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ABSTRAK 

Nama  : Nur Syah Haudi Qautsar  

Nim   : 40200117181 

Judul  :Budaya Islam Dalam Manca di Dusun Tama’lalang Desa 
Tamannyeleng Kecamatan   Barombong Kabupaten Gowa. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, antara lain 1) Bagaimana 
Sejarah Manca‟ di Dusun Tama‟la‟lang Desa Tamannyeleng Kecamatan Barombong 
Kabupaten Gowa?, 2) Bagaimana Hakikat makna gerakan Manca‟di Dusun Tama‟la‟lang 
Desa Tamanyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa ? 3) Bagaimana Pengaruh 
Budaya Manca‟ Pada Masyarakat di Dusun Tama‟la‟lang Desa Tamanyeleng Kecamatan 
Barombong Kabupaten Gowa?  

Penelitian ini adalah penelitan lapangan Adapun pendekatan yang di peroleh yaitu: 
pendekatan historis, pendekatan agama, pendekatan sosiologi, dan pendekatan antropologi. 
Adapun Langkah-langkah dalam memperoleh data yaitu: Observasi, wawancara dan 
dokumentasi  

Hasil penelitian menujukan Pertama, Manca‟ merupakan asal kata dari macca yang 
berarti pintar. Manca‟ merupakan gerakan yang bisa mengelak, menangkis, memegang, 
memutar, mematahkan, dan menyerang. Dalam sejarah manca‟ di Gowa yang diajarkan 
secara turun-temurun oleh Syekh Al Wahid bin Syekh Abdul al Gaffar dikenal sebagai 
Daengta Sehe di Gowa. Kedua, Pembelajaran manca‟ tersebut tidak terlepas daripada syiar 
Islam. Setiap murid yang baru memulai pembelajaran manca‟ ini harus mengikuti tata cara 
atau prosesi dengan istilah appaenteng. Dan harus mensucikan diri lalu sang murdi ajarakn 
Gerakan seperti: Gese (Gerakan), Simbol Utama pada Gerakan dan Kostum, Identitas yang 
melekat pada gerakan Manca, Ketiga, Pengaruh Manca‟ pada masyarakat Dusun 
Tama‟la‟lang cukup besar, karena telah menjadi hal yang lumrah dan bukan rahasia lagi 
bagi masyarakat untuk belajar manca‟. Oleh karena itu kelestarian manca‟ tetap terjaga 
turun temurun di Dusun Tama‟la‟lang. Merujuk dari hasil wawancara dan penelitian 
penulis pada masyarakat di Dusun Tama‟la‟lang budaya manca‟ menimbulkan pengaruh 
positif. Tingginya minat generasi muda belajar manca‟ membawa dampak positif bagi 
pergaulan mereka. Manca‟ atau Pencak Silat merupakan olahraga beladiri yang sering 
dipertandingkan dalam sebuah event kejuaraan sehingga sebagian besar pelajar dan 
mahasiswa yang tinggal di Dusun Tama‟la‟lang bergabung dalam Ikatan Pencak Silat 
Sulawesi (IPS) menjadi Atlit olahraga Pencak Silat mewakili perguruan, sekolah, dan 
kampusnya masing-masing dalam event kejuaran tingkat kabupaten, tingkat provinsi, 
maupun tingkat nasional. 

Implikasi dari penelitian ini adalah Budaya Islam dalam Manca Di Dusun 
Tama‟lalang Desa Tamannyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa harus tetap 
dilestarikan kegenarasi-genarasi. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Budaya di Indonesia sangatlah beragam. Keberagaman ini salah satunya didasarkan 

oleh adanya ajaran agama yang mempengaruhi tatanan budaya masyarakat Indonesia. 

Sebelum Islam masuk dan tersebar di Indonesia, masyarakat terlebih dulu menganut ajaran 

agama lokal seperti dinamisme dan animisme. Lalu kemudian terjadi pergeseran budaya 

setelah agama Hindu-Budha menginvasi Indonesia. 

Seiring berjalannya waktu yaitu sekitar abad ke 7 M Islam kemudian masuk ke 

Indonesia dan berhasil tersebar serta mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat. 

Hingga sampai saat ini agama Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia. Ajaran agama 

Islam mempengaruhi tatanan budaya di Indonesia sejak masuk hingga saat ini. Pergeseran 

budaya yang terjadi karena masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang ramah 

walaupun Indonesia terdiri dari banyak pulau, suku dan ras.  

Sebelum masuknya agama Islam di Sulawesi Selatan penduduknya telah mengenal 

dan menganut kepercayaan asli suatu paham dokmatis yang terjalin dengan adat-istiadat 

hidup dari berbagai macam suku bangsa, terutama pada suku bangsa yang masih 

terbelakang. Pokok kepercayaanya merupakan apa saja dari adat dan kebiasaan hidup yang 

mereka peroleh dari warisan nenek moyangnya. Kepercayaan asli tersebut bersifat aninisme 

dan dinamisme.  

Penyebaran Agama Islam dan kebudayaannya di Indonesia tidak lepas dari peran 

para raja-raja yang berkuasa pada saat itu.  Di Sulawesi Selatan Agama Islam tersebar luas 
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atas peran raja-raja di Kerajaan Gowa dan Tallo yang merupakan Kerajaan Islam pertama 

di Sulawesi Selatan. Pada masa Raja Gowa ke 13 yaitu I Mannuntungi Daeng Mattola 

Karaeng Lakiung diberi gelar Sultan Malikussaid oleh mufti Arabia, bersama Raja Tallo 

yaitu I Mangadacinna Daeng Sitaba Karaeng Pattingalloang, agama islam disebarkan 

dengan sungguh-sungguh ke seluruh daerah kekuasaan Kerajaan Gowa dan Kerajaan 

Tallo.
1
 Dengan pendekatan kekuasaan dan ilmu pengetahuan, agama dan kebudayaan Islam 

dapat diterima oleh masyarakat Sulawesi Selatan.  Ajaran-ajaran agama Islam diajarkan 

bersama dengan ilmu bela diri yang sebelumnya sudah familier di masyarakat. 

Jauh sebelum Islam masuk di Indonesia, masyarakatnya telah mempelajari ilmu 

pembelaan diri untuk mempertahankan diri, keluarga dan anggota kelompoknya dari 

ancaman bahaya karena pada zaman dahulu manusia hidup dari berburu dan hidup 

berkelompok. Karena telah menjadi tradisi sejak jaman dahulu bahwa yang terkuat adalah 

yang berkuasa sehingga masyarakat pada umumnya memiliki ketertarikan untuk 

mempelajari ilmu bela diri naluri alamiah manusia untuk mempertahankan diri.  Setelah 

peradaban lebih maju, bela diri berkembang menjadi pencak silat.  

Sebelum Islam masuk di Sulawesi Selatan, para raja dan prajurit di Kerajaan Gowa 

dan Kerajaan Tallo telah menguasai ilmu bela diri. Raja Tallo yang ke 8 (delapan) I 

Manginyarrang Daeng Makkio memiliki gelar Macang Keboka Ri Tallo  yang artinya 

Harimau Putih dari Tallo karena kepiawaiannya dalam ilmu pencak silat. Namun pada saat 

itu belum ada pengaturan yang berlaku baik dalam adat istiadat maupun ajaran keagamaan. 

                                                           

1
 Nurdin Yatim, Subsistem Honorifik Bahasa Makassar Sebuah Analisis Sosiolinguistik, (Ujung 

Pandang:Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat 

Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, 1983) h.35 
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Sebelum Islam masuk di Sulawesi Selatan ilmu bela diri pencak silat diatur berdasarkan 

prinsip panggali’, siri’ dan pacce’. Makna panggali’ adalah segan maksudnya adalah 

menghargai orang lain dan merasa rendah hati. Makna siri’ adalah malu maksudnya adalah 

merasa malu jika melakukan hal buruk. Makna pacce’ adalah prihatin atau peduli
2
.  

Pencak silat adalah karya yang di ciptakan manusia dalam usaha untuk melindungi 

diri sendiri atau orang lain dari ancaman bahaya yang di timbulkan oleh binatang atau 

manusia. Pencak silat bukan hanya alat perlindungan jasmani belaka melainkan juga untuk 

ketentraman rohani. Dengan menguasai pencak silat, kekuatan mental manusia akan 

bertambah tinggi, rohani merasa aman karena tidak takut menghadapi bahaya lagi. 

Setelah Islam masuk di Indonesia ilmu bela diri diajarkan bersama bersama-sama 

dengan ajaran agama di surau atau pesantren serta menjadi bagian dari latihan spiritual. 

Sehingga basis basis agama Islam terkenal dengan ketinggian ilmu bela dirinya. Selain itu 

bela diri telah di kenal untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat serta untuk 

memperluas wilayah kerajaan dengan perang melawan kerajaan lainya. Islam secara spesial 

menempatkan bela diri sebagai sumber pahala jika mempelajari bela diri dalam rangka 

mempersiapkan diri untuk berjihad di jalan Allah Swt, sebagaimana telah di firmankan 

dalam Al-Qur‟an Surah Al-Anfal ayat 60: 

ىَْهَىُْْۚ    ًُ ٍْ دُوَْهِِىْْۚ لََ حعَْهَ ٍَ يِ َْ كُ ىْ وَاٰخَزِ ِ وَعَذُوَّ
ٌَ بهِٖ عَذُوَّ اّللّٰ ُْمِ حزُْهِبىُْ باَطِ انْخَ ٍْ رِّ يِ ةٍ وَّ ٍْ قىَُّ ا اسْخطَعَْخىُْ يِّ وْا نهَىُْ يَّ وَاعَِذُّ

 ٌَ ىْ ًُ َْخىُْ لََ حظُْهَ ُْكُىْ وَاَ ِ َىَُفَّ انَِ ُْمِ اّللّٰ ٍْ سَبِ ءٍ فِ ٍْ ٍْ شَ  ُْفقِىُْا يِ هىُْْۗ وَيَا حُ ًُ ُ َعَْهَ
 اَللّّٰ

                                                           
2
 A. Moein G, Menggali Nilai-Nilai Budaya Bugis Makassar “Sirik Na Pacce Dan Relevansinya 

Dengan Budaya Bangsa (Ujung Pandang: Yayasan Makassar Press, 1994), h.65.  
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Artinya: 

 Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan 

kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh 

Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi 

Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas 

dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan). 

Ilmu bela diri atau pencak silat di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Gowa 

dikenal dengan sebutan manca’ dalam Bahasa Makassar. Manca’ disebut Akmancak 

sebagai kata kerja. Akmancak mempunyai arti pertunjukan seni bela diri mengolah 

kekuatan sehingga melakukanya diharuskan menggabungkan konsentrasi mental dan 

kekuatan fisik dalam memperhitungkan kemampuan dan untuk menyebutkan sebuah alat 

pertahanan bela diri. Sedangkan, ”pamanca “ merupakan gelar atau predikat yang di 

berikan oleh masyarakat Suku Makassar kepada golongan masyarakat pesilat. Manca’ 

diajarkan turun temurun dari nenek moyang bersama dengan ajaran tauhid dalam agama 

Islam yang awalnya diajarkan memulai dengan ucapan Basmallah dan diakhiri dengan 

Hamdalah.  Pada tahap pelajaran manca’ yang lebih tinggi, pamanca’ mulai diajarkan 

mengenai aqidah dan seterusnya. 

Berangkat dari hal tersebut di atas, maka penulis tertarik melakukan kajian terhadap 

budaya Islam dalam manca’ di Kabupaten Gowa yang merupakan pusat pemerintahan 

Kerajaan Gowa di masa lampau. Lokus penelitan dilaksanakan di Dusun Tama‟la‟lang 

Desa Tamanyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa karena daerah ini memiliki 

salah satu perguruan pencak silat yang cukup terkenal di Sulawesi Selatan. Maka penulis 
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membuat sebuah skripsi dengan judul “Budaya Islam dalam Manca’ di Dusun 

Tama‟la‟lang Desa Tamanyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa.” 

B. Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan penelitian dalam 

hal ini adalah bagaimana eksistensi budaya Islam dalam Manca‟ di Dusun Tama‟la‟lang 

Desa Tamanyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa.  Agar sub penelitian ini 

menalar dan akurat, maka dibuatkan tiga sub masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah latar belakang manca’ di Dusun Tama‟la‟lang Desa Tamannyeleng 

Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa? 

2. Bagaimanakah makna gerakan manca’ di Dusun Tama‟la‟lang Desa Tamanyeleng 

Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa? 

3. Bagaimanakah pengaruh budaya Islam dalam tradisi manca’ pada Masyarakat di 

Dusun Tama‟la‟lang Desa Tamannyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

 

1. Fokus penelitian  

Penelitian ini berfokus pada aspek keberadaan budaya Islam dan wujud 

nilai-nilai Islam dalam manca’ di Dusun Tama‟la‟lang Desa Tamanyeleng 

Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa. 

