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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak ا

dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

  Zal Ż zet ذ

(dengan titik di atas) 

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 Dhad Ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Tha Ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 Dza Ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع

 Gain G eg غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 kaf  K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 nun  N En ن

 Wawu W We و
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Hamzah ( ء)  yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ‘ 

). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Haruf Latin Nama 
 FATḤAH A A ــَـ
 KASRAH I I ــِـ
 ḌAMMAH U U ــُـ

 
3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf 

 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 
Fathah dan 

alif atau ya A 
a dan garis di 

atas 

 

 

Kasrah dan 

ya I 
i dan garis di 

atas 

 Dammah 

dan wau U 
u dan garis di 

atas 

 
 
 
 
 
 

 ha  H Ha ه

 hamzah ’ Apostrof أ

 ya’ Y Ye ي
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4. Ta’Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutahada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun 

transliterasinya adalah [n]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ي), 

maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لآ

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

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

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

 

8. Penyusunan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 
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ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), 

sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 

satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.   

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

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

Jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

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

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK DP, CDK dan DR). 
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ABSTRAK 

Nama  :  Rusaika 

Nim  :  40200117053 

Judul Skripsi : Pappasang dalam Masyarakat Desa Pambusuang Kecamatan 

Balanipa Kabupaten Polewali Mandar (Studi Sejarah dan 

Budaya Islam). 

 

Pokok permasalahan penelitian ini adalah untuk mengetahui tradisi  

pappasang yang ada di tanah Mandar. Sebagai submasalah peneliti, yaitu: 1) 

Bagaimana eksistensi Pappasang dalam kehidupan masyarakat Mandar di desa 

Pambusuang kecamatan Balanipa kabupaten Polewali Mandar; 2) Bagaimana 

macam-macam Pappasang dalam kehidupan masyarakat di desa Pambusuang 

kecamatan Balanipa kabupaten Polewali Mandar; 3) Bagaimana nilai-nilai 

Pappasang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat 

Mandar di desa Pambusuang kecamatan Balanipa kabupaten Polewali Mandar. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode 

penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif, dimana peneliti sendiri yang 

berperang penting  mengamati dan mewawancarai langsung objek penelitian 

terkait aktivitas masyarakat dan tradisi pappasang, dengan pendekatan historis, 

pendekatan antropologi, dan pendekatan sosiologi agama. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Hasil  dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Eksistensi keberadaan 

pappasang sudah ada sejak adanya manusia dan hasil penelitian ini juga 

membuktikan bahwa perkembangan zaman membuat nilai-nilai pappasang sedikit 

demi sedikit mulai terkikis, namun masih banyak masyarakat yang tetap 

mempertahankan budaya pappasang karena merupakan pedoman hidup yang 

diwariskan oleh leluhur. 2) Macam-macam pappasang terbagi menjadi beberapa 

yaitu: pappasang yang berkaitan dengan memilih pemimpin, pappasang tentang 

keagamaan, pappasang tentang kehidupan sosial masyarakat, dan pappasang 

tentang pembentukan moral pendidikan. 3) Nilai- nilai pappasang mempunyai 

kaitan erat dengan nilai-nilai Islam. Pesan- pesan moral yang disampaikan oleh 

nenek moyang masyarakat Mandar juga sesuai dengan perintah Allah yang 

dijelaskan dalam Al-Qur’an. Seperti dalam pappasang yang bersifat peringatan 

dalam memilih pemimpin terdapat dalam surah An-Nisa ayat 58, pappasang yang 

berhubungan dengan keagamaan terdapat dalam surah Al-Hadid ayat 20, 

pappasang yang berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat terdapat 

dalam surah Al-Maidah ayat 2, dan pappasang tentang pendidikan moral terdapat 

dalam surah Al-Baqarah ayat 44 terdapat pula dalam surah As-Saff ayat 2-3. 

Tradisi pappasang menjadi budaya dan ikon Mandar yang perlu 

dilestarikan oleh seluruh masyarakat maupun pemerintah sebagai wadah 

pembinaan dan peningkatan pengetahuan terkait akidah tauhid agar terhindar dari 

kesyirikan yang dapat menyesatkan masyarakat Mandar khususnya.
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang letaknya berada diantara dua 

benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Serta dua samudera yaitu samudera 

Hindia dan samudera Pasifik. Berdasarkan letak geografis negara Indonesia 

memiliki ragam suku, ras, agama, dan budaya. Setiap daerah memiliki 

keanekaragaman budaya dan tradisi tersendiri inilah yang menjadi ciri khas 

negara kepulauan Indonesia sehingga banyak wisatawan lokal, nasional, maupun 

mancanegara yang tertarik datang berkunjung ke Indonesia. 

Kebudayaan Indonesia merupakan hal yang sangat sulit karena masyarakat 

Indonesia sangat beragam baik itu suku maupun budayanya. Indonesia sendiri 

mempunyai tiga macam kebudayaan, yaitu kebudayaan nasional yang 

berlandaskan pancasila dan UUD 1945, suku-suku bangsa, dan perbedaan 

identitas suku bangsa. 

Kebudayaan merupakan hasil kegiatan dan penciptaan manusia seperti 

adat istiadat dan kepercayaan. Secara etimologi, kebudayaan berasal dari kata 

sansekerta buddhi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan berarti al-hal yang 

berkaitan dengan akal, rasa, dan karsa sedangkan kebudayaan adalah hasil dari 

rasa itu.1 

Kebudayaan merupakan perwujudan segala aktivitas manusia sebagai 

upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebudayaan akan terus berkembang 

dan tidak akan berhenti selama masih ada kehidupan manusia. Hasil 

                                                           

1Koenjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Cet. VIII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 

1990), h.181. 
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perkembangan kebudayaan yang dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan dan 

kebudayaan yang ada di Indonesia sangat beragam dan hal inilah yang menjadi 

sorotan bagi mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. 

Manusia dan kebudayan tidak dapat dipisahkan sebab semuanya saling 

berkaitan karena manusia merupakan bagian dari hasil kebudayaan itu sendiri 

hampir semua tindakan manusia adalah produk kebudayaan. Tindakan manusia 

cara belajar seperti proses internalisasi, sosialisasi, dan akulturasi. Oleh karena itu, 

kebudayaan bukanlah hal yang statis atau kaku, melainkan bisa berubah sesuai 

keadaan sosial yang ada. Budaya semestinya diberlakukan layaknya kata kerja, 

bukan kata benda. Maksudnya budaya dalam suatu masyarakat tidak akan tetap 

sama, seiring berkembangnya zaman budaya juga akan mengalami perubahan 

baik itu secara cepat maupun lambat, sekalipun itu sebuah tradisi. Kebudayaan 

akan terus berkembang selama masih ada kehidupan manusia, segala sesuatu yang 

berkaitan dengan aktivitas kehidupan dan kreativitas manusia akan selalu terkait 

dengan kebudayaan orang lain. Disinilah menunjukkan manusia sebagai makhluk 

yang budaya dan social,  tidak pernah berhenti aktivitasnya dan tidak akan pernah 

bisa hidup tanpa bantuan manusia lainnya. Kebudayaan akan berhenti jika 

manusia sudah tidak sanggup lagi menggunakan akal budinya. Allah swt. 

mengutus para rasul dari jenis manusia dan dari kaumnya sendiri karena yang 

menjadi sasaran dakwahnya adalah manusia. Misi kerasulan Muhammad Saw., 

adalah untuk membimbing manusia menuju kepada sebuah tatanan masyarakat 

yang berbudaya. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda yang artinya 

“sesungguhnya aku diutus ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak.” 

Tugas yang pertama dari misi adalah meletakkan dasar-dasar kebudayaan Islam 

yang akan berkembang menjadi sebuah peradaban. 
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Budaya terdahulu sebaiknya tetap dilestarikan seiring berjalannya waktu 

zaman bisa berganti, namun bukan berarti hal-hal yang sudah diwasiatkan oleh 

nenek moyang terdahulu dilupakan begitu saja, seperti halnya tradisi leluhur 

dalam budaya pappasang masyarakat Mandar yang sampai sekarang masih 

dijunjung tinggi. 

Tradisi merupakan salah satu bagian dari budaya. Dalam kamus Besar 

Indonesia, tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan turun-temurun dari nenek 

moyang yang masih dijalankan di masyarakat atau dapat diartikan sebagai 

penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling 

baik dan benar.2 

Sulawaesi Barat adalah provinsi ke 33 setelah memisahkan dari Sulawesi 

Selatan pada tahun 2004. Sulawesi Barat mayoritas penduduknya adalah suku 

Mandar memiliki banyak kebudayaan dan tradisi adat istiadat. Mandar memiliki 

dua pengertian yaitu Mandar sebagai bahasa dan Mandar sebagai federasi 

kerajaan kecil. Kata Mandar diartikan sebagai sungai, dimana sungai sebagai 

sumber kehidupan bagi masyarakat atau pengertian lain, orang Mandar dikenal 

dengan kerendahan hati, tetapi sekaligus memiliki kekuatan yang tak tertandingi. 

Masyarakat Mandar yang bertempat tinggal daerah Polewali Mandar 

memiliki beberapa tradisi yang telah disentuh oleh Islam. Sistem nilai budaya 

yang telah mengalami perubahan adalah sistem kepercayaan terutama yang 

berkaitan dengan nilai-nilai upacara tradisional yang terlihat dalam tradisi lokal 

suku Mandar seperti perkawinan dan kelahiran.3 

Mandar adalah salah satu suku yang ada di Indonesia berbudaya maritim. 

Pada zaman dahulu, masyarakat dan kebudayaan Mandar tumbuh dan 

                                                           
2Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2008), h. 1543. 

3Nur Alam Saleh, Upacara Daur Hidup Orang Mandar Dinamika Budaya, (Makassar: 

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2012), h. 28. 
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berkembang di wilayah pantai barat Sulawesi yang merupakan satu kesatuan dan 

persekutuan 14 kerajaan yang saling bertetangga dan mengangkat satu kesatuan 

budaya. Persekutuan itu disebut “Pitu baqbana binanga, pitu ulunna saluq” 

daerah yang berarti persekutuan tujuh kerajaan yang berada di daerah pesisir 

pantai (muara sungai) dan tujuh kerajaan yang berada dipegunungan (hulu 

sungai).4 

Etnis Mandar memiliki beberapa kearifan lokal yang menjadi identitas atau 

ciri khas yang dimiliki sendiri sebagai salah satu suku yang mendiami pulau 

Sulawesi. Kearifan lokal yang terkenal di antaranya warisan kebudayaan bahari 

lopi sandeq yang digunakan masyarakat Mandar untuk mencari ikan, Sayyang 

Pattuddu (kuda menari) diselenggarakan untuk rangkaian khatam Al-Qur’an 

(Mappatamma), permainan kecapi (Pakkacaping) untuk acara hiburan bagi 

masyarakat setempat dan budaya Pappasang yang menjadi titik fokus pada 

penelitian penulis yang dikenal sebagai tradisi lisan tentang petuah atau wasiat 

dari orang tua terhadap anak-anaknya yang patut direalisasikan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Pappasang Mandar mengandung wasiat atau amanat yang berisi petuah- 

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

tuntunan hidup masyarakat Mandar dalam kehidupan sehari-hari. Berpegang 

teguh pada prinsip hidup yang ada, tingkah laku mereka akan terarah kepada 

tujuan yang telah diperhitungkan baik buruknya sebelum melangkah lebih jauh.5 

                                                           

4Sastri Sunarti, Kosmologi Laut dalam Tradisi Lisan Orang Mandar di Sulawesi Barat, 

Vol. 29 no. 1 (Juni2017) h. 48.  

https://www.academia.edu/37173001/Kosmologi_Laut_dalam_Tradisi_LIsan_Orang_Ma

ndar 

5Muhammad Syaeba, Budaya Mandar Pappasang Hubungannya dengan Pembinaan 

Moral Masyarakat,(Vol. 5, No. 1 (Mei 2013). https://journal.lppm-

unasman.ac.id/index.php/pepatudzu/article/viewFile/59/56 (Diakses 25Maret 2021). 



5 

 

 
 
 

 

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 masyarakat atau mempunyai strata sosial tinggi sedangkan 

orang yang tidak mengindahkannya akan mendapat posisi terendahkan dalam 

hukum masyarakat itu. Sehingga penelitian ini bisa diangkat sebagai topik diskusi 

pada bidang akademis. Oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pappasang dalam Masyarakat Mandar Desa 

Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar (Studi Sejarah dan 

Budaya Lokal)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan adalah “Bagaimana aplikasi nilai-nilai Pappasang pada masyarakat 

Mandar di Desa Pambusuang kecamatan Balanipa kabupaten Polewali Mandar?”. 

Agar pokok permasalahan lebih terarah maka peneliti merumuskannya menjadi 

beberapa sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana eksistensi Pappasang dalam kehidupan masyarakat Mandar di 

desa Pambusuang kecamatan Balanipa kabupaten Polewali Mandar? 

2. Bagaimana macam-macam Pappasang dalam kehidupan masyarakat di 

desa Pambusuang kecamatan Balanipa kabupaten Polewali Mandar? 

