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ABSTRAK 

Nama                 : Muhammad Taufik 
Nim                      : 40200116088 

Fak/Jur             : Adab dan Humaniora/Sejarah Kebudayaan Islam 

Judul Skripsi  : Budaya Pappasang Dalam Pembinaan Moral Masyarakat 

Balanipa Di Kabupaten Polewali Mandar 

 

Pappasang Mandar mengandung wasiat atau amanat yang berisi petuah-

petuah tentang ajaran moral, etika, dan budi pekerti yang luhur sesuai dengan 

tuntutan hidup masyarakat mandar dalam kehidupan sehari-hari. skripsi ini 

bertujuan untuk: (1) Mengetahui Bagaimana Eksistensi Budaya Pappasang di 

Kecamatan Balanipa (2) Mengetahui Bagaimana Pengaruh Budaya Pappasang 

dalam kehidupan moral Masyarakat Balanipa, (3). Mengetahui Bagaimana Peran 

Orang Tua dan Anak dalam penerapan Budaya Pappasang kehidupan 

masyarakat di Balanipa. 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan 

pendekatan studi fenomenologi, teknis pengumpulan data yang digunakan yaitu, 

wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, teknis analisis data 

menggunakan tiga tahap pengujian: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Adapun beberapa informan dalam tahap penelitian ini yaitu 

budayawan, tokoh Agama dan Guru. 

Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa Untuk menjaga atau melestarikan 

Budaya Pappasang, terlebih dahulu yang harus dipenuhi ialah generasi-generasi 

di tanah Mandar harus mengetahui apa   itu Pappasang. Jadi Pappasang di mandar 

juga sering disebut budaya Lisan atau dikenal sebagai bahasa yang berisi 

petuah/pesan moral.  

Implikasi dari penelitian ini ialah bagaimana agar kita sebagai generasi 

muda harus mempertahankan tradisi ini, dan diharapkan kepada seluruh 

masyarakat  Mandar terkhusus bagi pemerintah Mandar menyampaikan bahwa 

budaya pappasang yang sarat dengan pesan-pesan moral harus tetap di jaga 

eksistensinya Dalam hal ini para generasi di tuntut untuk memahami dan 

mencintai bahasanya yaitu bahasa Mandar agar supaya budaya pappasang itu 

sendiri bisa bertahan. 

 

Kata kunci: Pappasang, Budaya lisan 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pappasang Mandar mengandung wasiat atau amanat yang berisi petuah-

petuah tentang ajaran moral, etika, dan budi pekerti yang luhur sesuai dengan tuntutan 

hidup masyarakat mandar dalam kehidupan sehari-hari. Berpegang teguh pada 

perinsip hidup yang ada, tingkah laku mereka akan terarah kepada tujuan yang telah 

diperhitungkan baik buruknya sebelum melangkah lebih jauh. Sebagai suatu warisan 

budaya pappasang Mandar mengandung berbagai ajaran yang moralistik. 

Kebudayaan semacam ini dipandang sebagai cara berkehidupan ideal mengenai 

bagaimana seseorang harus hidup untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan 

diterima.
1
  

Disamping itu, merupakan suatu norma atau hukum yang tidak tertulis yang 

harus dipelihara dan ditegakkan dalam bentuk tindakan atau perilaku. Orang 

memelihara pappasang akan selalu terpandang dalam masyarakatnya atau mempunyai 

strata sosial tinggi sedangkan orang yang tidak mengindahkannya akan mendapat 

posisi terendahkan dalam hukum masyarakat itu. Secara berkesinambungan atau turun 

temurun moral dalam pappasang Mandar ini mewarnai kehidupan budaya 

masyarakatnya
2
.  

                                                           
1 Syaeba, M. 2013. Jurnal Pepatudzu Budaya Mandar Pappasang Hubungannya dengan 

pembinaan Moral Masyarakat. Polewali Mandar: Universitas Al-Syariah Mandar. Vol 5 N0 1  
2
Bingkisan Budaya Sulawesi Selatan, 1984. Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, Ujung 

Pandang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

Ujung Pandang 
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Pappasang berasal dari bahasa Mandar yaitu kata “pasang” yang berarti 

pesan yang harus dipegang teguh dalam masyarakat sebagai amanah, bahkan 

merupakan wasiat yang harus dipatuhi dan di indahkan dimanapun seseorang itu 

berada.
3
 

 Sebagai salah satu produk budaya yang sangat diagungkan oleh masyarakat 

Mandar, Pappasang mampu mengetahui hati dan fikiran yang memerintahkan supaya 

manusia dapat menggunakan akal sehatnya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat 

berbuat, patuh terhadap peraturan atau norma maupun menjungjung tinggi moralitas 

yang kesemuanya diharapkan memberikan semangat hidup dalam kehidupan 

sehingga dapat menerjemahkannya ke dalam usaha atau amal perbuatannya.
4
 

Fahruddin mengatakan bahwa kalau kita ingkar terhadap pappasang maka 

akan mendapat peringatan dari Yang Maha Kuasa yang dapat berupa kesulitan hidup, 

bahkan sering malah terjadi malah petaka. Jadi dengan demikian, pappasang adalah 

wasiat orang tua kepada anak cucunya sebagai amanah yang harus dipatuhi dan di 

laksanakan. Dalam pengertian lain yang dikemukakan Muthalib yang berpendapat 

bahwa pappasang merupakan petuah leluhur, petuah tak lekang oleh panas, tidak 

lapuk oleh hujan yang ada di tanah Mandar, petuah leluhur ini sebagai perekat 

persatuan dan kesatuan rakyat banyak, mempererat tali persaudaraan dan 

kekerabatan, baik yang ada didalam maupun yang ada di luar wilayah Mandar.
5
 

                                                           
3 Syaeba, M. 2013. Jurnal Pepatudzu Budaya Mandar Pappasang Hubungannya dengan 

pembinaan Moral Masyarakat. Polewali Mandar: Universitas Al-Syariah Mandar. Vol 5 N0 1 
4
  Irawan1, Mappiare-dan  Muslihati. 2018. Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling. 

Identitas Sosial Remaja Suku Mandar dalam Pappasang: Implikasi Bagi Penyusunan Bahan 

Bimbingan. Malang: Universitas Negeri Malang. Vol 3 No 5. 
5 Syaeba, M. 2013. Jurnal Pepatudzu Budaya Mandar Pappasang Hubungannya dengan 

pembinaan Moral Masyarakat. Polewali Mandar: Universitas Al-Syariah Mandar. Vol 5 N0 1 
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 Makna yang terkandung dalam pappasang adalah petunjuk tentang apa yang 

mesti, apa yang harus, apa yang boleh dikerjakan, apa yang digalakkan, dan apa yang 

dilarang untuk dikerjakan. Kalau kita cermati lebih lanjut pappasang ini merupakan 

ajaran moral yang sangat ideal mengenai bagaimana seseorang harus hidup, menjalin 

hubungan antar sesama manusia dan menjalin hubungan dengan sang pencipta-Nya. 

Jadi tegasnya, Pappasang itu adalah wasiat orang tua kepada anak cucunya agar 

selalu diingat sebagai amanah yang perlu dipatuhi dan dilaksanakan atas dasar 

percaya diri sendiri disertai rasa tanggung jawab. 

 Secara keseluruhan Pappasang di dalam masyarakat mandar merupakan salah 

satu bentuk kebudayaan yang mengandung nilai-nilai luhur yang di wariskan oleh 

nenek moyang mereka kepada generasi penerusnya untuk dijadikan pedoman dalam 

bermasyarakat, secara harfiah pappasang berarti pesan yang harus dipatuhi dan 

dilaksanakan oleh masyarakat secara turun temurun. 

Setiap orang tua membekali anak-anaknya akan arti pappasang leluhur dalam 

menjalani kehidupan dunia ini. Berbagai ragam pappasang yang diteruskan anak-

anak atau kepada generasi muda pelanjut yang berwujud kalimat-kalimat pendek 

berupa kata-kata arif, ada yang berbentuk syair atau kalindaqdaq dalam bahasa 

Mandar dan ada pula yang berbentuk cerita. Menyadari pentingnya warisan budaya 

ini, maka penulis mengkaji kandungan moral dalam pappasang Mandar sebuah 

warisan budaya yang membentuk kepribadian, watak dan pada ujungnya generasi 

pelanjut mempunyai moral, etika, dan karakter pemimping berkualitas dan 

berkuantitas.  
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Banyak sekali definisi tentang kebudayaan diajukan oleh para pakar di bidang 

antropologi, sosiologi, pisikologi, filsafat dan lain-lain. A.L.Kroeber dan Clyde 

kluckhon pernah mengumpulkan semua definisi kebudayaan yang dikemukakan 

orang secara tertulis, dalam buku mereka yang berjudul Culture, A Critical Review of 

Consepts and definition (1952). Tenyata sampai tahun 1950 ada 179 buah definisi 

yang dikumpulkan itu diulas atau dianalisa oleh mereka berdua, dicari latar 

belakangnya, prinsip dan intinya lalu diklasifikasikan. Dalam buku itu sebagai hasil 

analisis dari semua definisi yang telah dikumpulkan itu mereka mengemukakan 

bahwa semua definisi tentang kebudayaan di klasifikasikan ke dalam tujuan ketegori 

atau golongan, seperti berikut ini: 

1. Golongan definisi yang luas yang menekankan dan merinci isi pengertian 

kebudayaan. Kebudayaan dari penulis definisi itu menekankan kenyataan bahwa 

kebudayaan itu adalah suatu keseluruhan yang kompleks, terdiri dari unsur-unsur 

yang berbeda. 

2. Golongan ke-dua, definisi yang menekankan sejarah kebudayaan. Kebudayaan 

disini dipandang sebagai warisan social atau tradisi. 

3. Golongan ke-tiga, definisi yang menekankan segi kebudayaan  yang bersifat 

normatif. Kebudayaan dianggap sebagai cara, aturan dan jalan hidup manusia, 

masuk golongan ini juga adalah definisi yang menekankan cita-cita, nilai-nilai dan 

perilaku. 

4. Golongan ke-empat adalah definisi kebudayaan dengan pendekatan psikologi. 

Kebudaayan dianggap sebagai penyusunan manusia dengan lingkungan. Dalam 

golongan ini dimasukan juga definisi yang menekankan tentang perbuatan belajar 

dan pembiasaan. 
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5. Golongan ke-lima adalah definisi-definisi yang lebih bersifat struktur yang 

membicarakan pola-pola dan organisasi kebudayaan. 

6. Golongan ke-enam adalah definisi-definisi yang melihat kebudayaan sebagai hasil 

perbuatan atau kecerdasan manusia. Dalam golongan ini dimasukkan juga definisi 

yang menekankan pikiran-pikiran dan lambang-lambang. 

7. Golongan ketujuh adalah definisi-definisi yang tidak lengkap dan tidak dapat 

dipertimbangkan, di kesampingkan saja
6
.  

Cepatnyaa proses globalisasi membawa perubahan yang cukup signifikan 

pada masyarakat, salah satu contohnya adalah perubahan kalangan masyarakat remaja 

suku mandar. Lantaran semangat modernisasi, tatanan budaya suku mandar yang 

sebelumnya adalah budaya komunal mulai bergeser menjadi budaya individualistik. 

Kondisi ini menimbulkan benturan nilai antara identitas lokal dan hegemoni global. 

Perubahan geopolitik disuku mandar yang terjadi setelah pembentukan 

provinsi Sulawesi baru, juga turut berimbas pada keadaan sosial budaya. Mandar 

menjadi ajang pertemuan budaya yang saling beradu dengan identitas yang lain 

remaja suku mandar dihadapkan dengan banyak pilihan identitas dan nilai. Jika 

kondisi tersebut terus menerus terjadi, maka suku mandar akan kehilangan 

identitasnya, hal ini di karenakan kebudayaan hidup di dalam system social-budaya 

yang mengembangkan, jika masyarakat tidak mengembangkan kebudayaan aslinya 

maka kebudayaan tersebut akan hilang. Pernyataan bahwa manusia adalah makhluk 

sosial yang tidak bisa hidup sendirian perlu di pertanyakan kembali hal ini karaena 

dikalangan remaja suku mandar selama kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi 

fenomena yang menunjukkan sikap asosisal. 

                                                           

6
A.L. Kroeber & Clyde Kluchkhon. 1952. Culture: A Critical Review of Concept and Dfinitio. 



6 
 

 

 

Identitas adalah milik bersama, dimiliki secara bersama-sama  oleh orang 

yang memiliki sejarah dan asal usul yang sama identitas adalah suatu produksi, bukan 

sensi yang tetap dan menetap identitas. Identitas individual ditengarai dinamis dalam 

kondisi tersebut, sedangkan identitas komunal menetap menjadi suatu ciri khas dalam 

masyarakat  identitas komunal bisa jadi dikaji kembali, diceritakan turun temurun, 

dilestarikan melalui pelembagaan nilai atau dilupakan dari pikiran kolektif 

masyarakat
7
. 

Sekolah adalah salah satu bentuk pelembagaan nilai mentransformasikan nilai 

kedalam setiap aktivitas pembelajaran dan kehidupan sekolah, sekolah punya peran 

yang sangat vital dalam pembentukan identitas remaja pelembagaan nilai tidak hanya 

sekedar mentransformasikan moralitas dan etika, tapi juga penyesuaian berdasarkan 

latar budaya setempat. Melibatkan budaya dalam pendidikan adalah hal yang penting 

karena budaya merupakan instrument kearifan local yang lahir dari pembacaan 

terhadap alam dan manusia. Melalui proses pendidikan, akan terjadi internalisasi 

budaya yang ada di setempat tersebut pada peserta didik, salah satunya adalah 

menginternalisasikan pappasang sebagai muatan dalam melakukan pelayanan 

bimbingan dan konseling
8
. 

Pappasang adalah petuah yang merupakan produk budaya dari suku mandar. 

Pappasang begitu diagungkan karena ia mampu mengetahui pikiran dan hati yang 

memerintahkan supaya masyarakat dapat menggunakan akal sehatnya, pappasang 

dengan segala kebudayaan nilai didalamnya di tafsirkan sebagai pemersatu perbedaan  

                                                           

7
Irawan, Mappiare-dan  Muslihati. 2018. Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling. Identitas 

Sosial Remaja Suku Mandar dalam Pappasang: Implikasi Bagi Penyusunan Bahan Bimbingan. 

Malang: Universitas Negeri Malang. Vol 3 No 5. 

8
Sutarno, S., & Barida, M. (2017). Kajian Bahan Bimbingan dan Konseling dalam serat 

Wedhatama. Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling, 2(3), 114-122. 
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ini berarti pappasang berhubungan dengan kondisi pribadi sosial manusia dalam 

berinteraksi satu sama lain. Pappasang milik suku mandar sebagai bahan untuk 

penyusunan bahan bimbingan
9
.   

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti berinisiatif untuk melakukan 

penelitian, maka penulis mengambil judul “Budaya Pappasang Dalam Pembinaan 

Moral Masyarakat Balanipa Di Kabupaten Polewali Mandar”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas telah dikemukakan pada latar belakang, penulis 

mengemukakan beberapa pokok permasalahan dalam penelitian yang akan dilakukan 

yaitu: 

1. Bagaimana eksistensi budaya Pappasang di kecamatan Balanipa? 

2. Bagaimana pengaruh budaya Pappasang dalam kehidupan moral masyarakat 

Balanipa? 

3. Bagaimana peran orang tua dan anak dalam penerapan budaya Pappasangdi 

kehidupan masyarakat Balanipa ? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian ini mengarah pada apa yang tertera pada rumusan masalah 

yang menjadi fokus penelitian kali ini yaitu bagaimana eksistensi budaya pappasang 

dalam pembinaan moral masyarakat dan bagaimana budaya Pappasang kemudian 

bisa menjadi filter terhadap pergeseran budaya. 

                                                           

9
Junaedi. (2016). Dipicu Rebutan Pacar, Siswa Dua SMA di Polewali Mandar Tawuran. 

Diambildarihttp://regional.kompas.com/read/2016/09/20/19345491/dipicu.rebutan.pacar.siswa.dua.sm

a. di.polewali.mandar.tawuran 
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2. Deskripsi Fokus  

Berdasarkan fokus penelitian di atas mengenai “ Budaya Pappasang dalam 

pembinaan moral masyarakat di Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar, maka penulis 

memeberikan deskripsi terhadap fokus penelitian yaitu: PappasangSebagai suatu 

warisan budaya pappasang Mandar mengandung berbagai ajaran yang moralistik. 

Kebudayaan semacam ini dipandang sebagai cara berkehidupan ideal mengenai 

bagaimana seseorang harus hidup untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan 

diterima.  