2. Deskripsi fokus  

  Deskripsi fokus yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah budaya 

manca’ di Dusun Tama‟la‟lang Desa Tamanyeleng Kecamatan Barombong  
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Kabupaten Gowa yang dilakukan untuk mempertahankan diri dengan didasarkan 

pada ketangkasan dalam menyerang dengan memakai senjata atau tanpa senjata 

apapun. Dalam sejarah manca’ tidak terlepas dengan perkembangan Islam di 

Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan, manca’ atau sering disebut pencak silat 

diajarkan dengan diiringi ajaran Islam khususnya di pesantren ataupun pedepokan. 

Dalam beberapa perguruan, manca’ juga menggunakan ayat-ayat yang terkandung 

di dalam Al-Qur‟an. 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah ruhnya landasan teori yang akan mendukung penelitian 

holistik. Kajian pustaka berusaha mencari dan menemukan berbagai literatur-literatur yang 

berkaitan dengan judul skripsi dan memiliki relevansi dengan objek penelitian yang akan 

diteliti sebagai bahan dasar dari penelitian ini.   

1. Penelitian yang dilakukan Muttahar Syan dan Supriadi Hamdan, pada jurnal 

Etnografi Indonesia, vol. IV no. 2 (2019) yang berjudul “Manca’: Kajian Tentang 

Simbol Seni Bela Diri Sebagai Identitas Budaya Makassar di Gowa Sulawesi 

Selatan”. Penelitian ini menunjukkan bahwa silat atau manca’ tidak berbicara 

tentang jurus sebagai bentuk gerakan yang terorganisir, melainkan lebih pada fungsi, 

manfaat, risiko yang ditimbulkan.  Bagian-bagian silat mengandung makna dan 

simbol yang dipahami sebagai identitas budaya dan bentuk kepercayaan, yaitu: jari-

jari menggambarkan tiga dalam satu bentuk penghormatan, melangkah dengan kaki 

kanan terlebih dahulu, kaki selalu berbentuk seperti kuda-kuda.  
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2. Erwin Setyo Kriswanto, dalam buku “Pencak Silat”. Buku tersebut berisikan 

pengetahuan-pengetahuan pencak silat dari tingkat dasar. Tidak hanya dalam bentuk 

penjelasan namun juga dijabarkan cara praktik gerakan-gerakan dasar. 

3. Suhartono, dalam buku “Materi Pelajaran Pencak Silat Nusantara”. Buku tersebut 

membahasa secara mendetail mengenai teori-teori pencak silat yang merupakan seni 

bela diri tradisional Indonesia, di samping itu juga terdapat banyak gambar sebagai 

penjelasannya. 

4. Skripsi yang ditulis oleh Ridwan “Kesenian Pancak Silat Betawi”  dalam skripsi ini 

membahas tentang melihat pancak silat sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai 

Islam melalui bacaan doa- doa sebelum memulai latihan. Sedangkan pada penelitian 

yang penulis lakukan lebih fokus kepada latar belakang pencak silat di lokasi 

penelitian, makna setiap gerakan pencak silat dan pengaruhnya pada lokasi 

penelitian.  

5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nur Qosim “Pembinaan Agama Islam Bagi 

Pancak Silat Madiun” skripsi ini berisi tentang menitikbratkan pada pola pendidikan 

keagamaan yang dilakukannya. Pendidikan disini adalah laku yang diyakini mampu 

mendekatkan pelakunya kepada Allah Swt. Sedangkan pada penelitian yang penulis 

lakukan menggali lebih dalam mengenai budaya Islam dalam proses pembelajaran 

pencak silat.  
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan pada rumusan masalah yang ditulis di atas, maka penulis 

menetapkan tujuan dari penelitian tersebut: 

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang manca’ di Dusun 

Tama‟la‟lang Desa Tamanyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa. 

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis makna gerakan manca’ di Dusun 

Tama‟la‟lang Desa Tamanyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa. 

c. Untuk mendeskripsi dan menganalisis bagaimana pengaruh budaya Islam dalam 

tradisi Manca’ pada masyarakat di Dusun Tama‟la‟lang Desa Tamanyeleng 

Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan ilmiah 

 Sebagai bahan referensi dan acuan bagi siapa yang ingin membaca tentang 

budaya Islam dalam manca‟. Selain itu, dapat memperkaya wawasan keilmuannya 

khususnya pada bidang ilmu pengetahuan sejarah dan kebudayaan Islam. Di samping 

itu, dengan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pada kearsipan di 

Kabupaten Gowa khususnya secara lokal maupun umum. 

b. Kegunaan praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk kepentingan 

lembaga pendidikan, utamanya penelitian yang ingin meneliti terkait dengan budaya 

lokal yang tidak terekspos sehingga secara tidak langsung memberikan motivasi pada 

peneliti untuk terjun pada penelitian budaya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kebudayaan 

Budaya dalam bahasa Belanda yaitu cultuur, sedangkan dalam bahasa Inggris 

culture dan dalam bahasa latin yaitu colere yang artinya mengolah, mengerjakan, 

menyuburkan, dan mengembangkan, terutama mengolah tanah atau bertani. Dari segi arti 

ini berkembanglah arti culture sebagai “segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah 

dan mengolah alam”. Sedangkan kebudayaan adalah semua yang berasal dari hasrat dan 

gairah dimana yang lebih tinggi dan murni menjadi yang teratas memiliki tujuan praktis 

dalam hubungan manusia seperti musik, puisi, agama, etik, dan lain-lain.
1
 Budaya berupa 

cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa tersebut. 

Budaya yang teraktualitas dalam wujud adat mulai dipahami sebagai fenomena alam yang 

kehadirannya secara umum memberi kontribusi terhadap perilaku manusia, hingga yang 

berkenaan dengan cara melakukan sesuatu, seperti menjalankan kewajiban agama dan 

perilaku sosial.  

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah 

kelompok orang dan diwariskan dari generasi kegenerasi. Budaya terbentuk dari banyak 

unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, 

pakaian, bangunan dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian 

tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya 

diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang 

                                                           

1
 Joko Prasetya, Ilmu Budaya (Cet.3;Jakarta: PT Rineka Cipta,2009), h.31.  
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yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa 

budaya itu dipelajari.
2
 

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh, budaya bersifat kompleks, abstrak, 

dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosial 

budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia.
3
 

Budaya adalah cara hidup yang berkembang, dimiliki bersama oleh 

sekelompok orang, dan diturunkan dari generasi ke generasi. Budaya ini terdiri dari banyak 

elemen kompleks seperti sistem agama dan politik, adat istiadat, peralatan, bahasa, 

bangunan, pakaian, dan karya seni. Budaya adalah cara hidup yang 

komprehensif.  Budaya itu kompleks, abstrak dan inklusif.  Budaya yang berbeda juga 

menentukan perilaku komunikasi. Unsur sosial budaya ini tersebar luas dan meliputi 

kegiatan sosial banyak manusia. 

Kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan 

meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam 

kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan 

adalah benda-benda yang diciptakan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh 

manusia sebagai makluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat 

nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang 

                                                           

2
 Joko Prasetya, Ilmu Budaya (Cet.3; Jakarta: PT Rineka Cipta,2009), h.33  

3
 Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat. Komunikasi Antar Budaya: Panduan Berkomunikasi 

dengan Orang-orang Berbeda budaya.(Bandung: Remaja Rosdakarya). h.25  
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kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan 

bermasyarakat.
4
 

Budaya yang dikembangkan manusia akan berimplikasi pada lingkungan tempat 

kebudayaan itu berkembang. Suatu kebudayaan memancarkan ciri khas dari masyarakatnya 

yang tampak dari luar.
5
  Maksudnya adalah bahwa kebudayaan dalam masyarakat tertentu 

terlihat lebih unik oleh orang asing sehingga jika menganalisis pengaruh budaya terhadap 

lingkungan seseorang dapat mengetahui mengapa setiap lingkungan berbeda dan memiliki 

kebudayaan berbeda pula. Kebudayaan yang berlaku  dan berkembang dalam lingkungan 

berdampak pada pola tata laku, norma, nilai dan aspek kehidupan lainnya. 

1. Budaya Lokal  

Menurut Nawari Ismail, budaya lokal ialah semua hasil ide dan aktivitas manusia 

di dalam kelompok masyarakat tertentu. Secara umum orang mengartikan kebudayaan 

sebagai hasil dari karya manusia atau estetika. Misalnya seni tari, seni suara, seni drama, 

seni lukis, dan sebagainya. Atau karya manusia seperti candi, masjid-masjid dan kerajaan. 

tradisional atau warisan nenek moyang setempat, tapi juga mencakup semua unsur dan 

komponen budaya yang berlaku dalam masyarakat, yang menjadi ciri khas atau hanya 

berkembang di dalam masyarakat tertentu.
6
 

                                                           

4
 Masyuri Arifin. Defenisi Kebudayaan Menurut Para Ahli. Exalute, di akses di 

http://exalute.Wordpress.com/2009/03/29/ defenisi-kebudayaan-menurut-para-ahli/, pada tanggal 06 Januari 

2022. 

5
 Elli M Setiadi, Kama A Hakam, Ridwan Efendi, Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar, 

(Cet.2;Jakarta:2008), hal.38 

6
 Nawari Ismail, Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal (Bandung: Lubuk Agung, 2011), h. 43. 

http://exalute/
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Disamping itu, budaya lokal tentu memiliki fungsi yaitu, pertama, sebagai wadah 

titik temu anggota masyarakat dari berbagai latar belakang yang masing-masing memiliki 

status sosial, suku, agama, ideologi, dan politik yang berbeda. Kedua, sebagai norma-norma 

sosial yang memiliki pengaruh penting dalam mengatur sikap dan perilaku masyarakat. 

Ketiga, sebagai pengontrol dari setiap anggota masyarakat. Keempat, budaya juga dapat 

berfungsi sebagai penjamin anggota pendukung budaya, misalnya memiliki nilai sosial-

ekonomis bagi anggotanya. 

Kebudayaan ialah hasil budidaya manusia. Budi artinya akal, kepintaran, 

kecerdikan atau kebijaksanaan. Sedangkan daya artinya usaha, ikhtiar atau muslihat. Maka 

kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil usaha, kecerdikan, dan kepintaran manusia. 

Dalam kamus bahasa Indonesia, budaya adalah pikiran atau akal budi yang merujuk pada 

adat istiadat, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaaan dan sulit untuk diubah ataupun 

ditinggalkan selama manusia menggunakan pikiraannya. Manusia memiliki akal dan budi, 

maka pasti akan menorehkan sejarah dan membentuk budaya.
7
 

Sampai sekarang ini, budaya lokal masih tumbuh dan berkembang dalam suatu 

masyarakat serta disepakati dan dijadikan pedoman bersama. Oleh karena itu, budaya lokal 

bukan hanya berupa nilai, aktivitas, dan hasil aktivitas tradisional. Melainkan komponen 

atau unsur budaya yang berlaku dan menjadi ciri khas yang hanya berkembang dalam 

masyarakat tertentu. Dalam hal ini pencak silat atau manca’ merupakan budaya lokal di 

Indonesia yang telah turun-temurun di pelajari oleh masyarakat. 

                                                           

7
 Agung Dwi Hartanto, Kamus Sejarah dan Budaya Indonesia (Cet. I, Nansa Cendikia, 2014) 

 



13 

 

 

 

2. Budaya Islam 

Secara etimologi Islam berasal dari Bahasa Arab aslama, kata dasarnya salima yang 

artinya sejahtera atau tidak kekurangan. Dari kata itu kemudian dalam bahasa Indonesia 

dihubungkan dengan kata selamat. Sebagai istilah Islam diartikan patuh, taat, dan berserah 

diri kepada Allah Swt. 
8
 Maka pada hakikatnya Islam merupakan agama yang mengajarkan 

pada penganutknya untuk patuh dan taat atas segala perintah dan laranganNya, serta taat 

dan berserah diri kepadaNya. 