3. Bagaiman nilai-nilai Pappasang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam dalam 

kehidupan masyarakat Mandar di desa Pambusuang kecamatan Balanipa 

kabupaten Polewali Mandar? 
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C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penelitian 

Fokus penelitian diatas terletak pada eksistensi budaya pappasang dalam 

kehidupan masyarakat setempat, penerapan nilai-nilai budaya pappasang sebagai 

kearifan lokal masyarakat Mandar di desa Pambusuang kecamatan Balanipa 

kabupaten Polewali Mandar dan akan dibahas mengenai, macam- macam budaya 

pappasang dan nilai-nilai budaya pappasang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam 

dalam kehidupan Masyarakat. 

2. Deskripsi fokus 

Berdasarkan fokus penelitian di atas mengenai “Pappasang” dalam 

Masyarakat Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar 

(Studi Sejarah dan Budaya Islam)”, maka penulis memberikan deskripsi terhadap 

fokus penelitian yang berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya 

pappasang sebagai salah satu budaya yang berisikan nasihat dari orang tua 

terhadap anaknya dengan beberapa nilai yang terkandung seperti nilai kejujuran, 

nilai pendidikan, dan nilai religious. 

Eksistensi budaya pappasang ditengah masyarakat Mandar dan macam- 

macam budaya pappasang tersebut. Selain itu, akan dibahas juga tentang nilai- 

nilai budaya pappasang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam mengingat 

perkembangan teknologi yang semakin pesat akan membuat perubahan dalam 

masyarakat itu sendiri seiring berjalannya waktu. Pappasang sendiri adalah karya 

sastra tradisional yang merupakan karya seni yang menggunakan bahasa sebagai 

media dalam pemaparan, diwariskan secara turun-temurun sebagai wasiat dalam 

suku Mandar. 

Perkembangan zaman membuat nilai-nilai pappasang sedikit demi sedikit 

mulai terkikis dalam diri beberapa individu, namun masih banyak masyarakat 
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yang tetap mempertahankan budaya pappasang karena merupakan pedoman 

hidup yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun. Selain itu, 

budaya pappasang memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat yang masih 

menjadikan pappasang sebagai falsafah hidup. Salah satu manfaat kearifan lokal 

pappasang adalah dapat menanggulangi pengaruh-pengaruh buruk budaya luar 

yang dapat merusak moral bangsa karena pappasang merupakan penerang bagi 

manusia agar bias menemukan hakikat hidup yang baik. 

D. Kajian Pustaka 

Tinjauan pustaka atau kajian pustaka adalah tahapan dalam menyusun 

suatu penelitian karena dengan kajian pustaka ini penulis dapat menemukan 

informasi atau literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian yang 

dicari dan peneliti juga dapat memastikan bahwa apa yang akan diteliti atau 

dibahas dalam penelitian ini belum ada yang meneliti ataupun sudah tetapi 

berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Adapun beberapa 

literatur-literatur yang digunakan penulis sebagai bahan rujukan atau referensi 

antara lain: 

1. Jurnal Muhammad Syaeba, yang berjudul “Budaya Mandar Pappasang 

Hubungannya dengan Pembinaan Moral Masyarakat”. Penelitian ini 

menggunakan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan atau melukiskan 

nilai- nilai moral berupa kejujuran dan religius dalam masyarakat Mandar. 

2. Jurnal Argiawan Tamsil, yang berjudul “Representasi Nilai-Nilai 

Pappasang di Tanah Mandar (Studi Hermeneutika Fenomenologi). 

Penelitian ini membahas tentang representasi nilai-nilai pappasang dan 

mendeksripsikan fungsi sosial pappasang di tanah Mandar. penelitian ini 

menggunakan pendekatan hermeneutika fenomenologi dari Paul Ricoeur 

dan menunjukkan bahwa tradisi pappasang di tanah Mandar merupakan 



8 

 

 
 
 

 

hal yang fundamental sebagai way of life masyarakat Mandar yang 

berfungsi untuk menata sikap dan perilaku dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

3. Artikel Nurhaeda, yang berjudul “Revitalisasi Nilai-Nilai Pappaseng 

Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Bugis: Konseling Eksistensial”. 

Penelitian ini membahas tentang revitalisasi nilai-nilai Pappaseng sebagai 

kearifan lokal masyarakat bugis salah satu kekayaan budaya Indonesia, 

warisan kearifan lokal masyarakat bugis tertuang dalam kumpulan pesan 

atau wasiat yang biasa disebut pappaseng. Pappaseng dianggap sebagai 

media pendidikan moral bagi masyarakat Bugis dalam mendidik anak-

anaknya. Pappaseng bagi masyarakat Bugis bertujuan untuk membangun 

kualitas pribadi masyarakat yang ideal yakni membawa manfaat kepada 

alam semesta dan untuk pendekatan eksistensialnya itu disebut sebagai 

kebermaknaan dimana eksistensial itu berbicara tentang sifat dasar dan 

hakekat keberadaannya. 

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dari bagian-bagian rumusan masalah diatas peneliti dapat menyimpulkan 

tujuan-tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan bagaimana eksistensi budaya pappasang dalam 

masyarakat di desa Pambusuang kecamatan Balanipa kabupaten Polewali 

Mandar. 

b. Untuk mendeskripsikan bagaimana macam-macam budaya pappasang dalam 

kehidupan masyarakat di desa Pambusuang kecamatan Balanipa kabupaten 

Polewali Mandar. 
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c. Untuk mendeskripsikan bagaimana nilai-nilai budaya pappasang terintegrasi 

dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat di desa Pambusuang 

kecamatan Balanipa kabupaten Polewali Mandar. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut : 

a. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kita terkait 

bidang ilmu sejarah dan kebudayaan Islam, serta dapat memberikan manfaat dan 

sumbangan keilmuan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan 

keanekaragaman budaya terutama dalam budaya lisan. 

b. Secara praktis 

Dapat mengajak masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Barat 

khususnya di desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar 

untuk tetap melestarikan dan menjaga eksistensi budaya-budaya lokal yang ada di 

daerah masing-masing. 
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BAB II  

TINJAUAN TOERETIS 

A. Pengertian Budaya  

Budaya dalam bahasa Belanda Cultuur, dalam bahasa Inggris Culture dan 

dalam bahasa Arab ialah tsaqafah berasal dari bahasa latin colere yang artinya 

mengolah, mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan, terutama mengolah 

tanah atau bertani. Dari segi arti ini berkembang arti culture sebagai “segala daya 

dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam”. Sedangkan 

kebudayaan adalah semua yang berasal dari hasrat dan gairah di mana yang lebih 

tinggi dan murni menjadi yang teratas memiliki tujuan praktis dalam hubungan 

manusia seperti musik, puisi, agama, etnik dan lain-lain.1 Budaya adalah cara 

hidup masyarakat yang dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan keadaan 

atau perkembangan zaman tanpa menghilangkan budaya asli. 

1. Budaya Lokal 

Budaya Lokal berasal dari dua kata yaitu budaya dan lokal. Kata budaya 

merupakan terjemahan dari istilah Culture dari bahasa Inggris, dalam bagasa 

Belanda diistilahkan dengan kata Cultur, dalam bahasa Latin, berasal dari kata 

Colera. Colera berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, mengembangkan 

tanah (bertani). Dari arti ini berkembang arti Culture sebagai daya upaya serta 

tindakan manusia untuk mengolah tanah dan merubah alam.2 

Kata lokal dalam kamus antropologi berarti menunjukkan pada suatu 

daerah atau hal-hal yang berasal dari daerah sendiri. Kata lokal sering diucapkan 

oleh masyarakat dan pengertiannya beragam. Lokal adalah kata yang dikaitkan 

dengan kebudayaan dan setiap daerah memiliki kebudayaan, penduduk, dan lain-

                                                           
1Joko Tri Prasetya, Ilmu Budaya Dasar (Cet. 3; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009) h. 31.  
2Wahyuddin G. Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, (Cet. I; Makassar, Alauddin 

University Press, 2014) h. 5.  
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lainnya. Lokal adalah sesuatu yang berasal dari daerah asli. Pengertian lokal lebih 

menekankan pada daerah asal.3 Jadi dapat disimpulkan bahwa budaya lokal adalah 

budaya asli dari suatu kelompok masyarakat itu sendiri. 

Budaya lokal merupakan istilah yang digunakan untuk membedakan suatu 

budaya dengan budaya nasional dan budaya global. Budaya lokal adalah budaya 

yang dimiliki oleh masyarakat untuk menempati lokalitas atau daerah tertentu 

yang berbeda dari budaya yang dimilki oleh masyarakat yang berada ditempat 

lain. Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 pasal 1 mendefinisikan budaya lokal 

atau daerah sebagai “suatu system nilai yang dianut komunitas atau kelompok 

masyarakat tertentu di daerah yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga 

negara masyarakat.4 

Budaya Lokal merupakan nilai-nilai lokal hasil budidaya masyarakat suatu 

daerah yang terbentuk secara alami dan diperoleh melalui proses belajar dari 

waktu ke waktu. Budaya lokal dapat berupa hasil seni, tardisi pola pikir, atau 

hukum adat. Budaya lokal dapat diartikan sebagai aturan atau jalan hidup yang 

kemudian membentuk pola pikir dan tindakan pada daerah tertentu.5 

Ciri-ciri budaya lokal dapat dikenali dalam bentuk kelembangaan sosial 

yang dimilki oleh suatu suku bangsa. Kelembangaan sosial ini adalah ikatan sosial 

bersama anggota masyarakat. Lembaga sosial memiliki orientasi perlakuan sosial 

ke dalam hal yang sangat kuat. Hal ini ditunjukkan dengan kelembangaan 

orientasi untuk memenuhi kebutuhan lembaga tersebut. Bentuk kelembangaan 

sosial dapat dijumpai dalam system gotong royong. Gotong royong merupakan 

ikatan hubungan tolong menolong diantara masyarakat desa. Budaya loakal 

                                                           
3https://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-lokal/ (Diakses 9 Mei 2020).  
4Agung Setiyawan, “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat 

(‘Urf) Dalam Islam,” Esesnsi, Vol. XIII No.2 (Juli 2012), h. 208.  
5Nurul Amaliah Qalbiah, Tradisi Pernikahan Pulau Balang Lompo Kabupaten Pangkep 

(Akulturasi Budaya Islam dengan Budaya Lokal), “Skripsi” (Makassar: Fakultas Adab dan 

Humaniora, UIN Alauddin Makassar, 2018), h. 36.  
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mengandung nilai kebersamaan, saling menghormati, toleransi dan solidaritas 

antar warga masyarakat yang hidup dalam komunitas yang sama.6 

Adapun beberapa ahli yang merumuskan unsur-unsur pokok budaya lokal 

seperti, Melvile J, Herkovits ia merumuskan ada 4 unsur pokok kebudayaan lokal 

yaitu alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. 

Setiap budaya lokal yang tumbuh dimasyarakat memilki fungsi, setidaknya 

ada empat fungsi budaya lokal yang dikemukakan oleh Suyanto sebagai berikut: 

a. Budaya lokal sebagai wadah titik temu anggota masyarakat dari berbagai latar 

belakang seperti status sosial, suku, agama, ideologi dan politik. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya ritual atau upacara yang berkembang di era 

modernisasi. 

b. Budaya lokal sebagai lembaga, adat, tradisi dapat juga berfungsi sebagai 

norma-norma sosial yang memilki pengaruh signifikan dalam mengatur sikap 

dan perilaku masyarakat. 

c. Budaya lokal sebagai pengontrol sosial dari setiap anggota masyarakat. 

d. Budaya dapat berfungsi penjamin anggota pendukung budaya misalnya 

memiliki nilai sosial ekonomis bagi anggotanya.7 

Budaya lokal bagian dari sebuah Tradisi. Tradisi (Bahasa latin: tradition, 

“diteruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian sederhana adalah sesuatu yang 

telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok 

masyarakat, biasanya dari satu Negara, kebudayaan waktu, atau agama yang 

sama.8 

 

 

                                                           
6Siany L Atiek Catur B, Khazanah antropologi Kelas X, h. 5.  
7Nawari Ismail, Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal, h. 14.  
8M. Maulana, “Tradisi Sedekah” Skripsi (Surabaya: Fakultas Adab dan Humaniora, UIN 

Ampel Surabaya, 2012), h. 13.  
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2. Budaya Islam 

Budaya Islam merupakan istilah yang sering digunakan dalam akademik 

sekuler untuk mendeksripsikan praktik budaya orang Islam. Agama Islam muncul 

di Arab pada abad ke-6, dengan bentuk awal budaya muslim kebanyakan 

merupakan budaya Arab. Dengan berkembangnya kerajaan Islam, muslim saling 

bershubungan dan berasimilasi dengan kebudayaan Persia, Turki, Mongol, India, 

Mesir, Uyghur, Melayu, Berber, Moro, Rohingya dan termasuk Indonesia.9 

Hubungan agama dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan, keduanya saling melengkapi satu sama lain. Ketika kita berbicara 

mengenai agama dan kebudayaan, hal tersebut dapat diketahui lewat 

pengaplikasiaannya dalam wujud budaya dan dalam bentuk tradis atau ritual 

keagamaan yang keduanya bisa mengandung unsur agama dan kebudayaan.10 

Menurut pandangan Islam Alqur’an sebagai pedoman hidup telah 

menjelaskan kedudukan tradisi dalam agama. Nilai-nilai yang terkandung dalam 

tradisi dipercaya mengantarkan keberuntungan, kesuksesan, dan keberhasilan bagi 

masyarakat setempat, meskipun keberadaan tradisi tidak sedikit yang bertentangan 

dari ajaran Islam. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang berfungsi 

mengatur makhluk hidup di bumi termasuk manusia. Setiap aturan tentu memberi 

dampak positif dan menjauhi segala larangan akan memperoleh keberuntungan 

bagi kehidupan manusia. Islam tidak berupaya menghapus tradisi tetapi ajaran 

Islam menyaring tradisi agar nilai-nilai yang dianut dan diapresiasikan masyarakat 

tidak bertolak dari syariat Islam.11 

                                                           
9Budaya Lokal, https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya-Islam (Diakses 10 Mei 2020)  
10Irwansyah, Akulturasi Budaya Lokal Dengan Budaya Islam Dalam Trdisi Mappatoddoq 

Boyang di Desa Papalang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, “Skripsi”, (Makassar: 

Fakultas Adab dan Humaniora, 2016), h. 13.  
11Wahdah, Menyikapi Tradisi Adat Istiadat Dalam Persefektif Islam”, Situs Resmi 

Wahdah. http://wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-persfektif-Islam/ (diakses 11 

Mei 2020).  
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B. Konsep Pappasang 

Pesan-pesan leluhur masyarakat Mandar daerah Balanipa sebagai petuah 

yang disebut Pappasang. Pappasang adalah puncak-puncak nilai budaya dalam 

rasa kemandaran yang diakui bahwa sangat banyak sekali nilai-nilai budaya yang 

berbeda dengan etnis-etnis lain yang ada disekitarannya. Nilai budaya pappasang 

ini dapat dimengerti, dirasakan dan berpola didalam tingkah laku keseharian orang 

Mandar.12 

Pappasang berasal dari bahasa Mandar yaitu Pasang yang berarti pesan 

yang harus dipegang teguh dalam masyarakat sebagai amanah, bahkan merupakan 

wasiat yang harus dipatuhi dan diindahkan dimanapun seseorang itu berada. 