Disamping itu, merupakan suatu norma atau hukum yang tidak tertulis yang 

harus dipelihara dan ditegakkan dalam bentuk tindakan atau perilaku. Orang 

memelihara pappasang akan selalu terpandang dalam masyarakatnya atau 

mempunyai strata sosial tinggi sedangkan orang yang tidak mengindahkannya akan 

mendapat posisi terendahkan dalam hukum masyarakat itu. Secara berkesinambungan 

atau turun temurun moral dalam pappasang Mandar ini mewarnai kehidupan budaya 

masyarakatnya. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Kajian pustaka ini merupakan tahapan dalam menyusun suatu penelitian, 

karena tinjauan pustaka ini mebantu peneliti untuk menemukan tulisan atau tahap 

pengumpulan informasi atau literatur-literatur dengan menggunakan observasi yang 

berkaitan dengan judul penelitian. Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengetahui 

bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa catatan sebagai acuan 

sebuah pencapaian penulisan skripsi ini. Ada beberapa buku atau karya ilmiah yang 

di anggap relevan dalam objek penelitian ini yaitu : 
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1. Andi Wahyu Irawan, dalam Jurnalnya Identitas Sosial Remaja Suku Mandar 

dalam Pappasang (Implikasi Bagi Bahan Bimbingan).Penelitian ini bertujuan 

untuk mengkaji identitas sosial remaja Suku Mandar dalam Pappasang 

sekaligus menjadi konstruksi terhadap bahan bimbingan. Penelitian kualitatif 

hermeneutik gadamerian ini akan menafsirkan identitas sosial remaja Suku 

Mandar di dalam Pappasang. Temuan penelitian menunjukkan identitas sosial 

adalah: empati; saling mengingatkan; tolong menolong; solidaritas; menutup 

aib; taat; dermawan; dan demokratis. Identitas sosial dalam Pappasang 

kemudian dikontruksi untuk menjadi bahan bimbingan dan konseling
10

. 

2. Dedy Gunawan Saputra, dalam jurnalnyamengenai Pemahaman Nilai-nilai 

Pappasang dalam meningkatkan karakter bangsa yang berkearifan lokal. 

Menulis tentang, untuk mendeskripsikan nilai-nilai pappasang sebagai media 

atau wadah dalam meningkatkan karakter bangsa yang berkearifan lokal. 

Menurut Ratna, bahasa dan kebudayaan memiliki hubungan yang sangat erat, 

sehingga pengajaran dan pembelajaran bahasa tidak terlepas dari 

pembelajaran kebudayaan
11

. 

3. Muhammad Syaeba, dalam jurnalnya mengenai Budaya Mandar Pappasang 

dalam Hubungan-nya dengan Pembinaan Moral Masyarakat. menurut Syaeba,  

Pappasang Mandar mengandung wasiat atau amanat yang berisi petuah-

petuah tentang ajaran moral, etika, dan budi pekerti yang luhur sesuai dengan 

tuntutan hidup masyarakat mandar dalam kehidupan sehari-hari. Berpegang 

                                                           

10
Irawan, A. W., Mappiare-AT, A., Muslihati, M. (2018). Identitas Sosial Remaja Mandar 

dalam Pappasang: Implikasi bagi Penyusunan Bahan Bimbingan. Jurnal Kajian Bimbingan dan 

Konseling, 3(4), 171–181. https://doi. org/10.17977/um001v3i42018p171. 

11
Ratna, D. Savitri, S. Nuryadin. 2011. Aspek Kebudayaan dalam Buku Ajar. Alinea: Jurnal 

Bahasa dan Sastra. 1 (1): 53-56. 
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teguh pada perinsip hidup yang ada, tingkah laku mereka akan terarah kepada 

tujuan yang telah diperhitungkan baik buruknya sebelum melangkah lebih 

jauh
12

. 

4. Anggriawan Tamsil, dalam jurnalnya mengenai Representasi Nilai-nilai 

Pappasang Di Tanah Mandar (Studi Hermeneutika Fenomenologi), Tamsil 

menjelaskan bahwa secara eksplisit, Pappasang merupakan ungkapan yang di 

dalamnya banyak terkandung manfaat dan nilai untuk dipegang teguh sebagai 

pegangan hidup (life grip) dalam bermasyarakat. 

5. Nur Azizah, dalam jurnalnya mengenai Diaspora Etnik Mandar di Desa 

Pagerungan Besar, Kec. Sapeken, Kab. Sumenep Sebagai Sumber lokal 

Belajar Sejarah di SMA. Azizah dkk menjelaskan bahwa dalam sistem 

keluarga melalui konsep Pappasang toriolo, yaitu keluarga mengambil peran 

penting dalam kerangka pendidikan bagi anak muda khususnya anak-anak 

pada keluarga inti. Melalui keluarga suatu tradisi dapat dipertahankan melalui 

sosialisasi dan perkenalan orang tua terhadap anak-anaknya
13

.  

6. Dewi Handayani, dalam jurnalnya mengenai “Eksistensi Budaya Pappaseng 

Sebagai Sarana Pendidikan Moral”. Handayani menjelaskan bahwa 

Pappaseng merupakan satu bentuk sastra klasik tradisional yang merupakan 

                                                           

12
Bingkisan Budaya Sulawesi Selatan, 1984. Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, Ujung 

Pandang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

Ujung Pandang 

13
Dedi, Rosala, 2016. Pembelajaran Seni Budaya Berbasis Kearifan Lokal Dalam Upaya 

Membangun Pendidikan Karakter siswa Di Sekolah Dasar. Volume 2. Nomor 1 (hlm. 11-12). 
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salah satu karya seni suku bugis yang menggunakan bahasa sebagai media 

pemaparan
14

. 

Adapun kesamaan penelitian saya dengan beberapa kajian pustaka di atas 

yang menjelaskan mengenai Budaya pappasang yaitu hampir semua peneliti di atas 

menjelaskan tentang fungsi dan peran dari Budaya Pappasang tersebut, tetapi hanya 

satu peneliti di atas yang memiliki kesamaan makna judul dengan penelitian saya 

yaitu Muhammad Syaeba, dimana M Syaeba dalam jurnalnya juga membahas tentang 

Budaya Mandar Pappasang dan Hubungannya dengan pembinaan moral masyarakat. 

menurut Syaeba,  Pappasang Mandar mengandung wasiat atau amanat yang berisi 

petuah-petuah tentang ajaran moral, etika, dan budi pekerti yang luhur sesuai dengan 

tuntutan hidup masyarakat mandar dalam kehidupan sehari-hari. 

 

E. Tujuan penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini membahas tentang apa yang akan dicapai oleh penelitian 

tersebut dan selalu menuliskan hal apa saja yang akan dicapai dari rumusan masalah . 

a. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi budaya Pappasangdi Kecamatan 

Balanipa 

b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh budaya pappasang dalam kehidupan 

moral masyarakat Balanipa. 

c. Untuk mengetahui bagaimana peran orang tua dan anak dalam penerapan budaya 

pappasang di kehidupan masyarakat Balanipa. 

 

                                                           

14
Iskandar. (2016). Bentuk, Makna, Dan Fungsi Pappaseng Dalam kehidupan Masyarakat 

Bugis Di Kabupaten Bombana. Jurnal Bastra(Bahasa dan sastra), 1(2). 
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2. Kegunaan Penelitian  

a. Manfaat ilmiah  

Penelitian ini di harapkan untuk menambah wawasan khazanah keilmuan 

terkhusus pada bidang ilmu pengetahuan sejarah dan kebudayaan islam. Hasil 

penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan seseorang pembaca agar 

penelitian kedepannya bisa dijadikan referensi dalam mengkaji suatu kebudayaan 

khususnya budaya Pappasang dalam Masyarakat Mandar di Kecamatan Balanipa 

Kabupaten Polewali Mandar. 

b. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan agar bisa berguna nantinya bagi para budayawan dan 

masyarakat umum terkhusus di Kabupaten Polewali Mandar agar senantiasa menjaga 

kelestarian kebudayaan sesuai dengan ajaran Islam. Supaya pemerintah setempat bisa 

menarik wisatawan untuk memperkenalkan salah satu budaya yang sangat dibutuhkan 

di tengah-tengah masyarakat Mandar agar memberikan pemahaman pada aspek 

perkembangan budaya masyarakat sebagai pembinaan moral masyarakat. 

1) Akademik 

Diharapkan dapat memberi manfaat dan berkontribusi dalam menambah dan 

memperkaya khazanah kajian sejarah kebudayaan islam khususnya terkait dalam 

Budaya pappasang dalam pembinaan moral masyarakat mandar. 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

2) Manfaat Praktis 

a. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana humaniora di Uin Alauddin 

Makassar dan dapat menjadi referensi penting dalam penelitian yang membahas 

tentang budaya pappasang dalam pembinaan moral masyarakat mandar.  

b. Dapat memberi kejelasan tentang budaya pappasang dalam pembinaan moral 

masyarakat Mandar. 
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     BAB II 

TINJAUAN TEORETIK 

A. Konsep Budaya/Tradisi 

Kata budaya berasal dari kata Sansekerta buddhayah, yaitu bentuk jamak dari 

buddhi yang berarti „‟budi” atau „‟akal‟‟. Dengan demikian, kebudayaan berarti hal-

hal yang berkaitan dengan akal, rasa dan karsa. Jadi kebudayaan adalah hasil dari 

karsa dan rasa itu.
15

   

  Istilah budaya didefinisikan sebagai keseluruhan cara hidup dalam suatu 

masyarakat  tertentu yang juga tersirat adalah bahwa budaya itu dipelajari dan dibagi 

atau dipakai bersama oleh para anggota suatu masyarakat. Namun demikian, harus 

diakui bahwa budaya merupakan suatu konsep yang sangat rumit, meskipun berbagai 

dalam kajian ilmiah maupun kehidupan sehari-hari konsep ini secara empilist maupun 

eskplisit, memperhadap-hadapan budaya dan alam. Semua hal atau sesuatu yang 

dihasilkan atau dilakukan oleh manusia adalah bagian dari dunia alamiah. 

  Koentjaraningrat mendefenisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem 

gagasan,tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang 

dijadikanmilik manusia dengan belajar.
16

Menurut Selo Soemardjan danSoelaeman 

Soemardi merumuskan kebudayaan sebagai hasil karya, rasa, dan ciptamasyarakat.
17

 

  Kedua definisi di atas banyak mempengaruhi masyarakat dalam mengartikan 

apaitu kebudayaan. Sedangkan pengertian yang lebih luas menurut E.B. Tylor, 

                                                           

15
Ary H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem 

Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 16. 

16
Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi, (Cet. IX, Edisi Revisi; Jakarta: PT Rineka 

Cipta,2009), h. 182   

17
Elly M Setiadi, dkk, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 28   
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kebudayaansebagai suatu kesatuan jalinan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, 

kesenian, susila,hukum, adat dan tiap kesanggupan yang diperoleh seseorang sebagai 

anggotamasyarakat.
18

 

Selain itu, Jensks juga menyatakan lebih lanjut terkait perbedaan pemakaian istiah 

budaya dalam 4 pengertian utama: 

1. Budaya kerap dipandang sebagai suatu “state of mind”. Orang dikatakan 

berbudaya jika mereka bergerak kearah dalam prespektif ini, budaya  dilihat 

sebagai suatu kualitas yang dimiliki individu-individu yang mampu memperoleh 

pembelajaran dan meraih kualitas yang dihayati sebagai yang di idamkan oleh 

makhluk yang berbudaya. 

2. Definis pertama di atas  sangat elits di dalam pengertian bahwa aspek-aspek 

manusiawi tertentu di pandang sebagai lebih tinggi di banding aspek-aspek lainya. 

Definsi kedua ini juga elits dalam pengertian bahwa ia tidak memandang individu-

individu tertentu lebih tinggi dari pada individu lain, melainkan melihat 

masyarakat lainya. Dalam konteks ini, budaya erat berkaitan dengan ide civilisasi. 

Beberapa kelompok masyarakat di pandang gagasan-gagasan evolusioner, seperti 

yang diajarkan oleh Hebert Spencer yang melihat masyarakat barat lebih 

berkembang dari pada masyarakat lain. 

3. Definisi ketiga memandang budaya sebagai seperti yang dipaparkan Jencks, 

konsep ini merupakan definisi yang cukup umum dan digunakan orang secara luas. 

Dalam perspektif ini, budaya dijumpai diteater-teater, gedung konser, galeri dan 

                                                           

18
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. RajaGrasindo Persada, 1990), 

h. 173   
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perpustakaan, dari pada di dalam aspek kehidupan soisal manusia. Budaya dalam 

pengertian ini sering disebut “budaya adilihung”. 

4. Definisi terkahir, definisi diadopsi oleh Ralph Lintion yang mengatakan bahwa 

dari empat definisi di atas, yang ke-empatlah yang paling banyak dipakai oleh para 

sosiolog kontomporer. Budaya dalam pengertian ke empat sesungguhnya 

merangkum keseluruhan tema yang di garap sosiologi. Dengan demikian sulit 

mendapati sosiologi budaya begitu berbeda dari bidang-bidang lain dalam 

sosiologi. Wilayah cakupan-nya termasuk sosiologi kesenian, sosiologi musik dan 

sosiologi sastra.  

Antara manusia dan kebudayaan memiliki hubungan yang erat, karena 

manusiamerupakan bagian dari hasil kebudayaan itu sendiri. Hampir semua tindakan 

manusiaadalah produk kebudayaan kecuali sifat naluri manusia yang tidak termasuk 

bagian darikebudayaan. Tindakan manusia yang berupa kebudayaan yang dibiasakan 

dengan carabelajar seperti proses internalisasi, sosialisasi dan akulturasi. Oleh karena 

itu, kebudayaanbukanlah hal yang statis dan kaku, melainkan bisa berubah sesuai 

keadaan sosial yang ada.
19

 

Bahkan kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagimanusia dan 

masyarakat, dimana kebudayaan berfungsi mengatur agarmanusia memahami 

bagaimana manusia harus bertingkah laku,berbuat untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya di masyarakat,sehingga segala ketentuan di dalam masyarakat diharapkan 

                                                           

19
Rusmin Tumanggor,dkk, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 

17   
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dapatberjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat yangbertempat 

tinggal pada lingkungan tersebut.
20

 

Selain itu, kebudayaan juga memiliki peran penting dalammembentuk 

masyarakat. Peran penting atau fungsi kebudayaanbagi masyarakat adalah : 

1. Melindungi diri terhadap lingkungan alam 

2. Memberi kepuasan materil atau spiritual bagi manusia danmasyarakat. 

3. Memanfaatkan alam dan bila perlu menguasai alamdengan teknologi yang 

diciptakannya 

4. Mengatur tata tertib dalam pergaulan masyarakat dengannorma-norma dan nilai-

nilai sosial. 

Atas dasar itu, disinilah pentingnya kebudayaanyang pada hakikatnya adalah 

untuk mengatur agar manusia dapatmengerti satu sama lainnya, bagaimana manusia 

bertindak danbagaimana manusia itu berbuat untuk kebaikan bersama. Jadi 

padaintinya kebudayaan ini sebagai cerminan kehidupan manusia, jikasuatu 

masyarakat memegang teguh kebudayaannya maka akantercipta kehidupan yang 

harmonis.
21

 

Mengenai tradisi yang merupakan salah satu bagian dari budaya. Dalam 

Kamus Besar BahasaIndonesia, tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan turun-

temurun dari nenek moyang yangmasih dijalankan di masyarakat atau dapat diartikan 

sebagai penilaian atau anggapanbahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang 

                                                           

20
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. RajaGrasindo Persada, 1990), 

h. 194 

21
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 195. 
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paling baik dan benar.
22

 Secara terminologi, tradisi berasal dari bahasa Inggris, 

tradition yang artinya diteruskan ataukebiasaan.  

Dalam pengertian lain, tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak 

lamadan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya 

darisuatuNegara, kebudayaan, waktu dan agama.
23

 Selain itu, hal yang paling 

mendasardari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi 

kegenerasi baiktertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu 

teradisi dapatpunah. 

Tradisi dapat melahirkan kebudayaan masyarakat yangdiketahui dari wujud 

tradisi itu sendiri. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan itupaling sedikit memiliki 

tiga wujud, yaitu: 

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan-gagasan, nilainilai, 

norma-norma, peraturan dan sebagainya. 

2. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia 

dalam masyarakat. 

