melihat saya tidak sendiri, 
misalnya supir mobil angkutan meminta saya untuk membayar lebih karena 
supir itu melihat saya bersama beberapa orang,  padahal saya sendiri, 
terpaksa saya bayar juga. Itulah sebabnya saya sudah jarang pergi karena itu  
Alhamdulillah saya sangat bersyukur kepada Allah Swt karena saya bisa 
berangkat ke Mekkah dan saat saya berangkat ada yang menemani,  orang 
itu memiliki wajah yang rupawan, kadang orang tersebut menamppakkan 
diri dan dapat dilihat oleh orang lain kadangkala juga hanya saya yang dapat 
melihatnya. 

Rado sebagai salah satu keturunan pa‟bijaga yang mendapat mimpi yang 

serupa dengan Hj. Mara menceritakan bahwa : 

 
Diang dua cara namalai tau dissang di‟o‟o, napa‟gurui tau tomawubeng 
anna dipangngipi‟i. wattunna tuo duai kama‟u, alawena mappaggurua 
secara langsung, wattunna matemi, upangngipimi polei uita napapaggurua. 
Ndang toi masussa dipahapalli apa‟ simata dipau memang di, dio di Lalang 
korang. Rua‟a wattu‟u dua keccu-keccu nabawa‟a kama‟u lamba, iya di‟o 
wattu o mallambangngi tau, tapi tania raki‟ dipake, diang to tia naissang 
kama‟u malai tia tappa tandami tai liwang”.

58
  

Artinya: 

 
Ada dua cara untuk mengetahui ilmu perdukunan yaitu diajrakan oleh orang 
tua dan didapatkan melalui mimpi. Saat bapak saya masih ada, dialah yang 
mengajarkan saya, namun saat dia sudah meninggal dia datang melalui 
mimpi. Ilmu itu tidak sulit untuk diketahui karena selalu diucapkan dan 
terdaapat dalam al-Qur’an. Saya memilki kisah saat kecil, bapak saya 
mengajak saya menyebrang sungai namun anehnya kami tidak menyebarang 
menggunakan rakit, bapak saya memiliki sesuatu yang ia pahami sehingga 
kami tiba di seberang.  

Pa‟bijaga, karena keilmuannya yang dalam terhadap hal-hal yang mistis 

dan gaib, sehingga dapat juga disebut sebagai sanro. Pa‟bijaga adalah orang yang 
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diberikan ilmu untuk mengetahui isi lautan. Ilmu yang didapatkan itu melalui dua 

cara, yaitu pertama, diajarkan langsung oleh orang tuanya yang juga pa‟bijaga 

atau sanro dan yang kedua jika orangtuanya atau leluhurnya telah meninggal 

dunia, ilmu itu datang melalui mimpi. 

Namun dibalik keistimewaan tersebut ada juga pantangan yang tidak boleh 

dilakukan oleh pa‟bijaga berserta keturunan-keturunannya kaitannya dengan 

ritual massorong yaitu, tidak boleh memakan apa yang terdapat di balasuji dan 

tidak boleh memikul balasuji ke laut.  

Ada cerita yang cukup menarik ketika salah satu keturuanan pa‟bijaga 

memikul balasuji ke laut, peristiwa itu terjadi pada tahun 2013. Anda adalah adik 

Rado salah satu keturunan pa‟bijaga yang ketika itu, terpaksa memikul balasuji 

karena tidak cukup orang untuk membawa balasuji itu ke laut, meskipun sudah 

dilarang oleh orangtuanya tetap saja Anda memikul balasuji itu. Alhasil, Anda 

langsung kerasukan dan kesurupan. 

 
Iya do‟ wattuo nandiang tau melo‟ massoppo di‟o balasuji tarpassa Iyanda 
mo lao massoppo, napusara banditu‟u amma‟ dini boyang, mauang dabopa 
I‟o, apa dipammaliangngi, andangi mendalinga, tama-tamang mi tu‟u.

59
  

Artinya : 

 
Pada waktu itu, tidak ada orang yang mau memikul balasuji, sehingga 
terpaksa Anda yang memikulnya padahal sebelumnya sudah dilarang oleh 
Ibu, tapi tidak mau juga mendengar nasihat akhirnya kesurupanlah itu Anda.  

Beberapa kali Rado (35) dipanggil untuk mengobati orang-orang yang 

membutuhkan bantuannya. Misalnya, ketika ada orang yang hilang dan setalah 

dicari tidak juga ditemukan jasadnya. Rado membantu untuk melakukan 

komunikasi dengan makhluk gaib tersebut dan ternyata betul, orang yang dicari-

cari itu ternyata di bawa ke alam buruliung. Setelah berkomunikasi, Rado 

kemudian bercerita kepada keluarga korban, bahwa korban akan datang ke rumah 
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paling lambat tiga hari, dan ketika dia datang upayakan untuk langsung dipegang 

dengan erat dan jangan lepaskan karena korban ada yang membawa namun secara 

kasat mata tidak dapat dilihat. Ternyata benar, korban datang ke rumah orang 

tuanya dan berdiri di depan pintu, namun tak satupun dari keluarganya yang 

memegang korban karena mereka semua terperangah terhadap apa yang mereka 

lihat, setelah beberapa menit bengong, korban yang tadinya berdiri di depan pintu 

menghilang begitu saja, barulah kelurag korban tersadar. Kebetulan saat ituu Rado 

telah kembali ke Malaysia untuk merantau sehingga saat korban datang ke 

rumhnya, Rado tidak dapat membantu banyak. Setelah beberapa hari di Malaysia, 

keluarga korban kembali menghubungi Rado agar kembali melakukan 

komunikasi, namun apa daya makhluk gaib itu sudah tidak ingin mengembalikan 

korban.
60

  

Beberapa cerita yang telah dipaparkan oleh warga Buku di atas, bahwa 

sanro memiliki keistimewaan dan juga kelebihan pada berbagai aspek kehidupan 

manusia, yang bukan hanya dipraktikkan di wilayah Mandar dan sekitarnya 

namun juga terjadi di wilayah Bugis. Seperti yang telah diteliti oleh Pelras.    

Sanro yang dalam Bahasa Jawa disebut sebagai dukun dan Bahasa Melayu 

disebut pawang atau bomah, adalah orang yang biasanya memiliki bidang 

keahlian tertentu. Sanro kemudian dapat dibagi menjadi empat yaitu sanro wanua 

adalah pemimpin ritual adat pada komunitas wiyalah tertentu seperti ritual adat 

upacara tani. Sanro bola, adalah pemimpin ritual adat yang berhubungan dengan 

bangunan dan perlindungan rumah. Sanro ana‟ adalah pemimpin dalam ritual adat 

yang berhubungan dengan fase-fase perkembangan anak, sejak dalam kandungan 
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hingga kelahiran. Sanro pab‟bura adalah orang yang memimpin suatu acara 

pengobatan dan perlindungan.
61

 

Beberapa kategori Sanro yang telah disebutkan Pelras di atas, jika 

dihubungkan dengan peran sanro maupun pa‟bijaga pada ritual massorong dapat 

dikategorikan sebagai sanro wanua sebagai pemimpin dalam ritual adat 

massorong pada komunitas orang-orang Buku yang berada di Dusun Buku dan 

Samma saja. Hanya dua dusun inilah yang kemudian selalu melaksanakan ritual 

ini setiap tahun.  

Adapun ritual yang dilaksanakan di dusun lain ada beberapa perbedaan 

misalnya saja soal tempat ritual. Di Dusun Para’baya ada sebuah komunitas yang 

merupakan imigran lokal yang saat ini secara administari berasal dari Desa 

Samasundu dan Desa Salarri Kecamatan Limboro. Komunitas ini bukanlah 

penduduk asli Buku, namun puluhan tahun mereka telah berada di wilayah ini 

karena daerah asalnya dulu pernah terjadi peristiwa pergolakan Tentara 710 

dengan DI/TII 1950-an .
62

 Untuk menghindari intimidasi Batalion 710 mereka 

mencari tempat yang aman, lalu mereka menetap di Buku. Meskipun mereka telah 

meninggalkan daerah asalnya, namun tradisi dan ritual yang secara turun-temurun 

tetap mereka lakukan. Ritual itu dilakukan di wilayah pesisir Panyampa, 

tempatnya berbeda dengan tempat ritual orang-orang Buku. Prosesi ritualnya pun 

tidak serumit ritual massorong di Buku. Pada bagian ini sedikit disinggung terkait 

dengan ritual masyarakat Desa Buku sebagai sandingan dari ritual massorong 

yang menjadi fokus pada penelitian ini. Hal tersebut dimaksudkan sebagai catatan 
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kecil bahwa ritual yang serupa juga dilakukan di dusun lain yang masih dalam 

wilayah Desa Buku.   

Menurut Wahyuddin bahwa tradisi massorong dulu dan sekarang 

mengalami banyak perubahan dalam pelaksanaannya. Perubahan-perubahan 

tersebut digambarkan sebagai berikut: 

Pertama, Perubahan tersebut dapat dilihat dari sistem ada‟ yang sudah 

tidak fungsional lagi. Misalnya, dulu ketika ada‟ masih berfungsi, ada‟ hanya 

memberikan perintah kepada salah satu orang yang ditujuk untuk mengumumkan 

bahwa pelaksanaan massorong akan dilakukan. Maka, pergilah orang tersebut 

selama 3 hari mengumumkan kepada masyarakat bahwa telah ada perintah untuk 

melaksanakan massorong. Mendengar berita tersebut masyarakat Buku saat itu, 

langsung berinisiatif untuk menyiapkan apa saja yang dibutuhkan dalam tradisi 

tersebut, misalnya ada yang bertugas untuk menangkap ikan, menyiapkan beras, 

menyediakan ayam, menyiapkan pisang 4 macam, mengambil bambu kuning lalu 

membuat balasuji, dll.  

Setelah semua yang dibutuhkan lengkap maka, oleh masyarakat dibawalah 

persiapan tersebut ke rumah ada‟ untuk dimasak secara Bersama-sama. Saat 

prosesi pembuatan makanan dan menyiapkan kebutuhan massorong diyakini oleh 

masyarakat bahwa penjaga laut dan leluhur mereka hadir menyaksikan persiapan 

itu dan jika ada yang keliru dalam persiapannya, bias saja salah satu dari yang 

menyiapkan makanan tersebut mengalami kesurupan dan menegur untuk segera 

diperbaiki sesuai yeng diinginkan oleh makhluk gaib yang diyakini sebagai 

penjaga Tanjong Buku.
63

 

Berbeda dengan tradisi massorong yang dilaksanakan puluhan tahun 

terakhir ini, inisiatif masyarakat sudah berkurang. Tugas-tugas yang sebelumnya 
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melekat pada orang tua mereka dahulu sudah tidak dijalankan lagi oleh anak-anak 

atau keturuanan mereka. Menyikapi hal tersebut, Wahyuddin mengatakan bahwa 

wajar saja karena sistem pemerintahan telah berubah dan ada‟ sudah tidak 

berfungsi seperti dulu.  

 
Ndangmi sittengan diolo mai, di rua mai, mua‟ purami dipattantu mua 
bassa di‟e allo tau lamba manre-manre, diang tomo tia mesa tau dibengang 
tugas lamba menggora, mua naissangmi mo pakkappung, sanging lamba 
tomi tiya mappasadia bassa diang tau lamba maala bau, diang to‟o lamba 
ma‟ala tarring, diang tomo mappasadia manu‟ na lae-laenna lao. Ite‟e 
ndang mi mo melo, apa‟ matuna i nasanga alawena seiya, apalagi te‟e 
berubahtomi sistem pemerintahang ndang tomo diang ada. 