Pappasang merupakan pola pikir dan pola tingkah laku keseharian yang dapat 

ditemukan bila kita mengenali kembali beberapa aspek budaya orang Mandar, 

pengenalan kembali itu akan membawa kita kepada suatu pengertian bahwa etnis 

Mandar yang dimotori oleh kerajaan Balanipa tidak tergabung dengan etnis lain 

sebagai suatu sub etnis yang secara teoritik disebutkan bahwa etnis-etnis di 

Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan saling mempengaruhi satu dengan yang 

lainnya sehingga beberapa aspek budaya memiliki beberapa kesamaan, akan tetapi 

kesamaan-kesamaan tersebut hanya terdapat dipermukaan saja, karena hakekat 

nilai budaya itu sendiri mempunyai makna tersendiri didalam rasa nilai budaya 

pada masing-masing etnis, seperti yang ada dalam rasa budaya pappasang itu 

sendiri. Pappasang hadir ditengah masyarakat Mandar digunakan sebagai media 

pendidikan moral. Pappasang bertujuan untuk membangun kualitas pribadi 

masyarakat yang ideal yakni yang membawa manfaat kepada alam semesta. 

Pappasang berisikan nilai-nilai, petunjuk dan nasihat nenek moyang orang 

Mandar pada zaman dahulu untuk anak cucunya agar menjalani hidup dengan 

                                                           
12H. Ahmad Asdy, Marandanna Uwai Mandar “Jernihnya Sungai Mandar”, Masyarakat 

Sejarawan Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Maret 2016, h. 89.  
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baik. Berdasarkan demikian pappasang perlu dilestarikan untuk dilakukan sebagai 

wujud kepatuhan orang-orang Mandar kepada leluhurnya. 

Pappasang dapat pula dijadikan sebagai ikon/simbol pada penamaan 

gedung-gedung bersejarah, gedung pertemuan atau apa saja yang erat 

hubungannya dengan masalah kebudayaan sebab dalam ungkapan-ungkapan 

pappasang nampak memang sangat sederhana, akan tetapi mempunyai arti yang 

sangat filosofis, bahasanya lokal tetapi bermakna universal yang dikemas oleh 

para leluhur pendahulu lalu diangkat kembali dari lontara yang merupakan acuan 

para pemimpin dan Mara’dia zaman dahulu dalam melaksanakan dan 

mengembangkan amanah rakyat. 

Sebagai salah satu produk budaya yang sangat diagungkan oleh mayarakat 

Mandar, pappasang mampu mengetahui isi hati dan pikiran yang mampu 

memerintahkan manusia agar dapat menggunakan akal sehatnya. Hal ini 

dimaksudkan supaya masyarakat berbuat, patuh terhadap peraturan atau norma 

maupun menjunjung tinggi moralitas yang dimana semua hal tersebut diharapkan 

memberikan semangat hidup dalam kehidupan sehingga dapat diterjemahkan 

kedalam usaha atau amal perbuatannya. 

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 

pencipta-Nya. Jadi tegasnya, Pappasang itu adalah wasiat orang tua kepada anak-

anaknya agar selalu diingat dari generasi ke genarasi sebagai amanah yang perlu 

dipatuhi dan dilaksanakan atas dasar percaya disertai rasa tanggung jawab untuk 

melestarikan pappasang. 
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C. Hubungan antara Kebudayaan dan Agama 

Agama  merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam 

bermasayarakat, sehingga ini hal yang perlu kita perdalam. E. B Tylor 

mendefinisikan agama sebagai suatu upaya yang merangkul dan mengakrabi 

kekuatan-kekuatan yang diyakini lebih superior dibanding manusia. Agama itu 

lebih mendalam tentang Tuhan dan roh yang sacral, keyakinan-keyakinan yang 

menyatukan satu komunitas moral tunggal yang mana orang yang 

mempercayainya tunduk kepadanya.13 

Harun Nasution memiliki beberapa definisi terkait agama salah satu yang 

menyatakan bahwa agama adalah pengakuan terhadap adanya hubungan manusia 

dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi dan perasaan takut terhadap kekuatan 

misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia.14 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa agama 

merupakan aktualisasi dari kepercayaan tentang adanya kekuatan yang melebihi 

kekuatan manusia yang bersifat ghaib dan supranatural yang disebut sebagai 

Tuhan, dari sinilah berbagai situs penyembahan muncul. Dalam hal ini sama 

sekali antara budaya, agama, dan masyarakat satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan. 

Kebudayaan memiliki 7 unsur-unsur universal yakni: 

1. Bahasa, bahasa merupakan unsur budaya yang sangat penting dalam 

kebudayaan manusia, karena dari bahasalah setiap individu 

mengekspresikan berbagai kehendak hatinya. 

2. Sistem pengetahuan, pengetahuan didapat manusia dari hasil adaptasinya 

dengan lingkungan dimana mereka berada. Pengetahuan manusia dapat 

                                                           
13H. Ahmad Asdy, Marandanna Uwai Mandar “Jernihnya Sungai Mandar”, Masyarakat 

Sejarawan Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Maret 2016, h. 90.  
14Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, (Jakarta:UI Press, 1990), h. 

202.  
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dikelompokkan menjadi enam kelompok yaitu, pengetahuan tentang alam, 

tentang flora dan fauna, zat-zat bahan mentah, tentang tubuh manusia, 

tentang perilaku manusia dan mengenai ruang, waktu, dan bilangan. 

3. Sistem teknologi yang yang menjadi salah satu sarana yang digunakan 

manusia dalam memenuhi kebutuhannya.  

4. Sistem organisasi sosial, kehidupan masyarakat diatur oleh adat-istiadat 

mengenai berbagai macam kesatuan dimana ia hidup. 

5. Sistem mata pencarian hidup, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, 

manusia mengembangan sistem pencarian hidup mulai dari yang 

sederhana ke yang lebih kompleks. 

6. Sistem religi, yakni aktifitas manusia yang didasari oleh emosi kegamaan. 

Emosi keagamaan inilah yang menjadikan suatu benda, gagasan, keadaaan, 

dan nilai keramat yang dikeramatkan. Tiga unsur dari religi yaitu sistem 

kepercayaan, sistem upacara keagamaan, dan ummat yang menganut 

sistem religi tersebut. 

7. Kesenian, yakni ungkapan manusia tentang keindahan yakni dari aspek 

seni rupa dan seni suara.15 

Berdasarkan unsur-unsur di atas agama yang masuk pada masyarakat tidak bisa 

ditemukan sebagaimana bentuk aslinya secara utuh, selalu ada pelenturan nilai-

nilai keagamaan yang disesuaikan dengan kebudayaan masyarakat setempat. 

Karena kebudayaan yang berada dalam tatanan masyarakat tersebutlah yang 

menjadia acuan dalam merespon adanya perubahan. Sehingga agama yang datang 

dan kemudian berkembang dikemas dalam bungkus budaya dimana tempat agama 

tersebut berasal. 

                                                           
15Koentjaningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 202.  
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 Agama berkaitan dengan pengalaman manusia, baik individu maupun 

kelompok, sehingga setiap perilaku yang dilakukan terkait dengan sistem 

keyakinan yang dianutnya. Perilaku individu dan sosial digerakkan oleh kekuatan 

dari dalam yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama yang telah 

menginternalisasi sebelumnya, oleh karena itu keagamaan yag bersifat subjektif 

menjadi objektif dalam bentuk berbagai ungkapan dan ekspresi yang dapat 

dipahami.16 

 Unsur-unsur budaya dan agama memiliki hubungan yang tidak dapat 

dipisahkan termasuk dalam tradisi pappasang dan agama yang ada di kabupaten 

polewali Mandar, khususnya di kecamatan Balanipa. Pappasang terkait dengan 

pesan moral kepada orang lain hal ini tentunya didukung oleh agama untuk 

berakhlak mulia baik dari segi perkataan dan perbuatan. Hal ditegaskan oleh Max 

Weber yang menyatakan bahwa agama sebagai spirit bagi kehidupan sosio 

kultural masyarakat, yakni tindakan masyarakat sangat ditentukan oleh nilai-nilai 

yang terkandung dalam ajaran agama yang diyakininya. Nilai-nilai tersebut 

meliputi semangat pengabdian, kepatuhan, dan ketaatan. 17 

Sehingga agama bukan hanya simbol kepercayaan melainkan juga menjadi 

sumber etos kerja bagi manusia. Budaya dan agama menjadi satu keutuhan yang 

tidak bisa lepas dari masyarakat, keduanya saling melengkapi satu sama lain. 

Ketika kita berbicara mengenai agama dan kebudayaan, hal tersebut dapat 

diketahui lewat pengaplikasiaannya dalam wujud budaya dan dalam bentuk tradisi 

atau, seperti pappasang di Balanipa. 18 

                                                           
16Aulia Azizah, Relasi Agama dan Budaya, Jurnal Alhadharah, Vol. 15, No 30 Tahun 

2016, h. 7.   
17Max Weber, Teori Dasar Analisis Kebudayaan diterjemahkan oleh Abdul Qadis Shaleh, 

(Yogyakarta:IRCISoD, 2013), h. 87.  
18Irwansyah, Akulturasi Budaya Lokal Dengan Budaya Islam Dalam Trdisi Mappatoddoq 

Boyang di Desa Papalang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, “Skripsi”, (Makassar: 

Fakultas Adab dan Humaniora, 2016), h. 13.   
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa situasi, ucapan, tulisan atau 

berbagai fenomena realita sosial yang terjadi dalam masyarakat. Keseluruhan data 

yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. 

Penelitian ini dilakukan di lapangan atau dikenal dengan istilah Field 

Research. Field Research yaitu penelitian yang melibatkan secara aktif peneliti 

untuk terjun langsung ke lokasi untuk mengumpulkan data terkait tradisi 

pappasang.  

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di desa Pambusuang Kecamatan 

Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Adapun alasan 

penulis memilih lokasi penelitian ini yaitu tradisi pappasang di daerah tersebut 

masih diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan masih sangat sakral 

selain itu, mudah dijangkau. Penelitian ini penulis berupaya untuk melestarikan 

nilai-nilai budaya yang masih dipertahankan eksistensinya dalam kehidupan 

bermasyarakat sampai sekarang. Sistem nilai budaya yang masih dipertahankan 

tersebut adalah Pappasang. Pappasang adalah petuah-petuah atau ajaran yang 

disampaikan oleh orang tua kepada anaknya yang berisi nilai moral dan akhlak 

yang bisa dijadikan pedoman hidup untuk mendidik anak-anaknya kelak. 
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B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Historis 

Melalui pendekatan historis ini seseorang diajak untuk memasuki dan 

memahami bagaimana keadaan sebenarnya yang berkaitan dengan peristiwa yang 

terjadi di masyarakat seperti bagaimana eksistensi budaya pappasang dikalangan 

masyarakat di desa Pambusuang kecamatan Balanipa kabupaten Polewali Mandar. 

2. Pendekatan Antropologi 

Antropologi adalah ilmu yang membahas tentang manusia dan 

kebudayaan. Pendekatan antropologi ini mempelajari dan memahami tingkah laku 

manusia itu sendiri dengan melihat dari segi kebudayaannya yang ada dalam 

masyarakat terhadap sesuatu hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan 

yang dikaji. 