3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.
24

 

 

 

 

                                                           
22

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

2008),h. 1543.   
23

Emawati,„‟Islam dan Tradisi Lokal‟‟, vol. 9 no.2 (September 2018): h.18. 

https://www.google.com/irl?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.researchgate.net/publication/32

7798433_Islam_dan_Tradisi_Lokal&ved=2ahUKEwiU5rzX89jkAhWFfn0KHe.(Diakses 20 

November 2021).   
24

Mattulada, Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup (Hasanuddin University 

Perss, 1997), h.1. 

https://www.google.com/
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B. Tipe-Tipe Budaya 

Suatu kebudayaan bisa dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu kebudayaan elite atau 

adiluhung, kebudayaan rakyat, dan kebudayaan populer. Kebudayaan elite atau 

kebudayaan avant-grade tercermin dari segala perilaku keseharian kalangan keluarga 

raja atau bangsawan. Yaitu cara kaum kerajaan mengisi waktu senggang mereka 

untuk mencari kesenangan hidup yang sebaik-baiknya. Kalangan kerajaan sudah 

lebih dahulu merasakan nikmat dari melek huruf. Melek huruf bukan cuma mengenai 

kemampuan membaca dan menulis, tapi juga kemampuan memahami dan meresapi 

seni. Menonton pertunjukan teater atau membaca roman adalah salah satu kebiasaan 

kalangan kerajaan dan jadi bagian dari kebudayaan elite. Kebudayaan elite diselimuti 

stigma berkelas, mahal, dan bermuatan pengetahuan yang tinggi. Lain lagi dengan 

kebudayaan rakyat. Kebudayaan ini tumbuh dari bawah, merupakan ekspresi spontan, 

dan tidak mengambil keuntungan dari kebudayaan luhur. 

Kebudayaan rakyat jadi bagian dari kebudayaan masyarakat di pedesaan. 

Masyarakat di pedesaan biasanya punya budaya yang sesuai  dengan nilai-nilai luhur 

generasi sebelumnya
25

. Dalam konteks kekinian adalah membangun manusia yang 

utuh. Cipta, karsa, dan rasa menjadi bagian penting dalam proses pembangunan jiwa 

manusia. Hal tersebut terlihat dari bahasa, kesenian, dan budaya masingmasing 

daerah di Indonesia, khususnya bahasa daerah Makassar yang tetap dilestarikan oleh 

penutur-penuturnya. Salah satu aspek dalam bahasa Makassar adalah nilai-nilai luhur 

yang tetap menjadi pegangan masyarakat Makassar.  

                                                           

25
https://gensindo.sindonews.com/read/142646/700/sejarah-munculnya-tiga-budaya-utama-di-

dunia-termasuk-budaya-pop-1598270937?showpage=all 



20 

 

 

Nilai-nilai luhur tersebut terdapat di dalam pappasang. Pentingnya pappasang 

ini sebagai salah satu bagian dalam melestarikan bahasa dan sastra yang ada di 

Indonesia. Seseorang yang mampu memahami nilainilai yang terdapat di dalam 

pappasang, maka diharapkan karakter yang dimiliki akan menjadi lebih baik. Salah 

satu unsur yang membuat pappasang sangat penting adalah nilai atau pesan yang 

disampaikan dan sangat dibutuhkan saat sekarang ini. Pengungkapan nilai-nilai luhur 

yang terkandung di dalam pappasang perlu diangkat ke permukaan agar masyarakat, 

terutama kaum muda yang cenderung mengalami dekandensi moral. Selain itu, agar 

generasi muda mampu mengetahui budayanya, serta menjadi bagian dalam 

mempersiapkan generasi Indonesia emas 2045.  

Menurut Ratna, dkk. (2011: 53), bahasa dan kebudayaan memiliki hubungan 

yang sangat erat, sehingga pengajaran dan pembelajaran bahasa tidak terlepas dari 

pembelajaran kebudayaan. Selain itu, menurut Nababan (dalam Ratna, dkk., 2011: 

56), tujuan mempelajari kebudayaan melalui suatu bahasa adalah untuk mengerti 

lebih mendalam pola dan nilai-nilai dari masyarakat penutur bahasa tersebut. 

Mengenai hubungan budaya dan bahasa, Fisman (dalam Ratna, dkk).26 

C. Kebudayaan Suku Mandar Dilihat dari Unsur-Unsur Budayanya 

Berikut merupakan kebudayaan suku Mandar dilihat dari unsur-unsur 

budayanya: 

1. Agama 

Pada umumnya dewasa ini suku Mandar adalah penganut agama Islam yang 

setia tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat lepas dari kepercayaan-

kepercayaan seperti pemali, larangan-larangan dan perbuatan magis seperti 
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pemakaian jimat atau benda-benda keramat dan sesaji.Didaerah pedalaman 

seperti di pegunungan Pitu Ulunna Salu sebelum Islam masuk, religi budaya yang 

dikenal ketika itu adalah adat Mappurondo yang diterjemahkan sebagai berpegang 

pada falsafah Pemali Appa Randanna. 

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

budayanya dapat ditemui pada peninggalannya yang berupa ritual dan upacara-

upacara adat yang tampaknya bisa dijadikan patokan bahwa ia besumber dari religi 

budaya dan kepercayaan masa lalunya. Sepertiritual Mappasoro (menghanyutkan 

sesaji di sungai) atau Mattulabala’ (menyiapkan sesjai untuk menolak musibah) dan 

lain sebagainya yang diyakini akan membawa manfaat kepada masyarakat yang 

melakukannya. Dari sini jelas tampak betapa simbol-simbol budaya itu berangkat dari 

religi budaya, yang untuk itu tidak dikenal dalam Islam.
27

 

a. Mata Pencarian 

Masyarakat Mandar memiliki mata pencarian sebagai nelayan. Melaut bagi 

suku Mandar merupakan sebuah penyatuan diri dengan laut. Chistian Pelras dalam 

Manusia bugis (Nalar, 2006) menilai bahwa sebenarnya leluhur orang Mandarlah 

yang ulung melaut bukan orang Bugis seperti pendapat banyak 

orang.Rumpon atau roppong dalam bahasa Mandar adalah tehnologi penangkapan 

ikan yang pertama kali ditemukan oleh pelaut Mandar, perahu sandeq adalah perahu 

tradisional bercadik yang tercepat dan ramah lingkunagn dikawasan Austronesia. Ide 

penciptanya berasal dari aral yang ditemukan pelaut mandar dilaut.Mencari hidup 

dilaut bukanlah pekerjaan sembarangan bagi orang Mandar. Mereka tahu betul 

bagaimana beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dilaut. Dikampung-
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kampung Mandar, alat tangkap tak semuanya sama, ada yang menggunakan sandeq 

dan ada juga yang menggunakan Baago, perahu Mandar yang tak bercadik. 

Sistematis pengetahuan yang harus dimiliki nelayan Mandar, terdiri dari 

kegiatan: berlayar (paissangang asumombalang), kelautan (paissangang aposasiang), 

keperahuan (paissangang paalopiang) dan kegaiban (biasa disebut paissangang). 

Sebelum melaut, mereka melangsungkan upacara Kuliwa, yaitu pemujaan terhadap 

sang pencipta, sebagai prasyarat melaut. Upacara Kuliwa ini semakin berarti dalam 

aktivitas Motangnga yaitu mengakap ikan terbang beserta telurnya diakhir musim 

barat dan di awal musim timur (april-agustus). 

b. Sistem Kekerabatan 

Suku Mandar pada umumnya mengikuti kedua garis keturunan ayah dan ibu 

yaitu bilateral. Suku Mandar biasanya terdiri dari ayah, ibu dan anak yang biasanya 

bersekolah di daerah lain. Adapun keluarga luas di Mandar terkenal dengan istilah 

mesangana,
28

 keluarga luas yaitu famili-famili yang yang dekat dan sudah jauh tetapi 

masih ada hubungan keluarga.Status dalam suku Mandar berbeda dengan suku Bugis, 

karena didaerah Bugis  pada umunya wanita yang memegang peran   dalam peraturan 

rumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas 

keluarganya mempunyai tugas tertentu, yaitu mencari nafkah untuk menghidupi 

keluarganya.  

Sebaliknya di Mandar, wanita tidak hnaya mengurus rumah tangga, tetapi 

mereka aktif dalam mengurus pencarian nafkah, mereka mempunyai prinsip hidup, 
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yaitu Sibalipari yang artinya sama-sama menderita (sependeriataan) seperti: kalu laki-

lakinya menangkap ikan, setelah sampai di darat tugas suami sudah dianggap selesai, 

maka untuk penyelesaian selanjutnya adalah tugas istri terserah apakah ikan tersebut 

akan dijual atau dimakan, dikeringkan, semua itu adalah tugas si istri. Di daerah 

Bugis wanita juga turut mencari nafkah tetapi terbatas pada industri rumah, kerajinan 

tangan, menenun anyaman dan lain-lain.
29

 

Di daerah Mandar terkenal dengan istilah hidup sirindo-rondo, siamasei, dan 

sianuang pa’mai.Sirondo-rondoi maksudnya bekerjasama bantu-membantu dalam 

mengerjakan sesuatu pekerjaan baik yang ringan maupun yang berat. Jadi dalam 

rumah tangga kedua suami istri begotong royong dalam membina keluarga. 

Siamamasei, sianuang pa‟mai (sayang menyayangi, kasih mengasihi, gembira sama 

gembira susah sama susah).Secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

adanya kerjasama Bantu membantu baik yang bersifat materil maupun non materil. 

c. Bahasa 

Suku mandar menggunakan bahasa yang disebut dengan bahasa Mandar, 

hingga kini masih dengan mudah bisa ditemui penggunaannya di beberapa daerah di 

Mandar seperti: Polman, Mamasa, Majene, Mamuju dan Pasangkayu.Kendati 

demikian, di beberapa tempat atau daerah di Mandar juga telah menggunakan bahasa 

lain, seperti untuk Polman di daerah Polewali juga dapat ditemui penggunaan bahasa 

Bugis. Begitu pula di Mamasa, menggunakan bahasa Mamasa, sebagai bahasa 

mereka yang memang di dalamnya banyak ditemui perbedaannya dengan bahasa 

Mandar.  
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Sementara di daerah Wonomulyo, juga dapat ditemui banyak masyarakat 

yang menggunakan bahasa Jawa, utamanya etnis Jawa yang tinggal dan juga telah 

menjadi to Mandar di daerah tersebut.Kecuali di beberapa tempat Mandar, seperti 

Mamasa. Selain daerah Mandar atau kini wilayah Provinsi Sulawesi Barat tersebut, 

bahasa Mandar juga dapat ditemukan penggunaannya di komunitas masyarakat di 

daerah Ujung Lero Kabupaten Pinrang dan Tuppa Biring Kabupaten Pangkep. 

d. Sistem Kemasyarakatan 

Pelapisan masyarakat di daerah Mandar nampaknya masih ada walaupun tidak 

menjadi hal yang mutlak dikedepankan lagi dalam pergaulan keseharian.Hal ini dapat 

diperhatikan jika kita membaca sejarah Mandar. Kerajaan-kerajaan yang masih 

mempunyai kedaulatan pada masa berkuasanya raja-raja dahulu hakekatnya terbagi 

dalam dua stratifikasi, yaitu lapisan penguasa dan lapisan yang dikuasai.
30

 Sistem 

mobilisasi social yang Mandar memiliki sifat yang amat sederhana dan elastis dimana 

lapisan penguasa bukan hanya dari golongan tomaradeka (orang biasa), apabila 

mereka mampu memperlihatkan prestasi sosialnya, misalnya: to panrita’to sugi’to 

barani’to sulasana, dan to ajariang
31

. 

Kelima macam tersebut ditempatkan dalam lapisan elit (golongan atas orang 

yang terpandang). Dengan demikian terjadilah mobilisasi sosial horizontal bagi anak 

puang. Lambat laun nampak pelapisan masyarakat ini makin tipis akibat pembauran 

dalam bentuk perkawinan. Kelima golongan tadi juga memiliki andil untuk dipilih 

sebagai pemimpin dalam masyarakat karena kelebihannya itu. 
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Struktur masyarakat di daerah Mandar pada dasarnya sama dengan susunan 

masyarakat di seluruh daerah di Sulawesi Selatan, dimana susunan ini berdasarkan 

penilaian daerah menurut ukuran makro yaitu: 1. Golongan bangsawan raja, 2. 

Golongan bangsawan hadat atau pia, 3. Golongan tau maradeka yakni orang biasa, 4. 

Golongan budak atau batua. 

Golongan bangsawan adat ini merupakan golongan yang paling bayak 

jumlahnya. Mereka tidak boleh kawin dengan turunan bangsawan raja supaya ada 

pemisahan. Raja hanya sebagai lambing sedangkan hadat memegang kekuasaan.Pada 

umumnya suku Mandar ramah-ramah yang muda menghormati yang tua.Kalau orang 

tua berbicara dengan tamu,anak-anak tidak boleh ikut campur (ikut bersuara).  

Ada beberapa hal yang menjadi kebiasaan dalam suku Mandar seperti: 

a. Mengalah yaitu kalau menghadap raja,kaki tangan dilipat. 

b. Meminta permisi kalau mau lewat didepan orang dengan menyebut Tawe 

c. Kalau bertamu sudah lama, mereka minta permisi yang disebut massimang
32

. 

2. Konsep Teori-Teori Moral 

Moral berasal dari kata Latin mores yang artinya tata cara dalam kehidupan, 

adat istiadat, kebiasaan. Moral pada dasarnya merupakan rangkaian nilai tentang 

berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Moral merupakan kaidah norma dan 

pranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan kelompok 

sosial dan masyarakat. Moral merupakan standard baik-buruk yang ditentukan bagi 

individu nilai-nilai sosial budaya dimana individu sebagai anggota sosial.
33

 Moralitas 
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merupakan aspek kepribadian yang diperlukan seseorang dalam kaitannya dengan 

kehidupan sosial secara harmonis, adil, dan seimbang. Perilaku moral diperlukan 

demi terwujudnya kehidupan yang damai penuh keteraturan, ketertiban, dan 

keharmonisan. 

Seharusnya, moral dibutuhkan pada kehidupan masyarakat dalam 

bersosialisasi. Individu memandang individu atau kelompok lain berdasarkan moral. 

Mengenai perilaku, kesopanan, bersikap baik merupakan beberapa sikap dari moral 

yang dipandang masyarakat.Moral dapat memandang masyarakatnya memiliki nilai 

sosial yang baik atau buruk. Kepribadian sesorang sangat erat kaitannya dalam 

kegiatan sehari- hari, moral diperlukan demi kehidupan yang damai dan harmonis 

sesuai dengan aturan. Dapat dipahami bahwa moral adalah keseluruhan aturan, 

kaidah atau hukum yang berbentuk perintah dan larangan yang mengatur perilaku 

manusia dan masyarakat di mana manusia itu berada. Karena moral merupakan 

pengatur perilaku individu dalam bersosialisasi dengan kelompok masyarakat. 

Dengan adanya  moral  baik  yang  tumbuh  dalam  masyarakat, kehidupan 

bersosialisasi di dalam nya akan terasa damai. Hal tersebut harus dipatuhi, karena 

moral memiliki fungsi dalam mengatur, menjaga ketertiban, dan menjaga 

keharmonisan antar masyarakat yang ada dalam suatu pranata sosial. 

Tokoh yang paling dikenal dalam kaitannya dengan pengkajian 

perkembangan moral adalah Lawrence E. Kohlberg. Melalui Disertasinya yang 

sangat monumental yang berjudul The Development of Modes of Moral Thinking and 

Choice in the Years 10 to 16 yang diselsaikan di University of Chicago pada tahun 

1958, dia melakukan penelitian empiris lintas kelompok usia tentang cara 

pertimbangan moral tehadap 75 orang anak remaja yang berasal dari daerah sekitar 



27 

 

 

chicago. Anak -anak dibagi dalam tiga kelompok usia, yaitu kelompok usia 10, 13, 

dan 16 tahun. Penelitiannya dilakukan dengan cara menghadapkan pada subjek 

penelitian/responden kepada berbagai dilema moral dan selanjutnya mencatat semua 

reaksi mereka. Dalam pandangan Kohlberg, sebagaimana juga pandangan Jean Piaget 

salah seorang yang sangat di kaguminya bahwa berdasarkan penelitiannya, tampak 

bahwa anak-anak dan remaja menafsirkan segala tindakan dan perilakunya sesuai 

dengan struktur mental mereka sendiri dan menilai hubungan sosial dan perbuatan 

tertentu baik atau buruk seiring dengan tingkat perkembangan atau struktur moral 

mereka masing-masing
34

. 

Moral memiliki pengaruh pada cara pandang seseorang dalam menilai suatu 

kasus. Jika nilai-nilai moral yang dimiliki oleh individu bersifat baik, sesuai dengan 

aturan dan tata cara bersosialisasi, maka individu tersebut jika melihat situasi yang 

tidak sesuai dengan prinsip moral yang ia pegang, maka ia akan menganggap situasi 

tersebut tidak bermoral, atau tidak memiliki aturan dalam bersosialisasi. Begitu pula 

sebaliknya, moral merupakan nilai perilaku yang harus dipatuhi, karena moral 

merupakan  norma  yang  mengatur  baik-buruk  individu  dalam  suatu masyarakat. 