64
 

Artinya : 

 
Apa yang terjadi sekarang ini sudah tidak sama lagi dengan yang dulu. Dulu 
ketika sudah ada waktu yang telah ditetapkan, ada satu orang yang diberi 
tugas untuk menginformasikan kepada warga kemudian warga berinisiatif 
sendiri untuk menyediakan seperti ikan, bambu, ayam dan lain sebagainya. 
Sekarang ini warga sudah tidak mau lagi melakukan hal yang sama seperti 
dulu, sistem pemerintahan telah berubah., apalagi sekarang ini sudah tidak 
ada lagi ada‟. 

Setelah ada‟ atau keturunanya menjadwalkan terkait dengan pelaksanaan 

massorong maka akan diumumkan di mesjid-mesjid yang ada di Dusun Buku dan 

Samma lalu meminta sumbangsih dari masyarakat sesuai dengan kemampuanya. 

Setalah ada sumbangan dari masyarakat dan masih dianggap kurang maka ada‟ 

lah yang menambahkan. Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan massorong 

kurang lebih Rp. 3.000.000,-.
65

 

Kedua, perubahan lain yang membedakan adalah keterlibatan penari yang 

diiringi bunyi rebana yang sudah tidak ada lagi dalam prosesi menuju laut. 
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Diceritakan oleh Wahyuddin (54) salah satu keturunan ada‟ bahwa dulu ketika 

dirinya masih kecil sekitar tahun 1970-an, sempat menyaksikan beberapa orang 

menari dengan menggunakan baju pokko dan diiringi oleh bunyi rebana. Tarian 

dan bunyi rebana tersebut dapat disaksikan dan terus terdengar sampai tiba di 

tempat yang dituju yaitu muara sungai Buku atau masyarakat Buku menyebutnya 

dengan binanga buku.
66

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Rado (35), salah satu keturunan 

pa‟bijaga, cerita tersebut didapatkan melalui orangtuanya bahwa massorong yang 

dilakukan jauh sebelumnya itu, melibatkan penari yang menggunakan baju pokko, 

baju tradisional Mandar lengkap dengan aksesorisnya, selain itu, ada juga bunyi 

rebana yang mengiringi. Tarian itu dilakukan sejak turun dari rumah „ada‟ sampai 

tiba di binanga Buku.
67

 

Ketiga, unsur yang telah disebutkan sebelumnya yang terdiri dari ada‟, 

kali, pa‟bicara, dan pa‟bijaga dalam prosesi massorong pada awalnya 

mempunyai peran masing-masing. Peran tersebut dapat didiskripsikan sebagai 

berikut. Setalah ada‟ memberikan perintah kepada salah satu orang untuk 

menginformasikan perihal pelaksanaan massorong kepada masyarakat, lalu 

masyarakat berinisiatif sesuai dengan tugasnya masing-masing. Hal ini 

sebelumnya telah dijelaskan di atas.  

Keempat, hal lain yang tampak mengalami perubahan adalah keberadaan 

bendera khusus yang digunakan untuk melaksanakan ritual itu tidak lagi dipakai, 

hal itu disebabkan bendera tersebut sudah sangat tua dan usang. Kondisinya sudah 

sangat rapuh sehingga tidak memungkinkan bendera itu digunakan sebagai 
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penutup balasuji, diperkirakan umur bendera itu sudah ratusan tahun. Oleh karena 

kondisi bendera yang rusak itu, sehingga digantikan dengan bendera merah putih. 

Saat ditanya apa alasan sehingga menggunakan bendera merah putih, dengan 

diiringi gelaktawa Rado mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan sebagai bentuk 

kecintaan terhadap Indonesia.
68

 

Kelima, tradisi massorong yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, 

menurut cerita dari Rado (34) ada pancing beserta besinya dan dipikul oleh warga 

lalu dibawa ke laut. konon, pancing beserta besinya itu masih ada namun salah 

satu warga membawa pancing itu ke tempat tinggalnya sekarang. Warga tersebut 

sudah tidak tinggal lagi di wilayah Buku.  

Perlengkapan untuk memancing ikan yang dibawa ke muara sungai dalam 

prosesi pelaksanaan ritual massorong disimbolkan sebagai mata pencaharian 

sebagian besar masyarakat Buku yaitu nelayan. Nelayan tentu membutuhkan 

pancing untuk menangkap ikan di laut. Warga Buku tentu berharap  pekerjaan 

mereka sebagai nelayan yang mengarungi lautan agar terhindar dari bala dan 

musibah seperti angin kencang yang bisa saja mengancam jiwa dan raga mereka. 

Berharap dengan pertolongan makhluk yang berada di laut dan yang menguasai 

lautan dapat terhindar dari segala macam bencana yang kapan saja bisa terjadi.  

Saat melakukan wawancara dengan Rado dan Wahyuddin, berkali-kali 

meraka mengatakan bahwa sesungguhnya yang memberikan pertolongan satu-

satunya adalah Tuhan Yang Maha Esa, tiada yang lain. Yang memberikan rezki 

dan kesehatan adalah Allah Swt. Namun menurut kepercayaan mereka bahwa, 

Tuhan juga menciptakan makhluk yang menguasai lautan olehnya itu, massorong 

sebagai media bagi warga Buku untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan 

baik dengan makhluk gaib tersebut agar satu sama lain tidak saling mengganggu 
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dan mencelakakan. Hal ini dilakukan tentu karena memilki hubungan yang erat 

dengan sumber mata pencaharian mereka yang berada di laut. 

 Rado mengatakan bahwa sesungguhnya makhluk gaib itu sama seperti 

manusia. Mereka juga ingin diperlakukan dengan baik dan dihargai 

keberadaannya. Apalagi hampir setiap hari warga mengarungi lautan untuk 

mencari ikan, udang, ataupun ikan penja (ikan seribu).
69

 

Keenam, perbedaan lain yang diceritakan oleh Wahyuddin (54), masih 

lekat dalam ingatannya massorong pernah dilakukan bertepatan dengan Idul 

Adha. Setelah sembahyang idul adha, warga langsung menuju muara sungai 

dengan membawa semua persiapan ritual yang dibutuhkan. Sehingga massorong 

bukan hanya sebagai media silaturahmi bagi manusia dengan makhluk gaib dan 

para leluhur mereka akan tetapi juga sebagai wadah bagi warga untuk saling 

berjumpa pada satu tempat tanpa saling mengunjungi satu sama lain, seperti 

tradisi yang selama ini dilakukan setelah sembahyang idul adha yaitu saling 

mengunjungi sanak keluarga, tetangga, dan rekan kerja di rumahnya masing-

masing.
70

 

E. Praktik Ritual Massorong di Tanjong Buku  

Orang-orang Mandar pada umumnya dan masyarakat Buku pada 

khususnya bermukim di pesisiran dan sangat dekat dengan laut. Sasi‟ adalah 

sebutan untuk laut sedangkan posasi‟ adalah orang yang mencari penghidupan di 

laut. Orang Buku meyakini bahwa hamparan lautan yang dekat dengan tempat 

tinggal mereka adalah tempat yang sangat keramat jika dibandingkan dengan 
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hamparan lautan yang lain di Kabupaten Polewali Mandar. Meski diyakini 

menakutkan namun laut menawarkan banyak manfaat bagi warga Buku. Dari laut, 

mereka memperoleh penghidupan yang layak. Anak-anak mereka bisa bersekolah 

bahkan ke jenjang universitas terekemuka di Sulawesi Selatan karena orang tua 

mereka adalah nelayan. Bukan hanya posasi‟ yang mendapat berkah dari lautan, 

tetapi para pa‟gandeng-gandeng yang datang dari berbagai wilayah di sekitar 

Desa Buku seperti Desa Katumbangan dan Desa Katumbangan Lemo juga dapat 

menikmati hasil laut. 

Di balik berkah dan kebaikan yang diberikan laut kepada manusia, 

ternyata laut juga dapat mengakibatkan malapetaka, bencana, dan bahkan 

kematian. Laut ibarat dua sisi mata uang, sisi yang satu memberikan kebaikan, 

kebahagiaan, dan kesejahteraan namun di sisi yang lain dapat menghancurkan dan 

memunculkan kegelisahan. Hal-hal yang mengganggu tersebut bisajadi berasal 

dari alam seperti, cuaca yang tidak menentu gelombang laut yang tinggi, angin 

topang bahkan pusaran air yang bias menyeret perahu dan menenggelamkannya. 

Hal lain yang dapat mengganggu aktifitas para nelayan adalah gangguan dari 

makhluk-makhlut laut baik yang tampak (dapat dilihat dengan kasat mata) 

maupun makhluk gaib.  

Pengetahuan terhadap makhluk gaib dan hal-hal yang mistis telah mereka 

yakini jauh sebelum masuknya Islam di wiyalah ini. Meskipun ajaran Islam telah 

berlangsung lama di wilayah ini, namun kepercayaan tradisional masih bertahan 

pada sebagian orang-orang Mandar khususnya orang Buku.  

Dikutip dari catatan Arifuddin Ismail bahwa Mandar telah memiliki agama 

dan keparcayaan sebelum kedatangan Islam meski begitu belum banyak yang 

menuliskan hal tersebut. Adapun tulisan-tulisan dalam lontara‟ maupun tulisan 

orang asing umumnya hanya menceritakan aspek pemerintahan dan kondisi 
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umum masyarakat. Kebudayaan Mandar dibangun atas nilai-nilai tradisional yang 

mirip dengan Hindu terutama pada aspek kepercayaan dan ritual yang meyakini 

roh halus dan hal-hal gaib yang memiliki kekuatan melebihi kekuatan manusia.
71

 

Pelras menyebut kepercayaan tradisional Bugis sebagai sinkretisme dan 

membagi dua golongan menjadi dua jenis yaitu sinkretisme esoteric dan 

sinkretisme praktis. sinkretisme esoteric adalah ajaran aliran kepercayaan yang 

berasal dari periode awal islamisasi yang disebarkan melalui teks-teks yang 

sebagian besar lisan dan beberapa yang ditulis oleh para pengikut ajaran tersebut 

yang antara lain ada di Luwu atau dalam tradisi To-Lotang di Sidenreng. Aliran 

kepercayaan jenis ini dikaitkan dengan tempat-tempat keramat seperti yang ada di 

Cerekang, Luwu’ atau Bulu’ Lowa di Amparita. Sedangkan sinkretisme praktis 

tidak memiliki rumusan konsep tertentu, namun dijalankan secara terbuka di 

Sulawesi Selatan. Misalnya siklus hidup, ritus yang berhubungan dengan 

pertanian, pembangunan rumah, pembuatan perahu, penangkapan ikan dan ritus 

pengobatan. Praktik tersebut cenderung memperlakukan entitas spiritual 

(to‟alusu‟) maupun entitas gaib (to-tenrita) sebagai perantara manusia dengan 

Tuhan.
72

  

Persembahan lengkap yang terdiri dari atas sajian makanan dioeruntukkan 

bagi makhluk-makhluk halus (to-halusu‟) yang juga disebut dengan orang tak 

kasatmata (to-tenrita). Seperti halnya dengan kebudayaan lain di Nusantara, 

misalnya dunia atas selalu diidentikkan dengan gunung, hulu sungai, pohon 

kelapa, matahari, burung enggang, atau makhluk berjenis kelamin laki-laki atau 

jantan, sedangkan persembahan untuk dunia bawah diasosiasikan dengan laut, 
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hilir sungai, pohon pinang, bulan, buaya, dan biawak, atau makhluk berjenis 

kelamin wanita atau betina.
73

 