3. Pendekatan Sosiologi Agama 

Sosiologi menurut Emile Durkheim adalah ilmu yang mempelajari fakta 

sosial, baik itu moral, kepercayaan, adat istiadat, dan tradisi.1 Sosiologi adalah 

ilmu yang mempelajari tentang proses sosial, perubahan-perubahan manusia 

dalam kehidupan sosialnya dan struktur sosialnya. Terkait dalam penelitian 

kebudayaan Pappasang dilihat dari segi interkasi sosial antar masyarakat yang 

satu dengan yang lain saling berhubungan karena adanya persamaan budaya. 

Pendekatan sosiologi agama dibutuhkan untuk mengetahui dinamika 

masyarakat. Pendekatan sosiologi agama diharapkan dapat membantu peneliti 

menjelaskan kesulitan masyarakat dalam mempercayai pappasang yang 

berlandaskan pada Al-Qur’an. 

 

                                                           
1Agus Sudarsono dan Agustina Wijiyanti, Pengantar Sosiologi, (Yogyakarta: Universitas 

Negeri Yogyakarta, 2016), h.6.  
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C. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung 

baik diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.2 Sumber data primer 

yang dimaksud oleh peneliti yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 

informan atau narasumber dalam hal ini budayawan Islam, tokoh agama, dan 

tokoh masyarakat terkait tradisi pappasang. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak diperoleh secara 

langsung dari informan atau narasumber melainkan diperoleh dari berbagai 

rujukan seperti jurnal, artikel, buku, internet, dan sumber data lain yang dapat 

dipercaya dalam mendukung peneitian terkait tradisi pappasang. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang mengadakan 

penelitian langsung terhadap apa yang akan diteliti atau objek. Dalam penelitian 

ini teknik observasi sangat berperan penting karena seorang peneliti terjung 

langsung dan dapat melihat respon yang ditunjukkan oleh narasumber terhadap 

pertanyaan yang diajukan. Oleh karena itumetode observasi sangat membantu 

dalam mengumpulkan data dari seorang narasumber. 

2. Wawancara 

Wawancara yaitu proses memperoleh informasi dengan melakukan 

tanyajawab antara peneliti dengan narasumber sambil bertatap muka atau melalui 

media telepon. Dalam penggunaan teknik wawancara peneliti juga harus 

                                                           
2Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabet, 2017) h. 104.  
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memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber 

agar informasi yang diperoleh efektif dan terkait dengan apa yang akan diteliti, 

semakin banyak narasumber yang diwawancarai maka semakin mudah pula 

seorang peneliti mendapatkan infomasi yang akurat dan relevan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan fenomena yang telah berlalu, teknik 

pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen 

yang berupa karya monumental, gambar atau tulisan dari seseorang yang berisi 

data yang menunjang analisis dalam penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Intrumen penelitian yang berkaitan dengan jenis penelitian kualitatif yakni 

peneliti sendiri yang berperan penting sebagai intrumen untuk mendapatkan data 

yang cukup valid serta akurat. Alat yang digunakan dalam mendukung penelitian 

yaitu kamera, pedoman wawancara, telepon genggam untuk recorder,  dan alat 

tulis. 

F. Teknik Pengolahan Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data adalah suatu proses sistematis 

dari hasil transkip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumentasi, foto 

kemudian diolah untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang 

dikumpulkan, sehingga data temuan peneliti dapat disajikan dan diinfokan kepada 

orang lain.3 Adapun metode-metode yang digunakan dalam pengolahan data 

antara lain : 

                                                           

3A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, h. 

400.  
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1. Metode induktif, suatu topik penelitian atau unsur-unsur yang berfungsi 

khusus kemudian mengambil keputusan yang bersifat umum. 

2. Metode deduktif, suatu metode menganalisis data yang bersifat umum 

kemudian ke hal-hal yang khusus. 

3. Metode Komparatif, suatu metode menganalisis data dengan membanding- 

bandingkan pendapat para ahli atau narasumber kemudian menarik 

kesimpulan dari pendapat tersebut. 

G. Penyajian dan Keabsahan Data 

Uji keabsahan data merupakan suatu pengujian yang dilakukan untuk 

membuktikan bahwa penelitian tersebut benar-benar merupakan penelitin ilmiah 

sekaligus menguji data yang diperolehnya.4 

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objek. Oleh karena 

itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Untuk 

memenuhi keabsahan data perlu melakukan triagulasi dengan sumber data, yaitu 

dilakukan dengan mengecek dan membandingkan baik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang didapatkan melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode 

kualitatif.5 

 

 

 

                                                           
4Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta CV, 2016), h. 125.  
5Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi kebijakan Publik dan Ilmu Sosial 

Lainnya, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2007). h. 264.  
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Desa Pambusuang adalah salah satu desa yang berada di pesisir teluk 

Mandar terbentuk sejak tahun 1959. Desa ini secara administratif berada dalam 

wilayah pemerintahan Kecamatan Balanipa kabupaten Polewali Mandar. Sebelum 

terjadi pemekaran, desa Pambusuang memiliki luas wilayah sekitar 284 ha dengan 

dengan beberapa dusun yaitu dusun Pambusuang yang berada di tengah dan 

sekaligus pusat kegiatan pemerintahan, dusun Parappe berada di sebelah timur, 

dan dusun Babalembang yang berada di sebelah barat. masing-masing dusun 

terdapat dua ORT, sehingga dalam wilayah pambusuang terdapat 6 ORT.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Peta Sarana dan Prasarana Penggunaan Lahan Desa 

Pambusuang 

Desa Pambusuang memiliki penduduk sebanyak 5.218 jiwa, terdiri dari 

laki-laki sebanyak 2.548 jiwa dan perempuan sebanyak 2.670 jiwa. Penduduk 

                                                           
1Kantor Pemerintah Desa Pambusuang, Dokumentasi Geografis dan Jumlah Penduduk 

Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar. 
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tersebut tersebar dari tiga dusun. Dari sekian banyak penduduk tersebut terdapat 

1.234 kepala keluarga dan 895 rumah tangga.2 Disini sangat jelas bahwa terdapat 

selisih yang sangat besar karena dalam satu rumah terdapat beberapa kepala 

keluarga. Desa pambusuang dikategorikan sebagai desa tani nelayan karena 

mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah sektor perikanan, pertanian dan 

peternakan. Mayoritas penduduk desa Pambusuang lebih memilih untuk menjadi 

nelayan karena menurut mereka lebih mudah untuk mendapatkan hasil, setiap kali 

melaut kemungkinan mendapatkan uang lebih cepat dan banyak dibandingkan 

sektor lain. 

Desa Pambusuang juga dikenal dengan kampung santri karena ditempat 

inilah terdapat pusat pendidikan agama Islam, pesantren dan tokoh-tokoh agama 

yang yang sangat populer di wilayah Mandar, sekitar tahun 1970-an desa 

Pambusuang pernah memilki beberapa orang ulama dan tokoh-tokoh Islam yang 

tidak diragukan lagi kapasitas keilmuannya diantaranya KH. Tahir, KH. 

Muhammad Saleh, KH. Syahabuddin bin Bukhari dan Prof. DR. Baharuddin 

Lopa, SH. Karena mereka pernah belajar di Arab Saudi Mekah dan juga berguru 

pada ulama-ulama yang terkenal. Bahkan sampai sekarang desa Pambusuang 

masih sangat eksis di bidang pendidikan agama karena semakin banyak pondok 

pesantren yang didirikan oleh para ulama seperti yang baru-baru ini yaitu pondok 

pesantren Jare’je Pambusuang yang didirikan langsung oleh ketua MUI Polewali 

Mandar KH. Abdul Syahid Rasyid.3 

Para tokoh-tokoh agama ini membuka pengajian dirumah masing-masing 

dalam bentuk halakah ilmu yang mereka ajarkan yaitu ilmu agama sekaligus 

pembinaan akhlak, mereka juga aktif berdakwah di masjid setelah shalat maghrib 

                                                           
2Kantor Desa Pambusuang, Data Penduduk Desa Pambusuang. Kecamatan Balanipa 

Kabupaten Polewali Mandar.  
3KH. Syuab Abdullah, Tokoh Agama dan Pendidik, Kecamatan Balanipa Kabupaten 

Polewali Mandar. Wawancara, di Pambusuang 10 Oktober 2021.  



26 

 

 
 
 

 

sembari menunggu waktu isya masuk. Adapun masyarakat dan santri-santri yang 

diajarkan bukan hanya dari masyarakat setempat melainkan masyarakat atau santri 

dari luar daerah. 

1. Letak Geografis 

Desa Pambusuang terletak di jalan poros Majene, Secara geografis desa 

Pambusuang dengan luas wilayah 100 Ha berada sekitar 40 KM ke arah barat dari 

Ibu Kota Kabupaten Polewali Mandar dan terletak di bagian timur wilayah 

Kecamatan Balanipa dengan batas-batas wilayah : 

Sebelah Utara  : Desa Lego 

Sebelah Selatan : Laut (Teluk Mandar) 

Sebelah Barat  : Desa Sabang Subik  

Sebelah Timur  : Desa Bala4 

Desa Pambusuang memiliki iklim tidak jauh beda dengan kondisi iklim 

wilayah kecamatan Balanipa. Desa Pambusuang secara umum dua musim, yaitu 

musim kemarau yang berlangsung antara bulan Juni hingga Agustus dan musim 

hujan antara bulan September hingga Mei dengan temperatur/suhu udara pada 

tahun 2009 rata-rata berkisar antara 29 ºc sampai 30 ºc dan suhu maksimum 

terjadi pada bulan Oktober dengan suhu 31 ºc serta suhu minimum 28 ºc terjadi 

pada bulan Juni. 

2. Keadaan Sosial 

a. Sumber Daya Alam 

Potensi sumber daya alam di Desa Pambusuang meliputi sumber daya 

alam non hayati yaitu: air, lahan, udara dan bahan galian, sedangkan sumber daya 

alam hayati yaitu perkebunan, flora dan fauna. Khususnya tata guna dan 

intesifikasi lahan yang ada di Desa Pambusuang sebagai berikut: 

                                                           
4Data Kantor Desa Pambusuang, Keadaan Dermografi.  
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Tabel 4.1 Intefikasi dan Luas Lahan di Desa Pambusuang 

INTESIFIKASI LAHAN LUAS 

Perkebunan 12 Ha 

Lahan tidur 84 Ha 

Permukiman 43 Ha 

Perkantoran/Fasilitas umum 
 

 a. Kantor Desa 144 M2 

b. Puskesmas 432 M2 

c. PLN 170 M2 

d. Pasar 2850 M2 

e. Kantor Teras BRI 48 M2 

Fasilitasdan Sumber Air Bersih 
 

a. Sumur gali 119 buah 

b. Perpipaan 3 unit 

c. Sumur bor 11 unit 

Sumber daya air di Desa Pambusuang terdiri dari air tanah (akifer) 

termasuk mata air dan air permukaan. Berdasarkan atas besaran curah hujan 

pertahun, hujan lebih dan era potranspirasi tahunan yang akan berpengaruh 

terhadap air meteorologis sesuai dengan gradasi sebaran curah hujan. 

b. Sumber Daya Manusia 

Ukuran desa dapat dikategorikan sebagai desa yang cukup memiliki SDM 

yang dapat diandalkan untuk memajukan pembangunan desa. Terlihat dengan 

jelas banyaknya warga yang telah berpendidikan tinggi. Namun demikian,diakui 

juga bahwa masih banyak pula warga yang masih sebatas mengenyam pendidikan 

dasar, dan bahkan masih terdapat warga yang buta aksara. Hasil pendataan tahun 

2009 yang lalu menyebutkan bahwa angka buta aksara dari usia sekolah sampai 

usia 50 tahun ke atas tercatat sebanyak 215 jiwa yang tidak mampu membaca dan 
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menulis (buta aksara) dan kondisi tersebut rata-rata terdapat di semua Kappung 

yang ada. 

3. Keadaan Ekonomi 

Desa Pambusuang dapat dikategorikan sebagai desa tani nelayan, dimana 

mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah berada di sektor perikanan, 

pertanian dan peternakan. Namun karena keterbatasan kemampuan dan kondisi 

tanah yang kurang subur, mengakibatkan penghasilan masyarakat tergolong 

rendah. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya angka kemiskinan dimana 

dari 1237 Kepala Keluarga yang ada, sebanyak 584 KK masih tergolong miskin 

atau berdasarkan prosentase sekitar 47.2 % masih tergolong tidak mampu (sumber 

data PDKBM) itu pun masih banyak kepala keluarga yang mengajukan Surat 

Keterangan Tidak Mampu untuk mendapatkan rekomendasi pembebasan dari 

biaya di rumah sakit atau untuk pendidikan anaknya.5 

B. Eksistensi Pappasang dalam Masyarakat di Desa Pambusuang Kecamatan 

Balanipa Kabupaten Polewali Mandar 

Tradisi lisan yang masih dipertahankan dan dipegang teguh oleh 

masyarakat desa Pambusuang Kecamatan Balanipa adalah pappasang. Pappasang 

merupakan bagian dari kebudayaan dan dijadikan sebagai identitas suku Mandar. 

Pappasang sebagai falsafah hidup masyarakat Mandar, yakni bentuk ungkapan 

yang mencerminkan nilai-nilai budaya yang bermanfaat bagi kehidupan. 