Kepribadian sesorang sangat erat kaitannya dalam kegiatan sehari-hari, moral 

diperlukan demi kehidupan yang damai dan harmonis sesuai dengan aturan. 

a. Karakteristik Moral dan Sikap Remaja 

1) Filter/Penyaring 

Seorang anak belum memiliki nilai dan pengetahuan mengenai nilai moral 

tentang apa yang dianggap baik dan buruk oleh kalangan sosialnya.Pengajaran moral 
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terhadap remaja, tidak dapat diajarkan secara teori saja, melainkan diperlukan sebuah 

praktek.  Remaja akan dapat cepat memahami sebuah ilmu baru dengan cara 

diberikan contoh langsung. Karena cara berpikir remaja adalah meniru. Jika seorang 

remaja diajari mengenai moral baik, maka ajaklah ia ke lingkungan sosialisasi yang 

baik, sebagaimana pendapat Mohammad Ali dan Mohammad Asrori mengatakan 

bahwa berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan moral dapat mempengaruhi 

perkembangan pada diri indvidu
35

. Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap 

perkembangan nilai moral dan sikap individu mencakup aspek psikologis, sosial, 

budaya. Baik yang terdapat dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. 

Kondisi psikologis, pola interaksi, pola kehidupan beragama, berbagai sarana rekreasi 

yang tersedia dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat akan 

mempengaruhi perkembangan nilai moral dan sikap individu yang tumbuh dan 

berkembang di dalamnya. 

Perkembangan nilai moral dan sikap individu sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan. Karena lingkungan dapat membentuk karakter seseorang, baik itu secara 

psikologis, sosial dan budaya. Jika suatu individu berada di lingkungan yang 

pergaulannya baik, sopan, menghormati, maka karakter yang terbentuk pada individu 

tersebut akan baik pula. Namun jika lingkungannya jahat, kasar, tidak memiliki sopan 

santun, maka karakter yang terbentuk akan seperti itu. 

2) Perilaku Buruk/Kejahatan 

Lingkungan pembentukan karakter pada anak, tidak hanya di lingkungan 

tempatnya bermain. Namun keluarga dan sekolah pun memiliki andil dalam 
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pembentukan karakter anak. Justru keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam 

membentuk karakter anak.Karena nilai moral dan sikap individu tumbuh dan 

berkembang di dalamnya. Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan moral pada 

diri individu dengan adanya interaksi aktifitas dari dalam dan luar individu. Seorang 

anak belum memiliki nilai dan pengetahuan mengenai nilai moral tentang apa yang 

dianggap baik dan buruk oleh kalangan social. 

Masa remaja merupakan masa mencari jati diri, dan berusaha melepaskan diri 

dari lingkungan orang tua untuk menemukan jati dirinya maka masa remaja menjadi 

periode yang sangat penting dalam pembentukan nilai moral (Horrocks, Adi, 

Monks).
36

 Salah satu karakteristik remaja yang sangat menonjol berkaitan dengan 

nilai moral adalah bahwa remaja sudah sangat merasakan pentingnya tata nilai moral 

dan mengembangkan nilai-nilai baru yang sangat diperlukan sebagai pedoman, 

pegangan, atau petunjuk dalam mencari jalannya sendiri untuk menumbuhkan 

identitas diri menuju kepribadian yang semakin matang. 

Remaja  merupakan  masa  dimana  individu  sudah  bukan  lagi seorang anak-

anak, namun juga belum dapat dikatakan sebagai dewasa. Remaja sangat dikaitkan 

dengan kondisi kejiwaan yang masih labil. Remaja masih belum dapat mengambil 

keputusan secara tepat namun ia sudah dapat menilai sesuatu hal yang baik atau 

buruk. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak remaja yang banyak melakukan hal-

hal diluar batas moral. Karena remaja masih mencari jati dirinya, ingin mengetahui 

“siapakah aku sebenarnya” Itulah mengapa moral perlu diterapkan pada anak usia 

remaja.  
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Dengan kelabilan jiwa mereka, dengan kebingungan akan dirinya, jika 

diajarkan mengenai moral, maka remaja akan mudah memahami. Di usia remaja, 

mereka harus diajarkan pentingnya memiliki tata nilai moral, karena  hal  itu  

merupakan  pedoman,  pegangan,  serta  petunjuk  untuk menemukan identitas diri 

mereka. Dan moral akan membentuk mereka menjadi manusia matang dan siap 

dalam bersosialisasi dan menghadapi polemik dalam masyarakat. 

Karakteristik yang menonjol dalam perkembangan moral remaja adalah 

bahwa sesuai dengan tingkat perkembangan kognisi yang mulai mencapai tahapan 

berpikir formal, yaitu mulai mampu berpikir abstrak dan mampu memecahkan 

masalah-masalah yang bersifat hipotetis maka pemikiran remaja terhadap suatu 

permasalahan tidak lagi hanya terikat pada waktu, tempat, dan situasi, tetapi juga 

pada sumber moral yang menjadi dasar hidup mereka.
37

 

Masa remaja mencari jati diri, menemukan jati dirinya hal itu sangat penting 

dalam membantu pembentukan nilai moral. Remaja sangat berkaitan  erat  dengan  

nilai  moral  dan  masa  remaja  sangat  dirasakan pentingnya nilai moral. Hal yang 

menonjol dari perkembangan nilai moral remaja, bahwa sesuai dengan tingkat 

perkembangannya mulai dapat berpikir formal. Maka dengan itu semua pemikiran 

remaja terhadap suatu permasalahan tidak lagi hanya terikat pada waktu, tempat, dan 

situasi, tetapi juga pada sumber moral yang menjadi dasar hidup mereka. 

3) Kehidupan Masyarakat Menjadi Sejahtera 

Pemuda adalah bibit penerus bangsa harapan para pemimpin bangsa, 

mengembang tugas meneruskan perjuangan dan pewaris kehormatan bangsa, 
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perjalanan perkembangan dan kemajuan suatu bangsa ditentukan kualitas pemuda 

sekarang, dalam pembentukan pemuda yang berkualitas erat hubungannya dengan 

pendidikan pemuda. Pendidikan yang diperlukan pemuda sangat beragam mulai 

pendidikan lingkup keluarga, sekolah, dan masyarakat sosial, penanaman pendidikan 

nilai-nilai moral, karakter dan keruhanian merupakan pendidikan yang paling sulit 

ditanamkan dalam diri pemuda, meskipun pendidikan ini sulit disampaikan akan 

tetapi nilai moral, karakter, dan keruhanian merupakan faktor penentu manusia yang 

mulia, beradab dan berderajat. Persepsi yang berkembang, peran pemuda dipandang 

dalam dua perspektif.  

Disatu sisi pemuda dalam perspektif patologis (cara pandang orang tua 

terhadap generasi muda) dianggap sebagai anggota masyarakat yang cenderung 

anarkis, suka memberontak serta tak acuh. Pemuda diharapkan mampu membawa 

pola pikir dan cara hidup positif dan mengaplikasikannya dalam kehidupan 

masyarakat. Oleh karena itulah pemuda memiliki peran yang signifikan dalam hal ini. 

Masyarakat sangat membutuhkan pihak yang memberikan mereka masukan, 

mendidik mereka tentang pola pikir dan cara hidup yang lebih baik, dan tanpa lelah 

terus mensosialisasikan pola pikir dan cara hidup lebih baik itu melalui berbagai 

media. Pemuda diharapkan selalu dapat mentransfer kepada masyarakat lain tentang 

segala sesuatu yang berpotensi menuju kehidupan yang lebih maju dan lebih baik. 

4) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Nilai Moral 

Nilai moral adalah aspek-aspek yang berkembang pada diri individu melalui 

interaksi antara aktivitas internal dan pengaruh stimulus eksternal. Pada awalnya 

seorang anak belum memiliki nilai -nilai dan pengetahuan mengenai nilai moral 

tertentu atau tentang apa yang dipandang baik atau tidak baik oleh kelompok 



32 

 

 

sosialnya. Selanjutnya, dalam berinteraksi dengan lingkungan, anak mulai belajar 

mengenai berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan nilai moral. Hal-hal yang 

mempengaruhi perkembangan moral pada diri individu dengan adanya interaksi 

aktifitas dari dalam dan luar individu. 

Menurut Menurut Berns, dalam Pranoto, mengatakan terdapat tigakeadaan 

yang bisa memberikanpengaruh terhadap moralitas anak, yaitu situasi,individu dan 

sosial.  

a. Keadaan atau situasi yang ada di dekat anak atau hubungan dengan lingkungan 

sosial. 

Keadaan atau situasi merupakan hal di mana seorang anak beradadalam 

kontekskehidupannya. Artinya tempat seorang anak berada danbersosialisasi 

memiliki segugus norma yang akan ia lihat, ia alami bahkan dinegosiasiolehnya. 

Keadaan yang dilalui oleh seseorang akan menempa dirinya, memberikanpengertian 

dan pengetahuan baginya tentang moralitas.Jadi, dapatdikatakan bahwa keadaan yang 

ada pada sekeliling anak merupakan hal yang akan berbuntutpada perilaku moral 

yang diaktualisasikan olehnya.
38

 

b. Konteks individu yang memiliki fitrah. 

Konteks individu merupakan konteks diri pribadi seorang anak. Seorang anak 

lahir dengan fitrah atau potensi yang akan membuatnya memiliki karakteristik 

tertentu. Seorang anak tentunya memiliki berbagai karakter yang terkait dengan 

dirinya, baik itu potensi akal maupun hati. Proses penggemlengan moral pada anak 

merupakan proses yang harus dikontrol dan diarahkan oleh orang tua atau 

pendidikannya. Melalui hal ini, seorang anak akan mampu melaukan analogi terhadap 

                                                           
38

 Berns, R.M. (2007). Child, family, school, community : Socialization and Support. Belmont 

: Thompson Learning, Inc. 



33 

 

 

berbagai kontruksi pengetahuan yang ia miliki terhadap cara ia berlaku di dalam 

kehidupannya, sehingga konteks individu inimenjadi penentu yang sangat besar 

terhadapperkembangan moralitas pada diri anak. 

c. Konteks sosial, yaitu terdiri dari: keluarga, teman seumur (teman sebaya),media 

masa,institusi pendidikan dan masyarakat. 

Konteks sosial merupakan hal yang pasti dilalui oleh setiap orang, termasuk 

bagianak yang berusia dini. Konteks sosial memainkan peran memberikan 

pengalaman danpengetahuan yang akan diserap dalam diri para anak.Artinya, melalui 

konteks sosial anakberusia dini akan belajar, jika dikaitkan dengan lingkungan 

pendidikan, maka institusikeluarga menjadi yang pokok, dilanutkan dengan institusi 

masyarakat yang mana para anakberusia dini menghabiskan waktu mereka untuk 

berinteraksi dan bersosialisasi melaluibermain, serta institusi pendidikan yang juga 

menjadi wadah bagi para anak berusia diniuntuk digembleng secara intelektual 

maupun kejiwaannya. Peran institusi-institusi ini sangat penting yang akan 

mendukung proses penanaman dan pembentukan moralitas pada anak berusia dini.
39
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Pada tahap penyelesaian penelitian, penulis perlu menggunakan beberapa 

metode untuk memperoleh hasil lebih lanjut mengenai penelitian ini. Jenis penelitian 

yang dilakukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data informasi. 

Dalam Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian metode penelitian kualitatif 

dengan jenis penelitian deskriptif yaitu data yang berbentuk kata-kata, skema dan gambar. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk  memberikan gejala-gejala, 

fakta-fakta, atau kejadian-kejadiaan secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat 

populasi atau daerah tertentu.
40 fakta saat penelitian dilakukan di kecamatan Balanipa 

wilayah Polewali Mandar. Penelitian termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field 

research), yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna 

mendapatkan data yang relevan.   

Penelitian ini berfokus menelusuri bagaimana eksistensi budaya Pappasang 

dalam pembinaan moral masyarakat balanipa, bagaimana budaya Pappasang yang 

mengandung ajaran-ajaran moral mampu menjadi filter terhadap pergeseran budaya 

yang menyebabkan lunturnya moral. 

2. Lokasi penelitian  

Fokus yang di pilih peneliti yaitu Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali 

Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Peneliti memilih daerah tersebut karena masih 
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sangat menjaga dan masih sangat kental dengan budaya Pappasang yang 

diwariskan langsung oleh para leluhur terdahulu. 

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Sejarah  

Pendekatan historis yaitu meninjau suatu permasalahan dari sudut tinjauan 

sejarah, dan menjawab permasalahan, serta menganalisisnya dengan menggunakan 

metode analisis sejarah.7 Sejarah atau historis adalah studi yang berhubungan dengan 

peristiwa-peristiwa atau kejadiankejadian masa lalu yang menyangkut kejadian atau 

keadaan yang sebenarnya
41

. Dalam pendekatan sejarah kita diajak untuk memasuki 

situasi yang sebenarnya berhubungan dengan penerapan suatu peristiwa yang terjadi 

dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui sejarah atau seluk 

beluk Budaya Pappasang dalam membina moral masyarakat di Balanipa. 

2. Pendekatan Sosiologi Agama  

Pendekatan sosiologi adalah cara atau metode yang dilakukan dengan 

mengaitkannya dengan sosiologi guna menganalisa dan mengungkap data-data 

terhadap ajaran agama. Pendekatan sosiologi dalam memahami agama sangat 

penting, karena banyaknya keterkaitan agama dengan berbagai masalah sosial. 

Perhatian agama terhadap masalahmasalah sosial mendorong orang-orang yang 

beragama untuk memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk memahami 

agamanya
42

. Dalam penedekatan sosiologi agama yaitu untuk memahami budaya 

pappasangdalam membina moral masyarakat di Kecamatan Balanipa, Kabupaten 

Polewali Mandar. 
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3. Pendekatan Antropologi  

Dalam pendekatan antropologi yaitu untuk memahami budaya 

Pappasangdalam pembinaan moral masyarakat dengan mengamati secara langsung 

kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Balanipa. Melalui pendekatan ini peneliti 

berupaya mendeskripsikan suatu kebudayaan masyarakat dengan kebudayaan yang 

sudah ada.43 

C. Sumber Data 

Dalam penentuan sumber data, peneliti harus cakap dalam memecahkan suatu 

masalah dan menemukan informasi kunci sehingga data yang dibutuhkan oleh 

peneliti benar-benar sesuai dengan permasalahan yang ingin dipecahkan. Penentuan 

sumber data dalam penelitian ini berdasarkan pada usaha peneliti sehingga penentuan 

informan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang memahami tentang 

Budaya pappasang secara konfrehensif di Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali 

Mandar. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data primer  

Data Primer Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil 

wawancara, observasi responden yang sesuai dengan target sasaran
44

. Data primer 

yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber atau informan yang dalam hal ini 

yaitu Ahli sejarah kebudayaan Mandar, tokoh agama, dan beberapa tokoh masyarakat 

setempat.  
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2. Data sekuder  

Data sekunder Merupakan data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak 

langsung, memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan berupa buku atau 

data pendukung yang tidak di ambil langsung dari informan akan tetapi melalui 

dokumen dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah penelitian ini untuk 

melengkapi informasih yang dibutuhkan dalam penelitian.
45

  

D. Metode Pengumpulan Data  

1. Observasi  

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis 

fenomena-fenomena yang sudah diteliti. Observasi yang lebih sempit adalah 

mengamati (Watching) dan mendengar (listening) perilaku seseorang selama 

beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian, serta mencatat 

penemuan yang memungkinkan atau memenuhi syarat untuk digunakan kedalam 

tingkat penafsiran analisis. Observasi baru dapat dikatakan tepat pelaksanaannya bila 

dapat menangkap keadaan (konteks) sosial alamiah tempat terjadinya perilaku, dan 

juga dapat menangkap peristiwa yang berarti atau kejadian – kejadian yang 

mempengaruhi relasi social para partisipan.
46

 Observasi yaitu mencari informasi 

mengenai siapa-siapa tokoh di Kecamatan Balanipa Kababupaten Polewali Mandar 

yang paham mengenai konsep Budaya Pappasang. 
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2. Wawancara 

Metode wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu, Metode wawancara mendefinisikan wawancara adalah pertemuan antara dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
47

 

Metode wawancara adalah proses tanya jawab peneliti dengan informan yang 

memahami Budaya Pappasang dalam pembinaan moral masyarakat Kecamatan 

Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Wawancara ini dilakukan agar peneliti bisa 

memperoleh data yang lengkap dan akurat agar permasalahan dapat terpecahkan. 