Tradisi dengan persembahan terhadap makhluk yang berada di lautan 

(yang gaib) yang dilaksanakan oleh masyarakat Buku sebagai penghormatan, 

penghargaan dan media komunikasi dalam rangka menjalin keharmonisan 

hubungan dengan yang gaib. Komunikasi tersebut dapat diaplikasikan dalam 

bentuk tradisi. Gambaran tentang pelaksanaan tradisi dapat disimak sebagai 

berikut : 

1. Persiapan dalam Tradisi Massorong 

Beberapa hari sebelum ritual dilaksanakan, tokoh adat yang juga 

merupakan mantan Kepala Desa Buku periode 1993-2007 Wahyuddin  telah 

menetapkan waktu untuk melaksanakan ritual massorong yang jatuh pada hari 

Kamis, tanggal 27 Agustus 2020. Selama ritual ini berlangsung sejak dahulu kala 

hanya ada dua hari yang ditetapkan untuk melaksanakan ritual massorong yaitu 

hari Senin dan Kamis saja, dan hanya dari keturunan ada‟ lah yang berhak untuk 

menentukan hari dalam pelaksanaan tradisi Attirioloang. Dalam pelaksanaan 

ritual tersebut, masyarakat khususnya Dusun Buku dan Samma mengumpulkan 

sumbangan secara sukarela dan bergotong royong untuk mempersiapkan seluruh 

rangkaian ritual. Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan ritual itu memang 

cukup besar ± Rp. 3.000.000,-. Oleh sebab itu, masyarakat selalu mempersiapkan 

dana ala kadarnya sesuai dengan kemampuan mereka untuk melaksanakan 

“kewajiban” tersebut. Jika sumbangan warga dianggap tidak cukup, maka ada‟ 

lah yang berupaya untuk menutupi kekurangan dana tersbut. Selain sumbangan 

dari warga Dusun Buku dan Samma, Pemerintah Desa juga ikut menyumbang 
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dana sebesar Rp. 1.000.000,00 – Rp. 1.500.000,00 namun pelaksanaan massorong 

tahun ini tidak ada sama sekali sumbangan dari Pemerintah Desa.  

Dana hasil sumbangan masyarakat dan Pemerintah Desa, lalu dipakai 

untuk membeli kebutuhan ritual seperti beras, beras ketan (putih, hitam, dan 

merah), gula merah, gula pasir, empat jenis pisang, ayam (kampung
74

 dan ayam 

potong), ikan, udang, telur (kampung
75

 dan telur ras) tepung terigu, tepung ketan, 

tepung beras, dan bumbu-bumbu dapur seperti: garam, penyedap rasa, cabai besar, 

cabai kecil, bawang merah, bawang putih, merica, jahe, kunyit, lengkuas, dan 

jeruk nipis. Adapun bahan-bahan yang tidak dibeli seperti: daun pisang, daun 

kelapa, sereh, dan kelapa. Bahan-bahan tersebut mudah didapatkan di Dusun 

tetangga seperti Belulu dan Para’baya. Biasanya warga Buku yang memiliki 

keluarga yang ada di dusun tersebut dapat memberinya dengan cuma-cuma.  

Setelah semua kebutuhan yang diperlukan baik yang dibeli maupun yang 

tidak dibeli, sehari sebelum ritual, warga berbondong-bondong ke rumah tokoh 

adat untuk membantu dalam proses pembuatan berbagai makanan, dan sebagian 

warga yang lain mempersiapkan sendiri makanan yang akan dibawa menuju 

muara sungai keesokan paginya. Warga yang datang ke rumah tokoh adat 

sebagian besar adalah perempuan yang kemudian mengambil peran yang berbeda-

beda. Mereka kemudian membuat kelompok yang terdiri dari 3-5 orang. Ada 

kelompok yang membersihkan ikan, ayam (ada dua jenis ayam yang digunakan 

yaitu ayam kampung 2 ekor
76

 dan ayam potong) 2 ayam kampung yang masih 
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 Ayam kampung yang dipotong akan dipanggang secara utuh hanya kotorannya saja 
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prosesi ritual massorong 
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hidup dipersiapkan untuk dibawa ke laut, dan udang lalu memasaknya, sedangkan 

kelompok lain tampak sibuk membuat atupe‟ bunga
77

, buras, balundake
78

, 

sokkol
79

 dan gogos
80

. Sementara itu, kelompok perempuan yang lain terlihat 

berbincang satu sama lain sambil membuat kue-kue tradisional Mandar. Kue 

tradisional yang dibuat tersebut haruslah berjumlah tujuh jenis. Kue tradisional itu 

berupa cucur
81

, baje‟
82

, tallo‟ kerang
83

, beppa oto
84

‟, bu‟u-bu‟us
85

, paso‟-paso
86

‟, 

bua sappang
87

.  
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 Atupe‟ bunga atau ketupat adalah makanan yang terbuat dari beras yang dicuci bersih 

lalu diisi pada cetakan yang telah dibuat lalu direbus hingga masak. Cetakan ketupat terbuat dari 

daun kelapa muda yang dibentuk persegi empat. 

78
 Balundakeq menurut Kamus Besar Bahasa Mandar-Indonesia adalah makanan yang 

dibuat dari beras ketan yang dicampur santa lalu dibungkus dengan lembaran pucuk daun kelapa 

yang besarnya seperti ibu jari kaki dengan panjang ±15-20 cm, tiap ikatan berisi 2 buah lalu 

direbus hingga masak, cara memasaknya sama dengan memasak buras. (Muh. Idham Bodi, Kamus 

Besar Bahasa Mandar- Indonesia, h. 94) 

79
 Sokkol adalah makanan yang terbuat dari beras ketan yang dimasak lalu kemudian 

disiram dengan santan lalu diaduk hingga santannya meresap secara merata pada ketannya. Sokkol 

yang dipakai pada ritual ini adalah sokkol empat warna yaitu merah, kuning, hitam, dan putih. Ada 

makna khusus dibalik warna sokkol tersebut.  

80
 Gogos atau lemper adalah makanan yang terbuat dari beras ketan yang diberi santan 

lalu dibungkus dengan daun pisang muda lalu dibungkus lagi dengan daun pisang tua yang 

bentuknya bulat Panjang lalu kemudian dipanggang sampai matang.  

81
 Cucur adalah kue yang terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan gula merah 

yang bentuknya bundar lalu digoreng di api yang sedang. 

82
 Baje‟ atau wajik, adalah makanan yang terbuat dari beras ketan yang dicampur dengan 

gula merah daan kelapa parut (kelapanya tidak terlalu tua) lalu dimasak hingga campuran tersebut 

agak mengering, setelah masak lalu dibungkus dengan menggunakan daun pisang kering. 

83
 Tallo‟ kerang adalah kue yang terbuat dari tepung beras sebagai kulitnya dan di 

dalamnya diisi dengan ritti (campuran gula merah dan kelapa parut lalu dimasak hingga 

campurannya mengering, setelah itu dibentuk bulat sebesar buah kemiri, lalu dibaluri dengan 

tepung ketan kembali agar tidak melengket.  

84
 Beppa oto‟adalah salah kue tradisional Mandar yang terbuat dari tepung beras yang 

dicampur dengan gula merah lalu dibungkus dengan daun berbentuk persegei Panjang. 

85
 Bu‟u-bu‟s adalah kue tradisional yang terbuat dari tepung beras ketan putih yang 

dilumuri dengan santan panas lalu di dalamnya terdapat rittih (campuran gula merah dan kelapa 

mudah yang dimasak hingga kalis) kemudian dibungkus dengan daun pisang dengan bentuk 

kerucut.  
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Di tempat yang berbeda, sekelompok laki-laki terlihat memikul beberapa 

batang bambu kuning (bambu emas) yang didapatkan dari salah seorang warga 

Dusun Para’baya yang bernama Pua‟ Bahar. Bambu-bambu tersebut nantinya 

akan dibuat balasuji
88

di rumah ada. Fungsi balasuji adalah sebagai wadah untuk 

meletakkan berbagai jenis makanan dan kue tradisional yang telah dibuat. 

Balasuji merupakan perlengkapan atau benda ritual yang utama yang harus 

dipersiapkan oleh warga. 

Di alam mitos,  bambu dianggap sebagai benda ritual yang berperan 

sebagai alat komunikasi antara dunia atas dan dunia tengah. Bambu juga berfungsi 

sebagai mediator simbolik di banyak ritual, seperti ritual massorong. Bambu 

menancap ke bumi untuk menerima restu dari langit pada ritual yang diadakan di 

pusar bumi untuk menghormati benda pusaka kerajaan, atau untuk melantik raja 

baru, selain itu juga bamboo diisi dengan peluru tanah liat untuk menciptakan 

bunyi derik sacral . hal ini mengingatkan tentang pasangan pria dan wanita selalu 

muncul dalam mitos sebagai bagian dari tiga serangkai di mana elemen ketiganya 

adalah benda ritual bersifat androgini yang mengandung karakteristik pria dan 

wanita.
89

 

2. Prosesi Inti dalam Tradisi Massorong  

                                                                                                                                                               
86

 Paso‟-paso‟ adalah kue yang terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan gula 

merah 

87
 Bua sappang adalah kue tradisional yang terbuat dari tepung beras ketan lalu dibentuk 

menyerupai jalankote‟ setelah digoreng.  

88
 Balasuji adalah wadah yang terbuat dari bambu, biasanya balasuji yang digunakan 

untuk acara seperti perkawinan adalah bambu jenis biasa, namun untuk ritual ini warga 

menggunakan bambu kuning/ emas. Balasuji yang dibuat berbentuk persegi empat dengan 

menggunakan ukuran talam untuk memudahkan talam bisa masuk ke dalam balasuji. 

89
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Keesokan paginya, sekitar pukul 06.00 pagi, beberapa warga utamanya 

para kaum ibu masih tampak sibuk di rumah ada‟ untuk menyiapkan 

keberangkatan seluruh makanan yang dibuat sehari sebelum ritual dilaksanakan. 

Tak berselang lama, sanro Hj. Mara pun tiba di rumah ada‟ untuk meletakkan 

makanan-makanan tersebut di dalam balasuji, namun sebelum makanan tersebut 

dimasukkan di dalam balasuji, Wahyuddin sebagai ada‟ melarang sanro 

melakukannya sebelum para kali atau imam Masjid Buku dan Samma tiba di 

rumah ada‟. Setelah beberapa saat menunggu, tibalah kedua imam Masjid di 

rumah ada‟ dan dimulailah prosesi meletakkan makanan di balasuji dengan 

terlebih dahulu menyalakan dupa oleh sanro Hj. Mara, sedangkan Wahyuddin dan 

kedua imam Masjid duduk mengelilingi balasuji.  

Setelah dupa dinyalakan, Sesekali sanro tampak menyuruh salah seorang 

warga menumbuk buah pinang yang telah disiapkan. Buah pinang yang telah 

hancur itu nantinya akan dicampur dengan kapur sirih bubuk, gambir dan juga air 

lalu diletakkan di daun sirih lalu dilipat dengan bentuk menyerupai duduk bersila 

(massulekka). Jumlah daun sirih yang dibentuk ada 9 buah. Daun sirih yang telah 

dilipat itu diselipkan di antara telur ayam kampung yang jumlahnya 9 butir yang 

telah diletakkan di atas piring khusus dan telah ditaburi banno‟, lalu Wahyuddin 

kemudian meletakkan satu bungkus rokok yang telah dibuka dan juga korek api 

kayu di atas piring yang berisi telur, daun sirih dan banno‟.  