Pappasang diartikan sebagai petuah atau pesan moral yang masih 

dipegang teguh masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi dengan 

tujuan membangun kualitas pribadi yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Islam dan 

budaya tentunya, agar masyarakat dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. 

                                                           
5Kantor Pemerintahan Desa Pambusuang, Dokumentasi Geografis dan Jumal Penduduk 

Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.  
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Kehadiran pappasang belum dapat diketahui secara pasti, namun sebagai 

warisan budaya masa lampau telah mencerminkan cita rasa dan pandangan hidup 

serta cara berpikir masyarakat pada waktu itu. Kandungan pappasang berisi 

tentang norma-norma kesusilaan. Pesan-pesan yang terdapat di dalamnya perlu 

disosialisasikan kepada masyarakat Mandar agar masing-masing individu dapat 

menghayati dan menginternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Peran 

melestarikan pappasang bukan hanya tugas seorang budayawan dan sastrawan, 

melainkan tugas seluruh masyarakat khususnya orang tua. 

Pappasang dalam perspektif Mandar terdapat dalam beberapa bentuk 

sebagai berikut:6 

1. Ungkapan tradisional berupa peribahasa. 

2. 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 8 suku kata, larik kedua terdiri tas 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. 

3. Terdapat pula dalam manuskrip, sastra tertulis pada zaman dahulu, sebagai 

bentukpeninggalan 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 menurutpesepsi budaya masyarakat pendukungnya, termasuk ajaran 

keagamaan yang mengadung nilai-nilai luhur budaya bangsa. 

                                                           
6Ilyas. H. F. 2019. Jurnal Pusaka Khazanah Keagamaan, Nilai-nilai Luhur dalam 

Pappasang Masayarakat Manda. Makassar: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama 

Makassar, Vol. 7, No. 2.  
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Kehidupan bermasyarakat, tentu tidak lepas dari kebiasaan, adat istiadat, 

budaya, dan keyakinan, dimana kompenen-komponen tersebut merupakan warisan 

nenek moyang yang telah menyatu dalam diri masyarakat demi kepentingan 

interaksi sosial, seperti yang ada di desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa. 

 Eksistensi pappasang telah ada sejak dulu dan diwariskan hingga saat ini, 

sebagaimana yang dikemukakan salah satu informan yang bernama Muhammad 

Munir, bahwa; 

“Pappasang diang riwattunna diang tomauwweng maelorang anaqna 
maampe-ampe anna makkero macoa, iya mo pepaturunna tomauwweng. 
Sawa’ mua riang appo-appona manini mala toi napaturu ,ia mo sawa’ anna 
riang isanga pappasang . Ia ri’o pappasang diang sawa’ riang tau 
maelorang nanaeke pale’-pale’ macoa iya mo pappasang natulis I rilalang 
lontara tomauwwengta tomindolo anna indangi pa’da. Ia to’o ri’o 
pappasang diang memangmo riwatunna diang arajang Mandar, sawa’ 
pappasang riang apa’ riang tomauwweng ma’elorang anakqna malloa anna 
manggau macoa.” 7 

Artinya: 

“Pappasang ada pada saat ada orang tua yang mempunyai anak, ingin 
anaknya baik dalam bertutur kata, sikap dan itulah ajarannya. Sehingga pada 
saat itu ia mempunyai cucu disampaikan pula kepada anak-anaknya, maka 
itulah salah satu asal usul adanya pappasang. Jadi pappasang itu ada sejak 
ada orang yang berpikir baik ingin generasinya jauh lebih baik lagi 
kemudian dikenal dengan pappasang karena ditulis dalam lontara oleh 
nenek moyang supaya tidak hilang. Kebaradaan pappasang sudah ada 
sebelum adanya kerajaan di Mandar, dikarenakan pappasang itu ada ketika 
ada orang tua yang menginginkan generasinya lebih baik.” 

Hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa keberadaan pappasang itu 

ketika adanya inisiatif orang tua yang menginginkan anaknya baik dalam 

bersikap, bertutur kata. Selain itu, pappasang ini sudah ada sebelum terbentuknya 

kerajaan-kerajaan yang ada di Mandar. Menurut penuturan Ustaz Munu’ terkait 

pappasang, menyatakan bahwa; 

“Pappasang ri’o pepaturunna tomauwweng mindolo riala’ petu’galangan 
tuo’ rini di Mandar anna pappasang risanga pepaturunnna tomauwweng 
mindolo nala’ petu’galangan to mandar. Pappasang ri’o diang sawa’ 

                                                           
7Muhammad Munir, (43tahun), Budayawan Mandar, wawancara, Desa Kontar Kecamatan 

Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, 6 Oktober 2021.  
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tomauwwengta riolo napogau langsungmi. Nasanga Tomauwweng da mie’ 
bassarie mua diang anu karae.”8 

Artinya:  

“Pappasang itu pesan-pesan orang dahulu yang dijadikan falsafah hidup 
bagi orang Mandar dan dianggap sebagai pegangan hidup dan pappasang 
dalam konteks ini adalah petuah orang terdahulu yang sangat berarti bagi 
masyarakat. Pappasang mulanya karena para orang tua dahulu dalam 
kehidupannya memiliki pengalaman-pengalaman di masa lampau jadi dari 
pengalaman itu muncul pappasang. Orang tua mengatakan jangan begitu 
jikalau itu adalah hal yang tidak baik. 

Pappasang dalam masyarakat Mandar diyakini sebagai petuah atau pesan-

pesan yang harus dihormati. Penghargaan terhadap pappasang toriolo 

dimaksudkan sebagai pedoman hidup masyarakat agar lebih baik kedepannya, 

walaupun pappasang ini hanyalah sebuah ungkapan tetapi nyatanya terkandung 

ajaran yang menekankan pada aspek nilai moral yang patut dituruti dan sangat 

dimuliakan. 

Masa Kerajaan Balanipa, eksistensi pappasang sangatlah banyak bahkan 

dijunjung tinggi dikalangan raja, tokoh adat, dan masyarakat. Pappasang sangat 

penting dalam pemerintah kerajaan dan dianggap sakral, bahkan jika ada yang 

melanggarnya akan dikenakan sanksi. Seperti yang diutarakan Ustaz Munu’ 

menyatakan bahwa: 

“mua’ riang ada’ arajang mallanggar aturan naruai tunda, anna iyamo 
mappiala’i balasan sawa’ kedzo-kedzo panggaunna indang macoa’ indang 
toi  mappeiranni ia sanga’ pappasang”9 

Artinya: 

“Kalau ada pimpinan kerajaan menyalahi aturan, akan dilaknat, sehingga dia 
akan menerima konsekuensi sifat tidak baiknya karena menyalahi 
pappasang.” 

Kesimpulannya bahwa pappasang dalam kehidupan masyarakat Mandar 

sangatlah penting walaupun secara kontekstual hanya berupa ungkapan tetapi 

petuah-petuah itu harus dilaksanakan dan dituruti. Jika dilanggar, masyarakat 

                                                           
8Munu Kamaluddin (46 Tahun), Salah Satu Tokoh Agama, Wawancara Desa 

Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabuapten Polewali Mandar 11 Oktober 2021.  
9Munu Kamaluddin (46 Tahun), Salah Satu Tokoh Agama, Wawancara Desa 

Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabuapten Polewali Mandar 11 Oktober 2021.   
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Mandar mempercayai adanya sanksi atau malapetaka yang diterima oleh orang 

tersebut. 

Hal ini ditegaskan kembali oleh Pak Jamal Arbi terkait eksistensi 

Pappasang, beliau meyatakan bahwa: 

“Pappasang mammulana riang isanga peissanganna to Mandar riala’ dari 
ussul. Iya ussul rilalang bahasa’ ta tuttu allo iya mo risanga mesa lappa’ 
pau riala pituyu’ anna malloa macoa rilalang paratta rupa tau anna 
agama’. Misalnya toh riwengang I lappa’ pau macoa lao ri’ pa’gae, jari iya 
ri’o lappa’ pau macoa risanga paeppu. Maedi kejadian indangi napogau 
iya nasio tomauwwengta mindolo anna menjari narua I tunda. Saba’ 
napokanyanna risanga pappasang loa’ sacral napajari jima’ anna anu 
ma’nyata diang tongang isinna ilmu agama rilalanna. Iyamo’ pappasang  
mua diang indang mappogau naruai tunda.” 10 

Artinya:  

“Pappasang dimulai dari kepercayaan orang Mandar tentang asal-usulnya 
yaitu dari kata ussul. Jadi ussul itu dalam bahasa keseharian kita adalah satu 
kandungan pesan yang mempunyai nilai sosial dan agama. Misalkan kita 
memberikan pesan kepada nelayan, jadi pesan yang diberikan itu dijadikan 
sebagai keyakinan. Ada beberapa kejadian apabila pesan tersebut dilanggar, 
maka orang yang melanggar akan terkena musibah. Keyakinan orang 
Mandar akan pappasang sebagai ungkapan sakral yang dijadikan sebagai 
ideologi dan bukti nyatanya bahwa memang ada nilai keagamaan yang 
terkandung dalam pappasang. Jika pappasang itu dilanggar maka kita akan 
celaka. 

Dinamika pappasang dalam kehidupan masyarakat Mandar telah 

mengalami perkembangan, dimana pappasang dulunya dijadikan sebagai sarana 

untuk menyampaikan, mengajarkan, dan memperkenalkan pandangan hidup. 

Pappasang merupakan nilai budaya yang berisi pesan berupa etika dan dipegang 

teguh oleh masyarakat. Seiring dengan zaman yang semakin berkembang dan 

maju, peneliti mengamati adanya perubahan dalam eksistensi tradisi lisan 

pappasang di tanah Mandar dimana realitas pappasang telah mengalami 

pergeseran dalam kehidupan masyarakat yang dulunya pappasang ini dianggap 

sebagai ungkapan lisan yang sakral dan patut dituruti tapi nyatanya sekarang 

pappasang sudah terkikis akan nilai-nilai modern yang berkembang. 

                                                           
10Jamaluddin Arbi (34 tahun) Tokoh Pendidik, Wawancara di Desa Pambusuang 

Kecamatan Balanipa, 2 Oktober 2021.   
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Seyogyanya kearifan lokal  bagian dari kontruksi budaya yang perlu 

dilestarikan sebagai  pengetahuan yang menghasilkan nilai-nilai adat luhur untuk 

dijadikan pedoman hidup dalam masyarakat. Pappasang sebagai nilai-nilai budaya 

menjadi hal yang sangat perlu dilestarikan oleh masyarakat Mandar khususnya di 

Balanipa, sebagai daerah yang masih menanamkan nilai-nilai pappasang 

tomauwwetta tomindolo (petuah orang tua dahulu). Pappasang  juga sebagai 

wasiat yang sangat berharga berupa petuah-petuah untuk generasi muda sekarang 

yang sudah digerus oleh jaman. Adanya teknologi modern dan canggih sekarang 

banyak mempengaruhi karakter  generasi muda baik itu positif maupun negatif, 

salah satu dampak negatifnya yaitu pada penerimaan culture budaya seperti 

pappasang yang ada di perkotaan dan di pegunungan, kebanyakan generasi muda 

sekarang terkhusus yang tinggal di wilayah  perkotaan sudah mulai tidak 

menerima petuah-petuah dari orang tua terdahulu disebabkan cenderung memilih 

meniru karakter orang luar ketimbang mendengar petuah pappasang. 

Hal ini tentu berbeda dengan generasi muda yang tinggal dipegunungan 

sana, mereka masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai pappasang yang diajarkan 

orang tua terdahulu karena mereka masih minim dengan budaya luar yang banyak 

bermunculan dibalik layar gadget untuk mempengaruhinya.  Hal ini dipertegas 

oleh Suparno. Peristiwa modernisasi menyebabkan pergeseran terhadap budaya 

yang menjadi identitas suatu bangsa. Seperti pergeseran pola berpakaian, pola 

berpikir, tingkah laku dan lain sebagainya yang mempengaruhi eksistensi kearifan 

budaya lokal.  kebudayaan lokal Indonesia hampir menunjukan gejala punah 

karena peran para generasi muda semakin lemah dalam melestarikan budaya lokal 

Indonesia khususnya pappasang yang ada di Mandar ini.11 Disinilah peran 

                                                           
11Suparno, S., Alfikar, G., Santi. D., dan Yossi, V. (2018). Mempertahankan Eksistensi 

Budaya Lokal Nusantara di Tengah Arus Globalisasi Melalui Pelestarian Tradisi Ga-wai Dayak 

Sintang. JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , (3)1, 43-56. Retrieved from 

http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/PEKAN/article/view/144/140 
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generasi muda untuk tetap melestarikan nilai-nilai culture budaya berupa 

pappasang, agar generasi selanjutnya dapat mewariskan pappasang.  