Agama Islam diturunkan oleh Allah Swt melalui perantara Nabi Muhammad Saw 

untuk manusia sebagai tuntutan kehidupan di dunia dan akhirat.
9
 Islam datang membawa 

ajaran dan paham monoteisme murni bahwa manusia berasal dari Tuhan Yang Maha Esa 

dan akan kembali kepadaNya yang meliputi konsep ketuhanan, akidah, kemasyarakatan, 

nilai-nilai dasar etika dan moral, nilai-nilai kemanusiaan yang terkait dengan  seluruh aspek 

kehidupan
10

. Singkatnya  Islam merupakan ajaran kompleks mengenai ajaran tentang  

hablun minallah yaitu hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan dan hablun 

minannas yaitu hubungan horizontal antar sesama manusia
11

. Hal ini tertuang dalam Kitab 

Suci Al-Qur‟an Surah Al-Imran ayat 112 : 

  

                                                           
8
 Sidi Gazalba, Masyarakat Islam; Pengantar Sosiologi dan Sosiografi (Cet. II; Jakarta: Bulan 

Bintang, 1989), h. 75 

9
 Sidi Gazalba, Asas Kebudayaan Islam (Cet 1;Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 13 

10
 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya (Jilid I; Jakarta: UI Press, 1986), h. 15 

11
 Suyuthi Pulungan, Sejarah Peradaban Islam di Indonesia  (Cet. I; Jakarta: AMZAH, 2019), h. 2 
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ٍَ انَُّاسِ  ِ وَحَبْمٍ يِّ
ٍَ اّللّٰ ا الََِّ بحَِبْمٍ يِّ ٍَ يَا ثقُفِىُْْٓ َْ نَّتُ اَ ُْهِىُ انذِّ  ضُزِبجَْ عَهَ

Artinya : 

“Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka 

(berpegang) pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia.” 

Konsep Islam secara umum berangkat dari dua pola hubungan, yakni dengan Allah 

Swt dan hubungan sesama manusia. Hubungan yang pertama berbentuk tata agama 

(ibadah), sedangkan hubungan kedua membentuk sosial (muamalah). Sosial membentuk 

masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan. Konsep tersebut tidak terlepas dari tujuan 

pembentukan syari‟at, yaitu untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.  

Islam mempunyai dua aspek, yaitu dari segi agama dan segi kebudayaan. Yang artinya ada 

agama Islam dan kebudayaan Islam. Dalam kacamata ilmiah keduanya dapat dibedakan, 

tetapi dalam kacamata Islam adalah hal yang tak mungkin dipisahkan karena keduanya 

terjalin integritas. Sehingga sering kesulitan dalam menempatkan pada sebuah perkara, 

apakah agama atau kebudayaan. Misalnya nikah, talak, waris, dan rujuk. Dilihat dari 

kacamata kebudayaan, perkara-perkara demikian masuk kebudayaan. Tetapi ketentuan-

ketentuannya berasal dari Tuhan. Dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia 

menaati perintah-Nya dan menjauhi segala larang-Nya. Namun hubungan manusia dengan 

manusia, hal itu termasuk dalam kategori kebudayaan.
12

 

Islam merupakan salah satu agama yang hadir di dunia melalui wahyu yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwasanya Islam merupakan 

agama samawi, dan bukan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Bahkan lebih dari itu, Islam 

                                                           

12
 Sidi Gazalba, Masyarakat Islam; Pengantar Sosiologi dan Sosiografi (Cet. II; Jakarta: Bulan 

Bintang, 1989), h. 110 
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datang saat manusia sudah mengenal peradaban (bukan lagi sebatas kebudayaan). Di masa 

penyebarannya, seluruh umat manusia sudah mampu menciptakan kebudayaannya sendiri. 

Hal demikian tidak terlepas dari potensi manusia yang berupa cipta, rasa, dan karsa. 

Islam merupakan tatanan kehidupan yang sangat lengkap dan sempurna. Di 

dalamnya diatur segala macam aturan mulai dari hal terkecil sampai kepada hal besar, dari 

perkara keluarga, lingkungan, sampai kepada masyarakat pun sudah sedemikian rapinya 

diatur dalam Islam. Islam sudah kita yakini sebagai agama yang kami, akan tetapi dalam 

kesempurnaan dalam implementasi kehidupan sehari-hari masih membutuhkan penafsiran-

penafsiran dalam kaidah-kaidah tertentu.  

Dapat dipahami bahwa Islam secara garis besar merupakan agama yang 

mengajarkan hubungan manusia dengan Allah, hubungan sesama manusia, hubungan 

manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Aspek ajaran Islam 

senantiasa berhubungan dengan manusia, karena Islam diturunkan kepada makhluk yang 

dianugerahi kelebihan yang tidak dimiliki makhluk lain berupa akal, yaitu manusia itu 

sendiri.
13

 

B. Eksistensi Pencak Silat atau Manca’ 

1. Sejarah Pencak Silat 

Pencak silat merupakan seni dan olahraga bela diri asli Indonesia yang umurnya 

berabad-abad dan diwariskan turun temurun. Pada jaman dahulu manusia mencari makan 

dengan berburu, mereka hidupnya berkelompok dan saling bermusuhan sehingga mereka 

belajar membela diri dengan cara menirukan gerakan binatang buruan mereka dalam 

                                                           

13
 Nata Abuddin, Metodologi Studi Islam (Cet. 18, Jakarta: Rajawali Pres, 2011) 
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membela diri. Oleh karena itu beberapa gerakan pencak silat terinspirasi dari gerakan 

binatang. Setelah peradaban lebih maju ilmu bela diri semakin berkembang dan sempurna 

sehingga disebut pencak silat. 

Pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia, kegiatan pencak silat dihambat dan 

diawasi ketat oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pendidikan pencak silat hanya boleh 

diberikan pada kalangan tertentu yaitu di sekolah Pendidikan Pegawai Pemerintah, Sekolah 

Polisi dan Pegawai Sipil tertentu. Akan tetapi  para pemuda membuat perkumpulan dengan 

dalih pengajian karena hampir semua surau dan pondok pesantren pada saat itu disamping 

memberikan ajaran keagamaan juga memberikan latihan pencak silat. Melalui pencak silat 

para pendekar ulama dari aliran apapun mendidik muridnya untuk menjadi seseorang yang 

mempunyai keperibadian yang kuat, keberanian, semangat berjuang melawan kedzaliman, 

membela kebenaran dan keadilan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Awal 

penjajahan Jepang di Indonesia latihan militer dan pencak silat dianjurkan dan dilaksanakan 

dimana-mana karena tentara Jepang membutuhkan tenaga pembantu dalam 

mempertahankan kedudukannya di seluruh daerah. Para pendekar nusantara wakil dari 

setiap provinsi dikumpulkan dalam badan yang disebut “Renggo Tai” untuk dilatih pencak 

silat agar bersedia bekerjasama dengan Jepang ntuk melawan Sekutu. Mereka dilatih 12 

jurus dan wajib menyebarluaskan jurus tersebut ke wilayahnya masing-masing.
14

 

Setelah Indonesia merdeka, didirikan organisasi yang bersifat nasional untuk 

mengingat betapa besar dan pentingnya peranan pencak silat dalam sejarah perjuangan 

kemerdekaan Indonesia yang dapat mengikat aliran pencak silat serta membina kehidupan 

pencak silat di seluruh Indonesia. Pada bulan Mei 1948 Ikatan Pencak Silat Seluruh 

                                                           
14

 Tisnowati Tamat, Pelajaran Dasar Pencak Silat. (Jakarta: MISWAR, 1982) h.13-14 
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Indonesia (IPSSI) terbentuk yang di ketuai oleh Bapak Wongsonegoro. Pencak silat mulai 

diperlombakan di PON I di Solo dalam kategori perorangan dan beregu. Pada kongres 

IPPSI pertama tahun 1950 namanya berubah menjadi Ikatan Pencak Silat Indonesia 

(IPSI).
15

 

2. Pengertian Pencak Silat  (Manca’) 

Sebelum memasuki pembahasan mengenai pencak silat atau dalam bahasa Makassar 

disebut manca’ maka terlebih dahulu penulias akan menyajikan referensi tentang ilmu silat. 

Ilmu silat terdiri dari gerakan-gerakan badan menurut cara-cara tertentu, bukan saja kedua 

kaki dan tangan tetapi juga kepala, leher, mata dan telinga.
16

   Maksudnya adalah ilmu silat 

tidak hanya melatih kekuatan kedua kaki dan tangan melainkan melatih kepala dan leher 

agar menyesuaikan gerakan dan melatih mata dan telinga dalam melihat dan mendengarkan 

pergerakan lawan. 

Menurut Poerbotjaroko dalam buku “Pencak Silat ditinjau dari Sudut Kebangsaan 

Indonesia” karangan Djoemali menyatakan bahwa pencak artinya memasang diri dan silat 

artinya memisah diri.  Menurut Wonosonegoro dalam buku yang sama mengungkapkan 

bahwa pencak adalah gerakan serang bela yang berupa tari dan berirama dengan pengaturan 

adat kesopanan tertentu yang biasanya untuk pertunjukan umum, silat adalah inti sari dari 

pencak untuk perkelahian membela diri mati-matian yang tidak dapat pertunjukkan didepan 

umum.
17

 Pencak adalah permainan atas sebuah keahlian untuk mempertahankan diri 

dengan kepandaian menangkis, mengelak. Sedangkan Silat adalah permainan yang di 

                                                           
15

Tisnowati Tamat, Pelajaran Dasar Pencak Silat. (Jakarta: MISWAR, 1982) h.15-17 

16
 Liem Yoe Kiong, Ilmu Silat Sejarah, Theorie dan Practijk (Cet. 18, Jakarta: Rajawali Pres, 2011) 

17
 Moh. Djoemali, Pencak Silat ditinjau dari Kebangsaan Indonesia, Kementrian PP dan K. 

Jogjakarta. 1959. Hal. 3 
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dasarkan pada ketangkasan menyerang dan membela diri, dengan memakai senjata atau 

tanpa senjata apapun. Maka dapat di simpulkan bahwa pencak silat (manca’) merupakan 

suatu kepandaian berkelahi dan seni bela diri khas Indonesia dengan ketangkasan membela 

diri serta menyerang untuk pertandingan atau perkelahian.  

Pencak silat adalah suatu gerakan langkah keindahan dengan menghindar yang di 

sertai gerakan yang mempunyai unsur komedi. Pencak dapat di pertontonkan sebagai 

sarana hiburan. Silat adalah intisari dari Pencak, yaitu kemahiran untuk perkelahian atau 

membela diri yang tidak dapat di tunjukkan di depan umum. Persatuan Besar Ikatan Pencak 

Silat Indonesia mendefinisikan bahwa pencak silat adalah hasil dari suatu budaya manusia 

Indonesia untuk membela diri, mempertahankan eksistensi dan integritasinya terhadap 

lingkungan hidup untuk mencapai keselarasan atau keseimbangan hidup untuk 

meningkatkan dan taqwanya.
18

  

Pencak Silat berfungsi pada upaya mempertahankan diri dari berbagai ancaman, 

khusus yang dari sesama manusia. Pencak silat merupakan bagian dari kebudayaan 

masyarakat Indonesia dalam membela atau mempertahankan kemandirian dan kualitasnya 

terhadap manusia lain serta alam sekitar untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah 

Swt. Sehingga pencak silat merupakan sistem beladiri yang di wariskan oleh nenek moyang 

sebagai budaya bangsa Indonesia sehingga perlu dilestarikan, dibina, dan dikembangkan.
19

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di rumuskan bahwa, pencak silat merupakan gerak 
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Sucipto, Pendekatan Keterampilan Taktis dalam Pembelajaran Pencak Silat, (Jakarta: Direktorat 

Jenderal Olahraga, 2001) h.25 

19
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dasar beladiri yang di dasarkan pada peraturan yang berlaku yang bersumber dari 

kerohanian dan menghindari segala malapetaka. 