Proses selanjutnya adalah sanro meletakkan ketujuh jenis kue tradisional  

itu di atas piring yang telah tersedia, untuk satu jenis kue disiapkan dua piring, 

satu piring untuk diletakkan di balasuji, dan satu piring lagi diletakkan di atas 

talam yang besar. Masing-masing satu piring terdapat kue yang jumlahnya 

sembilan. Selain itu, ada juga balundake, gogos, atupe‟ bunga, sokol patang rupa 
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(sokol mamea, mapute, malotong, dan mariri)
90

, masing-masing makanan itu 

diletakkan di atas piring yang berjumlah sembilan. Sama halnya dengan kue 

tradisional tadi, masing-masing disiapkan dua piring, satu piring dari masing-

masing makanan tersebut akan dimasukkan di balasuji, dan satu piring lagi akan 

diletakkan pada talam besar. Tidak lupa, pisang yang terdiri dari loka barangang 

2 sisir, loka manurung 2 sisir, loka pattis 2 sisir, dan loka tira‟ 2 sisir diletakkan 

di atas piring. Masing-masing 1 sisir dari pisang tersebut akan diletakkan di 

balasuji dan satu sisir lainnya diletakkan di talam. Baik yang telah diletakkan di 

balasuji maupun yang diletakkan di talam, kedua-duanya akan akan 

dipersembahkan dalam prosesi barzanji yang dilanjutkan dengan pembacaan do’a. 

Sementara yang lain terlihat tampak mengambil sisa kue tradisional dan berbagai 

makanan yang lain lalu diletakkan di dua talam yang telah disiapkan. Kedua talam 

tersebut juga akan dibawa ke laut. Masing-masing talam terdapat kelapa muda 

yang telah dikupas kulitnya.  

Setelah balasuji dan ketiga talam berisi pisang dan makanan, selanjutnya 

Wahyuddin bersama imam Samma mengambil kain berwarna merah dan putih 

lalu melipatnya dan menaruh kain itu di atas balasuji. Kemudian, Imam Buku 

memimpin do’a dan warga yang berada di rumah itu semua mengangkat tangan 

dan khusyu’ berdo’a. Setelah do’a diakhiri dengan pembacaan al-Fatihah, 

Wahyuddin lalu mengikat keempat ujung balasuji dengan talirapiah dan 

memanggil beberapa laki-laki yang berada di bawah rumah untuk mengangkat 

balasuji. Beberapa remaja putri ikut membantu mengangkat dupa, air minum, dan 

ayam kampung yang masih hidup berjumlah dua ekor, satu ekor jantan dan satu 

ekor betina. Warga pun bergegas menuju ke pantai perbatasan antara Desa Buku 
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dan Panyampa (Tanjong Buku, yang merupakan tempat dilaksanakannya ritual 

massorong). Ada warga yang berangkat dari rumahnya masing-masing, sebagian 

warga yang lain berangkat dari rumah tokoh adat.  

Beberapa warga yang lain berangkat lebih dahulu dengan membawa loka 

manurung satu tandang. Loka manurung itu akan dibakar dan membutuhkan 

waktu yang cukup lama untuk membakarnya. Salah satu warga yang bernama 

Rado (34) mengungkapkan dengan menggunakan bahasa Mandar bahwa loka 

manurung itu akan dipersembahkan kepada salah satu penjaga Tanjong Buku 

yang sangat menyukai loka manurung. “Loka manurung pura tunu totia naolo‟i 

panjagana Buku, rapangngi ita‟ di‟ e taue diang to tia ande diolo‟i sannal, bassa 

tomi tiya di‟ e panjagana bukue”. Artinya, “Pisang kapok yang telah dibakarlah 

yang disukai oleh penjaga Tanjong Buku, seperti halnya manusia, ada makanan 

tertentu yang sangat disukai, seperti itu jugalah penjaga Buku”  

Untuk menempuh tempat ritual tersebut diperlukan waktu sekitar 15-20 

menit dengan jarak tempuh sekitar 1-2 km dari pemukiman warga. Sebagian 

warga berjalan kaki sebagian lagi menggunakan motor untuk menjangkau tempat 

ritual tersebut. Dari kejauhan tampak warga Dusun Buku dan Samma serta 

beberapa orang dari dusun lain seperti Dusun Parabaya dan Dusun Belulu tampak 

ikut dalam rombongan itu sambil menenteng barang bawaan yang sudah sejak 

pagi telah dipersiapkan, tak lupa mereka membawa tenda yang akan digunakan 

untuk berlindung dari teriknya sinar matahari serta tikar sebagai alas.  

Setelah beberapa saat berjalan kaki sampailah rombongan tersebut pada 

tempat yang dituju yaitu tempat dimana air laut dan air sungai bertemu. Di tempat 

ritual tersebut sudah ada lebih dari 10 tenda yang telah berdiri dan warga 

berlindung di bawahnya sambil menyiapkan makanan yang telah dibawa,  lalu 

warga lain yang baru sampai tampak sibuk membuat tenda di pinggir pantai 
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dengan menggunakan penopang dari kayu-kayu yang berserakan di pinggir pantai, 

menurut warga sampah-sampah yang berserakan itu berasal dari laut yang dibawa 

oleh arus ombak. 

Pinggir pantai tempat kapal-kapal nelayan bersandar biasanya langsung 

diserbu oleh para pembeli ikan yang datang dari dusun lain bahkan ada juga 

pembeli ikan dari desa lain seperti Desa Katumbangan Lemo dan Desa 

Katumbangan untuk membeli ikan langsung dari nelayan, apabila tidak ada ikan 

laut yang dapat dibeli oleh para pedagang ikan, pengecer ikan-ikan itu memunguti 

kayu-kayu yang berserakan untuk dibawa pulang sebagai bahan bakar di rumah. 

Pantai yang biasanya ramai oleh nelayan dan pembeli ikan yang datang 

dari berbagai wilayah, kali ini tampak tidak ada aktifitas jual-beli dan tawar-

menawar, yang ada hanyalah kesibukan mengunjungi dimana tempat ritual itu 

dilaksanakan. Anak-anak sekolah menengah pertama pun yang berasal dari Dusun 

Buku dan Samma tampak hadir dalam ritual tersebut. Para guru di sekolah mereka 

pun mengerti dan memaklumi ketidakhadiran mereka mengikuti pelajaran di 

sekolah. Salah satu guru di SMPN Katumabangan Lemo, Asmirah (35) 

mengatakan bahwa ketika para muridnya tidak hadir di sekolah berarti mereka 

hadir pada ritual massorong yang menjadi tradisi tiap tahun di dusun itu.
91

 

Saat menyusuri jalanan di pinggir pantai, salah seorang warga Dusun 

Buku Nurahedah (40) memandangi dan mengamati sekitar pantai. Dia 

mengatakan tempat ritual ini biasanya di sebelah atas, tapi makin lama semakin 

bergeser ke bawah. Hal itu terjadi akibat abrasi pantai yang telah berlangsung 

sejak lama. Dapat dibayangkan sudah ada empat masjid yang tenggelam di Dusun 

Buku akibat abrasi laut. 
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Setelah semua persiapan dianggap siap dan para tokoh adat, Imam Mesjid 

serta sanro dan pa‟bijaga sudah berada di tempat, maka dimulailah ritual 

dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan pembacaan barazanji secara 

bergilir yang diawali oleh Imam Mesjid Nurul Huda Dusun Buku dan dilanjutkan 

oleh mantan Imam Mesjid Al-Ansar Dusun Samma serta diteruskan oleh beberapa 

warga dan mantan Kepala Desa Buku Wahyuddin dan diakhiri oleh Imam Mesjid 

Nurul Huda sekaligus yang ditunjuk sebagai pemimpin doa’ dalam ritual tersebut. 

Pada tahun 2019 lalu, ritual ini  dihadiri salah satu pemuka agama dan juga 

merupakan imam Masjid Syuhada Kabupaten Polewali Mandar yaitu Syekh 

Fadlu, namun pelaksanaan ritual kali ini hanya dihadiri oleh Pemerintah 

Kecamatan Mapilli, Babinsa, dan Babhinkantibmas.  

Di samping Imam Mesjid Nurul Huda duduk pula  sanro perempuan yang 

bergelar hajjah tersebut sesekali memandangi laut dan mulutnya komat-kamit. 

Anak-anak yang menghalangi pandangannya ke laut, ditegur oleh Hj. Mara.  

Setelah Imam membaca doa dan diakhiri dengan pembacaan surah al-Fatihah, 

maka serentak warga mengucapkan Amin dengan keras agar seluruh warga yang 

berada jauh dari tenda itu dapat mendengar. Kata amin yang diucapkan dengan 

keras juga sebagai tanda bahwa semua warga yang berada di tenda boleh 

menyantap makanan yang telah disajikan. Meskipun warga yang hadir telah 

menyantap makanan yang sudah dibaca namun prosesi dalam ritual tersebut 

belumlah selesai, masih ada tahapan yang mesti dilakukan dan menjadi kunci 

pelaksanaan ritual ini yaitu massorong. 

Proses selanjutnya adalah giliran sanro Hj. Mara dan pa‟bijaga yang 

mengambil peran. Hj. Mara mengambil nampan/piring yang berisi telur ayam 
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kampung,banno
92

, dan beberapa lembar uang Rp. 2000, Rp. 10.000 dan ada juga 

Rp. 20.000 yang telah dilipat-lipat, kemudian dibawalah nampan tersebut ke laut 

yang diikuti oleh warga. Balasuji pun ikut dibawa ke pinggir laut. Salah satu 

keturunan pa‟bijaga yang mengetahui tahap demi tahap prosesi ritual mengatakan 

bahwa ketika menghadap laut, maka seorang sanro atau pa‟bijaga terlebih dahulu 

mengosongkan pikirannya apapun itu dan hanya fokus pada ritual dan berserah 

diri sepenuhnya kepada Allah Swt.  

Setelah sampai di laut, sanro kemudian duduk di pinggir laut, di depannya 

ada dupa yang beirsi api lalu sanro itu kemudian menghamburkan banno’ 

sebanyak tiga kali, setelah itu sanro nampak mengucapkan mantra yang tidak 

dapat didengar oleh warga yang berada di samping maupun di belakangnya. 

Rupanya, mantra yang diucapkan itu adalah untuk memanggil penjaga laut. 