3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa benda-

benda tertulis seperti,buku, majalah, catatan, surat kabar, jurnal, prasasti dan 

sebagainya. Dalam penelitian yang akan dilaksanakan, informasi-informasi yang 

berbentuk dokumen sangat relevan karenan tipe informasi ini bisa mengunakan 

berbagai bentuk dan dijadikan sumber data yang eksplisit.
48

Metode dokumentasi ini 

peneliti akan mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian, agar peneliti 

dapat menjelaskan dan menguraikan hal-hal yang ada kaitannya dengan penelitian ini, 

sehingga hasil penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 
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E. Tehnik Pengumpulan Data dan Analisis Data  

1. Pengolahan Data  

Setelah semua data terkumpul, yang dilakukan pengolahan data yang 

disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang akan dikerjakan. Dalam penelitian ini 

pengolahan data menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

a. Metode induktif yaitu dimulai dari kesimpulan yang bersifat khusus kemudian 

mengambil kesimpulan yang bersifat umum. 

b. Metode deduktif yaitu data yang bersifat umum kemudian dijabarkan ke data-data 

yang bersifat khusus. 

c. Metode komperatif yaitu menganalisis dengan cara membanding bandingkan data 

antar data yang satu dengan yang lain kemudian menarik kesimpulan. 

2. Analisis Data  

Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan dilapangan, dan bahan-bahan lain yang digunakan agar peneliti 

memperoleh solusi atas permasalahan penelitian yang akan diselesaikan, dengan 

memilih hal-hal yang penting serta membuat suatu kesimpulan atas data yang 

diperoleh. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kecamatan Balanipa merupakan salah satu kecamatan yang berada di 

Kabupaten Polewali Mandar. Kecamatan Balanipa terletak antara 119
0
 05 “40.41” 

Lintang Selatan dan 3
0
 30” 10.30” Bujur Timur. Batas-batas wilayah Kecamatan 

Balanipa antara lain sebagai berikut : 

Barat : Kecamatan Tinambung 

Timur : Kecamatan Campalagian 

Utara : Kecamatan Limboro dan Campalagian  

Selatan : Teluk Mandar 

Gambar 4.1 Peta Kecamatan Balanipa
49
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Tammajarra 
5% 

Mosso 
21% 

Lambanan 
6% 

Lego 
5% 

Bala 
16% 

Pambusuang 
3% 

Sabang Subik  
4% 

Galungtulu 
6% 

Tammangalle 
6% 

Balanipa 
15% 

Pallis 
13% 

Jarak dari ibu kota kecamatan Balanipa ke ibukota Polewali Mandar sekitar 44 

km. Ibu kota kecamatan Balanipa terletak di kelurahan Balanipa dengan ketinggian 6 

meter dari permukaan air laut. Luas wilayah kecamatan Balanipa adalah 37,42 km
2
 

atau sekitar 1,85% dari luas wilayah kabupaten Polewali Mandar. Kecamatan 

Balanipa terdiri dari sepuluh desa dan satu kelurahan. Desa yang memiliki wilayah 

terluas adalah Desa Mosso (7,57 km
2
). Sedangkan desa yang memiliki wilayah 

tersempit adalah Desa Pambusuang (1,00 km
2
).

50
 

 

Gambar 4.2 

Diagram Persentase Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan 

Di Kecamatan Balanipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar 2018 
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Berdasarkan data diatas, desa/kelurahan yang memiliki luas wilayah yang 

paling terbesar di kecamatan Balanipa adalah desa Mosso dengan persentase 21 

persen dan yang memiliki luas wilayah yang paling kecil adalah desa Pambusuang 

dengan luas wilayah hanya 3 persen. 

1. Pemerintahan Kecamatan Balanipa 

Secara administrasi kecamatan Balanipa terdiri dari sebelas wilayah 

desa/kelurahan. Dan untuk mempermudah koordinasi setiap desa/kelurahan terbagii 

menjadi beberapa lingkungan/dusun yang merupakan satuan lingkungan setempat 

terkecil, hanya satu desa yang satuan lingkungan setempat terkecilnya adalah RT. 

Jumlah dusun/lingkungan di kecamatan Balaipa sebanyak 33 dusun dan 4 

lingkungan. Desa Lambanan adalah desa yang memiliki jumlah dusun paling sedikit 

diantara desa- desa di kecamatan Balanipa. 

Dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada 

masyarakat tercatat jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di wilayah 

kecamatan Balanipa menurut instansi selama tahun 2018 berjumlah 86 orang (tidak 

termasuk guru), yang terdiri dari 31 orang pegawai kecamatan, 8 orang pegawai 

kelurahan, UPTD Diknaspora 8 orang, KUA 11 orang, UPTD BPP 5 orang, UPTD 

Puskesmas 30 orang, BKKBN 1orang.
51
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Gambar 4.3 

Diagram Jumlah Lingkungan Dan Dusun Menurut Desa/Kelurahan 

Di Kecamatan Balanipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar 2018 

Berdasarkan data diatas, jumlah lingkungan dan dusun menurut 

desa/kelurahan di kecamatan Balanipa yang paling banyak ada di desa Pambusuang 

dengan total 5 dan yang paling sedikit ada pada desa Lambanan dengan jumlah 2 

lingkungan dan desa 

2. Demografi Penduduk 

Penduduk Kecamatan Balanipa berdasarkan dari hasil proyeksi Penduduk 

pada tahun 2018 mencapai 25.912 orang yang terdiri dari 12.417 orang penduduk 

laki-laki dan 13.495 orang penduduk dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 

692 orang per km
2
. Dengan melihat angka rasio jenis kelamin (sex ratio) jumlah 

penduduk perempuan lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk laki-laki. 
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Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan 

Kecamatan Balanipa 2018 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar 2018 

Jika dilihat dari distribusi penduduk, maka penduduk kecamatan Balanipa 

masih terpusat di desa Pambusuang, yaitu sebanyak 5.504 orang atau sekitar 2I % 

dari total penduduk kecamatan Balanipa. Selain itu desa Pambusuang juga merupakan 

daerah yang paling padat penduduknya di kecamatan Balanipa dengan tingkat 

kepadatan sebesar 5.504 orang/km
2
. 

Desa/Kelurahan 
Jumlah 

Pria (P) Wanita (W) P+W 

Balanipa 1439 1505 2944 

Tammangalle 1023 1085 2108 

Sabang Subik 1521 1631 3152 

Pambusuang 2636 2868 5504 

Mosso 419 439 858 

Galung Tulu 1434 1678 3112 

Bala 2054 2256 4310 

Tammajarra 834 882 1716 

Lambanan 247 295 542 

Lego 532 563 1095 

Pallis 278 293 571 

Kecamatan 

Balanipa 
12417 13495 25912 
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Puskesman/Pustu Poskesdes Posyandu

8 
3 

37 

Jumlah rumah tangga di Kecamatan Balanipa hasil proyeksi adalah 5.616 

rumah tangga dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga dalam satu rumah 

adalah 5 orang.
52

 

3. Kesehatan 

Kesehatan merupakan dimensi yang strategis karena masalah kesehatan dapat 

berdampak luas terhadap kualitas sumber daya manusia. Tolak ukur pembangunan 

kesehatan dapat dilihat dari sisi peran pemerintah dalam menyediakan sarana dan 

prasarana kesehatan. Di samping itu sikap dan kesadaran penduduk dalam 

meningkatkan derajat kesehatannya juga sangat menentukan. Selain itu tenaga medis 

baik dokter maupun tanaga medis lain mengalami peningkatan. Berikut adalah data 

tempat pelayanan kesehatan di kecamatan Balanipa sebagai berikut: 

 

Gambar 4.4 

Diagram Jumlah Fasilitas Kesehatan 

Di Kecamatan Balanipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar 2018 
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Jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Balanipa relative sama dari 

tahun sebelumnya yang meliputi 1 unit puskesmas, 7 unit puskesmas pembantu, 3 

unit poskesdes dan 37 unit posyandu.Tenaga kesehatan yang tersedia adalah 1 dokter 

gigi, 1 dokter umum, 13 bidan, 8 perawat dan 13 dukun bayi.
53

 

4. Pertanian 

Sektor pertanian masih menjadi pilihan lapangan usaha bagi penduduk 

kecamatan Balanipa. Tanaman palawija di kecamatan Balanipa adalah jagung, 

ubikayu, kacang hijau dan kacang tanah. Luas panen tanaman ubi kayu 34,00 Ha 

menghasilkan produksi sebesar 121,59 ton. Untuk tanaman kacang hijau dengan luas 

areal 14,00 Ha menghasilkan produksi sebesar 59,92 ton.  

Berdasarkan data dari UPTD Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan 

Balanipa, sub sektor tanaman hortikultura hanya ada bawang merah. Hasil produksi 

bawang merah sebesar 35 ton, dengan luas panen sebesar 7,00 ha. Sedangkan untuk 

komoditas tanaman hortikultura semusim lainnya yang ada adalah tanaman 

tomat,dengan luas tanam sekitar 6 ha. 

Tanaman perkebunan juga merupakan salah satu potensi yang ada di 

kecamatan Balanipa. Luas areal tanaman perkebunan rakyat sebesar 1.612,42 ha. Dari 

luas tersebut, 1.182,4 ha merupakan luas areal tanaman perkebunan yang 

menghasilkan. 

Tanaman perkebunan yang tertinggi produksinya adalah tanaman kelapa 

dalam dan kakao, produksi masing-masing mencapai 348,12 ton dan 139.26 ton. 

Untuk tanaman perkebunan yang produktivitasnya terendah adalah kelapa hibrida.
54
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TK

SD

SMP

SMA

SMK

Madrasah Ibtidaiyah

Madrasah Tsanawiyah

Madrasah Aliyah

10 

22 

2 

1 

1 

3 

3 

1 

5. Tingkat Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mampu mendorong 

keberhasilan suatu daerah. Indikator adanya kemajuan dibidang pendidikan terlihat 

dari keberadaan tenaga pengajar danmurid.Di kecamatan Balanipa, pembangunan di 

sektor pendidikan semakin penting dengan ditetapkannya titik berat pembangunan 

pada bidang ekonomi yang diiringi peningkatan sumber daya manusia.  

Sarana pendidikan formal yang tersedia di kecamatan Balanipa sampai tahun 

2018 meliputi 10 Taman Kanak-kanak, 22 Sekolah Dasar Negeri, 2 Sekolah 

Menengah Pertama, 1 Sekolah Menengah Atas, 1 Sekolah Menengah Kejuruan, 3 

Madrasah Ibtidaiyah, 3 Madrasah Tsanawiyah dan 1 Madrasah Aliyah.
55

 Berikut 

adalah data terkait fasilitas pendidikan yang ada di kecamatan Balanipa 

Gambar 4.5 

Diagram Jumlah Fasilitas Pendidikan 

Di Kecamatan Balanipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar 2018 
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Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa SD memiliki jumlah sarana 

pendidikan formal yang paling banyak di kecamatan Balanipa dengan total 22 unit. 

Rata-rata untuk SMA, SMK dan Madrasah Aliyah hanya memiliki 1 unit saran 

pendidikan formal saja. 

B. Eksistensi Budaya Pappasang Di Kecamatan Balanipa 

1. Latar Belakang Munculnya Budaya Pappasang 

Budaya Pappasang berasal dari kata pasang yang berarti pesan(an),maka 

artinya adalah pesan-pesan orang terdahulu yang bersifat nasihat bahkan merupakan 

wasiat yang harus diketahui dan dikenal, pappasang sesungguhnya dapat dimaknai 

sebagai pesan, namun arti pappasang sebenarnya adalah nasihat atau tutur bijak. 

Pappasang juga sebagai wasiat yang berisi pesan pesan leluhur sebagai sumber 

informasi bagi generasi sekarang. Pappasang lebih menekankan pada ajaran moral 

yang patut dituruti dan sangat dimuliakan. Tidak boleh memandang enteng hanya 

sebagai ungkapan saja. Namun mampu mengetuk hati dan pikiran agar supaya orang 

berlaku jujur dan berpikir menggunakan akal sehat
56

 

Pappasang merupakan sastra Mandar yang muncul bersamaan dengan 

perkembangan kebudayaan dan peradaban di kalangan suku Mandar. Sejak dahulu 

suku Mandar telah menggunakan sastra-sastranya sebagai salah satu pelengkap adat 

mereka. Baik dari segi pendidikan, sosial, agama, nasehat, hiburan atau yang 

bernuansa romantis serta menjadi suatu hal yang bisa memberikan penyemangat bagi 

parah pejuang atau dikenal dengan prajurit kerajaan pada masa dahulu. Dimana 

sebagian dari mereka hanya menganggap sebuah permainan dan mereka tidak sadar 
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akan hal tersebut. Namun, seiring perputaran waktu dan terus berkembangnya sastra 

sastra Mandar tersebut, kemudian dilakukan semacam penelitian sastra di kalangan 

masyarakat Mandar, barulah mereka mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan 

dan apa yang mereka sebut-sebut sebagai bagian dari adat-istiadat suku Mandar, 

ternyata adalah sebuah lantunan karya sastra yang merupakan lantunan kata-kata 

yang indah.
57

 

Pappasang yang ditemukan di Mandar terdapat dalam  beberapa bentuk yaitu 

sebagai berikut: 

a. Ungkapan tradisional berupa pribahasa. 

b. Terdapat pula dalam kalindaqdaq Mandar. Salah satu karya sastra mandar berupa 

puisi, terikat pada jumlah larik dalam bait, jumlah suku kata dalam setiap larik, 

dan irama yang tetap. Kalindaqdaq memiliki bentuk: tiap bait terdiri atas 4 larik 

(baris), larik pertama terdiri atas 8 suku kata, larik kedua terdiri atas 7 suku kata, 

larik ketiga terdiri atas 5 suku kata, larik keempat terdiri atas 7 suku kata, 

merupakan puisi suku kata, persajakan kalindaqdaq umumnya bebas, meskipun 

ada juga yang bersajak akhir a-a-a, a-b-b-a, aa- b-b. 

c. Terdapat pula dalam manuskrip, sastra tertulis pada zaman dulu, sebagai bentuk 

peninggalan tertulis kebudayaan masa silam tertuang dalam naskah. Naskah 

merupakan dokumen atau arsip kebudayaan yang mengandung ide-ide, gagasan-

gagasan utama, dan berbagai macam pengetahuan tentang alam semesta menurut 
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persepsi budaya masyarakat pendukungnya, termasuk ajaran keagamaan yang 

mengandung nilai-nilai luhur budaya bangsa.
58

 

Pappasang adalah kunci komunikasi di dalam kehidupan masyarakat adat dan 

raja, karena pappasang itu adalah kalimat yang keluar dari pemangku adat kepada 

raja dan masyarakat. Pappasang tidak lain adalah pesan kearifan menuju sebuah 

kehidupan untuk lebih baik kedeapan.
59

 Setiap budaya pasti menginginkan generasi 

yang lebih baik lagi, karena keingina-kengian itulah sehingga munculah pappasang 

atau pesan-pesan kepada generasi baru.
60

 Secara berkesinambungan atau turun 

temurun moral dalam pappasang Mandar ini mewarnai kehidupan budaya 

masyarakatnya. Setiap orang tua membekali anak-anaknya akan arti pappasang 

leluhur dalam menjalani kehidupan dunia ini.  