Dalam mempelajari pencak silat harus diusahakan secara bersungguh-sungguh 

untuk mencapai perkembangan yang seimbang antara pengetahuan, sikap dan keterampilan 

serta fungsi organ tubuh. 
20

 Penjelasan terperinci mengenai hal tersebut dapat dilihat 

sebagai berikut: 

a. pembentukan dan pengembangan pengetahuan meliputi pengetahuan tentang 

sportivitas dan jiwa ksatria, gerak dasar, teknik dan taktik pencak silat, hidup 

sehat dengan menjaga kondisi, peraturan dan organisasi pertandingan 

b. Pembentukan daan pengembangan emosi dan sikap meliputi pengendalian diri, 

kejujuran, keadilan, disiplin, perhatian pada orang lain, simpati pada yang lemah, 

keberanian, toleransi, kerjasama dan ketekunan 

c. Peningkatan dan pengembangan fungsi organ tubuh meliputi daya tahan, 

kekuatan otot, pembentukan sikap tubuh, kerja jantung dan paru-paru serta berat 

badan yang ideal. 

d. Pembentukan keterampilan meliputi kelenturan, keseimbangan, kecepatan, 

efisiensi gerak, apresiasi tentang gerak dan semua unsur gerak pencak 

3. Ciri-ciri Pencak Silat (Manca’)   

Pencak silat merupakan seni bela diri Indonesia asli yang telah lama ada dan 

diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.  Walaupun banyak 
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 Tisnowati Tamat, Pelajaran Dasar Pencak Silat. (Jakarta: MISWAR, 1982) h.23 



20 

 

 

 

sekali ilmu bela diri di dunia, pencak silat memiliki karakteistik sendiri. Aliran pencak silat 

di Indonesia pun berbagai macam akan tetapi pada dasarnya memiliki ciri-ciri umum yaitu : 

a. Gerakannya bersifat halus, lemas, lentur dengan menggunakan tenaga pada saat-

saat tertentu, 

b. Tidak membutuhkan banyak ruangan, 

c. Lebih mengutamakan mengelak, memindahkan arah serangan lawan dan 

mengunci dari pada membenturkan tenaga, 

d. Banyak menggunakan tenaga lawan dengan memanfaatkan keseimbangan badan 

serta saat-saat dimana lawan sedang dalam posisi tidak seimbang, sehingga dapat 

menghemat tenaga, 

e. Sikap tangan selalu dekat badan kecuali pada saat melakukan pancingan, 

f. Gerakan kaki, angkatan dan tendangan tidak telalu tinggi dan banyak permainan 

bawah, 

g. Pernafasan wajar dan tidak banyak menggunakan suara (tidak boleh berteriak-

teriak, 

h. Banyak variasi dalam langkah dan ringan, 

i. Sikap dan pasangan yang tenang dan santai, tetapi tetap waspada, 

j. Mempergunakan kecepatan gerak, kelincahan, serta ketepatan waktu dan 

sasaran.
21
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Walaupun telah dijabarkan ciri-ciri umum tersebut diatas, setiap perguruan pencak 

silat di Indonesia memiliki memiliki ciri-ciri khusus sesuai daerahnya masing-masing yang 

dipengaruhi oleh budaya lokal, keadaan wilayah dan kepribadian penduduk daerah tersebut. 

4.  Gerakan Dasar Pencak Silat  (Manca’)   

Seperti ilmu bela diri lainnya, pencak silat memiliki unsur-unsur dalam gerakan 

dasarnya. Unsur gerakan dasar pencak silat dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Kelompok pembelaan yang terdiri dari elakan, tangkisan, tangkapan, lepasan, 

jatuhan, dan kuncian 

b. Kelompok serangan dengan tangan atau lengan berupa pukulan, sikutan, colokan, 

dan lainnya. Kelompok serangan dengan kaki atau tungkai berupa tendangan, 

serangan dengan lutut.
22

 

Gerakan dasar pembelaan dan serangan dilakukan dengan cara bermacam-macam 

tergantung pada jarak, posisi dan luas bidang sasaran. Pada serangan jarak jauh yang 

menggunakan lengan dan tangan, sikap tangan menyesuaikan dengan bidang sasarannya 

misalnya kepalan, tangan terbuka, jari dibengkokkan kedalam dan sebagainya. Pada 

serangan jarak dekat yang menggunakan siku. Serangan menggunakan kaki atau tungkai 

dimana serangan jarak dekat menggunakan lutut. Untuk serangan jarak jauhnya bagian kaki 

yang digunakan untuk menyerang disesuaikan dengan arah sasaran di depan, di samping 

atau di belakang. Bagian kaki yang digunakan menyerang adalah tumit, sisi kaki, ujung 

telapak kaki, seluruh telapak kaki dan punggung kaki.  

                                                           
22
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Dalam melakukan gerakan pembelaan diri dan serangan yang baik perlu 

memperhatikan sikap awal, arah melangkah yang disesuaikan dengan posisi lawan, pola 

langkah dan cara melangkah. Sikap awal yang dimaksudkan adalah sikap permulaan yang 

harus memperhatikan posisi tubuh terhadap lawan yang terdiri dari posisi tubuh 

menghadap, menyamping dan membelakangi lawan, posisi kaki (kuda-kuda) yang 

menyesuaikan dengan berat badan menumpu pada kaki kiri maupun kanan dan posisi 

tangan yang terbuka untuk memancing lawan dan posisi tangan tertutup untuk menutup 

bidang sasaran. 

Arah melangkah merupakan gerakan kunci untuk memperoleh kedudukan atau 

posisi yang tepat terhadap lawan dengan disertai penempatan kaki yang sesuai. Langkah 

kaki dalam pencak silat adalah perpindahan tempat bertumpu telapak kaki dari satu tempat 

ke tempat yang lain untuk membentuk posisi baru. Dalam melangkah mendapatkan posisi 

baru pesilat harus memperhatikan posisi lawan karena langkah merupakan dasar tumpuan 

untuk dapat berdiri dengan kuat, untuk melakukan pembelaan atau serangan dan cara untuk 

mencari posisi yang kuat dan menguntungkan terhadap lawan. Arah langkah dapat menuju 

8 (delapan) penjuru angin yang dimulai dari titik pusat. 

Pola langkah kaki merupakan rangkaian langkah-langkah kaki yang dikembangkan. 

Berbagai macam pola langkah kaki dalam gerakan dasar pencak silat yaitu pola lurus 

kedepan, pola zig-zag yang modelnya menyerupai gergaji, pola ladam atau menyerupai 

huruf U, pola segi tiga dan pola segi empat. Ilustrasi pola langkah kaki dapat dilihat sebagai 

berikut : 

a. Pola lurus 

0   1   2    3    4   5 
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Titik 0 (nol) merupakan titik awal pesilat sedangkan titik selanjutnya merupakan 

titik langkah lurus maju ke depan.  

 

 

b. Pola Zig-Zag 

0        2     4         6           8 

 

          1      3  5         7  

Titik 0 (nol) merupakan titik awal pesilat sedangkan titik 1 (satu) merupakan titik 

langkah pertama kaki kanan serong kedepan, titik 2 (dua) merupakan titik langkah 

kedua kaki kiri serong kedepan dan seterusnya.   

c. Pola Ladam 

           3  0 

 

         2  1 

Titik 0 (nol) merupakan titik awal pesilat sedangkan titik 1 (satu) merupakan titik 

langkah pertama ke belakang kaki kanan, titik 2 (dua) merupakan titik langkah kaki 

kiri ke samping dan titik 3 (tiga) merupakan langkah kaki kanan kedepan. 

d. Pola Segi Tiga 

    2 

 

      1            0 
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Titik 0 (nol) merupakan titik awal pesilat sedangkan titik 1 (satu) merupakan titik 

langkah pertama kaki kiri kesamping, titik 2 (dua) merupakan titik langkah kaki 

kanan serong ke depan kemudian kaki kiri mundur kembali ke titik 0 (nol). 

 

e. Pola Segi Empat 

           3  0 

 

         2  1 

Titik 0 (nol) merupakan titik awal pesilat sedangkan titik 1 (satu) merupakan titik 

langkah pertama ke belakang kaki kanan, titik 2 (dua) merupakan titik langkah kaki 

kiri ke samping dan titik 3 (tiga) merupakan langkah kaki kanan kedepan kemudian 

kaki kiri melangkah ke samping kembali ke titik 0 (nol). 

Melangkahkan kaki dapat dilakukan dengan cara mengangkat kaki, melompat, 

meloncat, mengingsut dan menggeser. Mengangkat kaki dilakukan dengan cara salah satu 

diangkat tinggi dengan posisi paha datar kemudian meletakkan kaki tersebut pada tempat 

tertentu sesua dengan arah tujuan. Melangkahkan kaki dengan melompat dilakukan dengan 

mengangkat salah satu kaki ke tempat tujuan kemudian disusul dengan kaki yang satunya 

lagi di tempat yang sama. Melangkahkan kaki dengan meloncat dengan mengangkat kedua 

kaki ke tempat tujuan yang sama. Melangkahkan kaki dengan mengingsut dilakukan 

dengan menggeser telapak kaki tanpa mengangkatnya dari lantai dengan menggerakkan 

telapak kaki keluar dan kedalam sehingga kaki berpindah ke samping. Sedangkan 

melangkahkan kaki dengan menggeser dilakukan dengan menggeser kaki menggeser 
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telapak kaki tanpa mengangkatnya dari lantai sehingga kaki berpindah ke depan atau ke 

belakang. 

5. Teknik Pembelaan dan Serangan Pencak Silat 

Setelah memahami unsur-unsur gerakan dasar pencak silat, selanjutnya dapat 

dikembangkan bentuk-bentuk gerakan pembelaan dan serangan dalam pencak silat yang 

disebut juga teknik pembelaan dan serangan. Teknik pembelaan terdiri dari tingkat dasar 

yaitu mengelak dan menangis serta tingkatan lanjutan yaitu menangkap, menjatuhkan, 

mengunci dan melepaskan lawan. Teknik serangan terdiri dari serangan menggunakan 

lengan/tangan yang sering disebut pukulan dan sikutan serta serangan tingkat lanjut yang 

meniadakan tumpuan badan lawan sehingga lawan kehilangan keseimbangan menggunakan 

sapuan, katan, angkatan, ungkitan dan guntingan
23

.  

6. Kostum, Senjata Dan Instrument Pencak Silat 

Selain sebagai ilmu bela diri, pencak silat juga merupakan seni yang 

dipertontonkan. Dalam pementasan pencak silat digunakan kostum, senjata dan instrument 

pendukung. Kostum merupakan busana yang digunakan dalam pencak silat merupakan 

warisan leluhur yang tak ternilai dengan materi. Kostum pencak silat di Indonesia pada 

umumnya berwarna hitam dan memiliki makna sendiri. Kostum manca’ di Sulawesi 

Selatan terdiri dari:  

a. Saluara baroci artinya dalam Bahasa Indonesia Celana Cingkrang yaitu celana yang 

gunakan pesilat, terbuat dari bahan kain katun dril atau sejenisnya dan warna yang 
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sering dipakai biasanya berwarna hitam yang bermakna kesederhanaan seorang 

kesatria.  

b. Baju yang biasa di gunakan pesilat juga menggunakan bahan kain katun dril atau 

sejenisnya yang bermakna syiar kesopanan dan warna yang biasa digunakan yaitu 

juga berwarna hitam. 

c. Passapu atau dalam Bahasa Indonesia disebut kain pengikat kepala terbuat dari kain 

tenun bermotif biasa yang disebut Cura’ Caddi dalam Bahasa Indonesia disebut 

motif kecil. Passapu terdiri dari dua kategori yang dibedakan dari bentuk lipatan 

dan ikatannya atau yang biasa disebut poto’. Kategori pertama yaitu passapu putara 

adalah kain yang berukuran persegi empat lalu kain di lipat secara regional, lalu 

bagian bawah dilipat segitiga hingga terbentuk seperti kapal dan diikatkan di kepala 

dengan pola ikatan ada disebelah kanan kepala. Kategori kedua disebut patonro’ 

ialah kain yang sudah diberikan campuran tepung kanji agar sudut bagian atas kain 

bisa berdiri yang dimaknai sebagai mahkota atau simbol kejantanan, model kainya 

berdiri tegak dan memberi kesan gembira berwibawadengan simpul yang terletak 

pada bagian sebelah kanan.  

d. Lipa atau sarung yang lilitkan di pinggang dengan motif belah ketupat berwarna 

kuning yang dimaknai sebagai pendekar. 

e. Sikko aya’ atau sabuk atau kain yang digunakan pengikat pinggang.  

f. Sele’/Sapukala/Ponjara’ dalam Bahasa Indonesia disebut keris akan tetapi 

bentuknya berbeda karena keris atau sele’ bentuknya berkelok-kelok sedangkan 



27 

 

 

 

sapukala/ponjara bentuknya lurus merupakan senjata tajam buatan Kerajaan Tallo 

di masa lampau. 

Mempelajari pencak silat tidak lepas dari mengenal senjata yang digunakan. 

Adapun senjata yang digunakan dalam pencak silat atau manca‟ yaitu: badik atau sejenis 

pisau yang khas di Sulawesi Selatan, poke atau tombak, dan kalewang atau parang. Masing-

masing senjata memiliki teknik sendiri dalam menggunakan dan menaklukkannya sehingga 

wajib bagi seorang pesilat untuk mengenal senjata tersebut. Untuk mengusai penggunaan 

dan penaklukan senjata tersebut seorang pesilat harus telah menguasai teknik gerakan dasar 

dan teknik gerakan lanjutan. Berikut ini penjelasan mengenai senjata tersebut: 

a. Badik merupakan senjata tradisional masyarakat Sulawesi Selatan. Jika dilihat dari 

bentuknya badik adalah benda tajam yang terbuat dari besi dimana salah satu sisi 

bilahnya tajam dengan ujung yang runcing memliki bilah yang pipih, bagian perut 

lebar, pangngulu’ atau gagangnya dan banoang atau sarung badiknya terbuat dari 

kayu pilihan, sumpa’ atau bagian antara gagang badik dan tubuh badik terbuat dari 

emas, perak atau timah.
24

 Gerakan manca’ 

b. Poke atau tombak adalah senjata yang bentuknya seperti tongkat terbuat dari kayu 

dengan panjang setinggi badan manusia dan ujungnya terdapat mata atau kepala 

tombak yang terbuat dari logam yang tajam.  
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 Purmawati, Sangkala, Suriasni, Badik Sulawesi Selatan, (Ujung Pandang: Bagian Proyek 

Pembinaan Permuseuman Sulawesi Selatan. 1994) h.23 
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c. Kalewang atau parang adalah senjata tajam yang digunakan untuk memotong atau 

menebas, bilahnya terbuat dari logam dengan salah satu sisi yang tajam, 

pegangannya terbuat dari kayu.  