Disebutlah satu persatu nama penjaga laut itu. Setelah namanya disebut datanglah 

para penjaga laut Buku menampakkan diri, bagi orang yang memilki mata batin 

dapat melihat kehadiran mereka. Yang mampu melihat hanya sanro, pa‟bijaga, 

dan tokoh adat.  Setelah melihat kedatangan mereka, sanro lalu mengucapkan 

salam sebanyak tujuh kali. Salam itu diperuntukkan kepada penjaga laut yang 

hadir, sanro menyalami mereka satu per satu. Setelah memberikan salam, sanro 

lalu berkomunikasi dengan penjaga laut dan menanyakan apakah semua yang 

dipersiapkan sudah cukup, jika tidak cukup, sanro atau pa‟bijaga memohon untuk 

dicukupkan. Selain itu sanro atau pa‟bijaga memohon agar warga yang 

menggantungkan hidupnya di laut sebagai nelayan untuk selalu dilindungi dan 

dijaga selama mereka melaut. Setelah itu, sanro‟ lalu mengambil satu persatu 

makanan yang ada di balasuji namun hanya sedikit saja, kemudian makanan itu 

diberikan kepada “penjaga” laut, tak lama kemudian balasuji pun disorong ke 
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laut, hanya “halusnya” saja yang dimakan, (pada tahap inilah disebut massorong 

yang dapat diartikan memberikan, menyerahkan, atau menyorongkan makanan 

kepada “penjaga laut”. Sanro selalu mewanti-wanti kepada warga agar jangan 

memakan dulu makanan yang ada di balasuji jika sanro masih berada di pinggir 

laut. hal tersebut dilarang karena sanro melihat penjaga laut masih memakan 

“halusnya” makanan yang diberikan.  Setelah itu, satu persatu telur dihanyutkan 

ke laut, tak lupa dua ekor ayam jantan dan betina yang telah disiapkan sebagai 

bagian dari ritual juga ikut dihanyutkan ke laut.  

Setelah prosesi massorong dilakukan, warga boleh memakan apa yang ada 

di balasuji. Dengan cekatan warga mengambil makanan yang ada di balasuji dan 

berebutan menangkap ayam-ayam yang dilepaskan.  

Tahun 2019 yang lalu, beberapa warga yang memiliki ikatan darah dengan 

penduduk Buku ikut dalam ritual tersebut, terlihat salah satu anggota dewan 

Kabupaten Polewali Mandar Nur Aliah bersama kedua putranya larut dalam 

prosesi tersebut. Kedua putra anggota dewan itu dibaluri telur ayam yang sudah 

dipecahkan oleh sanro pada salah satu bagian tangan yang tidak bisa bergerak 

akibat kecelakan. Namun tahun ini, sanro tidak mengobati warga dalam ritual itu.  

Setelah serangkaian ritual dilakukan, Sebagian warga mandi-mandi di laut, 

ada juga yang membersihkan sisa-sisa makanan dan sebagiannya lagi langsung 

pulang ke rumah masing-masing membawa barakka‟. 

F. Encountering Islam dan Budaya dalam Tradisi Massorong 

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada saat Islam datang di tanah 

Mandar, Islam telah bertemu dengan masyarakat yang sudah memiliki sistem 

nilai, pengetahuan, dan kepercayaan tradisional yang telah dianut sejak lama, 

yaitu kepercayaan terhadap roh-roh leluhur. Kepercayaan itu hingga saat ini masih 
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mengakar pada masyarakat Mandar khususnya masyarakat Buku yang 

pengaplikasiannya dapat dilihat saat tradisi massorong mulai dilakukan.  

Menurut Arifuddin Ismail, bahwa sistem kepercayaan tersebut dapat 

dilacak di kalangan komunitas masyarakat Mandar yang berasal dari akar-akar 

kepercayaan Astronesia yang melihat dunia terdiri atas tiga tingkatan, yaitu dunia 

atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Kehidupan tersebut diyakini sebagai hasil 

interaksi kekuatan-kekuatan antagonistik dari prinsip-prinsip gender yang saling 

melengkapi. Hingga saat ini kepercayaan tersebut terpelihara dalam bentuk-

bentuk ritual yang berkaitan dengan siklus hidup masyarakat.
93

 

Pada perkembangan selanjutnya, saat Islam datang dan bertemu dengan 

keadaan sosial masyarakat Mandar yang telah memilki sistem nilai dan 

kepercayaan terhadap roh-roh leluhur, para penyebar Islam tidak begitu saja 

memberangus sistem nilai dan kepercayaan yang telah ada. Akan tetapi, budaya 

setempat diakomodasi ke dalam ajaran Islam sehingga menghasilkan identitas 

kebudayaan Islam yang memiliki kekhasan tersendiri. Ada banyak contoh konkret 

yang menggambarkan akomodasi tersebut, selain ritual pesisir seperti massorong, 

juga pada aspek ketatanegaraan di lingkungan kerajaan dengan adanya Lembaga 

parewa sara‟, aspek kesusastraan, seni-budaya, dan ritual daur hidup masyarakat 

Mandar. Semua itu merupakan hasil perjumpaan antara ajaran Islam dan budaya 

lokal Mandar. 

Proses akomodasi seperti yang terjadi di atas, dalam teori pribumisasi 

Islam, menurut Gus Dur adalah upaya rekonsiliasi antara ajaran Islam dan budaya. 

Rekonsiliasi bagi Gus Dur bukanlah pembauran Islam dengan budaya, sehingga 

sifat dari keduanya hilang. Bukan pula sinkretisme, yang memadukan sistem 

kepercayaan lama dengan kepercayaan baru. Pribumisasi Islam adalah upaya 
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mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal dalam merumuskan hukum-

hukum agama, tanpa mengubah hukum itu sendiri. Gus Dur mencontohkan pada 

atap atau ranggon Masjid Demak yang berasal dari konsep “meru” masa Hindu-

Budha yang terdiri dari Sembilan susun. Sunan Kalijaga memotongnya menjadi 

tiga susun, yang menyimbolkan tahap keberagama seorang muslim, iman, Islam, 

dan ikhsan.
94

  

Menurut Arifuddin Ismail bahwa para ulama Timur Tengah yang datang 

melakukan Isalmisasi adalah ulama-ulama yang telah “jadi” di Kerajaan Gowa, 

yang memiliki paham keagamaan yang dominan pada waktu itu adalah paham 

sufistik yang orientasinya adalah pada pembentukan insan kamil atau manusia 

sempurna. Paham sufistik itu banyak dipengaruhi oleh tokoh sufi Ibnu Arabi. 

Paham yang mengajarkan tentang derajat manusia yang bisa mencapai taraf 

kesucian paling tinggi, dan bisa menjadi penghubung antara Tuhan dan makhluk-

Nya. Dengan watak kesufian para ulama tersebut menyebarkan Islam melalui 

penetration pacifique (perembesan damai), banyak mengandalkan institusi pribadi 

dan perasaan (zawq), pemikiran Islam yang diwarnainya pun tampil dengan sikap 

yang cukup reseptif atau mudah menerima unsur-unsur budaya lokal. Sehingga 

dengan kebijakan para wali, gaya pemikiran Islam di Indonesia pada umumnya 

dan Mandar pada khususnya mudah diterima oleh rakyat banyak.
95

 

Syekh Fadlu sebagai salah satu tokoh agama sekaligus juga sebagai Imam 

Masjid Syuhada Kabupaten Polewali Mandar menegaskan bahwa pembawa 

agama Islam masuk ke Mandar adalah ulama yang sangat luar biasa. Penyebar 

agama Islam yang datang tidak begitu saja menghilangkan tradisi masyarakat 

yang telah lama dilakukan.  
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Saya menganggap bahwa para ulama sangat luar biasa dalam mengislamkan 
tradisi, nannai tama di‟o‟o unsur-unsur Islam, macanga sannal di‟o‟o 
ulama diolo‟ o, andangi naalai dio perilakuo, karena awalnya memang 
bagus, tetapi niatan aqidahnya harus dipermantap apa polemi di‟e agama to, 
ya‟nannaimi barasanji, do‟a-do‟a, sehingga hal itu dianggap sebagai 
strategi ulama pada masa itu, bahwa diang tu mie, penguasa lain yang 
sesungguhnya a isanga Puang, tania tu iya di‟e, jari iya di‟e apa-apa 
napogau tau diolo‟ta e napasallang ngi sehingga ada doa-doa terdapat di 
dalamnya, te‟e pallippuang begai tau ndang le‟ba di‟o napahami, sehingga 
saya tetap memberikan pemahaman secara pelan-pelan karena ndangi tau 
mala tappa instan e, yang kedua pissangngi tau mala mappau miallai‟i, 
pada akhirnya mereka akan mengerti itu, sehingga kehadiran saya di sana 
mengikuti tradisi mereka adalah sebagai bagian dari dakwah karena mereka 
juga adalah keluarga saya.

96
 

 

Strategi para penyebar agama Islam adalah mengislamkan tradisi 

masyarakat. Mereka memasukkan unsur-unsur Islam di dalam tradisi masyarakat 

seperti pembacaan barzanji, membaca basmalah setiap memulai kegiatan, 

mengucapkan salam dan membaca do’a untuk meminta keselamatan dan rezeki 

yang berkah kepada Allah Swt. Unsur-unsur Islam tersebut mengisi setiap prosesi 

ritual yang dilakukan oleh orang-orang Buku dalam ritual massorong. 

Lebih lanjut, Syekh Fadlu mengungkapkan bahwa para ulama 

menyebarkan agama Islam dengan pendekatan nilai. 

 
Saya memberikan pandangan ini bicara pada tataran nilai, jika bicara pada 
koridor legal formalnya agama itu yaitu fikih pasti ada kesalahan, tapi saya 
juga tidak yakin kalau langsung menyalahkan mentah-mentah, mesti ada 
pertimbangan. Iya do‟o tau diolo‟o ndangi tu malomo ma‟kaper-kaperri tau, 
sejak Imam Lapeo, nalandurri tau panrita di‟e jamang-jamangangnge, Kiai 
Ma’dappungang itu mengajar di Buku, nanaitai tu‟u perilakuo, seandainya 
dianggap musyrik pasti napusarai, tapi ndang toi napalolongang artinya 
lassu tappa lao apa‟ nannai tama agama.  tradisi ini sudah ratusan tahun 
yang lalu, kenapa kanne-kenne‟ta diolo‟ mai natarimai asallangangnge apa 
ndangi matojo di‟o o pembawa agama, pelan-pelan sanna‟i karena 
pembawa agama yang datang menggunakan pendekatan nilai.
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Agama Islam mudah diterima oleh masyarakat saat itu karena pembawa 

agama Islam menyebarkan agama dengan damai tanpa ada pemaksaan dan 

dilakukan dengan pelan-pelan, salah satu strateginya adalah bersikap akomodatif 

terhadap tradisi atau kultur masyarakat setempat, sehingga tidak heran jika Islam 

Nusantara memiliki karakter yang kuat hidup berdampingan dengan budaya 

masyarakat setempat.   

Pendekatan sufistik yang digunakan para ulama generasi pertama 

menimbulkan efek ketakjuban yang memberikan kemudahan kepada para ulama 

untuk memperkenalkan Islam secara perlahan kepada masyarakat Mandar. 

Dengan pendekatan tersebut, para ulama mengatur strategi dengan cara dialog 

kebudayaan. Kebudayaan yang telah mengakar tidak serta merta diubah begitu 

saja. Hal ini dapat dilihat pada prosesi ritual massorong yang telah berlangsung 

sejak lama dan hingga kini masih terus dipertahankan oleh masyarakat Desa 

Buku. Pada prosesi ritual tersebut, ada beberapa unsur kebudayaan lokal yang 

masih dipertahankan hingga sekarang, yaitu : 

Pertama, keberadaan pa‟bijaga maupun sanro masih memiliki ruang dan 

memegang peranan penting dalam tradisi massorong. Tradisi ini tidak dapat 

dilakukan jika sanro maupun pa‟bijaga tidak hadir dalam ritual tersebut. Peranan 

keduanya sangat diperlukan saat memasukkan makanan di dalam balasuji dan saat 

menghanyutkan balasuji yang berisi makanan itu ke laut. Namun karena sanro 

merupakan seorang perempuan yang bergelar hajjah dan tentu beragama Islam 

begitupun dengan pa‟bija sehingga mantra-mantra yang diucapkan telah 

mengalami proses transformasi dengan hadirnya idiom Islam, seperti ucapan 

basmalah dan salam. 