Sebagai suatu warisan budaya, pappasang Mandar mengandung berbagai 

ajaran yang moralistik. Kebudayaan semacam ini dipandang sebagai cara 

berkehidupan ideal mengenai bagaimana seseorang harus hidup untuk menjadi 

anggota masyarakat yang baik dan diterima. Disamping itu, merupakan suatu norma 

atau hukum yang tidak tertulis yang harus dipelihara dan ditegakkan dalam bentuk 

tindakan atau perilaku. Orang memelihara pappasang akan selalu terpandang dalam 

masyarakatnya atau mempunyai strata sosial tinggi sedangkan orang yang tidak 

mengindahkannya akan mendapat posisi terendahkan dalam hukum masyarakat 

Pappasang adalah sastra lisan masyarakat Mandar yang hingga kini masih dihayati 

oleh masyarakat yang berlatar belakang bahasa dan budaya Bugis. Jenis sastra ini 
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merupakan warisan leluhur orang Mandar yang diturunkan dari satu generasi ke 

generasi berikutnya. Isinya mengandung bermacam-macam petuah yang dapat 

dijadikan sebagai pegangan dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan, baik 

kehidupan duniawi maupun ukhrawi.
61

 

2. Budaya Pappasang Sebelum Datangnya Islam di Kecamatan Balanipa 

Pada abad VII saat itu pemerintahan di wilayah Mandar masih berbentuk 

kerajaan. Terdapat empat belas kerajaan besar di tanah Mandar pada saat itu, yaitu 

tergabung dalam konfederasi Pitu Ulunna Salu (tujuh kerajaan di wilayah 

pegunungan) dan Pitu Baqbana Binanga (tujuh kerajaan diwilayah pantai). Pemikiran 

pappaseng to riolo, menyentuh aspek adat, nilai, peradilan, dan tata-pemerintahan 

yang lengkap. Implementasi dalam kinerja pemerintahan, menumbuhkan nilai-nilai 

budaya dan adat istiadat dalam memimpin. 
62

 Orang Mandar sejak dahulu sangat 

dikenal sebagai suku yang beradab yang mengutamakan sifat Sipakala’bi (saling 

mengormati), Sipattau (saling menghargai), Sianaong Pa’mai, (saling kasih 

mengasihi), Sirondo-rondoi (saling bantu membantu) dan Siasayangngi (saling 

sayang menyayangi) serta mengutamakan konsep Sibaliparri (sama merasakan suka 

dan duka) dan paling utama adalah saling menjaga dan menghormati serta selalu 

bersedia membantu orang lain tanpa mengharap akan adanya imbalan, dan yang 

paling terutama bagi orang Mandar yaitu tidak saling menarik kaki kebawah untuk 

sama menjatuhkan yang kesemuanya itu menunjukkan jati diri orang Mandar selaku 
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orang yang berpedoman dalam sifat Mala’bi (mempunyai harkat dan martabat yang 

sangat tinggi).
63

 

Suku Mandar ini, yang dahulu pada masa kerajaan terhimpun dalam sebuah 

konfederasi perserikatan yang disebut Pitu Ulunna Salu (tujuh kerajaan yang 

bermukim diseputaran hulu sungai) sebagai kelompok pertama yang mendiami 

seputar pegunungan (wilayah hulu sungai) dan Pitu Ba’bana Binanga (tujuh 

kerajaan yang bermukim diseputaran muara sungai) sebagai kelompok kedua yang 

mendiami wilayah pesisir pantai yang semuanya berjumlah 14 (empa belas) kerajaan 

besar ditambah dengan kerajaan kecil serta wilayah otonom (mangkubumi) yang ada 

dalam masingmasing kerajaan besar yang kesemuanya itu berasal dari satu rumpun 

keluarga yang disebut Mesa Kanne ( satu asal kejadian), oleh karena itu di Mandar 

sejak dahulu hingga kini tidak ada yang bernama Kerajaan Mandar yang rajanya 

disebut Arayang, Mara‟dia, Aruang atau Tomakaka Mandar atau disebut Raja 

Mandar yang menguasai seluruh tanah Mandar, karena yang ada di Mandar adalah 

raja-raja di Mandar yang diikat oleh sebuah perserikatan dalam kebersamaan dan 

diketuai oleh Keajaan Balanipa. 
64

 

Sebelum masuknya Islam, Mandar sudah dikenal sebagai suku yang memiliki 

kebudayaan tersendiri, sebagaimana suku lain di Indonesia. Kebudayaan Mandar 

dibangun diatas nilai-nilai tradisional yang masih sangat kental oleh pengaruh 

kepercayaan Hindu, terutama pada aspek kepercayaan dan ritual, dari sisi 

kepercayaan, suku bangsa Mandar dahulu kala meyakini roh halus dan hal-hal gaib 
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yang memiliki kekuatan melebihi kekuatan manusia. Meski demikian, agama dan 

kepercayaan masyarakat Mandar sebelum kedatangan Islam belum banyak terungkap. 

Tulisan-tulisan dalam lontara maupun tulisan orang asing pada umumnya hanya 

menceritakan aspek pemerintahan dan kondisi umum masyarakat.  

Agama dan kepercayaan masyarakat Mandar sebelum Islam banyak di ungkap 

baik dari tulisan-tulisan lontarak maupun dalam tulisan orang asing.Tulisan yang ada 

umumnya hanya menceritakan dari aspek pemerintahan dan kondisi umum 

masyarakat. Agama dan kepercayaan  orang mandar sebelum datangnya islam tidak 

ubahnya dengan masyarakat yang lain. Umumnya, mereka memiliki kepercayaan 

lama yang meyakini adanya kekuatan- kekuatan yang gaib di balik dunia nyata. 

Kekuatan gaib ini di yakini sebagai sumber kebaikan dan juga kejahatan.
65

  

Oleh karena itu,tata cara dan aturan-aturan dalam menghubungkan diri dengan 

kekuatan gaib di formulasi oleh masyarakat itu sendiri,berdasarkan dari hasil 

renungan dan pengalaman yang sudah di lakukan selama ini.
66

. Setiap benda yang 

digunakan oleh masyarakat dalam melakukan hubungan kepada yang gaib merupakan 

simbol yang memiliki makna dan nilai.dimensi dari makna simbol tersebut 

tergantung pada penafsiran,dan penempatan posisi simbol dalam kehidupan 

masyarakat.Tentu semua itu berhubungan dengan kehidupan khususnya di 

masyarakat Balanipa  dan membangun hubungan baik dengan yang ghaib. Terlebih 

dahulu melakukan sesembahan hewan misalnya ayam berbulu hitam sebagai simbol 

perantara dunia ghaib atau berbulu merah sebagai simbol berhubungan dengan 
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penguasa bumi beserta isinya dan ayam berbulu putih sebagai simbol ketulusan, ke 

ihklasan dalam pengorbanan. Sebagai pendamping sesembahan juga disiapkan 

sesajen dari beras ketan empat warna, ketan putih, ketan merah, ketan hitam dan 

beras ketan kuning. Proses hubungan dengan yang ghaib berlangsung dengan meriah 

karena di ikuti oleh raja dan pemangku adat sambil dimeriahkan dengan tarian kuda 

yang di kenal dengan nama sayyang pattu’du dan syair kalinda’da’ pantun dan 

perumpamaan. Selain cara berhubungan kepada yang gaib dengan menggunakan 

simbol-simbol,ada juga tata aturan yang diberlakukan dalam kehidupan 

masyarakat.Tata aturan yang di maksud adalah brupa anjuran-anjuran dan larangan 

yang harus di hindari.
67

  

Budaya pappasang zaman dahulu sebelum masuknya Islam merupakan 

sebuah petuah dari nenek moyang ke genarasi berikutnya, pappasang manjadi bagian 

terpenting dalam kehidupan untuk lebih baik lagi, pappasang dari orang tua dahulu 

bagaimana untuk selalu bersikap jujur amanah, salah satu contoh pappasang yaitu: 

“Pahangi kabe, iyya disangan lempu, abaranian, amanarangan 
sossorongangi, andiangi mala paqda” 
 
Artinya:  
pahamlah nak, yang dimaksud dengan kejujuran, keberanian, dan kecerdasan 
tidak bisa hilang karena dia menjadi warisan keluarga. 
 

Masyarakat Mandar dahulu sangat menjunjung tinggi Pappasang to 

mauuweng (Pesan orang tua) , mereka meyakini bahwa apa yang sudah menjadi 

larangan orang tua tidak boleh dilakukan ini demi menjga agar anak-anak mereka 
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mampu menjalani kehidupan lebih baik kedepannya. Sebelum zaman berkembang 

pesat seperti sekarang, tradisi pappasang di tanah Mandar merupakan hal yang sudah 

membudaya, sebab pada masyarakat Mandar sejak dahulu dikenal menjadikan tradisi 

lisan pappasang sebagai sarana untuk menyampaikan, mengajarkan, serta 

memperkenalkan pandangan hidup (way of life) mereka.
68

 

3. Budaya Pappasang Setelah Diterimanya Islam di Kecamatan Balanipa 

Masuknya Islam di kerajaan-kerajaan Tanah Mandar juga tidak beragam. 

Menurut Ibrahim Abbas, Islam pertama kali masuk ke Tanah Mandar pada abad XVI 

dan dibavva oleh para penganjur dari tanah seberang yang disebut oleh penduduk 

lokal sebagai wali Sedangkan budayawan Mandar, A.M. Mandra, mengatakan, Islam 

mulai masuk pada abad XVII di Balanipa yaitu pada zaman Kerajaan Balanipa IV, 

Kanna I Pattang alias Daetta (putra Tonajalloq) dan kemudian di Pamboang pada 

1665 di zaman Raja Tomatindo di Agamana.
69

 

Agar eksistensi atau keberadaan Budaya Pappasang tetap terjaga langkah 

awal yang harus dipenuhi yaitu pemahaman masyarakat tentang budaya pappasang 

tersebut agar dalam kesehariaannya perilaku pasang tersebut bisa diterapkan. 

Pappasang Mandar mengandung wasiat atau amanat yang berisi petuah-petuah 

tentang ajaran moral, etika, dan budi pekerti yang luhur sesuai dengan tuntutan hidup 

masyarakat mandar dalam kehidupan sehari-hari. Berpegang teguh pada perinsip 

hidup yang ada, tingkah laku mereka akan terarah kepada tujuan yang telah 

diperhitungkan baik buruknya sebelum melangkah lebih jauh.  
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Moral pada dasarnya merupakan rangkaian nilai tentang berbagai macam 

perilaku yang harus dipatuhi. Moral merupakan kaidah norma dan pranata yang 

mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan kelompok sosial dan 

masyarakat. Moral merupakan standard baik-buruk yang ditentukan bagi individu 

nilai-nilai sosial budaya dimana individu sebagai anggota sosial. Moralitas 

merupakan aspek kepribadian yang diperlukan seseorang dalam kaitannya dengan 

kehidupan sosial secara harmonis, adil, dan seimbang. Perilaku moral diperlukan 

demi terwujudnya kehidupan yang damai penuh keteraturan, ketertiban, dan 

keharmonisan. 

Masa remaja merupakan masa mencari jati diri, dan berusaha melepaskan diri 

dari lingkungan orang tua untuk menemukan jati dirinya maka masa remaja menjadi 

periode yang sangat penting dalam pembentukan nilai moral: Sejalan dengan 

pernyataan salah satu narasumber yaitu Sahabuddin Mahganna selaku Tenaga 

Pengajar Seni Budaya di salah satu Sekolah Menengah Atas di Kec. Balanipa, beliau 

menyampaikan bahwa: 

 

“Pahang macoai mating kambe apari sangaq pappasang, iya tu’u pappasang 

pau-pauq pepaturuq macoa pole ri kanne-kanneqta riolo mai di lita Mandar, 

muaq di sangami pappasang tattami tia mambawa pau-paunnaq lao di ga-

gauq macoa iyya nanapayari pewongang lambi mawuweng, jari da sanggaq 

mu peissangngi tappai mating, pajari toi mating di gauq anna pauq macoa 

mu, inna-inna to mulambai lambi mawuweng, iyyamo na macoa sannali muaq 

pappasang mu pajari rio-rioq mu lalang kero-kero macoamu, jari iyya 

disanga pappasang macoa pepaturuq macoa mu irrangngi pole ri 

tomawuweng tarrusangi paturuq toi pauq anna kero-keroq macoa lao ri 

anaqmu lao ri appomu manini, muaq iyyari disangaq pappasang macoa 

kambe”. 

Artinya: 

“Yang harus di pahami terlebih dahulu yaitu apa itu Pappasang. Pappasang 

sama dengan pesan, pesan dari leluhur terdahulu kepada manusia-manusia 

yang akan datang. Salah satu pappasang itu adalah muatan-muatan 
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kata/perbendaharaan kata yang mengandung nilai-nilai kebaikan yang 

kemudian akan dibawa selama ia hidup. Kemudian adapun cara menjaga 

eksistensi dari pada Pappasang di mandar yaitu pertama dimulai dari 

sikapnya generasi kemudian yang kedua memberikan kesempatan kepada 

generasi agar merasa memiliki atas nilai-nilai moral yang ada di mandar 

yang disebut nilai Pappasang, ketiga mengumpulkan perbendaharaan 

referensi terhadap para generasi sebagai transfer atau estapet dari yang 

paham ke yang tidak paham”
70

. 

Dari pemaparan Bapak Sahabuddin Maganna di atas, penulis dapat 

mengetahui bahwa ada beberapa cara atau langkah-langkah untuk 

melestarikan/menjaga budaya pappasang di Mandar yaitu pertama dimulai dari 

sikapnya generasi kemudian yang kedua memberikan kesempatan kepada generasi 

agar merasa memiliki atas nilai-nilai moral yang ada di mandar yang disebut nilai 

Pappasang, ketiga mengumpulkan perbendaharaan referensi terhadap para generasi 

sebagai transfer atau estapet bagi yang paham ke yang tidak paham. 

Sejalan dengan apa yang di sampaikan oleh Muhammad Adil Tambono 

selaku Penggiat kebudayaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia, beliau menyampaikan bahwa : 

 

“Jari harusi tau mappajari kebiasaan macoa iya disanga pappasang, iyyamo 

annaq macoa muaq na Pahang macoai nanaeke di te’e, apalebbaq rio 

sittongannaq pepaturu lalanna keroannaq pappasanna pole ri tomawuweng 

taq, jari na mauwwang boma mating iyyasangaq pappasang rapang lebbaiq 

warisan anna wasiat nawawaiq tama minjari pauq-pauq, iyya pauq-pauq 

mambawai gauq-gauq sitinaya rini rilino, iyamo tu’u kalindadaq tattai 

mappake pau-paunna to Mandar nasawaq kalindadaq caranaq mambawa 

pauq pappasang. Jari mua muissammi iya disangaq pappasang, di pakarayai 

di pakalabbiq budaya pappasang macoa, pauq-pauq anna gauq macoa”.  

Artinya:  

“untuk menjaga atau melestarikan Budaya Pappasang, terlebih dahulu yang 

harus dipenuhi ialah generasi-generasi di tanah Mandar harus mengetahui 

apa itu Pappasang. Jadi Pappasang di mandar juga sering disebut budaya 
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Lisan atau dikenal sebagai Bahasa yang berisi petuah/pesan moral. Dalam 

hal ini para generasi di tuntut untuk memahami dan mencintai bahasanya 

yaitu bahasa Mandar agar supaya budaya pappasang itu sendiri bisa 

bertahan. Misalnya di Mandar dikenal dengan Kalindaqdaq, dimana 

kalindaqdaq sendiri berisi bahasa mandar yang bermakna pesan-pesan 

moral. kesemuanya itu harus di ajarkan kepada generasi selanjutnya agar 

supaya mereka bisa mencintai bahasa Mandar yang kemudian sampai pada 

pemahaman Budaya Pappasang
”71

. 

Dari pemaparan Muhammad Adil Tambono selaku penggiat kebudayaan 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Penulis dapat 

mengetahui bahwa secara umum definisi daripada pappasang di Mandar tidak terlalu 

banyak dalam artian bahwa pappasang di Mandar bermakna pesan-pesan moral yang 

memang harus di jaga dan dilestarikan eksistensinya. 

1. Disampaikan (Sosialisasi) 

Sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat 

Balanipa terhadap pelestarian budaya Pappasang, maka dapat dilakukan sosialisasi 

nilai-nilai kultural. Sosialisasi nilai-nilai kultural yang tepat akan membantu 

masyarakat khususnya generasi muda untuk lebih mengapresiasi dan mencintai 

budaya Pappasang.Sosialisasi sendiri dibagi menjadi 3 fase, yaitu primer, sekunder, 

dan tersier. Sosialisasi primer terjadinya di awal saat masih kecil ketika masih dalam 

proses berkembang dan masih dalam lingkup keluarga. Sosialisasi sekunder 

terjadinya di luar lingkup keluarga yang biasanya dari kelompok-kelompok di 

sekitarnya.  

Sedangkan sosialisasi tersier merupakan fase terakhir yaitu terjadinya saat 

individu sudah beranjak dewasa dan menemukan situasi baru. Dari setiap fasenya, 

sosialisasi nilai-nilai kultural dapat ditingkatkan dengan bantuan teknologi di era 
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digital. Sosialisasi primer merupakan fase yang paling penting karena interaksi dari 

setiap individu dengan keluarga merupakan yang paling utama dari sejak kecil. 

Dalam fase ini, keluarga memiliki peranan penting dalam memperkenalkan nilai-nilai 

kultural misalnya dengan orang tua menghargai privasi dari tiap anggota keluarga 

dengan tidak mengutak-atik handphone satu sama lain merupakan contoh sederhana 

dari sosialisasi nilai kultural berupa sopan santun.  

 Orang tua juga bisa mengenalkan anak terkait budaya Indonesia sejak dini 

melalui media sosial dengan menunjukkan video terkait sehingga anak tersebut bisa 

tertarik dan mau ikut serta mengapresiasi budaya pappasang. Sosialisasi fase kedua 

yaitu sekunder juga penting yaitu pemahaman terkait nilai kultural dapat dipengaruhi 

dari kelompok yang ada di sekitar. Misalnya, masyarakat sekitar rajin melakukan 

gotong royong dan mengajak masyarakat sekitar untuk ikut berpartisipasi demi 

kebaikan bersama dan menjalin hubungan satu sama lain juga tanpa membedakan hal 

berupa status sosial dan sebagainya. Ajakan ikut serta dalam bergotong royong juga 

bisa dilakukan melalui media sosial maupun mengirimkan pesan kepada orang-orang. 