Untuk memberikan dorongan semangat kepada pesilat yang sedang melakukan 

pementasan, digunakan instrument atau alat musik yaitu:  

a. Ganrang atau gendang adalah alat musik pukul yang dibuat dari batang pohon 

memiliki 2 (dua) sisi yang ditutupi kulit hewan sebagai sumber suara dan diikat 

menggunakan rotan. Gendang ini sering digunakan dalam acara pernikahan, budaya 

dan sebagainya, setiap acara atau ritual memiliki irama pukulan tersendiri, terkhusus 

untuk mengiringi pencak silat irama pukulannya disebut tunrung ganrang pamanca’ 

yang artinya pukulan gendang pesilat. 

b. Pui’-pui’ atau semacam terompet khas Makassar 

c.  Gong, adalah alat musik pukul yeng terbuat dari logam digantung menggunakan 

tali pada rangka kayu, pusat logam menonjol keluar berbentuk bulat sebagai sumber 

suara. 

d. Tinnong-tinnong yaitu semacam alat musik pukul khas Makassar seperti gamelan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Metode penenelitian itu memakai persyaratan-persyaratan yang ketat untuk bisa 

memberikan penggarisan dan bimbingan yang cermat dan teliti.  Jenis penelitian yang di 

lakukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data informasi penelitian adalah penelitian 

lapangan atau Field Research yaitu penulis melakukan penelitian secara langsung ke lokasi 

dan peneliti sekaligus terlibat langsung dengan objek yang di teliti dalam penelitian. Jenis 

penelitian ini adalah deskriptif – kualitatif, yakni penelitian yang di maksud untuk 

memahami fenomena atau peristiwa mengenai tradisi yang di lakukan oleh subyek 

penelitian menghasilkan data deskripsi berupa informasi lisan dari beberapa orang yang 

dianggap lebih tahu, dan perilaku serta obyek yang diamati. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metode penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, (sebagai lawannya adalah ekperimen) peneliti adalah sebagai instrument kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 

Penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan yang terjadi saat ini. 

Dalam hal ini, terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan 

menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pendekatan Historis 

Pendekatan sejarah ialah penggambaran tentang peristiwa masa lalu. Gambaran 

mengenai suatu peristiwa sejarah akan bias ditentukan oleh pendekatan tertentu, yakni 

dari segi mana kita memandangnya, dimensi apa yang harus diperhatikan, unsur – unsur 

mana yang akan di ungkapkan dan sebagainya.
1
 

2. Pendekatan Antropologi  

Antropologi ini sebagaimana diketahui adalah ilmu yang mempelajari tantang 

manusia dan kebudayaanya. Dalam hal ini pendekatan antropologi berusaha mencapai 

pengertian tentang mahkluk manusia yang mempelajari keragaman bentuk fisik, 

masyarakat dan kebudayaanya sehingga diharapkan khitan dalam upacara adat dapat 

dilihat dari susdut pandang manusia sebagai salah satu aset kebudayaan Bangsa yang 

harus dilestarikan. 

3. Pendekatan Agama 

Berdasarkan agama bertolak belakang dari kesadaran bahwa pada hakikatnya 

seburuk apapun, yang bernama manusia pasti memiliki tuhan.Agama jika dilihat dari 

defenisinya secara Substantif berarti dilihat dari esensinya yang sering kali dipahami 

sebagai suatu bentuk kepercayaan sehingga menjelaskan religiusitas masyarakat adalah 

berdasarkan tingkat ortodoksi dan ritual keagamaan, bahwa lebih berpusat pada bentuk 

tradisional suatu agama. 
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4.   Pendekatan Sosiologi  

Pendekatan Sosiologi, adalah pendekatan masalah – masalah yang akan dibahas 

dengan memperhatikan sifat, perilaku sosial pada masyarakat. 

C. Sumber Data 

Dalam menentukan sumber data untuk penelitian didasarkan kepada kemampuan 

dan kecakapan penelitian dalam berusaha mengungkapkan suatu peristiwa Subjektif 

mungkin dan menetapkan informan yang sesuai dengan syarat ketentuan sehingga data 

yang dibutuhkan penelitian benar – benar sesuai dan alamiah dengan fakta yang kongkrit. 

Penentuan sumber data dalam penelitian ini didasarkan pasa usaha penelitian dalam 

mengungkap peristiwa subjektif mungkin sehiengga penentuan informan data dalam 

penelitian ini hasil wawancara yang dimiliki kompetensi pengetahuan dan pemahaman 

yang mendalam tentang Silat (Manca’) di Dusun Tama‟la‟lang, Desa Tamanyeleng, 

Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Sumber data yang diperlukan dalam penelitian 

ini, yaitu: 

1. Data Primer   

Data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu 

seperti hasil wawancara perseorangan.
2
 Dalam menetukan informan penelitian 

menggunakan prosedur purposive yaitu dengan Key person, kunci dasar prosedur ini 

adalah penguasaan informasi dari informan terhadap apa yang terjadi dalam proses 

social.
3
 Yang dimaksud Key person oleh penelitian adalah tokoh adat dan tokoh agama. 

                                                           
2
 Umar Husein , Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis ( Ed. 2. Cet XIII: Jakarta : 

Rajawali Pers, 2014 ), h. 41 
3
 Burhan Bungin , Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial 

Lainya   ( Ed 2. Cet. I: Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007 ), h. 107 – 108. 
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2. Data Sekunder  

Data sekunder yaitu data yang sumbernya diperoleh dari beberapa buku atau data 

pendukung yang tidak diambil langsung dari informan akan   tetapi melalui dokumen 

dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah penelitian ini untuk melengkapi 

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Heuristic yaitu metode pengumpulan sumber.
4
 Adapun metode yang digunakan 

adalah sebagai berikut. 

1. Observasi  

Hasil observasi lapangan dilakukan dengan pendekatan secara Sistematik 

kejadian – kejadian, perilaku, objek – objek yang dilihat dalam hal – hal lain 

yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Teknik 

ini dengan menggunakan pengamatan langsung terhadap objek, yaitu langsung 

mengamati apa yang sedang dilakukan dan sudah dilakukan serta memperdalam 

data hasil pengamatan. 

2. Wawancara (interview) 

Wawancara itu, yakni adanya dua orang atau lebih melakukan Tanya jawab. 

Sehingga dapat dikontruksikan makna dalam satu topic tertentu. Jadi dengan 

teknik ini. Peneliti melakukan wawancara langsung atau bentuk yang 

dilaksanakan bias secara individual atau kelompok, peneliti sebagai interviewer 

bias melakukan interview secara directive, dalam arti peneliti selalu 

                                                           
4
 Dudung. Abdulrahman, MetodePenelitian Sejarah (Jakarta : Logos Wacana Ilmu), 1999, h . 55-58.  
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mengarahkan topik pembicaraan sesui dengan focus permasalahan yang akan 

dipecahkan, dengan tujuan mendapatkan data primer yang semaksimal mungkin 

tentang Manca. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data mengenai 

hal – hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

parasati, notulen rapat lengger, agenda, dan sebagainya. 

Dalam pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi ini peneliti akan 

mengumpulkan semaksimal mungkin data – data yang mendukung penelitian 

ini, sehingga dapat dijelaskan dan di uraikan sebagai hak terkait, agar keabsahan 

dan kemungkinan dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara 

ilmiah. 

E. Teknik Pengolahan dan Analis Data 

Pada prinsipnya metode analisi yang digunakan untuk mencari data mengenai 

peneliti untuk menganalisis hasil temuan data yang telah dikumpulkan melalui metode 

pengumpulan data yang telah ditetapkan. Dalam pengolahan data digunakan metode-

metode sebagai berikut: 

1. Metode Induktif, yaitu bertitik tolak dari unsur-unsur yang bersifat khusus kemudian 

mengambil kesimpulan yang bersifat umum. 

2. Metode Deduktif, yaitu menganalisis data dari maslah yang bersifat umum kemudian 

kesimpulan yang bersifat umum. 
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3. Metode Komparatif, yaitu menganalisis dengan jalan membanding-bandingkan data 

atau pendapat para ahli yang satu dengan yang lainnya kemudian menarik 

kesimpulan. 

Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk analisis data yaitu tahap reduksi 

data, klasifikasi data, tahap menyajikan data, dan tahap pengecekan keabsahan data. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

Gambaran Umum Desa Tamanyeleng 

 

1. Letak Geografis dan Demografi Desa 

 Secara geografis Desa Tamannyeleng terletak di wilayah Kecamatan Barombong 

Kabupaten Gowa yang memiliki 5 dusun yaitu Dusun Tama‟la‟lang Barat, Dusun 

Tama‟la‟lang Timur, Dusun Tamannyeleng, Dusun Mannyoi dan Dusun Tabbinjai.  

Wilayah Desa Tamannyeleng secara administrasi berbatasan dengan wilayah sebagai 

berikut: 

a. Disebelah Utara : Berbatasan dengan Sungai Je‟ne Berang 

b. Disebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Kanjilo Kec. Barombong  

  Kabupaten Gowa 

c. Disebelah Barat : Berbatasan dengan Kel. Benteng Somba Opu Kec.  

  Barombong Kabupaten Gowa 

d. Disebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Taeng Kec. Pallangga 

  Kabupaten Gowa 

Adapun jarak Desa Tamannyeleng dari ibu kota Kecamatan Barombong yaitu 

Kanjilo sekitar ±2 km. Jarak Desa Tamannyeleng dari ibu kota Kabupaten Gowa yaitu 

Sungguminasa sekitar ±6 km. Dan jarak Desa Tamannyeleng dari ibu kota provinsi 

Sulawesi Selatan yaitu Makassar sekitar ±8 km. Desa Tamannyeleng memiliki lahan atau 

luas wilayah sebesar 319,6 Ha (hekto are) terdiri dari: 

a. Sawah    : 65,20 ha 
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b. Sawah tanah hujan   : 15,02 ha 

c. Lahan tidur/ tanah rawa : 40 ha 

d. Pemukiman    :199,38 ha 

 

2. Sejarah Tama‟la‟lang Desa Tamannyeleng 

 Sejak dahulu Tamannyeleng adalah pemukiman yang penduduknya adalah 

masyarakat pribumi.  Tamannyeleng berasal dari kata “tama’saile” yang merupakan 

tempat peristirahatan para raja-raja Gowa pada zaman sebelum kemerdekaan, tempat ini 

dijadikan ajang untuk menguji beberapa kemampuan ketangkasan dan seni baik di kalangan 

raja (bangsawan kerajaan) maupun di kalangan masyarakat biasa dan merupakan tontonan 

yang sangat luar biasa, dan nama Tamannyeleng itu sendiri ada karena perundingan 

masyarakat. 

Pada tahun 1966, Kampung Tamannyeleng masih merupakan kampung gabungan 

dengan nama Tama‟la‟lang dengan Anrong Guru (semacam kepala desa) bernama I Dube‟ 

Daeng Sirua. Selanjutnya pada tahun 1968, Pemerintah Kabupaten Gowa menggabungkan 

Kampung Tama‟la‟lang dengan Kampung Pattung dan Kampung Leko‟ Boddong menjadi 

sebuah Desa yang diberi nama Desa Gaya Baru dengan kepala desa bernama Abd. Mus 

Daeng Tarru. Tahun berikutnya yaitu tahun 1969 Pemerintah Kabupaten Gowa 

menggabungkan Desa Gaya Baru dengan Kampung Taeng dan Kampung Bontoala menjadi 

sebuah desa yang lebih luas dengan nama Desa Bontoala dengan Kepala Desa Abd Muin 

Daeng Muntu. 