Kedua, perlengkapan ritual seperti: balasuji, dupa, kemenyan, gambir, 

buah pinang, birtih, daun sirih, dan kapur sirih masih tetap dipertahankan dan 
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digunakan dalam ritual. Hanya saja ada beberapa di antara peralatan ritual itu 

tidak digunakan dalam acara ritual siklus hidup masyarakat seperti daun sirih, 

kapur sirih dan gambir. Ketiganya hanya digunakan saat ritual attirioloang dalam 

Bahasa Buku dan pattidioloang dalam Bahasa Mandar. 

Ketiga, kudapan atau makanan khas orang dulu dan makanan khas bagi 

“penjaga laut” yang tak terlihat, masih tetap tersaji dan wajib ada dalam ritual. 

Seperti kande-kande todiolo‟, manu‟ bakaka’, sokol patangrupa (empat warna), 

telur ayam kampung, pisang empat jenis dan pisang yang dibakar sesaat sebelum 

ritual dimulai yang dipercaya sebagai kudapan kesukaan para “penjaga laut”.  

Proses encountering melalui dialog dan negosiasi memungkinkan ada 

beberapa bagian dari produk kebudayaan lokal tetap dipertahankan. Seperti halnya 

prosesi ritual yang dilakukan oleh masyarakat Buku yang tidak serta merta 

menghilangkan keseluruhan produk kebudayaan lama di dalamnya. Misalnya, 

tradisi menyiapkan perlengkapan ritual dengan menggunakan daun sirih, dupa, 

gambir, lalu menyiapkan aneka sajian seperti sokol patangrupa adalah merupakan 

tradisi yang terinspirasi dari tradisi pra- Islam yang tetap dipertahankan.  

Ada dua hal sehingga tradisi lokal mampu bertahan di tengah kehadiran 

nilai baru yaitu; Pertama, para islamisator menganggap bahwa produk 

kebudayaan lokal dapat didialogkan dengan nilai Islam dengan mengubah 

pemaknaan simbolik terhadap praktik ritual tersebut. Artinya, produk kebudayaan 

tersebut telah mengalami proses transformasi di bagian nilai filosofisnya meski 

pada bagian bentuknya tetap konstan dan dipertahankan. Kedua, masyarakat 

menganggap bahwa kegiatan praktik kebudayaan itu tidak bisa dihilangkan karena 

merupakan warisan dari leluhur mereka dan akan terus dipertahankan oleh 

generasi berikutnya.
98
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Sebelumnya telah dijelaskan beberapa unsur kebudayaan lokal yang masih 

tetap dipertahankan. Selanjutnya pada bagian ini akan dijelaskan mengenai 

komponen-komponen tradisi Islam yang digunakan dalam ritual massorong 

sebagi berikut :  

Pertama, peranan kali atau imam Masjid sebelum dan saat berlangsungnya 

ritual massorong. Sama halnya dengan keberadaan sanro maupun pa‟bijaga, kali 

atau imam Masjid wajib hadir dalam prosesi ritual. Peranan kali dapat disaksikan 

setelah balasuji diisi dengan makanan dengan terlebih dahulu dibacakan do’a-

do’a dan salawat kepada Nabi Saw sebelum balasuji tersebut diberangkatkan ke 

laut. Tidak hanya sampai di situ, peranan kali pun sangat dibutuhkan saat balasuji 

telah berada di pinggir laut dan masyarakat telah siap melaksanakan ritual. Ritual 

inti pun dilaksanakan dengan didahului pembacaan barzanji oleh para imam 

Masjid maupun warga yang mengetahui membaca Barzanji secara bergiliran. 

Imam atau kali dan sanro maupun pa‟bijaga memiliki fungsi ritual yang berbeda. 

Jika diperhatikan dengan seksama seluruh rangkaian ritual, maka dapat 

disimpulkan bahwa kedua aktor kebudayaan tersebut sama-sama tidak 

menonjolkan diri dan menganggap diri paling berperan, akan tetapi yang terlihat 

adalah memahami posisi masing-masing dengan peran yang berbeda. Hadirnya 

aktor-aktor kebudayaan tersebut adalah hasil dari proses dialog Islam dengan 

kebudayaan lokal. Para tokoh agama dalam hal ini keberadaan kali atau Imam 

Masjid tidak hadir untuk mereduksi simbol lokal seperti sanro maupun pa‟bijaga 

akan tetapi menjadi partner dalam ritual.  

Kedua, waktu pelaksanaan ritual dilakukan setelah perayaan Idul Adha. 

Pemilihan waktu tersebut dimaksudkan sebagai bentuk ziarah yang bukan hanya 

ditujukan kepada sesama manusia yang masih hidup akan tetapi juga para leluhur 
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orang-orang Buku baik yang telah meninggal maupun mallinrung (menghilang), 

selain itu ziarah ditujukan kepada “penjaga laut” yang tak terlihat.  

Adapun perubahan yang kental terasa dalam tradisi masyarakat nelayan di 

Buku adalah perubahan orientasi teologis yang semula mengarah kepada kekuatan 

spirit lokal namun diarahkan pada teologi Islam. Misalnya, munculnya 

kepercayaan masyarakat terhadap “penjaga laut” yang dipercaya sebagai makhluk 

yang beragama Islam sehingga ketika sanro maupun pa‟bijaga memanggil 

“penjaga laut” itu dengan mengucapkan salam kepada mereka. Selain itu, 

rangkaian seluruh ritual tidak lepas dari tradisi Islam. 

Dalam tradisi masyarakat Buku, kehadiran agen kebudayaan seperti Imam 

Masjid yang merupakan bagian dari tradisi Islam hadir dalam ritual tidak untuk 

menggantikan peran sanro maupun pa‟bijaga. Imam Masjid atau annangguru 

merupakan istilah yang lahir dari proses encountering pertemuan antara 

kebudayaan lokal dan Islam sehingga istilah annangguru dianggap 

merepresentasikan cita rasa lokal tanpa kehilangan ciri sebagai seorang ulama. 

Keduanya memiliki peran yang berbeda dalam ritual sehingga satu sama lain tidak 

dapat saling menggantikan. Keduanya harus hadir dalam ritual. Sanro maupun 

pa‟bijaga tetaplah menjadi narasumber lokal pada hal-hal tertentu, sedangkan 

Imam Masjid atau annangguru juga menjadi narasumber lokal pada bidangnya 

yaitu pada bidang keagamaan. Peran-peran itu, kemudian sangat jelas terlihat pada 

prosesi ritual, tidak ada yang mendominasi atau memiliki peran yang lebih 

banyak, namun keduanya saling berbagi peran baik sebelum ritual maupun 

berlangsungnya ritual inti.  

Proses dialog Islam dengan tradisi masyarakat diwujdukan dalam 

mekanisme proses  kultural dalam menghadapi negosiasi lokal. Ia tidak diterima 

apa adanya ketika ditawar oleh khazaanah lokal. Di sinilah, Islam dan tradisi 
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masyarakat ditempatkan dalam posisinya yang sejajar untuk berdialog secara 

kreatif agar salah satunya tidak berada dalam posisi subordinat yang akibatnya 

bisa saling melemahkan. Perpaduan keduanya adalah kekayaan tafsir lokal agar 

Islam tidak hampa terhadap realitas yang sesungguhnya. Dengan begitu Islam 

sebagai agama yang menyebar ke seluruh penjuru dunia tampil secara kreatif 

berdialog dengan masyarakat setempat dan dapat diterima dengan tanpa 

peperangan. Rekonsiliasi Islam dengan tradisi masyarakat diyakini sebagai proses 

penerimaan yang dilakukan secara alamiah dan damai tanpa ada penaklukkan. 

Tentu model penyebaran Islam seperti ini berbeda dengan yang tejadi di Timur 

Tengah, dimana Islam disebarkan melalui proses kekuasaan politik. 
99

    

Menurut Almaghfurlah KH. Ahmad Shiddiq yang dikutip dari jurnal 

Thashiwirul Afkar bahwa Islam tidak serta merta apriori menolak tradisi lama, 

juga tidak menentang, apalagi menghapuskan sama secali namun justru bersikap 

akomodatif, selektif, dan proporsional.
100

 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa akomodatif yang dimaksudkan dalam hal 

ini adalah Islam dibenarkan menerima tradisi lokal, namun ia juga selektif artinya, 

tidak semua tradisi lokal diakomodasi akan tetapi tradisi lokal yang “baik” saja 

(al-qadimus shalih) yang mungkin diterima. Sementara penerimaannya pun harus 

proporsional. Sehingga dengan demikian tradisi lokal pun bersyarat, sepanjang 

spirit agama itu yang disuntikkan pada tradisi lokal bukan malah sebaliknya.  

Salah satu tradisi masyarakat Buku yaitu ritual massorong yang dapat 

bertahan hingga saat ini, dan tidak mengalami tantangan yang berarti baik dari 

tokoh agama maupun dari masyarakat dari dulu hingga sekarang, dapat 
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disimpulkan bahwa tradisi-tradisi itu kemudian dikemas dengan sedemikian rupa 

dengan senantiasa memanfaatkan tradisi-tradisi yang lama yang masih baik dan 

memasukkan tradisi baru yang lebih baik. Dengan demikian, tradisi yang ada di 

Nusantara tidak semata-mata diciplak dari corak keberagamaan yang ada di Timur 

Tengah akan tetapi menghasilkan produk kreatif dari tradisi intelektual sehingga 

melahirkan corak tersendiri dalam beragama yang dikenal dengan Islam 

Nusantara, sebuah kreasi yang diciptkan oleh para wali dan pendakwah Islam 

terdahulu dengan corak keberagaman yang mampu berdamai dengan tradisi lokal.  

G. Tantangan dan Pandangan terhadap Tradisi Massorong 

Pada beberapa daerah di Nusantara, negosiasi-negosiasi yang toleran dan 

nyaris tanpa ketegangan yang berarti mulai mengalami pengerasan dengan 

munculnya desakan purifikasi yang ingin menghadirkan Islam yang otentik yaitu 

Islam yang persis sama dengan Islam yang dibawa dari tempat asalnya yaitu 

Mekkah. Kelompok tersebut, menilai adanya nilai-nilai adat yang telah mengotori 

kemurnian ajaran Islam sehingga perlu untuk dibersihkan agar agama yang 

dianggap suci tidak dikotori dengan kesyirikan. Tak jarang desakan tersebut 

mengakibatkan perusakan bahkan melukai warga.    

Desakan purifikasi ini pun pernah didengungkan puluhan tahun yang lalu 

terhadap salah satu tradisi masyarakat Buku yaitu ritual massorong oleh beberapa 

warga Buku yang merupakan lulusan dari Pesantren Mangkoso, sehingga ritual 

tersebut pernah dua kali tidak dilaksanakan yaitu pada tahun 1981 dan 1982. Hal 

ini diungkapkan oleh Tahanuddin salah seorang keturunan ada‟ di Buku. 