Contoh lainnya bisa berupa membuat video terkait acara-acara kebudayaan yang akan 

ditampilkan sehingga bisa mendapatkan perhatian dari masyarakat sekitar dan lebih 

banyak mendapat apresiasi.  

Menyambung dari narasumber sebelumnya, Dalam pandangan lain yaitu 

dalam sudut pandang Religi atau agama yang dijelaskan oleh bapak Abd. Syahid 

Rasyid selaku tokoh agama, beliau menjelaskan bahwa : 

 

“Iyyari sanga pappepasang atau pappasang dini di lita Mandar iyamo 

caranaq tomawuweng taq riolo maiq mappalambiq pepaturu macoa, 

sittongannaq pappasang naq toMandar mambawai pewongannaq nanaeke na 

maola lete-leteanna pandra-pandra dilino kambe, diolo pa mai toMandar 

andangi mala sisara lebba pepaturunna panrita, iyyamo tu’u lita mandar 
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Tania sangga suku anna budaya, tapi Mandar dio kambe tandangang sannali 

sanga nilai-nilai asallangang dini dilita Mandar, pappasang dio pau-pau 

puramo tikamaq, pau-pau pura na paressu mo toriolo ta naraq tau sala 

lomeang gauq-gauq ta di rilino kambe”/ 

Artinya:  

“Pappasang di Tanah Mandar dikenal sebagai metode para leluhur dalam 

menyampaikan hikmah dan pelajaran hidup, tanah Mandar dikenal juga 

sebagai suku atau budaya yang sangat kental dengan nilai-nilai Islam dalam 

proses pembentukan generasinya, pappasang juga dikenal sebagai kalam-

kalam kebajikan atau pelajaran hidup, dalam bahasa sederhananya disebut 

sebagai pesan-pesan leluhur yang selalu berangkat dari nilai-nilai kebenaran 

agar generasi tetap berada pada jalan yang benar, itulah Pappasang”.
72

 

Dari hasil pemaparan ketiga narasumber di atas penulis bisa menganalisis 

bahwa, langkah pertama yang harus di lakukan untuk menjaga eksistensi budaya 

pappasang yang mengandung ajaran-ajaran moral agar mampu menjadi filter 

terhadap pergeseran budaya yang menyebabkan lunturnya moral yaitu Generasi 

Muda terlebih dahulu harus mengetahui apa itu Pappasang, dari pemahamannya 

mengenai pappasang yaitu Bahasa Mandar yang berisi petuah-petuah maka kecintaan 

mereka terhadap budaya Pappasang akan menjadi pemantik dalam pelestarian 

budaya tersebut. 

2. Diamalkan (Penerapan) 

Nilai-nilai kultural tersebut harus dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan 

sehari-hari oleh masyarakat. Dengan penerapan nilai-nilai kultural tersebut, 

masyarakat akan lebih menghargai dan mencintai budaya-nya sendiri. Kurangnya 

pemahaman akan nilai-nilai kultural, banyak masyarakat di Kec. Balanipa yang tidak 

mempedulikan kebudayaannya sendiri malah meninggikan kebudayaan daerah lain. 
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Dengan bantuan teknologi di era digital berupa media sosial juga, meningkatkan 

awareness akan kepentingan nilai kultural terhadap eksistensi dari kebudayaan juga 

akan lebih mudah. Cakupan yang bisa dijangkau dengan penggunaan media sosial 

juga pastinya akan lebih luas. Dengan penggunaan teknologi yang ada, nilai-nilai 

budaya pappasang bisa lebih dikenal dan dipahami oleh masyarakat Balanipa. 

Dengan pemahaman nilai kultural yang benar maka ancaman terhadap eksistensi 

budaya pappasang juga akan bisa teratasi. 

C. Pengaruh Budaya Pappasang dalam Kehidupan Moral Masyarakat Balanipa  

Kepribadian seseorang sangat erat kaitannya dalam kegiatan sehari- hari, 

moral diperlukan demi kehidupan yang damai dan harmonis sesuai dengan aturan. 

Dapat dipahami bahwa moral adalah keseluruhan aturan, kaidah atau hukum yang 

berbentuk perintah dan larangan yang mengatur perilaku manusia dan masyarakat di 

mana manusia itu berada. Karena moral merupakan pengatur perilaku individu dalam 

bersosialisasi dengan kelompok masyarakat. Dengan adanya  moral  baik  yang  

tumbuh  dalam  masyarakat, kehidupan bersosialisasi di dalam nya akan terasa damai. 

Hal tersebut harus dipatuhi, karena moral memiliki fungsi dalam mengatur, menjaga 

ketertiban, dan menjaga keharmonisan antar masyarakat yang ada dalam suatu 

pranata sosial. 

Moral memiliki pengaruh pada cara pandang seseorang dalam menilai suatu 

kasus. Jika nilai-nilai moral yang dimiliki oleh individu bersifat baik, sesuai dengan 

aturan dan tata cara bersosialisasi, maka individu tersebut jika melihat situasi yang 

tidak sesuai dengan prinsip moral yang ia pegang, maka ia akan menganggap situasi 

tersebut tidak bermoral, atau tidak memiliki aturan dalam bersosialisasi. Begitu pula 

sebaliknya, moral merupakan nilai perilaku yang harus dipatuhi, karena moral 
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merupakan  norma  yang  mengatur  baik-buruk  individu  dalam  suatu masyarakat. 

Kepribadian seseorang sangat erat kaitannya dalam kegiatan sehari-hari, moral 

diperlukan demi kehidupan yang damai dan harmonis sesuai dengan aturan. 

1. Karakteristik Moral dan Sikap Remaja 

a) Filter/penyaring 

Seorang anak belum memiliki nilai dan pengetahuan mengenai nilai moral 

tentang  apa  yang  dianggap  baik  dan  buruk  oleh  kalangan  sosialnya.Pengajaran  

moral  terhadap  remaja,  tidak  dapat  diajarkan  secara  teori saja, melainkan  

diperlukan  sebuah  praktek.  Remaja  akan  dapat  cepat memahami sebuah ilmu baru 

dengan cara diberikan contoh langsung. Karena cara berpikir remaja adalah meniru. 

Jika seorang remaja diajari mengenai moral baik, maka ajaklah ia ke lingkungan 

sosialisasi yang baik, sebagaimana pendapat Mohammad Ali dan Mohammad Asrori 

mengatakan bahwa berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan moral dapat 

mempengaruhi perkembangan pada diri indvidu
73

.  

Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap perkembangan nilai moral dan 

sikap individu mencakup aspek psikologis, sosial, budaya. Baik yang terdapat dalam 

lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kondisi psikologis, pola 

interaksi, pola kehidupan beragama, berbagai sarana rekreasi yang tersedia dalam 

lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat akan mempengaruhi perkembangan 

nilai moral dan sikap individu yang tumbuh dan berkembang di dalamnya. 
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Perkembangan nilai moral dan sikap individu sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan. Karena lingkungan dapat membentuk karakter seseorang, baik itu secara 

psikologis, sosial, dan budaya. Jika suatu individu berada di lingkungan yang 

pergaulannya baik, sopan, menghormati, maka karakter yang terbentuk pada individu 

tersebut akan baik pula. Namun jika lingkungannya jahat, kasar, tidak memiliki sopan 

santun, maka karakter yang terbentuk akan seperti itu. 

a. Perilaku buruk/Kejahatan 

Lingkungan pembentukan karakter pada anak, tidak hanya di lingkungan 

tempatnya bermain. Namun keluarga dan sekolah pun memiliki andil dalam 

pembentukan karakter anak. Justru keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam 

membentuk karakter anak.Karena nilai moral dan sikap individu tumbuh dan 

berkembang di dalamnya. Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan moral pada 

diri individu dengan adanya interaksi aktifitas dari dalam dan luar individu. Seorang 

anak belum memiliki nilai dan pengetahuan mengenai nilai moral tentang apa yang 

dianggap baik dan buruk oleh kalangan social. 

Masa remaja merupakan masa mencari jati diri, dan berusaha melepaskan diri 

dari lingkungan orang tua untuk menemukan jati dirinya maka masa remaja menjadi 

periode yang sangat penting dalam pembentukan nilai moral (Horrocks, Adi, Monks). 

Salah satu karakteristik remaja yang sangat menonjol berkaitan dengan nilai moral 

adalah bahwa remaja sudah sangat merasakan pentingnya tata nilai moral dan 

mengembangkan nilai-nilai baru yang sangat diperlukan sebagai pedoman, pegangan, 

atau petunjuk dalam mencari jalannya sendiri untuk menumbuhkan identitas diri 

menuju kepribadian yang semakin matang. 
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Remaja  merupakan  masa  dimana  individu  sudah  bukan  lagi seorang anak-

anak, namun juga belum dapat dikatakan sebagai dewasa. Remaja sangat dikaitkan 

dengan kondisi kejiwaan yang masih labil. Remaja masih belum dapat mengambil 

keputusan secara tepat namun ia sudah dapat menilai sesuatu hal yang baik atau 

buruk. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak remaja yang banyak melakukan hal-

hal diluar batas moral. Karena remaja masih mencari jati dirinya, ingin mengetahui 

“siapakah aku sebenarnya” Itulah mengapa moral perlu diterapkan pada anak usia 

remaja.  

Dengan ke-labil-an jiwa mereka, dengan kebingungan akan dirinya, jika 

diajarkan mengenai moral, maka remaja akan mudah memahami. Di usia remaja, 

mereka harus diajarkan pentingnya memiliki tata nilai moral, karena  hal  itu  

merupakan  pedoman,  pegangan,  serta  petunjuk  untuk menemukan identitas diri 

mereka. Dan moral akan membentuk mereka menjadi manusia matang dan siap 

dalam bersosialisasi dan menghadapi polemik dalam masyarakat. 

Sejalan dengan apa yang di sampaikan oleh Bapak Sahabuddin Maganna, 

beliau menjelaskan bahwa: 

“Pengarunna pappasang di lalang kehidupanna masyaraka di’o malai di ita 

di’o di kehiduppanna masyaraka dite’e indammimo tau parallu bandamo 

ma’ala pendapa-pendapa pappasang di lalang kehidupan modern, 

pappasanna to mindolota ma’uangi “dao sangga pelamba tappa mating miye, 

peitao dolo dai di nawang, peitao naung dilita, peitao lao dikanang anna 

kaeri mane mellambamo o” masyarakat di te’e indammi makkeroang pasang 

bassa ri’omo nasaba masyarkat tappa me’ita diomi di taliponna masalah 

cuaca. Nasaba diang di pa’uangan teknologi modern jari masyarakat 

indammi mappogau bandamo anu pura napogau to mindolona contoh mua’ 

nalambai tau, masyarakat dite’e indammi parallu bandamo mambawa ande-

ande nasaba mai’di sannal mi di ruppa pa’balu ande di tanggalalang, jari 

andianmmo dipauangan pasang bassa di’omo. Jari generasi di te’e andiammi 

me’ita bandamo pasang to mindolona nasaba generasi di te’e 

napahammimo.” 
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Artinya:  

“Pengaruh Budaya Pappasang dalam kehidupan masyarakat bisa dilihat 

pada cara berkehidupan masyarkat yang tidak perlu lagi menuangkan 

gagasan-gagasan pappasang itu dalam kehidupannya yang serba teknologi 

itu, misalnya salah satu pappasang terdahulu “dao sangga pelamba tappa 

mating miye, peitao dolo dai di nawang, peitao naung dilita, peitao lao 

dikanang anna kaeri mane mellambamo o” tapi sekarang masyarkat sudah 

tidak menggunakan itu karena masyarkat sudah mendapat informasi cuaca 

dari handphone atau teknologi misalnya yang dilengkapi perkiraan cuaca 

hujan atau tidak. setiap itu di mulai karena adanya perlakuan teknologi yang 

tidak lagi berdasar dengan apa yang dilakukan orang terdahulu. misalnya 

lagi jikalau bepergian, masyarakat sekarang sudah tidak perlu lagi membawa 

bekal (ketupat, buras dan sebagainya)karena sudah banyak warung/penjual 

makanan di sepanjang jalan, jadi tidak ada lagi pasang seperti itu. Intinya 

adalah generasi sekarang sudah melakukan semaunya dalam artian generasi 

sekarang sudah melakukan semuanya tanpa melihat pasang sebelumnya 

disebabkan generasi sekarang sudah tahu”.
74

 

Dari penjelasan di atas maka penulis bisa menganalisis bahwa pengaruh 

pappasang dalam kehidupan Masyarkat Mandar bisa di lihat dari cara berkehidupan 

masyarkat tersebut.  

b. Kehidupan Masyarakat Menjadi Sejahtera 

Pemuda adalah bibit penerus bangsa harapan para pemimpin bangsa, 

mengembang tugas meneruskan perjuangan dan pewaris kehormatan bangsa, 

perjalanan perkembangan dan kemajuan suatu bangsa ditentukan kualitas pemuda 

sekarang, dalam pembentukan pemuda yang berkualitas erat hubungannya dengan 

pendidikan pemuda. Pendidikan yang diperlukan pemuda sangat beragam mulai 

pendidikan lingkup keluarga, sekolah, dan masyarakat sosial, penanaman pendidikan 

nilai-nilai moral, karakter dan keruhanian merupakan pendidikan yang paling sulit 

ditanamkan dalam diri pemuda, meskipun pendidikan ini sulit disampaikan akan 
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tetapi nilai moral, karakter, dan keruhanian merupakan faktor penentu manusia yang 

mulia, beradab dan berderajat. Persepsi yang berkembang, peran pemuda dipandang 

dalam dua perspektif.  

Disatu sisi pemuda dalam perspektif patologis (cara pandang orang tua 

terhadap generasi muda) dianggap sebagai anggota masyarakat yang cenderung 

anarkis, suka memberontak serta tak acuh. Pemuda diharapkan mampu membawa 

pola pikir dan cara hidup positif dan mengaplikasikannya dalam kehidupan 

masyarakat. Oleh karena itulah pemuda memiliki peran yang signifikan dalam hal ini. 

Masyarakat sangat membutuhkan pihak yang memberikan mereka masukan, 

mendidik mereka tentang pola pikir dan cara hidup yang lebih baik, dan tanpa lelah 

terus mensosialisasikan pola pikir dan cara hidup lebih baik itu melalui berbagai 

media. Pemuda diharapkan selalu dapat mentransfer kepada masyarakat lain tentang 

segala sesuatu yang berpotensi menuju kehidupan yang lebih maju dan lebih baik. 

Sejalan dengan apa yang di sampaikan oleh Muhammad Adil Tambono selau 

Penggiat kebudayaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 

beliau menyampaikan bahwa : 

“Pengaruh pappasang dio di kehidupan moral diang kedudukan anna’ 

eksistensi dilalang atuotuoanna pa’banua mua iting ilapputtauo mambawai 

pasang dibatang alawena tatta iting ilapputtauo napahani mappakaraya rupa 

tau nasaba diang pasang nabawa pole to mendolona. To andiang maissang 

apa sanga pasang anna to ma issang apa sanga pasang pasti indani rua 

sittengan kerona mua to maissang apa disanga pasang pasti naissangi sanga 

mikkero malaqbi.” 

Artinya:  

“Pengaruh Pappasang dalam kehidupan Moral punya kedudukan atau 

eksistensi dalam kehidupan masyarakat. jika seseorang mempunyai pasang 

dalam diri pasti orang tersebut memahami cara memperlakukan sesama 

manusia karena seseorang tersebut sudah dapat Pasang dari orang-orang 

terdahulunya. Akan sangat jelas perbedaan seseorang yang memiliki pasang 

dalam diri dengan seseorang yang tidak memiliki pasang dalam diri. 
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seseorang yang memiliki pasang dalam diri pasti memiliki etika yang malaqbi 

(kata maupun perbuatan) dalam kehidupan moral”.
75

 

Dari penjelasan di atas maka penulis menganalisis bahwa pengaruh 

pappasang dalam kehidupan masyarakat bisa di deteksi dengan melihat Etika dan 

tingkah laku seseorang tersebut. Seseorang yang memiliki pasang dalam dirinya akan 

cenderung bertingkah laku baik sesuai norma-norma kehidupan dan seseorang yang 

tidak mempunyai pasang dalam diri cenderung akan bertingkah diluar norma-norma 

kehidupan. 