Tahun 1990 Pemerintah Kabupaten Gowa membentuk Desa Persiapan 

Tamannyeleng dengan pejabat Kepala Desa sementara AR Yasin Daeng Ngaseng.  
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Kemudian Tahun 1995, Desa Persiapan Tamannyeleng berubah menjadi Desa 

Tamannyeleng dengan H. Muhtar Daeng Tuppu menjabat sebagai Kepala Desa. Tahun 

2007 pemilihan kepala desa oleh masyarakat dilaksanakan pertama kali di Desa 

Tamannyeleng dengan pemenang Pilkades H. Sehaubuddin Daeng Ngaseng yang menjabat 

2 periode hingga tahun 2017. Kemudian Muhammad Yusram Daeng Beta menjabat Kepala 

Desa Tamannyeleng setelahnya hingga saat ini. 
1
 

Dusun Tama‟la‟lang Timur dan Dusun Tama‟la‟lang Barat sebelumnya merupakan 

satu dusun yang dimekarkan pada tahun 2009 karena luas wilayah dan jumlah penduduk 

yang dianggap memenuhi kriteria pemekaran wilayah. Dusun ini berbatasan langsung 

dengan Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Sejak jaman kerajaan, 

Tamala‟lang merupakan salah satu tempat penempaan ketangkasan Pasukan Tubarani 

(kesatria/prajurit) Kerajaan Gowa. Kegiatan tersebut dilakukan pada daerah persawahan 

yang cukup luas di Tama‟la‟lang yang bernama Leko‟ Boddong.  Manca’ termasuk salah 

satu ilmu bela diri yang dilatih oleh Pasukan Tubarani Kerajaan Gowa. Pada kesempatan 

itu warga masyarakat Tama‟la‟lang mengambil peran penting dengan menyediakan 

makanan dan minuman tradisional khas Makassar seperti kaddo bulo’, tumpi-tumpi, 

tumbu’, burasa’, gogoso’ dan lain sebagainya untuk para Tubarani Kerajaan Gowa yang 

berlatih di wilayahnya.
2
 

Sampai saat ini masyarakat Tama‟la‟lang masih melestarikan kebiasaan para 

leluhurnya membuat makanan tradisional tersebut dengan melaksanakan kegiatan Attamu 

                                                           

1
RPJM Desa Tamannyeleng Tahun 2019 

2
 Muhammad Yusram Daeng Beta (38 tahun), Kepala Desa, Wawancara, Tama‟la‟lang Timur, 

tanggal 3 Desember 2021. 
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taung (Ulang tahun) atau pesta panen setiap tahun di bulan Agustus. Kegiatan ini 

dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur masyakarat Tama‟la‟lang kepada Allah Swt 

karena telah diberikan limpahan rahmat dan rezeki dengan hasil panen yang melimpah. 

Kegiatan ini juga menjadi salah satu wadah masyarakat Tama‟la‟lang menunjukkan 

kemampuannya dalam akmanca’ yang merupakan ilmu bela diri yang diwariskan turun-

temurun oleh leluhurnya. 

 

A. Latar Belakang Manca’ di Dusun Tama’la’lang Desa Tamanyeleng Kecamatan 

Barombong Kabupaten Gowa 

Manca’ merupakan asal kata dari macca yang berarti pintar. Manca’ merupakan 

gerakan yang bisa mengelak, menangkis, memegang, memutar, mematahkan, dan 

menyerang. Dalam sejarah manca’ di Kabupaten Gowa yang diajarkan secara turun-

temurun oleh Syekh Al Wahid bin Syekh Abdul al-Gaffar dikenal sebagai Daengta Sehe ri 

Gowa. Daengta Sehe mempunyai murid bernama Syekh Muhasin yang kemudian 

mengajarkan kembali ilmu yang diberikan gurunya kepada Syekh Abdul Mutasan. 

Selanjutnya Syekh Abdul Mutasan mengajarkan ilmu bela diri manca’ tersebut kepada 

Daeng Suro. Kemudian Daeng Suro mengajarkan manca’ kepada beberapa murid termasuk 

kepada anaknya yang bernama Iyarasang Daeng Ramma, I Bassia Daeng Tarang, dan 

kepada keponakannya yang bernama Daeng Muntu (dikenal dengan sebutan Tetta Muntu). 

Ketiga orang tersebut kemudian mengajarkan manca’ kepada muridnya yang bernama 

Sapanjang Bunga (Daeng Bunga).
3
 

                                                           
3
 Kamaluddin Sp Bunga Daeng Narang (62 tahun), Ketua Harian IPS Kab. Gowa, Wawancara, 

Tama‟la‟lang Timur, tanggal 8 Desember 2021. 
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Daeng Bunga merupakan anggota TNI yang pensiun dengan pangkat Kopral dan 

mendapat penghargaan “Satyalantjana Teladan” dan “Satyalantjana Gerakan Operasi 

Militer IV”. Selama karirnya di TNI Daeng Bunga pernah menjabat sebagai Bintara Onder 

Distrik Militer di Malino dan di Limbung. Beliau prajurit berpangkat Kopral sejak tahun 

1957 hingga tahun 1971. Selama 16 tahun beliau tidak mengurus kenaikan pangkatnya 

karena memegang prinsip “pengabdian bukan tentang pangkat dan jabatan”. Selain sebagai 

prajurit negara, Daeng Bunga juga mendedikasikan hidupnya untuk mengajarkan ilmu 

beladiri manca‟ kepada banyak orang dari berbagai kalangan suku dan agama. Kesempatan 

untuk mengajarkannya terbuka lebar ketika Daeng Bunga mempersunting anak perempuan 

dari Anrong Guru Tama‟la‟lang yaitu I Dube Daeng Sirua yang bernama St Norma Dube 

Daeng Taungang. Pada awalnya pelajaran manca’ hanya diajarkan kepada keluarga dekat 

istrinya, akan tetapi berita tentang itu dengan cepat tersebar sehingga hampir seluruh 

masyarakat Tama‟la‟lang, sehingga baik yang muda maupun yang tua, baik yang laki-laki 

maupun perempuan antusias belajar manca‟ kepadanya. Selain itu banyak orang 

berdatangan dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan seperti Makassar, Jeneponto, 

Bulukumba, Sengkang, Palopo, Toraja serta berbagai etnis seperti Cina, Papua dan Menado 

untuk belajar manca‟ kepada beliau. Sehingga anak-anak dan murid-murid beliau 

berinisatif untuk memberi nama Perguruan Pencak Silat nya “Ikatan Pencak Silat Sulawesi 

(IPS)”. Nama tersebut diinisiasi karena aliran pencak silat yang Daeng Bunga ajarkan 

adalah gabungan dari berbagai aliran pencak silat di Sulawesi dan murid-muridnya berasal 

dari berbagai daerah di Sulawesi.
4
 

                                                           
4
 St. Nursina Sp Bunga Daeng Minne (46 tahun), Kepala Sekolah TK, Wawancara , tanggal 13 

Januari 2022, Tama‟la‟lang Timur. 
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Pada tanggal 30 Desember 1996, Sapanjang Daeng Bunga meninggal dunia karena 

sakit dan dimakamkan sehari setelahnya di Taman Makam Pahlawan Cambayya Kabupaten 

Gowa. Perguruan Pencak Silat “Ikatan Pencak Silat Sulawesi (IPS)” diteruskan kepada 

anak-anak dan murid-muridnya. Pada tahun 2005 “Ikatan Pencak Silat Sulawesi (IPS)” 

terdaftar sebagai Perkumpulan yang sah berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 Tanggal 19 

April 2005 didepan notaris Niny Savitry, SH. Pengurus organisasi dengan jabatan Ketua 

Harian merupakan anak pertama Daeng Bunga bernama Kamaluddin Sp. Bunga Daeng 

Narang yang merupakan ayah dari penulis. Beliau saat ini aktif sebagai pemerhati budaya 

yang aktif menjadi narasumber di berbagai acara kebudayaan. 

 

B. Makna gerakan Manca’ di Dusun Tama’la’lang Desa Tamanyeleng Kecamatan 

Barombong Kabupaten Gowa 

Tindakan kebudayaan merupakan pedoman bagi kehidupan warga masyarakat 

dalam menjalani kehidupan. Manca’ merupakan salah satu simbol pedoman tindakan 

menjalani kehidupan yang tercermin dalam setiap gerakan. Tindakan bermakna pada 

manca’ merupakan suatu kajian filosofi yang mengkombinasikan antara warisan 

kebudayaan, identitas, latihan mental dan fisik.
5
  Pelajaran manca’ di Perguruan Pencak 

Silat Ikatan Pencak Silat Sulawesi (IPS) Kabupaten Gowa yang diajarkan oleh Sapanjang 

Bunga memiliki makna pada setiap simbol dan gerakan atau jurusnya. Simbol dan gerakan 

                                                           

5
 Suwaryo, Peranan OrganisasiPerguruan seni beladiri Pencat Silat dalamMeminimalisasi 

Kejahatan (Suatu Studi Upaya Non-Penal Pada Organisasi Perguruan Seni Beladiri Pencat Silat Di Kabupaten 

Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah). Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas 

Diponegoro Semarang. 2008. 
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manca’ yang beliau ajarkan selalu berpedoman pada ajaran Islam yang bisa dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Bentuk Jari Tangan  

Bentuk jari tangan diawal pada pelajaran manca’ sangat penting untuk pelajaran 

gerakan manca’. Pada perguruan Perguruan Pencak Silat IPS Kabupaten Gowa bentuk jari 

tangan jempol, jari telunjuk dan jari tengah normal dan jari kelingking dan jari manis 

dilipat kedalam. Makna dari bentuk jari tangan tersebut adalah: 

a. Jari kelingking diibaratkan manusia, 

b. Jari manis diibaratkan Nabi Muhammad Saw 

c. Jari tengah diibaratkan Allah Swt 

d. Jari telunjuk diibaratkan malaikat 

e. Jempol tangan diibaratkan Agama Islam  

Dalam wawancara dengan Kamaluddin Sp. Bunga Daeng Narang selaku Ketua 

Harian Perguruan Silat IPS. Kab Gowa dan juga anak pertama Sapanjang Bunga 

mengatakan : 

Ri manca’ ka anjo limayya battuanna tallu lalang se’re massu na tiga dalam satu 

itu di kelingking manusia yang belajar, di jari manis Nabi Muhammad tuntunan ta’, 

di telunjuk malaikat yang awasi ki, jari tengah yang tertinggi itu Allah dan jempol 

sebagai penutup itu agama Islam. Kalau kita menggenggam atau mengepalkan 

tangan, itu ibu jari selalu menutup.
6
 

 

                                                           
6
 Kamaluddin Sp Bunga Daeng Narang (62 tahun), Ketua Harian IPS Kab. Gowa, Wawancara, 

Tama‟la‟lang Timur, tanggal 8 Desember 2021. 
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Artinya : 

Dalam manca’ bentuk tangan tiga dalam satu maksudnya jari kelingking diibaratkan 

manusia yang belajar, jari manis diibaratkan Nabi Muhammad Saw sebagai tuntunan 

manusia, jari telunjuk diibartkan malaikat yang mengawasi dan jari tengah yang paling 

tinggi diibaratkan Allah Swt dan jempol sebagai penutup adalah agama Islam, kita 

menggenggam atau mengepalkan tangan, itu ibu jari selalu menutup. 

Bentuk ini maknanya ialah jari jemari menggambarkan tiga dalam satu yaitu 

manusia pada jari kelingking dimaknai sebagai wadah untuk belajar manca’, Nabi 

Muhammad Saw pada jari manis dimaknai sebagai tuntunan atau pedoman manusia di 

muka bumi ini, malaikat pada jari telunjuk dimaknai malaikat Raqib dan Atid yang 

bertugas mencatat amal baik dan amal buruk dalam tubuh manusia sehingga manusia 

merasa ada yang mengawasi segala gerak geriknya. Jari tengah merupakan jari tertinggi 

diibaratkan Allah Swt dimaknai segala-galanya yang Maha Esa. Dan jempol tangan 

dianggap sebagai agama Islam yaitu agama yang sempurna berfungsi penutup ketika 

dikepalkan atau digenggam. Makna harus digenggam karena kesemuanya tersebut harus 

diingat dan diamalkan. 

2. Penghormatan  

Ketika memulai gerakan manca‟ para pamanca‟ diwajibkan untuk melakukan 

penghormatan kepada gurunya, lawannya maupun orang-orang yang berada di lokasi. 

Penghormatan sebagai bentuk tata karma yang masih sangat dijunjung tinggi oleh 

masyarakat Sulawesi Selatan. Bentuk penghormatan Perguruan Pencak Silat IPS Kabupaten 

Gowa yaitu kedua tangan menyilang didepan dada tanpa mengabakan bentuk jari tangan 
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tiga dalam satu. Bentuk penghormatan diibaratkan huruf hijaiyah  َل(lam alif) yang 

bermakna mempelajari pencak silat tetap harus berpegang teguh kepada ajaran Islam. 