 
Bapak dari Mantan Kepala Desa yaitu Wahyudin pernah terpengaruh oleh 
Puangna Samang dan Tongguru Mahamu’ untuk tidak melakukan ritual 
massorong sehingga terjadilah perkelahian antara dirinya dengan Harani. 
Harani sendiri bersikeras untuk tetap melakukan tradisi itu. Akibat dari tidak 
melaksanakan ritual tersebut, banyak orang sakit, ada suara kuda berlarian 
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kesana-kemari, terdengarnya pasukan tantara seolah sedang terjadi 
peperangan, dan ada suara seolah mappadendang.

101
 

 

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi massorong pernah 

mengalami penolakan dari para alumni pesantren salafi yang juga merupakan 

masyarakat Buku sendiri. Mereka yang menolak ini dengan bekal ilmu agamanya 

mempengaruhi tetuah adat yang merupakan juru kunci pelaksanaan tradisi 

massorong. Mereka menilai tradisi tersebut dari sudut pandang fiqh, bahwa tradisi 

massorong adalah tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam, perbuatan 

bid’ah dan syirik. Penolakan ini kemudian menuai hasil sehingga pelaksanaan 

tradisi massorong dihentikan oleh tetuah adat. Hal ini berlangsung selama dua 

tahun, sebab sebagian tetuah adat lainnya beserta masyarakat bersikeras agar 

tradisi tersebut tetap dilaksanakan, karena ada beberapa kejadian-kejadian aneh 

yang kerap muncul di Desa Buku dan disinyalir merupakan teguran dari 

“Penunggu Tanjong Buku”.   

Dalam konteks sekarang, tantangan yang kerap dihadapi oleh tradisi seperti 

ini datang dari kelompok Islam yang mengusung paham purifikasi (pemurnian). 

Salah satu organisasi Islam yang berkembang kuat di desa-desa adalah Jama’ah 

Tabligh. Jama’ah tabligh tidak segang-segang menolak tradisi seperti tradisi 

massorong dengan menganggap bahwa tradisi tersebut adalah perbuatan bid’ah 

dan syirik.  

Di Desa Buku, anggota Jama’ah Tabligh terbilang banyak. Mereka kerap 

menentang tradisi massorong dan melarang anggota keluarganya untuk tidak 

datang pada pelaksanaan tradisi massorong. Ada Sebagian Masjid di Desa Buku, 

yang digunakan sebagai pusat penyebaran paham mereka. Dan di situ mereka 

kerap membicarakan soal tradisi tersebut. Namun meskipun mereka menolak, 
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penolakan mereka tidak dilakukan secara radikal dan ekstrim. Dan bahkan mereka 

tidak menyampaikan secara langsung kepada tetuah adat di Buku.    

Menurut Paduai, Imam Masjid Nurul Huda Dusun Buku mengatakan bahwa 

meskipun kelompok Jama’ah Tabligh sering datang ke Masjid Buku namun tidak 

pernah terdengar dalam dakwahnya menyinggung mengenai tradisi massorong. 

 
Selama ini, saya tidak pernah mendengar ada yang menentang manre-
manre, meskipun Masjid Nurul Huda seringkali didatangi oleh Jama’ah 
Tabligh namun kedatangan mereka bukan untuk mengusik atau melarang 
tradisi yang telah lama dilakukan, pada tahun 2019 yang lalu acara manre-
manre ini dihadiri oleh Imam Masjid Syuhada Kabupaten Polewali Mandar. 
Kalau pun pernah ada riak-riak seolah tidak sepakat dengan tradisi orang 
Buku, beliau bersedia untuk memberikan pemahaman kepada orang itu agar 
memahami tentang ritual turun-temurun ini”.

102
 

 

Menurut Paduai bahwa pelaksanaan ritual massorong adalah suatu kegiatan 

yang baik karena di dalam tradisi orang Buku ini terdapat pembacaan Barzanji 

dan pembacaan doa keselamatan untuk warga sekampung. Selain itu juga anak-

anak diajarkan untuk menghafal Barzanji, sehingga saat prosesi ritual berlangsung 

anak-anak yang hafal atau mengetahui membaca Barzanji bisa ikut di dalamnya 

sebagai upaya untuk terus berlatih dalam menghafal Barzanji.
103

 

Bagi warga Buku yang melaksanakan tradisi ini adalah merupakan bagian 

dari bentuk kesyukuran kepada Allah Swt atas segala limpahan rezki yang 

diberikan serta memohon keselamatan dalam menjalankan setiap aktivitas 

utamanya di laut.   

Terkait dengan tradisi manre-manre orang Buku tersebut, Syekh Fadlu 

sebagai tokoh agama yang juga merupakan Imam Masjid Syuhada Kabupaten 

Polewali Mandar memberi penjelasan bahwa: 
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Tradisi yang dilakukan oleh orang Buku adalah merupakan media untuk 
mengajari kita untuk menjaga keseimbangan alam. Hanya saja orang-orang 
saat ini gemar menghakimi tradisi-tradisi seperti itu, misalnya dianggap 
syirik dan sebagainya, mereka tidak melihat ada sisi lain yang sedang 
diajarkan oleh orang tua kita dahulu, misalnya begini, kan do‟o to diolo‟ ta 
mai santun sannal i tu‟ u lao di alam, mangapai na santun, misalnya tia 
mua mappaleu‟i ponna aju, nasapu-sapu tu tia, se‟ loka to, 
“peaddappangangngo luluare‟a nalambi‟mi tu‟u wattummu dipapa‟gunae, 
peaddappangangngo a na dialao tu‟u a”, ada permisi di situ, kenapa 
mereka melakukan itu,  karena orang dulu mengakui bahwa alam raya ini 
dibuat untuk kemaslahatan ummat manusia. Kemaslahatan itu jika di 
dalamnya ada penghormatan terhadap sesama makhluk Tuhan”

104
 

 

Dalam perspektif inilah, perlu dipahami bahwa tradisi massorong merupakan 

media orang terdahulu dalam memberikan pengajaran kepada generasi untuk 

menjaga keseimbangan alam, oleh karena itu sangat penting untuk memahami 

cara berpikir orang-orang dahulu. Jika pada masa dulu, para ulama memiliki 

tantangan agar Islam bisa diterima dengan damai tanpa ada kekerasan dan 

pemaksaan, sekarang ini tantangannya adalah pemahaman masyarakat yang masih 

perlu untuk diluruskan namun bukan berarti bahwa tradisi tersebut juga harus 

dihilangkan.  

 
Hari ini kita hidup di era pengetahuan, da mie ia bandamo di‟o ma‟na-
ma‟na seperti itu yang dipahami bahwa diang tu mie pa‟jaga na, tania tia ia 
le‟ba di‟o‟o, pemahaman seperti itu cocok pada zamannya, pa ndangpa 
diolle dijelaskan diolo bassa penjelasan digena‟o, namun pada hari ini ada 
orang yang tidak bisa meninggalkan cara berpikir seperti, mereka tetap 
melakukan seperti pada keyakinan pada masa lalu, menurut saya da mo todi 
simata disimbong soal musyrikna, karena mereka tetap mengakui Allah, 
mereka membaca bismillah o. Diang tau mauang le‟mai, musyrik iting 
sanganao puang sayye‟ karena ia menyertakan Allah dalam kegiatan Allah, 
sehingga saya bilang ya‟ najari apa mi hidup kalau tidak ikut Allah dalam 
setiap kegiatan kita, mesti meccue tarrus i Puang, ada Allah di setiap 
aktivitas kita, bassa to i tu‟ di‟ e, Allah adalah penentu segalanya dari segala 
hal, tetapi saya menjalani ini sebagai bagian dari sikap manusiawi saya pa‟ 
tuo dini tau di lino, solana bai tia mandel pel o, ndangi namubismillai pa 
namauangngo o namupasiolai pel anna puang o, mane cilaka mu tu‟u,  jika 
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ada orang lain yang menganggap ini sebuah kesalahan yah, ndak apa-apa, 
anggap saja begitu, pa ndangi tia mala lino sipahang-pahang tau.

105
 

Meskipun Islam sudah diterima dengan baik oleh masyarakat dan menjadi 

sebuah identitas yang telah mandarah daging bahkan diwariskan secara turun-

temurun akan tetapi pemahaman tentang cara berpikir orang-orang dulu tentang 

adanya kekuatan lain masih terbawa dan bahkan memenuhi cara berpikir sebagian 

masyarakat hingga sekarang ini. 

 
Jadi titik poinnya adalah soal bagaimana orang dahulu itu sedang mengajari 
masyarakatnya untuk menjaga keseimbangan alam. Persoalan ada penjaga 
laut yang bisa saja menyebabkan musibah dan bahaya itu memberikan 
peringatan agar bisa menjaga alam dengan mengancam sebagai media orang 
dulu, karena bassa tomi tia tau diolo‟ o, sehingga harus dipahami alam 
pikirannya orang dulu untuk bisa mengerti cara berpikir orang dulu. Namu 
harus juga dipahami bahwa tidak bisa juga diabaikan kekuatan makhluk 
lain, apa‟ diang totia sanga mahluk lain, nagangguo tu‟u jin karena mereka 
ada, sittengang bai tia ita‟ di‟e, mua landur o lau diolona ndango metabe, 
nakaccong ngo tu‟ tia.

106
 

Masyarakat masih menganggap masih ada kekuatan lain yang lebih kuat dari 

manusia misalnya kehadiran “penjaga laut”. Tentu tidak dapat dipungkiri bahwa 

makhluk lain selain manusia itu ada seperti jin, namun pemahaman tersebut hanya 

berlaku pada zamannya karena pada waktu agama Islam belum menyebar ke 

seluruh penjuru Nusantara. Sehingga cara berpikir seperti tidak relevan lagi untuk 

digunakan di era milineal sekarang ini, dimana informasi semakin terbuka luas 

dan pengetahuan semakin maju sehingga hampir setiap persoalan mampu dijawab 

dengan cara ilmiah. Berbeda dengan zaman dahulu, orang tua belum mampu 

berfikir secara ilmiah sehingga pengajaran yang diberikan bersifat mengancam. 

Pendidikan berupa ancaman adalah merupakan strategi atau cara orang-orang dulu 

agar para generasi berupayan untuk menjaga alam raya agar tidak dieksploitasi 
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secara berlebih-lebihan akan tetapi digunakan seperlunya saja sesuai dengan 

kebutuhan.  

Jika ada pendapat orang yang selama ini melakoni tradisi itu bahwa jika 
ritual ini tidak dilakukan akan ada bahaya maupun musibah, maka itu juga 
cara orang dahulu mengancam mereka, supaya mujaga‟i, bukan soal 
bencananya, tapi orang-orang sekarang tidak memahami substansinya. 
Tidak boleh juga kemudian, karena terpelajar mi tau di‟ e‟ e, bukan soal 
pada kekuatan itu, da mie‟ pajoling, nah sekarang kita bisa lihat kondisi 
Buku, sudah mulai rusak, kalobang hasilnya sudah sedikit, pa‟binanga liwu 
tomi, kenapa hal tersebut terjadi karena orang yang dari luar dan yang 
tinggal di situ, ndangi sijagai,  jadi dapat dimaknai bahwa bukan persoalan 
ada mudaratnya jika tidak dilakukan tapi anda sedang tidak lagi peduli pada 
eksistensi alam raya ini. Jari ia tau te‟e damo mupahami mauang, diang tu‟ 
dio panjaganao, da iya bandamo di‟o, apa‟ polemi di‟e agamae, agama 
mengajarkan kita bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada semua 
kekuatan yang ada di dunia ini yaitu kekuatan Puang Allah ta’ala sehingga 
paradigma orang-oraang dahulu itu mestinya sudah tidak digunakan lagi 
karena kita tidak hidup pada zaman dulu, kita hidup pada era pengetahuan 
terbuka.