 Dalam pandangan lain yaitu dalam sudut pandang Religi atau agama yang 

dijelaskan oleh bapak Abd. Syahid Rasyid selaku tokoh agama, beliau menjelaskan 

bahwa : 

“Pengarunna pappasang di lalang kehidupan masyarakat mandar kental 

[le’ba ruai anna berpengaruh sannali lao di masyarakat. Mappipinnassa ruai 

pai tau wattu anikkangan mua iting wattu puara disepaka’iomittama i di 

bulan salah (nasanga i annanggurutta iyari’o pasang to mindiolota di 

Mandar ma’uangi iyari’o jumadil akhir bulan salah). Jari wattu anikkangan 

ri’o harus i di palenggu lao di bulan laeng. Ma’uang toi annnanggurutta, 

pasang todiolo ri’o mua namatindo i tau lima kairi di patondo naung. Supaya 

mua ilalai tau matindo lima kanan magassing meuya. Mua di lalang 

pandangan Agama lima kanan di patondo naung. Lima kanan to’o di 

pittuppuang mua i lalai tau. Jari macoa sannali tu’u mua’ diang pipaturu 

Agama siundurangi pappasang dio di kehidupan masyarakat”.  

Artinya:  

“Pengaruh Pappasang dalam kehidupan Masyarakat Mandar sangatlah 

kental dan sangat berpengaruh pada aktivitas masyarakat, dalam penentuan 

waktu pernikahan saja, jikalau waktu yang di sepakati itu termasuk ke dalam 

waktu atau bulan salah (menurut beliau, pasang terdahulu di Mandar bahwa 

jumadil akhir itu merupakan Bulan salah) jadi waktu pernikahannya harus di 

geser ke bulan-bulan yang lain.Kemudian menurut beliau juga dalam 

penentuan posisi tidur, kalau pasang terdahulu ketika ingin tidur tangan kiri 

harus di bawah atau dengan kata lain menghadap kekiri dengan alasan agar 

                                                           

75
 Muhammad Adil Tambono (40 tahun), Penggiat Budaya Kementrian Pendidikan & 

Kebudayaan RI, awancara, Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar. 

 



68 
 

 

 

ketika bangun tidur tangan kanannya kuat bekerja sedangkan dalam 

pandangan Agama justru kebalikan dari pada itu, tangan kanan yang harus 

dibawa dan tangan kanan juga yang menjadi tumpuan ketika bangun. Maka 

dari itu akan sangat bagus seandainya ada ajaran agama yang sejalan atau 

ditegaskan oleh pappasang dalam kehidupan masyarakat.”
76

 

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga narasumber di atas maka penulisis 

menganalisa bahwa pengaruh Pappasang dalam kehidupan masyarakat Mandar bisa 

di lihat dari tingkah laku atau cara berkehidupan masyarakat Mandar. 

D. Peran Orang Tua dan Anak dalam Penerapan Budaya Pappasang dalam 

Kehidupan Masyarakat Di Balanipa 

1. Sebagai Pendidik 

Anak merupakan investasi masa depan yang harus dikembangkan secara 

optimal. Penelitian membuktikan bahwa sejak lahir seorang anak manusia memiliki 

kurang lebih 100 miliyar sel otak. Sel-sel otak ini tidak akan tumbuh dan berkembang 

dengan pesat tanpa adanya stimulasi dan didayagunakan. Pendidikan anak usia dini 

sangatlah penting. Pentingnya pendidikan anak sejak usia dini juga didasarkan pada 

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan 

bahwa pendidikan anak usia dini adalah salah satu upaya pembinaan yang ditujukan 

untuk anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

dan rohani agar nak memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih 

lanjut. Kualitas watak anak sejak kecil akan mewarnai watak seseorang di kemudian 

hari.  
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Anak yang dibesarkan dalam suasana yang curiga mencurigai misalnya, 

ketika dewasa akan mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain. Bila di masa 

kecilnya anak sering dipukuli, besar kemungkinan ketika besar akanmenjadi 

pendendam. Demikian pula jika di masa kecil anak sering diejek, maka kelaka akan 

sulit menghargai orang lain 

Nilai moral adalah aspek-aspek yang berkembang pada diri individu melalui 

interaksi antara aktivitas internal dan pengaruh stimulus eksternal. Pada awalnya 

seorang anak belum memiliki nilai -nilai dan pengetahuan mengenai nilai moral 

tertentu atau tentang apa yang dipandang baik atau tidak baik oleh kelompok 

sosialnya. Selanjutnya, dalam berinteraksi dengan lingkungan, anak mulai belajar 

mengenai berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan nilai moral. Hal-hal yang 

mempengaruhi perkembangan moral pada diri individu dengan adanya interaksi 

aktifitas dari dalam dan luar individu.Seorang anak belum memiliki nilai dan 

pengetahuan mengenai nilai moral tentang  apa  yang  dianggap  baik  dan  buruk  

oleh  kalangan  sosialnya.  

Pengajaran  moral  terhadap  remaja,  tidak  dapat  diajarkan  secara  teori saja, 

melainkan  diperlukan  sebuah  praktek.  Remaja  akan  dapat  cepat memahami 

sebuah ilmu baru dengan cara diberikan contoh langsung. Karena cara berpikir 

remaja adalah meniru. Jika seorang remaja diajari mengenai moral baik, maka ajaklah 

ia ke lingkungan sosialisasi yang baik, sebagaimana pendapat Mohammad Ali dan 

Mohammad Asrorisebagai berikut, bahwa berbagai aspek kehidupan yang berkaitan 

dengan moral dapat mempengaruhi perkembangan pada diri indvidu. Sejalan dengan 

pernyataan salah satu narasumber yaituSahabuddin Mahganna selaku Tenaga 
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Pengajar Seni Budaya di salah satu Sekolah Menengah Atas di Kec. Balanipa, beliau 

menyampaikan bahwa: 

“Iyari’o tomauweng dite’e andiangi sittengang-tengang diang tomauweng 

makkeroang le’ba ruai adat istiadat. Diang to’o tomauweng andiangmi 

makkeroang adat istiadat, langkah kaminang midiolo napogau tomauweng 

harus i napogau dipamboyanganna anna harus toi tau makkeroang pepaturu-

pepaturu apa napaturuangi pole tomauweng mindiolota. Mua tomauweng 

andiang le’ba naissang apa sanga pasang pole tomindiolona tatta iyari’e 

pappasang indani mala bertahan, nasaba’ andiang generasi-generasi 

nama’issang bandamo”.  

Artinya: 

“Tingkatan orang tua kekinian itu berbeda-beda artinya ada orang tua yang 

masih memegang adat istiadat ada juga orang tua yang tidak memegang adat 

istiadat tersebut, jadi hal utama yang harus di lakukan ialah orang tua harus 

memulai dari rumah masing-masing dan orang tua harus belajar sesuai apa 

yang dia terima dari orang terdahulu jika orang tua sama sekali tidak 

mengetahui pesan dari orang terdahulu maka secara otomatis pappasang 

tersebut tidak akan bisa bertahan karena tidak akan ada regenerasi 

kedepannya”.
77

 

Dari penjelasan di atas maka penulis bisa menganalisis bahwa peran Orang 

tua  dan Anak dalam aktualisasi Penerapan Budaya Pappasang sangatlah urgent 

dalam artian lahirnya generasi yang paham makna Budaya pappasang sangat 

dipengaruhi oleh sejauh mana pemahaman Orang tua terhadap Makna Pappasang itu 

sendiri. 

 

2. Sebagai Pengawas 

Keberhasilan pendidikan moral bagi anak usia dini sangat bergantung pada 

tiga lingkungan pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di antara ketiga 

lingkungan pendidkan tersebut menurut pendapat Dobbert dan Winkler. Lingkungan 

keluarga merupakan faktor dominan yang efektif dan terpenting. Peran keluarga 
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dalam pendidikan nilai adalah mendukung terjadinya proses identifikasi, internalisasi, 

panutan, dan reproduksi langsung dari nilai-nilai moral yang hendak ditanamkan 

sebagai pola orientasi dari kehidupan keluarga.  

Keluarga menurut Ahmadi seperti dikutip Fitria Susanti dan Novita adalah 

kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Keluarga merupakan 

sebuah kelompok yang terbentuk dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang 

berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak. Jadi keluarga dalam 

bentuk murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak-

anak. Keluarga merupakan lingkungan terdekat bagi anak sejak anak dilahirkan. Di 

dalam keluarga anak memperoleh banyak pengalaman dan stimulus untuk tumbuh 

dan berkembang. Pengaruh keluarga terhadap perkembangan moral anak sangatlah 

besar. Dengan melihat perilaku orang dewasa di dalam lingkungan keluarga dimana 

anak tinggal, anak akan memperhatikan perilaku tersebut, kemudian menirunya 

dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian keluarga merupakan tempat yang 

sangat efektif untuk menginternalisasikan nilai moral kepada anak.  

Peran orang tua bagi pendidikan anak adalah memberikan dasar pendidikan, 

sikap, dan keterampilan dasar, seperti agama, budi pekerti, sopan sdantun, estetika, 

kasih sayang, rasa aman, dasar-dasar untuk mematuhi peraturan, dan menanamkan 

kebiasaan-kebiasaan. Peranan keluarga adalah mengajarkan nilai-nilai dan tingkah 

laku yang sesuai. Peran orang tua di dalam keluarga bagi perkembangan moral anak 

sangatlah besar. Anak perlu mendapat pendampingan dalam perkembangan nilai 

moral. Peran utama orang tua dalam pendampingan ini sangatlah besar. Peristiwa 

sehari-hari bisa dijadikan sebagai alat bagi orang tua untuk menginternalisasikan nilai 

moral kepada anak. Dalam upaya menjalankan perannya dalam pendidikan.  
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Sejalan dengan apa yang di jelaskan oleh Muhammad Adil Tambono selaku 

Penggiat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, beliau 

menyampaikan bahwa : 

 

“Yang pertama harus di penuhi agar aktualisasi penerapan Pappasang bisa 

dilakukan ialah Orang tua harus memiliki atau paham akan pappasang itu 

sendiri maka secara langsung orang tua tersebut bisa memberikan 

pengetahuan pappasang tersebut kepada anak-anaknya, kemudian yang kedua 

ialah adanya kesadaran kepemelikian budaya pappasang dalam diri generasi 

muda agar supaya dalam kehidupan sehari-harinya setiap aktivitasnya sarat 

akan pappasang itu sendiri”.
78

 

Dari penjelasan di atas maka penulis bisa menganalisis bahwa peran Orang 

tua  dan Anak dalam aktualisasi Penerapan Budaya Pappasang dalam pandangan 

kebudayaan yang utama ialah penekanan terhadap pengetahuan awal dari orang tua 

yaitu pengetahuannya tentang pappasang agar ada yang bisa di wariskan terhadap 

anak-anaknya. 

Dalam pandangan lain yaitu dalam sudut pandang Religi atau agama yang 

dijelaskan oleh bapak Abd. Syahid Rasyid selaku tokoh agama, beliau menjelaskan 

bahwa : 

“Iyari’o gunanna tomauweng makkeroangngi budaya pappasang dio di 

pabanua tanna ratangngi diparalluanna. Tomauweng di’o harus i 

nape’issangngi memang lao di ana’ appona paham-paham agama, contoh 

napaturumi mangaji, namaputurumi massambayang, nasaba pepaturu 

iyyamo di’e mala manjari pondasi budaya pappasang di Mandar anna’ malai 

di pertahankan”.  

Artinya:  

“Peran Orang tua dalam memelihara budaya pappasang dalam masyarakat 

sangat dibutuhkan, adapun langkah awal yang harus di terapkan ialah sejak 

kecil anak-anaknya harus diperkenalkan dengan pemahaman agama, 

misalnya di ajarkan cara shalat, mengaji, tata krama dan lain-lain, dari 
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pondasi inilah saya yakin budaya pappasang di Mandar bisa diterapkan dan 

tetap bertahan selamanya”. 
79

 

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga  narasumber di atas maka penulis 

menganalisa bahwa kontribusi orang tua dalam hal ini sangat besar maka dari itu 

Orang Tua seharusnya harus lebih aktif dalam penerapan Budaya Pappasang dalam 

Masyarakat. 

3. Sebagai Pengadil 

Dalam upaya menjalankan perannya dalam pendidikan moral untuk anak usia 

dini lingkungan keluarga harus mampu menciptakan suasana yang kondusif untuk 

pembelajaran nilai moral bagi anak. Artinya bahwa keluarga tidak hanya memberikan 

konsep-konsep moral secara abstrak, tetapi juga Diklus, berupaya agar anak dapat 

belajar tentang penerapan dari konsep-kpnsep moral tersebut dari perilaku anggota 

keluarga sehari-hari. Orang tua pada saat menginternalisasikan nilai moral kepada 

anak di dalam keluarga harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, nilai yang 

ditanamkan harus jelas. Artinya bahwa dalam menyampaikan nilai moral kepada 

anak harus menggunakan bahasa sederhana yang dapat diterima oleh anak. 

Mengingat anak usia dini perkembangan bahasanya masih cukup sederhana.  

Anak cenderung belum mampu menguasai bahasa yang kompleks, apalagi 

terkait dengan konsep nilai moral yang sangat abstrak. Jika konsep yang diterima 

anak kurang jelas, maka nilai moral yang diinternalisasikan oleh orang tua tidak akan 

diterima oleh anak dengan optimal. Kedua, konsisten atau ajeg. Konsisten antara 

kedua orang tua dan anggota keluarga yang ada di rumah sangat penting dalam 

menunjang keberhasilan penanaman nilai moral kepada anak. Jika suatu tindakan 
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dinyatakan salah oleh ibu misalnya, maka bapak pun harus berkata demikian. dari 

salah satu orang tuanya jika ia salah. Kecuali harus konsisten, dalam pendidikan 

moral di lingkungan keluarga diperlukan adanya keajegan.  

Artinya bahwa dalam suatu waktu perilaku anak sianggap salah, kemudian 

diberi peringatan, maka dalam waktu yang lain jika anak kembali berperilaku 

negative juga harus diberikan peringatan. Peringatan yang diberikan harus sesegera 

mungkin sejak anak berperilaku negative. Mengapa? Karena jika sudah berselang 

lama, anak akan sulit menghubungkan antara perilaku negatifnya dengan peringatan 

dari orang tua. Hal ini terkait dengan kemampuan berpikir nak yang masih terbatas. 

Ketiga, teladan. Keteladanan dari orang tua sangat berperan demi keberhasilan 

penanaman nilai moral untuk anak usia dini di lingkungan keluarga. Penting diingat 

bahwa masa kanak-kanak adalah masa yang sangat mudah untuk meniru perilaku 

orang lain yang dilihatnya
80

.  

Dengan demikian perilaku orang tua di rumah harus senantiasa menunjukkan 

perilaku yang positif dari sisi nilai moral. Jika anak sering dibohongi di rumah, maka 

ia juga cenderung akan sering berbohong kepada orang lain. Keempat, konsekuensi. 

Anak-anak dibiasakan untuk memilih konsekuensi terhadap apa yang dilakukan. Jika 

anak bersalah, maka ia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut. 

Dengan cara apa? Berikan sanksi seketika setelah anak melakukan kesalahan. 

Dengan demikian anak akan lebih mudah mengingat di masa yang akan datang, jika 

ia bersalah maka akan diberi sanksi.  

Jika terpaksa harus memberikan sanksi, maka hindarilah sanksi yang bersifat 

fisik. Artinya bahwa ketika anak berperilaku negative, maka sanksi yang diberikan 
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orang tua bukanlah dengan mencubit, memukul, atau menyakiti badan lainnya. 

Sanksi yang diberikan kepada anak dapat berupa penghentian sementara aktivitas 

yang disenangi anak sebagai konsekuensi dari perilaku anak yang negative. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah : 

1. Untuk menjaga atau melestarikan Budaya Pappasang, terlebih dahulu yang 

harus dipenuhi ialah generasi-generasi di tanah Mandar harus mengetahui apa 

itu Pappasang. Jadi Pappasang di mandar juga sering disebut budaya Lisan 

atau dikenal sebagai bahasa yang berisi petuah/pesan moral. Dalam hal ini 

para generasi di tuntut untuk memahami dan mencintai bahasanya yaitu 

bahasa Mandar agar supaya budaya pappasang itu sendiri bisa bertahan. 

2. Pengaruh Budaya Pappasang dalam kehidupan masyarakat bisa dilihat pada 

cara berkehidupan masyarakat yang tidak perlu lagi menuangkan gagasan-

gagasan pappasang itu dalam kehidupannya yang serba teknologi. 

3. Peran aktif Orang Tua dalam penerapan Budaya Pappasang sangatlah besar 

karena dari orang tualah pemahaman pappasang bisa di wariskan terhadap 

generasi muda. 

B. Saran 

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar kiranya lebih memperdalam lagi 

kajian mengenai Pappasang itu sendiri dengan cara memperbanyak referensi atau 

bacaan tentang sejarah Pappasang di Tanah Mandar agar kiranya dalam menyusun 

penelitian apa yang menjadi Masalah dan tujuan penelitian bisa terselesaikan dengan 

baik. 
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