Dalam bahasa Makassar bentuk penghormatan disebut pangka-pangka’.
7
 

Seperti pencak silat pada umumnya manca’ juga memiliki gerakan dasar yang 

berpola sehingga mudah dipahami oleh murid yang baru belajar hingga tingkatan mahir.  

Gerakan dasar manca’ pada Perguruan Pencak Silat IPS Kabupaten Gowa adalah sebagai 

berikut: 

1. Pola Bagan Segitiga 

Pola ini hampir sama dengan pola dasar pencak silat diperguruan lainnya akan tetapi 

gerakan manca’ pada Perguruan Pencak Silat IPS Kabupaten Gowa menyatukan gerakan 

tangan dan kaki secara dalam satu pola. Pola segitiga digambarkan kaki kiri kesamping, 

kemudian kaki kanan mundur kebelakang kemudian kedua tangan menangkap atau 

memegang tangan lawan. 

2. Pola Bagan Belah Ketupat 

Pola belah ketupat merupakan pola segitiga yang dilakukan dua kali yaitu ke kiri 

dan kekanan dan serangan lawan ditengah-tengah membelah pola tersebut.   

3. Pola Bagan Sembilan 

Pola bagan sembilan merupakan pola yang hampir sama dengan pola delapan 

penjuru mata angin dimana langkah kaki dan gerakan tangan mampu berputar mengatasi 

serangan dari delapan penjuru mata angin. Disebut bagan sebilan karena ada satu titik mati 

                                                           
7
 Kamaluddin Sp Bunga Daeng Narang (62 tahun), Ketua Harian IPS Kab. Gowa, Wawancara, 

Tama‟la‟lang Timur, tanggal 8 Desember 2021. 
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dimana pamanca’ tidak ada lagi ruang untuk bergeser tetapi masih mampu mengatasi 

serangan lawan dengan jurus lainnya.  

 Setiap gerakan pamanca’ baik kaki maupun tangan adalah sebuah pola atau bagan 

walaupun tidak disadari karena setiap gerakan dalam manca mengandung keindahan seni. 

Fungsi dari pola gerakan adalah memperindah gerakan yang diibaratkan seperti 

menggambar.  Pamanca’ yang paham dengan pola akan melahirkan gerakan manca’ yang 

indah tanpa pengulangan gerakan didalam pertunjukan sama seperti penggambar yang 

pandai menggambar akan mengciptakan hasil gambar yang indah. Maka hal pertama yang 

diperkenalkan kepada murid yang baru belajar manca’ adalah dasar kuda-kuda, dasar 

pukulan, dasar tangkisan. Setelah itu diajarkan pengembangan jurus atau gerakan yang 

lebih kompleks yang disebut sinta’ bunga. 
8
 

Bela diri diciptakan dengan menirukan gerakan binatang yang ada disekitarnya, 

seperti gerakan kera, harimau, ular, kerbau, atau burung. Selain itu perkembangan identitas 

manca sebagain warisan kebudayaan yang mengadopsi teknik-teknik lainya tidak hanya 

yang terdapat dari nusantara, tetapi terjadi proses asimilasi dari teknik-teknik dari luar 

daerah yang menginspirasi. Sebelumnya manca’ tidak mengenal sebuah jurus yang 

tersusun layaknya ilmu bela diri lainnya seperti karate, taekowondo, dan lainnya. Akan 

tetapi manca’ ini lebih banyak berpedoman pada pola gerak bagan segi tiga, belah ketupat, 

bagan sembilan yang diartikan delapan penjuru mata angin satu titik mati.  Dari pola gerak 

inilah yang membentuk pengetahuan manusia yang di kembangkan dari satu pola gerak 

dasar baku (aliran atau gerakan) yang terinspirasi dari kebiasaan atau perilaku masyarakat 

                                                           

8
Jamaluddin Sp Bunga Daeng Samad (56 tahun), Pembina Lembaga Balla Buloa, Wawancara, 

Tama‟la‟lang Timur, tanggal 11 Desember 2021. 



45 

 

 

 

Sulawesi, baik itu kebiasaan dan kegemaran suku Makassar, suku Toraja atau insprirasi dari 

perilaku hewan. Berikut ini jenis-jenis gerakan manca’ pada Perguruan Pencak Silat IPS 

Kabupaten Gowa sebagai berikut: 

1. Gese 

Gese dalam bahasa Makassar artinya sentuhan yang keras sehingga bisa membuat 

lawan jatuh atau mengalahkan lawan tanpa ampun. Diantara semua gerakan manca’, inilah 

gerakan yang paling keras dan sulit untuk menguasainya karena memiliki ciri khas cepat, 

keras dan tidak ampun. Proses latihanya pun cukup berat karena bisa berakibat lebam pada 

beberapa bagian tubuh. Pola gerakan ini diajarkan kepada murid yang telah menguasai 

tingkat lanjutan atau telah senior dan mempunyai kepribadian yang mapan. Sehingga jarang 

sekali ada perguruan yang mengajarkan gerakan gese’ kepada muridnya 

2. Dasar Gerakan Badik dan Parang 

Gerakan ini membutuhkan kelenturan tubuh terutama bagian tungkai tangan karena 

saat menggunakan badik dan parang seorang pamanca’ harus memiliki kelincahan tangan. 

Terdapat 3 (tiga) jenis gerakan badik dan parang pada Perguruan Pencak Silat IPS 

Kabupaten Gowa, ketiga gerakan tersebut berasal dari tiga guru Sapanjang Bunga yang 

memiliki karakter berbeda sehingga gerakannya pun tidak sama. Setiap guru inilah 

memiliki keistimewaan tersendiri di bidangnya yang mewakili setiap gerakan yang 

diciptakannya. Ketiga gerakan tersebut adalah : 

a. Gerakan pertama dinamakan alle sulu yang artinya gerakan mengelak keluar dari 

jangkauan lawan. Gerakan ini disimbolkan huruf M sesuai dengan karakter gerakan 

khas yang diajarkan oleh Tetta Muntu.  
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b. Gerakan kedua dinamakan alle lambusu yang artinya gerakan mengelak mundur yang 

disimbolkan dengan huruf S merupakan gerakan khas yang dimiliki Daeng Suro.  

c. Gerakan ketiga dinamakan alle tama, gerakan mengelak masuk condong ke lawan 

yang disimbolkan dengan huruf R merupakan gerakan khas Daeng Ramma.
9
  

3. Semba 

Gerakan ini lahir di Toraja, dalam Bahasa Toraja samba yang berarti seimbang 

inspirasi gerakan ini datang dari hewan kuda. Awal gerakan ini dikisahkan mengingat pada 

saat itu latar belakang Toraja adalah kondisi lingkungan pengunungan, kebiasaan 

masyarakatnya sering mengambil tongkat untuk bercocok tanam dan menggunakan kakinya 

untuk berpindah tempat. Dari kebiasaan orang Toraja inilah kemudian menginspirasi 

gerakan semba. Cara menggunakanya menggunakan tongkat untuk berpegang seperti 

lompat gala. Tangan berfungsi sebagai keseimbangan dan tidak dipergunakan untuk 

memukul. Gerakan samba adalah gerakan menendang yang butuh keseimbangan sehingga 

tangan harus bertumpu pada suatu benda yang kokoh untuk melampiaskan tendangan 

kerasnya. Bentuk dasar tendanganya dinamakan dasar tusuk atau pattinranggang, dasar 

sabit dari samping yaitu passempa, Dasar T adalah Passempa. Menendang dalam Bahasa 

Makassar dapat diartikan tiga kata yaitu nyempa, nu’duki, ninranggang. 
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4. Batte Jangang  

Batte jangang atau sabung ayam merupakan gerakan dengan ciri khas di kaki. 

Gerakan ini lahir di Suku Makassar daerah Jeneponto karena kegemaran sabung ayam 

sehingga menjadikan kebiasaan masyarakat itu sebagai inspirasi. Gerakan batte jangang 

menitik beratkan pada kaki sehingga fokus utama yang harus dilatih adalah keseimbangan 

kaki dan kekuatan kaki.  

5. Sambo poke 

Gerakan ini lahir di Polongbangkeng yang sekarang sudah menjadi Kecamatan yang 

cukup luas di Kabupaten Takalar. Gerakan ini juga disebut permainan jurus tongkat karena 

dalam latihan pamanca’ menggunakan tongkat untuk berlatih memukul dan menusuk. 

Gerakan ini harus mempunyai tingkat repleks yang sangat tinggi karena setiap gerakan 

beradu kecepatan dengan lawan. 

6. Telapak  Tangan 

Telapak tangan tidak hanya berfungsi untuk menguasai dasar badik dan parang, 

mematahkan dan mengunci, akan tetapi bisa dikatakan telapak adalah inti dari semua 

gerakan pencak silat. Tehnik gerakan manca’ menggunakan telapak tangan dalam 

masyarakat Makassar disebut pattampiling (tamparan), patappasa (menjatuhkan), 

patuntung (dibenturkan). Seorang pamanca’ bisa mengfungsikan telapak tangan sebagai 

perisai bela diri yang sempurna karena dengan telapak tangan pamanca’ bisa mematahkan 

pembuluh darah, menghentikan fungsi jantung, dan telapak juga bisa memutuskan urat 

saraf dan urat nadi lawan. Pelajaran mengenai tehnik gerakan telapak tangan merupakan 

tehnik gerakan tingkat tinggi.  Pelajaran ini tidak diajarkan kepada sembarangan murid dan 
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hanya murid terpilih yang diajarkan tehnik ini yang mampu melakukannya dengan baik. 

Walaupun diajarkan kepada beberapa murid namun biasanya hanya satu yang mampu 

karena setiap garis tangan dan sidik jari setiap orang itu berbeda-beda. 

    

C. Pengaruh Budaya Islam dalam tradisi Manca’ Pada Masyarakat di Dusun 

Tama’la’lang Desa Tamanyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa. 

Pembelajaran manca’ di Perguruan Pencak Silat Ikatan Pencak Silat Sulawesi (IPS) 

Kab. Gowa yang terletak di Dusun Tama‟la‟lang Desa Tamanyeleng Kecamatan 

Barombong Kabupaten Gowa tidak terlepas dari budaya Islam. Setiap murid yang memulai 

pembelajaran manca’ diwajibkan mengikuti tata cara atau prosesi appaenteng atau dalam 

bahasa Indonesia berarti mendirikan. Pada proses ini pertama-tama murid diperintahkan 

untuk berwudhu terlebih dahulu selanjutnya dipersilahkan duduk layaknya orang 

bertahiyyat kemudian dituntun untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah itu, 

diajarkan untuk menghafalkan       Al-Qur‟an Surah At-Taubah ayat 128-129 sebagai 

berikut :
10

 

ٍَ رَءُوۡفٌ  ُۡ ؤۡيُِِ ًُ كُىۡ باِنۡ ُۡ صٌ عَهَ َۡ هِ يَا عَُخُِّىۡ حَزِ ُۡ زٌ عَهَ َۡ فسُِكُىۡ عَزِ َۡ ٍۡ اَ ىٌ  نـَقذَۡ خَآْءَكُىۡ رَسُىۡلٌ يِّ ُۡ حِ رَّ     

هۡجُ  هِ حىََكَّ ُۡ ُ ۖ لََۤ انِٰهَ الََِّ هىَُ ؕ عَهَ ًَ اّللّٰ ٌۡ حىََنَّىۡا فقَمُۡ حَسۡبِ ِ ِِ  ؕ فاَ ٍۡ   وَهىَُ رَ ُُّّ انۡعَزۡ انۡعَظِ  

Artinya : 

"Sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa 

olehnya penderitaan yang kamu alami, (dia) sangat menginginkan (keimanan dan 
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 Kamaluddin Sp Bunga Daeng Narang (62 tahun), Ketua Harian IPS Kab. Gowa, Wawancara, 

Tama‟la‟lang Timur, tanggal 8 Desember 2021. 
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keselamatan) bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka 

jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah (Muhammad), Cukuplah Allah 

bagiku; tidak ada tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia adalah 

Tuhan yang memiliki „Arsy (singgasana) yang agung." 