Seperti yang diungkapkan salah seorang informan yang bernama ustaz 

Abdul Syahid Rasyid, menyatakan bahwa; 

“Mua dita sanaeke dite’e andammi mappendalingai bega pau-paunna 
tomauwweng apa rite’e zamanna serba canggih sangnging hp mo 
napanginoi. Mua ditai dite’e kero-kero sanaeke andammi macoa le’ba 
pappogaunna mua nadibandingkani ita diolo mai. Apa mua ita dipirang 
bongi mua naposarami tau tomauwwetta, mindalingami tau tapi apamo 
dite’e anggana namibalimo. Bassa ita dipirang bongi dissangi sanga 
mipuang lao tomauwweng anna mitabe toi tau mua landur diolona. Lewa 
bedana sanaeke dite’e. Jari ita tomauwweng dissappai mappaturu anakta 
apa iyyarie pappasange anu macoa sannal, apa iya ilalanna pepaturu anna 
menjari tau tongan.” 12 

Artinya: 

“Kalau dilihat anak zaman sekarang sudah tidak mempedulikan perkataan 
orang tua karena zaman sekarang serba canggih, anak-anak sekarang sudah 
mahir bermain hp. Kalau dilihat perilaku anak-anak sekarang bisa dikatakan 
kurang beretika jika dibandingkan anak zaman dulu. Zaman dulu kita bila 
ditegur orang tua, kita langsung patuh dan menurut tapi sekarang anak-anak 
mulai membangkang. Seperti kita waktu dulu diajarkan memanggil puang 
kepada orang yang lebih tua dan diajarkan untuk mitabe kalau lewat di 
hadapan orang tua. Sangat beda dengan anak sekarang. Jadi kita sebagai 
orang tua harus tau mengajarkan pappasang/petuah, karena di dalamnya 
mengajarkan menjadi manusia yang sesungguhnya.’’ 

Pemaparan informan di atas peneliti menganalisis bahwa pappasang 

merupakan tradisi lisan yang dijadikan sebagai falsafah hidup bagi masyarakat 

Mandar yang mana tradisi ini telah ada sejak dulu dan berkembang hingga 

sekarang walaupun secara realitas kehidupan masyarakat Mandar, pappasang ini 

telah mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Masyarakat 

mempercayai bahwa pappasang merupakan ungkapan sakral yang harus dipegang 

teguh dan apabila tidak dipatuhi akan mendatangkan marabahaya bagi setiap 

orang. 

                                                           
12Abdul Syahid Rasyid (52 tahun) Ketua MUI Polman, Wawancara di Desa Pambusuang 

Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar, 4 Oktober 2021.  
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C. Bentuk-bentuk Pappasang dalam Masyarakat di Desa Pambusuang 

Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar 

Keterkaitan masyarakat Mandar dengan karya sastra berupa pappasang 

(petuah leluhur) sebagai ajaran moral yang patut dituruti. Dalam pappasang 

Mandar yang terdapat dalam lontara Mandar memiliki beberapa macam atau  

bentuk klasifikasi dalam menata kehidupan masyarakat Mandar, seperti; 

1. Pappasang yang Bersifat Peringatan dalam Memilih Pemimpin 

Pemimpin adalah lambang kebesaran dan kehormatan. Kepadanya rakyat 

banyak menggantungkan segala harapan dan tempat mendambakan perlindungan 

dan pengayoman. Selain itu, seorang pemimpin harus memenuhi ketentuan- 

ketentuan dan kriteria yang diperlukan dalam memimpin. 

Menurut konteks pembentukan karakter, kepemimpinan menjadi dasar 

untuk melakukan sebuah perubahan. Oleh karena itu, kriteria seorang pemimpin 

tidaklah gampang untuk ditemukan. Karakter seorang pemimpin dalam 

pappasang sangat dibutuhkan dalam menciptakan terobosan baru atau solusi dari 

berbagai permasalahan yang ada. Terkait pappasang kepemimpinan Muhammad 

Munir mengatakan bahwa: 

Marondonna duang bongi anna mapparai’o ada‘ siola hadat 
Iyyapa anna muakkei mua’ panno pindangpai  
Daranna, base topai jabanna, situru topai kedzo anna gau’na.13 

Artinya:  

Esok atau lusa jika kelak Raja mengangkat seorang adat dan hadat  
Maka tinjaulah dulu dari segi ilmu dan wawasan 
Kehidupan yang cukup memadai serta perilaku dan perbuatannya yang 
dapat menjadi panutan. 

Menurut Pak Munir, maksud dari pappasang diatas yaitu ketika 

mengangkat pemimpin, harus memiliki kualitas menjadi seorang pemimpin, 

sehingga tidak salah dalam memilih pemimpin. Oleh karenanya, dalam pappasang 

                                                           
13Muhammad Munir, (43 tahun), Budayawan Mandar, wawancara, Desa Kontar 

Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, 6 Oktober 2021.  
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ini sangat jelas bahwa ada beberapa indikator mengangkat seorang pemimpin 

Mandar dilihat dari segi ilmunya, wawasan kehidupan, perilaku, dan perbuatannya 

harus sesuai dengan aturan kepemimpinan Mandar agar dapat menjadi panutan 

bagi rakyatnya. 

Selain pappasang  di atas menurut Muhammad Munir terdapat pula 

pappasang  yang memberi pesan untuk berhati-hati untuk memilih pemimpin. 

Beliau mengatakan bahwa: 

Marondonna duambongi anna matea’ mau ana’u mau appou,  
Da muannai dai’ dipeuluang mua’ mato’dori kedo-kedona, 
apa iyamo tu’u namaruppu-ruppu banua.14 

Artinya 

Besok atau lusa jika saya meninggal dunia, sekalipun anak atau cucu saya, 
Jangan diangkat menjadi pemimpin kalau ia bertutur kasar dan berperilaku 
tidak terpuji karena manusia seperti itulah yang bakal menghancurkan 
negeri. 

Mengenai pappasang diatas, tentu tidak lepas dari petuah sebelumnya. 

Dalam hal ini menurut pak Munir menyatakan bahwa dalam memilih pemimpim 

haruslah ada kehati-hatian, maksudnya kita tidak asal memilih walaupun kandidat 

dalam kepemimpinan itu tergolong dari keluarga Raja atau bangsawan tanpa 

adanya pertimbangan baik dari segi etika, sehingga sekalipun ia keturunan raja 

atau yang lain bila berperangai buruk maka hal inilah yang menjadikan negeri 

menjadi runtuh. 

2. Pappasang yang Berhubungan dengan Keagamaan 

Pappasang Mandar juga mengandung unsur keagamaan dimana agama 

sebagai tiang penyokong kehidupan manusia. Pappasang sangat memberikan 

indikasi bahwasanya agama sangat penting dalam kehidupan. Terbukti dalam 

ajaran agama banyak terekam dalam sastra Mandar yang pada umumnya memiliki 

gaya bahasa yang menyesuaikan lingkup budaya Mandar. Dalam konteks 

pembentukan karakter nilai-nilai spiritualitas sangat diperlukan karena dengan 

                                                           
14Muhammad Munir, (43 tahun), Budayawan Mandar, wawancara, Desa Kontar 

Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, 6 Oktober 2021.  
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nilai tersebut akan berimplikasi pada hadirnya ketaatan atau kedisiplinan dalam 

melakukan ibadah keagamaan. 

siriq nala modal, pecawa nalabalanja, ampe mapia napejimaq,  
Rake di puang napetaeng. 
Ahera udzotangan, lino tandi-tandi tia.15 

Artinya: 

Harkat dan martabat dijadikan modal, senyum dijadikan kebiasaan dalam 
berinteraksi,  
Teladan yang kerap ia perlihatkan sebagai karakter kebiasaan, 
Tuhan menjadi senjata paling ampuh. Alam akhirat adalah tempat kekal 
sedangkan dunia adalah tepat sementara. 

Menurut Munu Kamaluddin dalam pappasang diatas menyatakan bahwa 

tujuan akhir dari kehidupan di dunia adalah kehidupan akhirat, maksudnya 

kehidupan di dunia ini hanya fana sehingga diisi dengan kebijakan. Dalam 

pappasang ini sangat jelas disebutkan bahwa walaupun hanya perbuatan kecil tapi 

dapat mendatangkan kebaikan. Seperti halnya dengan senyuman dapat 

mempererat silaturahmi dan terjaminnya interaksi, harkat dan martabat yang 

menjadi modal, serta ketaatan manusia terhadap Tuhannya. Hal-hal inilah dapat 

membentuk spiritual manusia sebagai hamba Tuhan dan manusia yang baik.  

Ia disanga tau tongattongang, Ia bassa ita’ 
Di’e binru’ laheranna, Ia mappunnai akkalang anna pikkirang,  
Narissang inna disanga mapia, inna kadae’ disesena asallangang, 
Disesena odiada’ dibeasa’ mappunnai siri’ nisitinaya diposiri’  
Mappunnai kedzo ia sitinaya napokedo, 
Mappasung pau ia sitinaya napoloa.16 

Artinya: 

Manusia yang sesungguhnya, seperti wujud kita  
Ini pada lahiriahnya, yang mempunyai akal pikiran,  
Tau mana yang baik dan mana yang buruk menurut Islam,  
dan sesaui pula adat dan tradisi, mempunyai harga diri dan rasa malu     
menurut yang sewajarnya, 
Bertingkah laku yang sopan santun,  
Mempunyai budi bahasa dan tutur kata yang cermat dan hormat. 

                                                           
15Munu Kamaluddin (46 Tahun), Salah Satu Tokoh Agama, Wawancara Desa 

Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabuapten Polewali Mandar 11 Oktober 2021.  
16Munu Kamaluddin (46 Tahun), Salah Satu Tokoh Agama, Wawancara Desa 

Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabuapten Polewali Mandar 11 Oktober 2021.  
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Pappasang Mandar diatas merupakan cerminan budaya lokal Mandar yang 

kental dengan nuansa dan semangat agama (religiusitas) dan mengedepankan siri’ 

(harga diri) dan etika sopan santun dalam bertutur kata dan mengandung nilai-

nilai rasa solidaritas sosial kemanusian yang tinggi. 

3. Pappasang yang Berhubungan dengan Kehidupan Sosial Masyarakat 

Pappasang yang berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat 

mengandung nilai-nilai yang membuat seseorang mampu bergotong royong. Hal 

ini tentu didasarkan pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. 

Kekompakan dan kebersamaan adalah sesuatu hal tiada duanya, hal inilah yang 

membuat masyarakat mampu melakukan suatu pekerjaan dengan ringan. Selain 

itu, nilai-nilai gotong royong merupakan nilai universal yang mencerminkan 

semangat kemanusiaan. 

Naruao lembong narua toa’ tumbiringo’ona mallewaima’  
Nyawa siandarang, cera silolongngi.17 

Artinya: 

Engkau terkena ombak saya juga terkena, engkau goyang saya stabilkan,  
Jiwa melayang bersama, darah mengalir bersama. 

Teks pappasang di atas menjelaskan tentang rasa empati yang perlu ada 

dalam diri Suku Mandar, empati dalam konteks ini adalah sebuah kemampuan 

untuk merasakan keadaan emosional orang lain. Rasa empati sebagai bagian dari 

identitas sosial suku Mandar dilihat dari keseharian Suku Mandar yang selalu 

peka terhadap keadaan. Salah satu tradisi yang ada di tanah Mandar Mappalenggu 

boyang (memindahkan rumah) tradisi ini dilakukan secara gotong royong untuk 

memindahkan rumah dari satu tempat ke tempat lain dengan cara diangkat 

bersama-sama tanpa diminta pemilik rumah dan tanpa meminta upah. Tradisi 

tersebut menunjukkan Suku Mandar merasakan apa yang dirasakan oleh sang 

                                                           
17Sahabuddin, (60 tahun), Imam Mesjid Nurul Tauhid Sabang Subik, Wawancara, 8 

Oktober 2021.  
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pemilik rumah jika ia harus mencari orang dari kampung lain untuk mengangkat 

rumah atau bahkan membayar orang tersebut. 

4. Pappasang Tentang Pendidikan Moral 

Representasi nilai pendidikan sebagai sikap dalam masyarakat adalah 

ajaran pendidikan dasar berupa budi pekerti atau apa yang diajarkan setiap orang 

tua kepada anak-anaknya di Mandar. Nilai pendidikan karakter orang Mandar 

yang sampai sekarang masih sering ditemukan dalam masyarakat misalnya 

Mitawe’. Menemukan nilai pendidikan ini sangat penting karena jika seseorang 

memiliki sopan santun, masyarakat akan lebih mudah menerima pola hidup 

mereka di lingkungan sekitar. Mengajarkan etika atau sopan santun harus 

diterapkan sejak dini, sebagai bentuk perhatian orang tua kepada anaknya 

khususnya anak-anak di Mandar untuk menyelaraskan antara ucapan dan 

perbuatan, sebagaimana yang dicontohkan para nabi dan rasul, serta 

khulafaurrasyidin. Mengajarkan tentang empat sikap yang harus dimiliki dalam 

kehidupan sehari-hari yaitu siddiq (benar), amanah (dapat dipercaya), tabligh 

(menyampaikan), dan fatanah (cerdas). Seperti yang dituturkan dalam keseharian 

orang Mandar: 

Sippappas loa annaq akke letteq.18 

Artinya: 

Seimbangkanlah antara perkataan dan perbuatan. 

Ditegaskan oleh Ridwan Alimuddin bahwa dalam pappasang ini berpesan 

agar mengedepankan apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan, dengan kata 

lain perkataan haruslah selaras dengan perbuatan begitupun sebaliknya. Hal ini 

dapat menjadikan seseorang lebih bijaksana. Pappasang ini dapat mengajarkan 

tentang pendidikan moral kepada seseorang bahwa manusia yang baik adalah 

                                                           
18Ridwan Alimuddin, (40 tahun), Budayawan Sekaligus Pendidik, Wawancara, 8 Oktober 

2021.  
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manusia yang tak hanya mengatakan sesuatu yang baik tetapi perilaku juga diikut 

sertakan. 