107
 

 

Bencana alam yang terjadi seperti banjir, longsor, dan kebakaran adalah 

akibat dari ulah manusia yang tidak mampu lagi menjaga alam dengan baik 

namun dieksploitasi untuk kepentingan pribadi dan kelompok dalam meraup 

keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menmikirkan dampak yang akan 

ditimbulkan. Ritual massorong adalah  salah satu cara atau media yang digunakan 

oleh orang-orang dahulu untuk mengikat manusia dengan alam ini.  

 
Paradigma tentang ada kekuatan lain misalnya dipercaya ada “penjaga laut” 
sehingga saat ritual warga membawa pisang yang dibakar lalu 
dipersembahkan kepada penjaga laut, sebenarnya hal itu adalah simbol, 
bahwa manusia jangan serakah, ada hal lain di muka bumi ini yang punya 
hak dari rezki yang kita terima, solana bai ta di‟o‟o da muande nasangngi 
bukunna bau, annangang totia posa, bassa bai tia di‟o. makna simboliknya 
adalah bagaimana caranya agar kita bisa menyeimbangkan alam karena 
akan ada anak cucu kita yang akan lahir kemudian, annanganni di‟o apa-
apa‟o, karena jika tidak ada kepercayaan seperti itu, cappu‟i tu‟u lao 
tereksplorasi e, alam juga begitu, apa‟ ndang le‟ba ta di‟o‟o, tidak ada yang 
mengikat kita dengan alam raya ini, sehingga dengan tradisi seperti itulah 
cara orang dahulu dalam menjaga alam bukan hanya di Buku tapi di tempat 
lain juga begitu. Ada hutan hari ini tidak bisa ditebang hari ini, karena orang 
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dulu memberi pesan, diang tu‟ mie‟ panjaga na a, sebenarnya bukan soal 
penjaganya itu yang dianggap punya kekuatan yang lebih, tapi jagai mie de 
apa-apa e, apa‟ diang dua mie na diannangang, apa mua‟ mucappu‟i begai 
apa todi nanapake to kaliboe‟e.

108
 

Mengancam dengan cara menakut-nakuti seperti yang dijelaskan di atas 

adalah cara agar manusia tidak serakah karena akan ada generasi yang akan lahir 

ke depan. Bukan melulu soal ada kekuatan yang lebih besar yang akan 

menimbulkan bencana ataupun musibah. Jikalaupun itu terjadi berarti ada sesuatu 

yang salah dari perilaku manusia yang ada hubungannya dengan makhluk ciptaan 

Allah yang merasa terganggu dengan perilaku manusia. Sehingga dalam konteks 

ini, tradisi orang Buku yaitu dalam pelaksanaan ritual massorong adalah upaya 

untuk menjalin hubungan yang baik dengan sesama makhluk Allah Swt dengan 

cara menghormati eksistensi seluruh makhluk dengan melakukan penghormatan 

dan perlakuan yang baik kepada alam, dengan begitu alam akan menjadi 

kemaslahatan bagi ummat manusia bukan malah sebaliknya.  
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BAB V 

                                                 PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Beberapa hal yang mendasari masyarakat Buku khususnya yang tinggal 

pada wilayah pesisir pantai melaksanakan tradisi massorong. Sebagai masyarakat 

yang tinggal di wilayah pesisir pantai yang tentu saja berdekatan dengan laut dan 

menggantungkan kehidupannya pada sektor kelautan yang menyimpan sumber 

daya alam melimpah namun setiap saat dapat mengancam keselamatan jiwa bagi 

nelayan. Masyarakat mempercayai bahwa laut memiliki kekuatan gaib yang 

didasari oleh pengalaman mereka selama di laut yang dimaknai sebagai bukan 

hanya peristiwa alam semata namun adanya campur tangan makhluk-makhluk 

gaib di laut. Tentu kepercayaan tersebut sejak dahulu kala telah terpatri hingga 

sekarang yang implikasinya menjadi titik tolak pelaksanaan tradisi bagi 

masyarakat pesisir di Buku.  

Tradisi yang dilaksanakan sejak ratusan tahun yang lalu yang dilakukan 

setelah perayaan Idul Adha setiap Senin dan Kamis adalah salah satu tradisi yang 

merupakan warisan dari leluhur masyarakat Buku sebagai tindakan untuk 

menghormati leluhur mereka dan keluarga mereka yang “menghilang” atau 

mallinrung. 

Tradisi massorong adalah upaya untuk mengikat masyarakat Buku dalam 

menjaga dan memelihara keseimbangan alam raya. Di dalam pelaksanaan tradisi 

massorong memiliki makna dari setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku 

ritual. Tradisi yang dilaksanakan masyarakat Buku adalah sebuah tindakan untuk 

menyelaraskan hubungan manusia, alam gaib, dan lingkungan. Di dalam ritual 

tersebut ada doa, harapan dan cita-cita masyarakat untuk hidup sejahterah dan 
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saling menghormati hidup berdampingan dengan makhluk lain ciptaan Allah Swt 

selain manusia. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis kemudian merumuskan beberapa 

kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah pada bagian bab sebelumnya adalah 

sebagai berikut: 

1.  Tradisi massorong yang dilaksanakan dimulai dari persiapan. Persiapan 

ritual terdiri dari : Pertama, pemilihan waktu. Waktu ritual ditentukan oleh 

ada’. Tahun ini ada’ menentukan tanggal 27 Agustus 2020 yang jatuh 

pertepatan dengan hari Kamis sebagai hari yang baik untuk melaksanakan 

ritual. Kedua, setelah waktu ditentukan, masyarakat dengan sukarela 

memberikan sumbangan untuk menyediakan kebutuhan ritual seperti 

bambu kuning, pisang, ayam, beras, ikan, gula merah, tepung beras, dan 

kebutuhan lainnya. Ketiga, setelah semua kebutuhan yang diperlukan telah 

lengkap, masyarakat secara bergotong-royong membuat balasuji, makanan 

serta kue tradisional Mandar sebagai persembahan dalam pelaksanaan 

tradisi tersebut. Selanjutnya acara intipun dilaksanakan yaitu, Sebelum 

balasuji dipikul menuju laut yang jaraknya ±2 km dari perkampungan 

warga, terlebih dahulu Imam Masjid (kali), ada’, bersama dengan sanro 

menyiapkan keberangkatan menuju laut dengan melakukan pembacaan 

doa. setelah dibacakan doa, balasuji pun diangkut oleh beberapa pria 

hingga ke tempat tujuan. Setelah sampai di laut, acara dimulai dengan 

didahului dengan membaca barzanji secara bergilir lalu dilanjutkan dengan 

pembacaan do’a. lalu warga yang hadir dipersilahkan memakan yang telah 

disajikan kecuali makanan yang terdapat di dalam balasuji. Setelah warga 

selesai makan, maka sanro dan pa’bijaga mengambil giliran untuk 

mengambil peran. Sanro terlihat kyusu’ sedang memandangi lautan dan 
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membawa piring berisi telur, uang, lalu bertih lalu menghamburkannya ke 

laut. Tak lama setelah itu, balasuji pun diangkut mengikuti sanro dan 

menghanyutkan beberapa telur ayam kampung diikuti oleh pa’bijaga, dan 

ada’, setelah itu dua ekor ayam kampung pun ikut dilepaskan. Isi balasuji 

jadi rebutan oleh warga.  

2. Encountering (perjumpaan) Islam dan budaya lokal dalam tradisi 

massorong di Buku pada awalnya terjadi dengan damai tanpa ada 

pergolakan. Hal itu terjadi karena proses penyebaran Islam menggunakan 

pola sufistik. Pola penyebaran itulah yang memungkinkan kebudayaan 

lokal tidak diberangus oleh para penyebar agama Islam. Hal itu nampak 

jelas terlihat dalam prosesi tradisi massorong. Pertama, keberadaan sanro 

maupun pa’bijaga masih menempati posisi penting dalam tradisi. Pada sisi 

lain masuknya unsur Islam yaitu kali atau Imam Masjid tidak 

menggantikan peran sanro maupun pa’bijaga. Dalam tradisi massorong 

keberadaan pelaku kebudayaan baik lokal maupun Islam menempati posisi 

yang penting dan memiliki peran yang berbeda sehingga keduanya 

diwajibkan hadir dalam pelaksanaan massorong.  Kedua, berbagai 

peralatan seperti balasuji dan persembahan berbagai makanan tradisional 

tidak dihilangkan dan masih tetap dipertahankan hingga saat ini dan 

dianggap harus ada dalam pelaksanaan ritual. Di sisi lain unsur Islam 

seperti pembacaan barzanji dan doa-doa meminta keselamatan dan 

ungkapan rasa syukur kepada sang pencipta adalah bagian yang tak 

terpisahkan dari tradisi ini. Kedua unsur budaya lokal dan Islam berpadu 

dalam sebuah ritual tersebut sehingga menghasilkan sebuah kebudayaan 

yang baru yang dapat disebut dengan Islam lokal yang pada akhirnya 

membentuk sebuah identitas keislaman masyarakat Buku. Proses 
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perjumpaan Islam dan budaya lokal yang telah disebutkan di atas ternyata 

tidak selamanya berlangsung dengan damai dan saling menerima antara 

keduanya, akan tetapi lambat lain Islam dan budaya lokal mengalami 

pergolakan. Pergolakn tersebut adalah adanya desakan purifikasi yang 

menganggap tradisi masyarakat Buku adalah perbuatan syirik. Gejolak 

penolakan terhadap tradisi tersebut datang dari warga Buku yang pernah 

belajar di Pondok Pesantren Mangkoso pada tahun 1981-1982. Akibat dari 

penolakan tersebut, dua kali tradisi massorong tidak dilakukan. Meski 

pernah terjadi riak-riak penolakan namun, hal tersebut tidak menyulutkan 

semangat orang Buku untuk tetap mempertahankan tradisi tersebut. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tantangan terhadap pelaksanaan 

tradisi massorong tidak begitu besar dan tidak berpengaruh terhadap 

kehidupan orang Buku, buktinya tradisi itu masih dipraktikkan hingga saat 

ini.  

3. Hanya saja tantangan selanjutnya adalah bukan lagi soal penolakan namun 

soal cara pandang orang Buku tentang ritual massorong sebagai media 

untuk tetap mejaga keseimbangan alam raya yang dapat menyelaraskan 

hubungan manusia, alam gaib dan lingkungannya sehingga pada akhirnya 

terwujud kehidupan yang damai dan sejahterah.  

 

B. Implikasi Penelitian 

Penelitian tentang salah satu tradisi massorong yang dilakukan oleh orang 

Buku sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu belum banyak ditulis oleh 

peneliti. Penulis sebagai salah satu penduduk yang tinggal di Buku menganggap 

bahwa kebudayaan orang-orang Buku sangatlah menarik untuk ditulis, hanya saja 

penelitian ini memiliki banyak kekurangan. Aspek-aspek kehidupan orang Buku 
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mulai dari sejarah keberadaan orang Buku, bahasa yang digunakan yang terbilang 

berbeda dengan Bahasa Mandar pada umumnya, lalu tradisi-tradisi orang Buku 

belum terungkap secara rinci dalam penelitian ini, sehingga harapan penulis 

kedepan akan ada penelitian selanjutnya yang akan melengkapi penelitian ini dan 

memberikan kritik terhadap penelitian ini.  
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