Selain itu pappasang tentang pendidikan moral juga dikemukakan oleh 

pak Sahabuddin, beliau menyatakan bahwa: 

Inggai mattonganni loa, maasse’I pura pau, 
inggai sanging mappa masse’pau, mattonganni loa tongan  
magola dzi tongan loa.19 

Artinya: 

Mari kita sama memegang janji, berpegang pada kata yang sebenarnya Mari 
kita sama mempertahankan ucapan yang telah terucapkan  
untuk berpegang pada kata yang sesungguhnya. 

Adapun maksud dari pappasang yang diutarakan pak Sahabuddin yaitu 

apapun yang keluar dari lisan kita maka harus dipertanggung jawabkan, seperti 

halnya pepatah yang mengatakan bahwa “mulutmu adalah harimau”. Artinya 

bahwa perkataan yang telah keluar dari mulutmu bisa saja menjadi senjata tajam 

yang dapat menyakiti orang lain. Sehingga dalam berucap perlulah berhati-hati. 

Selain itu ketika kita berjanji untuk berpegang teguh pada fakta yang telah kita 

ucapkan. Nilai pappasang ini berpesan bahwa lisan kita inilah yang menjadi 

penentu bagaimana seseorang bertutur dan bertingkah laku.  

D. Nilai-nilai Pappasang Terintegresi dengan nilai-nilai Islam dalam 

Kehidupan Masyarakat Mandar di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa 

Kabupaten Polewali Mandar. 

Pappasang digunakan sebagai sarana nasihat, kritik, sumber nilai, 

pengawas, pemelihara norma-norma, dan hiburan. Pappasang sebagai salah satu 

bentuk pernyataan yang mengandung nilai etis dan moral, baik sebagai sistem 

sosial, maupun sebagai sistem budaya dalam kelompok masyarakat. 

                                                           

19Sahabuddin, (60 tahun), Imam Mesjid Nurul Tauhid Sabang Subik, Wawancara, 8 

Oktober 2021.  
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Pappasang dianggap sebagai nasihat dari seseorang kepada orang lain, 

sehingga untuk konsekuensi yang tidak mengindahkan hal tersebut akan 

berdampak kepada pribadi seseorang yang bersangkutan. Misalkan ketua  hadat 

atau pemimpin ketika hendak menjadi pemimpin harus mempunyai empat sifat 

utama misalnya jujur, amana, cerdas, dan menyampaikan sebagai modal utama 

dalam memerintah. Hal ini dijelaskan dalam pappasang memperingati dalam 

memimpin, ketika kemudian ada yang tidak melakukan dan melanggar, maka 

akan berdampak langsung kepada kepemimpinannya dan dikenakan sanksi sosial, 

dengan tidak diberikannya kesempatan untuk memimpin lagi ketika melanggar.  

Ditegaskan dalam penuturan Pak Jamal Arbi “Pappasang dimulai dari 

kepercayaan orang Mandar tentang asal-usulnya yaitu dari kata ussul. Jadi ussul 

itu dalam bahasa keseharian kita adalah satu kandungan pesan yang mempunyai 

nilai sosial dan agama. Misalkan kita memberikan pesan kepada nelayan, jadi 

pesan yang diberikan itu dijadikan sebagai keyakinan. Ada beberapa kejadian 

apabila pesan tersebut dilanggar, maka orang yang melanggar akan terkena 

musibah. Keyakinan orang Mandar akan pappasang sebagai ungkapan sakral 

yang dijadikan sebagai ideologi dan bukti nyatanya bahwa memang ada nilai 

keagamaan yang terkandung dalam pappasang. Jika pappasang itu dilanggar 

maka kita akan celaka.20 

Pappasang sendiri mengandung nilai-nilai Islam, dengan kata lain 

memiliki keterkaitan isi moral dan masyarakat. Nilai-nilai yang bersifat memberi 

peringatan berikut ini : 

1. Pappasang yang Bersifat Peringatan dalam Memilih Pemimpin 

Pappasang dalam memilih memimpin tentunya tidak terlepas dari empat 

sikap para khulafaurrasyidin dalam memerintah khilfah Islam yang perlu diikuti 

                                                           
20Jamaluddin Arbi (34 tahun) Tokoh Pendidik, Wawancara di Desa Pambusuang 

Kecamatan Balanipa, 2 Oktober 2021.  
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misalnya siddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan), dan 

fatanah (cerdas) semasa nabi Muhammad saw. wafat. dalam bahasa Mandar dapat 

dilihat petuah-petuahnya sebagai berikut: 

Marondonna duang bongi anna mapparai’o ada‘ siola hadat 
Iyyapa anna muakkei mua’ panno pindangpai  
Dzadzanna, base topai jabanna, situru topai kedzo anna gau’na.21 

Artinya: 

“Esok atau lusa jika kelak Raja akan mengangkat seseorang menjadi 
anggota adat atau hadat atau pepuangan, maka tinjaulah dulu dari segi ilmu, 
wawasan dan kehidupan yang cukup memadai serta perilaku dan 
perbuatannya yang dapat menjadi panutan lalu satunya lata dengan 
perbuatannya.”  

Konteks sosial manusia selalu membutuhkan satu sama lain, karena 

manusia adalah makhluk sosial sesuai dengan kodrat dan fitrahnya. Cara 

seseorang dalam mencapai tujuan hidup dan keinginannya berbeda-beda. 

Sebagaimana konteks hubungan sosial, manusia selalu membutuhkan seorang 

pemimpin untuk dapat mensejahterakan masyarakat agar selamat di dunia dan 

akhirat. Pemimpin adalah seseorang yang diberi kedudukan tertentu dan bertindak 

sesuai dengan kedudukannya tersebut.19 dalam hal ini pemimpin mempunyai 

kewenangan untuk memerintah dan bertindak sesuai dengan kepentingan 

masyarakatnya. 

Dalam konteks Islam, kepemimpinan merupakan usaha menyeru manusia 

kepada amar makruf nahi munkar, menyeru berbuat kebaikan dan melarang 

manusia berbuat keburukan. kepemimpinan Islam adalah perwujudan dari 

keimanan dan amal shaleh. oleh karena itu, seorang pemimpin yang 

mementingkan diri, kelompok, keluarga, kedudukannya dan hanya bertujuan 

untuk kebendaan, penumpukan harta, bukanlah kepemimpinan Islam yang 

sebenarnya meskipun pemmpin tersebut beragama Islam, atau berlabelkan Islam. 

                                                           
21Muhammad Munir, (43 tahun), Budayawan Mandar, wawancara, Desa Kontar 

Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, 6 Oktober 2021.  
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sebagaimana dipahami, bahwa tidak semua orang layak, mampu atau berhak 

memimpin. kepemimpinan adalah bagi dia yang layak saja, karena sejumlah 

pendapat mengatakan bahwa dianggap telah melakukan suatu penghianatan 

terhadap agama apabila diangkat seorang pemimpin yang tidak layak.22 

Budaya pappasang diatas sesuai dengan ajaran islam bahwa dalam 

memilih pemimpin perlu memilih yag betul-betul baik yang bisa berhikmat 

dengan tulus dan menafkahkan jiwa raganya untuk kemaslahatan umat. Ia 

berkorban dengan mudah dan ringan karena merasa itulah kehormatan menjadi 

pemimpi, bukan mengorbankan orang lain. pemimpin memiliki kedudukan yang 

sangat penting, karenanya siapa saja yang menjadi pemimpin tidak boleh dan 

jangan sampai menyalahgunakan kepemimpinanya untuk hal-hal yang tidak 

benar. karena itu, para pemimpin dan orang-orang yang dipimpin harus 

memahami hakikat kepemimpinan dalam pandangan Islam yang secara garis besar 

dalam lima lingkup yaitu tanggung jawab, pengorbanan, kerja keras, kewenangan 

melayani, dan keteladanan. 

Allah swt. berfirman dalam QS. An-Nisa/4:58  

مُوْا ۞ اِنَّ الٰلّه 
ُ
ك حْ

ه
نْ ت

ه
يْنه النَّاسِ ا مْتُمْ به

ه
ك ا حه اِذه ۙ وه ا هْلِهه

ه
ٰٓى ا مٰنٰتِ اِل

ه
ا
ْ
وا ال دُّ نْ تُؤه

ه
مْ ا

ُ
مُركُ

ْ
 يهأ

صِيْرًا مِيْعًاۢ به انه سه
ه
مْ بِهٖۗ  اِنَّ الٰلّه ك

ُ
عِظُك ا يه دْلِۗ  اِنَّ الٰلّه نِعِمَّ عه

ْ
 بِال

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.23 

                                                           
22Taufiq Rahman, Moralitas Pemimpin Dalam Perspektif Al-Qur’an (Bandung: Pustaka 

Setia, 1999), h. 21.  
23Departemen Agama  RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan 

Penyelenggara Penerjemah Departemen, 1971), h. 87.   
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Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan “amanat” kepada yang 

berhak. Pengertian “amanat” dalam ayat ini adalah sesuatu yang dipercayakan 

kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata amanat  ini 

sangat luas sangat luas jangkauannya, meliputi amanat seseorang kepada 

sesamanya dan terhadap dirinya sendiri.  

Amanat Allah swt. terhadap hamba-Nya yang harus dilaksanakan antara 

lain melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi segala larangan-

Nya. Semua nikmat Allah swt. berupa apa saja, hendaklah dimanfaatkan untuk 

taqarrub (mendekatkan diri) kepada-Nya. Amanat seseorang terhadap sesamanya 

yang harus dilaksanakan yaitu mengembalikan titipan kepada yang punya dengan 

tidak kurang suatu apapun, tidak menipunya, memelihara rahasia,  termasuk juga 

di dalamnya ialah sifat adil penguasa terhadap rakyat dalam bidang apapun 

dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain dalam pelaksanaan 

hukum, sekalipun terhadap keluarga dan anak sendiri, sebagaimana ditegaskan 

Allah swt. dalam ayat tersebut “Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”. 

Amanat seseorang terhadap dirinya sendiri seperti berbuat sesuatu yang 

menguntungkan dan bermanfaat bagi dirinya dalam soal dunia lebih lagi 

agamanya. Janganlah ia membuat hal-hal yang membahayakan di dunia dan 

akhirat. Ajaran yang sangat baik ini yaitu melaksanakan amanah dan hukum 

seadil-adilnya, jangan sekali-kali diabaikan akan tetapi hendaklah diindahkan, 

diperhatikan, dan diterapkan kehidupan dalam mencapai kebahagian dunia dan 

akhirat.  

2. Pappasang yang Berhubungan dengan Keagamaan 

Pappasang yang berkaitan dengan keagamaan sangat berkaitan erat 

dengan hablun minannas sehingga kualitas dalam berinteraksi menjadi hal yang 
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perlu dan selalu ditingkatkan. Hal tersebut dapat dilihat dalam ungkapan 

pappasang orang Mandar seperti: 

Siriq nala modal, pecawa nalabalanja, ampe mapia napejimaq,  
Rakke di puang napetaeng. 
Ahera udzotangan, lino tandi-tandi tia.24 

Artinya: 

Harkat dan martabat dijadikan modal, senyum dijadikan kebiasaan dalam 
berinteraksi, teladan yang kerap ia perlihatkan sebagai karakter kebiasaan, 
ketakwaan terhadap Tuhan menjadi senjata paling ampuh. Alam akhirat 
adalah tempat kekal sedangkan dunia adalah tempat sementara. 

Maksudnya tujuan akhir dari kehidupan di dunia ini adalah kehidupan di 

akhirat sebagai kehidupan di dunia harus diisi dengan perbuatan baik. Islam 

menjelaskan bahwa dunia mempunyai perhiasan, dan manusia ditakdirkan 

menginginkan perhiasan itu, tetapi Tuhan memperingatkan janganlah lupa akan 

tujuan karena bimbang melihat perhiasan, bekerjalah, carilah, tetapi jangan kamu 

lupakan bahwa kamu tidak lepas dari penglihatan Tuhan.  

Allah swt. berfirman pada QS. Al-Hadid/57:20 

يٰو حه
ْ
ا ال نَّمه

ه
مُوْْٓا ا

ه
ادِۗ اِعْل

ه
وْل
ه
ا
ْ
ال الِ وه مْوه

ه
ا
ْ
اثُرٌ فِى ال كه ته مْ وه

ُ
ك يْنه اخُرٌۢ به فه ته ةٌ وَّ زِيْنه هْوٌ وَّ

ه
ل عِبٌ وَّ

ه
ا ل نيْه ةُ الدُّ

ةِ  خِره
ٰ
ا
ْ
فِى ال امًاۗ وه وْنُ حُطه

ُ
ا ثُمَّ يهك رًّ رٰىهُ مُصْفه ته هِيْجُ فه اتُهٗ ثُمَّ يه اره نهبه فَّ

ُ
ك
ْ
به ال عْجه

ه
يْثٍ ا لِ غه ثه مه

ه
 ك

دِيْدٌۙ  ابٌ شه ذه غُرُوْرِ  عه
ْ
اعُ ال ته ا مه

َّ
آْ اِل نيْه يٰوةُ الدُّ حه

ْ
ا ال مه انٌۗ وه رِضْوه نه الٰلِّ وه ةٌ م ِ غْفِره مه  وَّ

Terjemahnya:  

Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan 
dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu 
serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan 
yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu 
menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. 
Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta 
keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan 
yang menipu.25 

                                                           
24Munu Kamaluddin (46 Tahun), Salah Satu Tokoh Agama, Wawancara Desa 

Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabuapten Polewali Mandar 11 Oktober 2021.  
25Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tejemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah, 1971), h. 540.  
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Ayat ini  memandang dunia sebagai suatu kehidupan yang penuh dengan 

permainan dan melalaikan. Sebagaimana dijelaskan dalam surah al- Hadid ayat 20 

diatas terdapat kata yang berarti bermain-main dan tidak berfaedah sama sekali, 

juga terdapat kata yang berarti senda gurau dan biasanya ini dilakukan oleh kaum 

muda, dimana setelah mereka bersenda gurau yang tinggal hanya penyesalan, 

harta habis, dan umur pun habis. 

Keterkaitan antara pappasang di atas dengan nilai Islam antara lain sama- 

sama menerangkan bahwa kemewahan dunia ini sebenarnya hanyalah tipuan 

belaka dan tidak kekal, dapat diibaratkan seperti tanaman yang baru tersiram 

hujan daunnya lebat hijau sekali membesarkan hati orang yang menanamnya akan 

tetapi tidak berapa lama tanaman itu akhirnya layu, daunnya menguning dan 

akhirnya berguguran hancur bercampur dengan tanah, yang tetap adalah amal 

perbuatan manusia. 

Orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat, yakni 

orang yang pada hidupnya sibuk memenuhi dorongan syahwat dan mendapatkan 

kelezatan, sementara ia lupa untuk taat dan menyembah kepada Allah, maka ia 

akan mendapat azab yang pedih di akhirat, sedangkan orang yang selalu taat dan 

menyembah kepadanya, beramal shaleh, serta menguasai nafsu dan syahwatnya, 

maka ia akan memperoleh ampuan dan ridha Allah swt.26 

3. Pappasang yang Berhubungan dengan Kehidupan Sosial Masyarakat. 

Pappasang sangat erat kaitannya dalam bersosial masyarakat, bahwasanya 

manusia sebagai mahluk sosial yang membutuhkan orang lain, misalnya dapat 

dilihat ungkapannya sebagai berikut: 

Naruao lembong narua toa’ tumbiringo’ona mallewaima’  
Nyawa siandarang, cera silolongngi.27  

                                                           
26M. Usman Najati, Al-Qur’an dan Psikologi, Aras Pustaka, Jakarta, 2005, h. 37.  
27Sahabuddin, (60 tahun), Imam Mesjid Nurul Tauhid Sabang Subik, Wawancara, 8 

Oktober 2021.  
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Artinya: 

 
Engkau terkena ombak saya juga terkena, engkau goyang saya stabilkan, 
engkau tenggelam saya apungkan, jiwa melayang bersama, darah mengalir 
bersama. 

Sebagaimana pappasang di atas yang berisi tentang perlunya bergotong 

royong, dalam Al-Qur’an pun sudah dijelaskan mengenai perlunya gotong royong 

dalam kehidupan sosial atau kehidupan sehari-hari. Ada tiga peristiwa bersejarah 

dalam peradaban bangsa arab yang terkait budaya gotong royong, baik sebelum 

Islam datang maupun setelah kedatangan risalah Islam.28 Peristiwa tersebut 

adalah: 

a. Saat terjadi perbaikan Ka’bah yang digambarkan seperti berikut: 

“Mereka membagi sudut-sudut Ka’bah dan mengkhususkan setiap kabilah 

dengan bagiannya sendiri-sendiri. Setiap kabilah mengumpulkan batu-batu 

terbaik dan mulai membangun.” 

b. Pembangunan masjid Nabawi saat pertama kali di Madinah dalam 

perjalanan hijrah. Langkah stategis pertama yang dilakukan oleh 

Rasulullah saw. setelah tiba di Madinah ialah membangun masjid sebagai 

pusat kegiatan umat yang dikenal sebagai masjid nabawi. Proses 

pembangunannya Rasulullah ikut serta dalam pembangunannya. Beliau 

bertugas mengangkat batu dan bata sambil berkata “Tiada hidup kecuali 

penghidupan akhirat, ampunilah kaum Ansor dan Muhajirin.” apa yang 

dilakukan Rasulullah mampu memompa semangat para sahabat. Salah 

seorang diantara mereka berkata “jika kita duduk saja sedangkan 

Rasulullah bekerja, itu adalah tindakan yang sesat”. 

c. Gotong royong Nabi dan para sahabat saat membangun parit sebagai 

banteng pertahanan. 

                                                           
28Shafiul Rahman Al-Mubarak Vury, Sirah Nabawiah (Sygma publishing), Bandung, 

2010, h. 115.  
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Tiga peristiwa diatas menjadi fakta akan diakuinya dan dianjurkannya 

budaya gotong royong. Bahkan Allah swt. telah memerintahkan lewat QS. Al-

Maidah/5: 2 

ابِ  عِقه
ْ
دِيْدُ ال ۗ اِنَّ الٰلّه شه اتَّقُوا الٰلّه انِۖ وه عُدْوه

ْ
ال اِثْمِ وه

ْ
ى ال

ه
ل نُوْا عه اوه عه ا ته

ه
ل     وه

Terjemahnya: 

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-
Nya.29 

Budaya pappasang memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai Islam, dan 

pappasang dari petuah masyarakat Mandar sejalan dengan perintah Allah yang 

dijelaskan dalam Surah al-Maidah ayat 2 diatas. Dimana dianjurkannya untuk 

saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan dan melarang tolong menolong 

dalam hal keburukan atau dosa. Sebagaimana pappasang yang pada tujuannya 

adalah untuk membenahi moral, etika, dan budi pekerti masyarakat Mandar dan 

berpegang teguh pada prinsip hidup yang ada, yang tingkah lakunya akan terarah 

pada tujuan yang telah diperhitungkan baik buruknya sebelum melangkah lebih 

jauh.30 

4. Pappasang Tentang Pendidikan Moral 

Pappasang  dalam pendidikan sangat menujang perilaku moral antar 

sesama yang mengharuskan hal demikian untuk menilai kepribadian seseorang. 

Inggai mattonganni loa, maasse’I pura pau, 
inggai sanging mappa masse’pau, mattonganni loa tongan  
magola dzi tongan loa.31 

Artinya: 

                                                           
29Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Peneyelenggara 

Penerjemah, 1997), h. 106.  
30Muhammad Syaeba, Budaya Mandar Pappasang Hubungannya dengan Pembinaan 

Moral Masyarakat, Jurnal Pepatuzdu, Vol. 5, No. 1, Mei 2013, h. 1.  

31Sahabuddin, (60 tahun), Imam Mesjid Nurul Tauhid Sabang Subik, Wawancara, 8 

Oktober 2021.  



49 

 

 
 
 

 

Mari kita sama memegang janji, berpegang pada kata yang sebenarnya dan 
mari kita sama mempertahankan ucapan yang telah terucapkan untuk 
berpegang pada kata yang sesungguhnya. 

Pappasang diatas menganjurkan kepada kita untuk selalu menyelaraskan 

antara ucapan dan perbuatan. Hal tersebut sesuai dengan perintah Allah swt. 

dalam QS. Al-Baqarah/2: 44. 

بْ   مِنْ قه
ه
نْزِل

ُ
آْ ا مه يْكه وه

ه
 اِل

ه
نْزِل

ُ
آْ ا ذِيْنه يُؤْمِنُوْنه بِمه

َّ
ال ۗ وه ةِ هُمْ يُوْقِنُوْنه خِره

ٰ
ا
ْ
بِال ۚ  وه  لِكه

Terjemahnya:  

Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu 
melupakan diri (kewajiban)mu sendiri, padahal kamu membaca Al Kitab 
(Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir?32 

Demikian pula dijelaskan dalam QS. As-Saff/61: 2-3. 

    
ه
ا ل وْا مه

ُ
قُوْل نْ ته

ه
قْتًا عِنْده الٰلِّ ا بُره مه

ه
وْنه ك

ُ
ل فْعه ا ته

ه
ا ل وْنه مه

ُ
قُوْل نُوْا لِمه ته مه

ٰ
ذِينْه ا

َّ
ا ال يُّهه

ه
ا يٰٓا

وْنه 
ُ
ل فْعه     ته

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu 
yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu 
mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.33 

Dalil-dalil tersebut menunjukkan pengingkaran keras terhadap orang yang 

punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, inilah salah satu sifat orang- orang 

yahudi yang dicap sebagai orang-orang yang mendapatkan murka Allah swt. 

disebabkan mereka berilmu namun tidak beramal. Sesungguhnya Allah melaknat 

orang-orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak sesuai dengan perbuatannya. 

  

                                                           
32Departemen Agama RI, Al-Qura’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan 

Penyelenggara Penterjemah Departemen, 1971), h. 7.  
33Departeman Agama RI, Al-Qura’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan 

Penyelenggara Penterjemah Departemen, 1971), h. 551.  
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat 

disimpulkan bahwa pappasang diartikan sebagai petuah atau pesan moral 

yang masih dipegang teguh masyarakat dan diwariskan dari generasi ke 

generasi dengan tujuan membangun kualitas pribadi yang ideal 

berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan oleh petuah-petuah orang terdahulu. 

Berdasarkan eksistensi budaya pappasang ditengah masyarakat, Mandar 

sedikit demi sedikit sudah mulai terkikis, karena kuatnya arus globalisasi 

dimana anak-anak muda zaman sekarang sudah tidak lagi mengindahkan 

petuah-petuah dari orang tua mereka dan sudah menyepelehkan budaya 

pappasang. Tidak bisa dipungkiri sebagian masyarakat Mandar mulai 

menyepelehkan budaya pappasang, namun masih banyak segelintiran 

masyarakat Mandar yang menerapkan budaya tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari dan masih dianggap sakral, bahkan menjadi pamali apabila 

ditinggalkan. 

2. Adapun macam-macam pappasang terbagi menjadi 4 yaitu; 1) pappasang 

tentang pemilihan pemimpin bahwa dalam memilih pemimpin kita harus 

melihat dari segi pengetahuan, wawasan, dan karakter. Memilih pemimpin 

rakyat banyak menggantungkan segala harapan dan tempat mendambakan 

perlindungan dan pengayoman. Selain itu, seorang pemimpin harus 

memenuhi ketentuan-ketentuan dan kriteria yang diperlukan dalam 

memimpin; 2) pappasang tentang keagamaan dalam konteks pembentukan 

karakter nilai-nilai spiritualitas sangat diperlukan karena dengan nilai 

tersebut akan berimplikasi pada hadirnya ketaatan atau kedisiplinan dalam 



51 

 

 
 
 

 

melakukan ibadah keagamaan; 3) pappasang tentang kehidupan sosial 

masyarakat mengandung nilai-nilai yang membuat seseorang mampu 

bergotong royong,  hal ini tentu didasarkan pada hakikat keberadaan 

manusia sebagai makhluk sosial. Kekompakan dan kebersamaan adalah 

sesuatu hal tiada duanya, hal inilah yang membuat masyarakat mampu 

melakukan suatu pekerjaan dengan ringan. Selain itu, nilai- nilai gotong 

royong merupakan nilai universal yang mencerminkan semangat 

kemanusiaan. 4) pappasang tentang pembentukan moral representasi nilai 

pendidikan sebagai sikap dalam masyarakat adalah ajaran pendidikan 

dasar berupa budi pekerti atau apa yang diajarkan setiap orang tua kepada 

anak-anaknya di Mandar. 

3. Budaya pappasang memiliki kaitan erat dengan nilai-nilai Islam 

sebagaimana fungsi dan tujuan budaya pappasang digunakan sebagai 

sarana nasihat, kritik, nasihat, sumber nilai, pengawas, dan pemelihara 

norma- norma. Pappasang sebagai salah satu bentuk pernyataan yang 

mengandung nilai etis dan moral, baik sebagai sistem sosial, maupun 

sebagai sistem budaya dalam kelompok masyarakat di dalam Islam etika 

semacam itu sudah diajarkan oleh Nabi dan rasul untuk berbuat baik 

kepada sesama, saling menghormati, dan bersikap santun. 

B. Implikasi Penelitian 

Masyarakat merupakan komponen penting dalam melestarikan sebuah 

budaya atau tradisi yang sudah ada, seperti halnya dengan tradisi Pappasang, saya 

berharap kepada masyarakat maupun pemerintah setempat senantiasa menjaga 

dan melestarikan budaya-budaya yang menjadi ikon daerah kita dan mampu 

memperkaya kearifan lokal Indonesia khususnya di Polewali Mandar. Selain itu, 

diperlukan adanya pembinaan dan peningkatan pengetahuan terkait aqidah tauhid 
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agar masyarakat tidak terdorong pada sikap kesyirikan yang dapat menyesatkan 

masyarakat setempat. 

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat dan Mahasiswa UIN 

Alauddin Makassar, Fakultas Adab dan Humaniora sebagai rujukan referensi 

dalam penulisan karya tulis ilmiyah terkait dengan tradisi Pappasang (Studi 

Sejarah dan Budaya Islam). Saran dan kritik diharapkan penulis dalam perbaikan 

tulisan ini. Terima kasih. 
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