Surah ini menjadi doa yang harus dihafalkan dan dilafalkan dalam hati dengan 

sekali nafas sehingga diharapkan  murid dan guru diberikan keselamatan dan kelancaran 

dalam proses belajar dan mengajar.  Selanjutnya, murid dipersilahkan untuk duduk di tanah 

tanpa alas untuk merenungi bahwa manusia berasal dari tanah sehingga ketika kelak sudah 

mahir tidak boleh merasa sombong, angkuh dan merendahkan orang lain. Sejak memulai 

belajar moral murid dibina sesua dengan ajaran Islam tentang tidak diperbolehkan memiliki 

sifat-sifat buruk. Hal ini dilakukan karena manusia sebagai individu memiliki 

kecenderungan yang kearah sosialitas yang membutuhkan pengakuan dalam anggota 

masyarakat. Keberadaan anggota dalam suatu masyarakat atau kelompok membawa dirinya 

memiliki identitas yang ingin diakui. Identitas adalah kesadaraan akan sifat khas diri 

sendiri, golongan sendiri, komunitas sendiri, atau negara sendiri
11

.   

 Untuk menguji penguasaan murid terhadap doa keselamatan tersebut, mereka 

dibawa ke dalam air yang kedalamannya diperkirakan di atas kepala. Teknik ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah murid tersebut mampu melafalkan dalam hati doa yang telah 

diajarkan dengan sekali napas. Karena jika murid gagal melafalkannya dalam sekali nafas 

maka air akan menunjukkannya dengan gelembung di mulut murid tersebut.  Proses ini 

harus diulangi terus menerus hingga berhasil tidak mengeluarkan gelembung air di mulut 

                                                           

11
 Koentjaranigrat, Pengantar Antropologi, (Jakarta, Rineka Cipta, 2003), h.53 
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murid. Setelah semua prosesi sudah dilakukan, maka murid tersebut baru diajarkan 

gerakan-gerakan yang terdapat dalam manca’.
12

 

Dalam pelajaran manca’ dasar, sebagai bentuk berserah diri kepada Allah Swt harus 

melangkahkan kaki kanan pertama di dalam hati melafalkan istigfar  َاسَْتَغْفِرُاللهAstagfirullah 

yang artinya “Aku memohon ampun kepada Allah”. Kemudian disusul kaki kiri melafalkan 

kalimat tauhid  ِّإنِهََ إلََِّ اللLailaha Illallah yang artinya “Tidak ada pencipta selain Allah”. 

Selanjutnya disusul lagi dengan kaki kanan kedua di dalam hati melafalkan kalimat 

hauqalah   ُِْى ٍِّ انعَظِ ةَ إلََِّ بِاللهِ انعَهِ  La Haula Walla Kuata Illah Billah yang artinya Tiadaلََ حَىْلَ وَلََ قىَُّ

daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah semata. Dari penjabaran di atas 

menunjukkan bahwa setiap gerakan langkah dalam manca’ menuntun kita untuk selalu 

mengingat Allah Swt.
13

 

Hal tersebut untuk mencegah sifat-sifat buruk yang muncul ketika seorang 

pamanca’ mulai membanggakan diri karena mempelajari ilmu beladiri akan berdampak 

perubahan pada fisik menjadi lebih kuat, kokoh, berani, dan tahan banting. Fitrah alamiah 

manusia yang tidak pernah puas dan selalu ingin menjadi lebih sehingga diperlukan 

pengendalian atau sesuatu yang bisa menyadarkan agar tetap dalam koridornya. Makna dari 

langkah pertama melafalkan istighfar adalah pamanca’ yang maju harus selalu memiliki 

kerendahan hati bukan maju karena kesombongan dan bukan mundur untuk meraih 

kebaikan. Langkah kaki kanan pertama adalah sebuah perjuangan awal untuk meraih 
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 Kamaluddin Sp Bunga Daeng Narang (62 tahun), Ketua Harian IPS Kab. Gowa, Wawancara, 

Tama‟la‟lang Timur, tanggal 8 Desember 2021. 
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 Kamaluddin Sp Bunga Daeng Narang (62 tahun), Ketua Harian IPS Kab. Gowa, Wawancara, 

Tama‟la‟lang Timur, tanggal 8 Desember 2021. 
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kebaikan. Makna dari langkah kaki kiri melafalkan kalimat tauhid bahwa seorang 

pamanca’ harus mengenal Tuhan nya. Posisi tubuh tidak akan seimbang ketika melangkah 

maju hanya menggunakan kaki kanan saja mengabaikan kaki kiri. Kemudian pada saat dia 

maju lagi dengan kaki kanan, menandakan seorang pamanca’ siap untuk bertarung dan 

memasrahkan semua daya upaya kepada Allah Swt. Melafalkan kalimat hauqalah 

bermakna pamanca’ harus meyakini tidak ada yang bisa dilakukan jika Allah Swt tidak 

menghendaki sehingga kita harus selalu berserah diri mengingat Allah Swt.  

Seorang pamanca’ harus selalu mengingat Tuhan Sang Pemilik Segalanya, karena 

telah menjadi ajaran turun temurun yang disampaikan kepada setiap generasi penerus 

bahwa jika seorang pamanca‟ melakukan gerakan manca‟ dalam kondisi tidak mengingat 

Allah Swt misalnya sedang emosi maka setiap gerakannya tidak berkah, tidak bermakna 

dan tidak menjadi pelindung. Sehingga jika lupa dan tidak sadar, bagaimanapun hebat dan 

tinggi ilmu beladirinya tidak akan berkah dan memungkinkan tidak tertolong dari gerakan 

yang mereka miliki. Setelah dianggap telah memahami dasar-dasar manca’, murid akan 

diajarkan untuk menghafalkan     Al-Qur‟an Surah Al Baqarah ayat 171 sebagai berikut :
14

 

ًٌ فَ  ًْ عُ إلََِّ دُعَآْءً وََذَِآْءً ْۚ صُى ٌّۢ بكُْىٌ عُ ًَ ا لََ َسَْ ًَ ُْعِقُ بِ ثمَِ ٱنَّذِي ََ ًَ ٍَ كَفزَُوا۟ كَ ٌَ وَيَثمَُ ٱنَّذَِ هىُْ لََ َعَْقهِىُ  

Artinya : 
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“Dan perumpamaan (orang-orang yang menyeru) orang-orang kafir adalah seperti 

penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan 

saja. Mereka tuli, bisu dan buta, maka (oleh sebab itu) mereka tidak mengerti.” 

Dalam tahap ini seorang pamanca‟ yang telah diajarkan untuk menghafalkan Surah 

Al Baqarah ayat 171 sebagai doa telah dianggap mampu untuk mempelajari ilmu bela diri 

tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Gerakan manca‟ yang akan dipelajari adalah gerakan 

dengan teknik lanjutan yang berkontak fisik dengan lawan. Pada tahap ini biasanya 

beberapa pamanca’ ingin nipatarimai pannumbulu’ artinya adalah menerima pannumbulu’ 

karena beberapa gerakan membutuhkan kondisi fisik yang lebih baik seperti gerakan gese. 

Arti pannumbulu’ dalam bahasa Indonesia adalah doa-doa yang dihafalkan dan dilafalkan 

agar orang yang menerima pannumbulu’ ini tidak merasakan sakit ketika dipukul dan 

terbentur sesuatu yang keras seperti batu, kayu dan logam. Pannumbulu’ bukanlah sebuah 

ilmu kebal walaupun telah membaca doa-doa pannumbulu’ seseorang tetap terluka jika 

terkena senjata tajam. Proses menerima pannumbulu’ hampir sama ketika baru memulai 

belajar manca’. Pada awal prosesi diharuskan berwudhu dan mengucapkan 2 kalimat 

syahadat dan doa-doa yang dilafalkan dalam hati harus sekali tarikan nafas.
15

 

Pada level yang lebih tinggi lagi seorang pamanca’ akan diajarkan untuk 

menghafalkan dan melafalkan Al-Qur‟an Surah Al- Hadid ayat 1-4 sebagai berikut : 

 وَهىَُ عَهًٰ كُمِّ 
ُْجُْۚ ًِ ٍٖ وَ َُ ىٰثِ وَالَْرَْضِْۚ َحُْ ًٰ ُْىُ نهَٗ يُهْكُ انسَّ َْزُ انْحَكِ ىٰثِ وَالَْرَْضِْۚ وَهىَُ انْعَزِ ًٰ ِ يَا فًِ انسَّ سَبَّحَ لِلهّٰ

ٍْ سِخَّتِ اَََّاوٍ ثىَُّ  ىٰثِ وَالَْرَْضَ فِ ًٰ ٌْ خَهقََ انسَّ ُْىٌ هىَُ انَّذِ ءٍ عَهِ ٍْ  وَهىَُ بكُِ مِّ شَ
ٍُْۚ خِزُ وَانظَّاهِزُ وَانْباَطِ لُ وَالَْٰ َْزٌ هىَُ الَْوََّ ءٍ قذَِ ٍْ شَ

                                                           
15
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ُْخىُْْۗ  ٍَ يَا كُ َْ ُْهاَْۗ وَهىَُ يَعَكُىْ اَ اۤءِ وَيَا َعَْ زُجُ فِ ًَ ٍَ انسَّ ُْزِلُ يِ ُْهاَ وَيَا ََ ِِْۚ َعَْهىَُ يَا َهَحُِ فًِ الَْرَْضِ وَيَا َخَْزُجُ يِ اسْخىَٰي عَهًَ انْعَزْ

ُْزٌْۗ  ٌَ بصَِ هىُْ ًَ ا حعَْ ًَ ُ بِ
 وَاّللّٰ

Artinya : 

Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah Yang Maha 

perkasa lagi Maha bijaksana. Milik-Nyalah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan 

dan mematikan. Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah Yang Mahaawal, Mahaakhir, 

Mahazahir, dan Mahabatin. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Dialah yang 

menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian, Dia bersemayam di atas 

ʻArasy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya serta 

apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dia bersamamu di mana saja kamu 

berada. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. 

 Al-Qur‟an Surah Al- Hadid ayat 1-4 sebagai doa diajarkan kepada seorang 

pamanca’ yang telah dianggap mapan dalam artian siap secara lahir dan bathin menjadi 

seorang pendekar. Pengamalan doa ini telah pada tahap ketika seorang pamanca’ 

berhadapan dengan lawan, tanpa kontak fisik pun lawan nya telah tunduk atau menyerah 

hanya dengan tatapan mata. Setiap doa-doa yang diajarkan kepada murid diamalkan 

diwaktu-waktu tertentu seperti dilafalkan setelah shalat sunnah qobliyah subuh, setelah 

shalat magrib dan sebelum tidur malam. Jika Allah Swt menghendaki seorang pamanca’ 

yang telah mengamalkan doa-doa dengan tingkat keimanan yang lebih tinggi mampu 

mengatasi serangan lawan bahkan disaat tertidur lelap.  
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Dalam kesempatan ini penulis ingin membahas pengaruh manca’ pada masyarakat 

Dusun Tama‟la‟lang yang cukup besar, karena telah menjadi hal yang lumrah dan bukan 

rahasia lagi bagi masyarakat untuk belajar manca’. Oleh karena itu kelestarian manca’ tetap 

terjaga turun temurun di Dusun Tama‟la‟lang.  Merujuk dari hasil wawancara dan observasi 

penulis pada masyarakat di Dusun Tama‟la‟lang budaya manca’ menimbulkan pengaruh 

positif. Tingginya minat generasi muda belajar manca’ membawa dampak positif bagi 

pergaulan mereka. Manca’ atau Pencak Silat merupakan olahraga beladiri yang sering 

dipertandingkan dalam sebuah event kejuaraan sehingga sebagian besar pelajar dan 

mahasiswa yang tinggal di Dusun Tama‟la‟lang bergabung dalam Ikatan Pencak Silat 

Sulawesi (IPS) menjadi atlet olahraga pencak silat mewakili perguruan, sekolah, dan 

kampusnya masing-masing dalam event kejuaraan tingkat kabupaten, tingkat provinsi, 

maupun tingkat nasional.  

Salah satu motivasi generasi muda di Dusun Tama‟la‟lang untuk belajar manca’ dan 

menjadi atlet pencak silat adalah ketika tahun 2008 pemerintah mulai melaksanakan 

program penerimaan mahasiswa dan pelajar melalui jalur prestasi. Hal ini membangkitkan 

semangat generasi muda Dusun Tama‟la‟lang untuk mengukir prestasi di bidang pencak 

silat. Berbekal sertifikat juara kejuaraan di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, pelajar 

Dusun Tamala‟lang bisa masuk ke universitas atau sekolah negeri favorit tanpa melalui 

proses seleksi umum. Selain itu mereka juga diberikan beasiswa prestasi non akademik. 

Terdapat 7 (tujuh) pelajar dan mahasiswa Dusun Tama‟la‟lang lainnya berhasil masuk 

sekolah dan universitas negeri melalui jalur prestasi yaitu 
16

: 
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NO NAMA UNIVERSITAS/ 

SEKOLAH 

TAHUN 

MASUK 

1 ERMAWATI FIK UNM 2018 

2 ARIKA FIP UNM 2022 

3 FAJAR SMAN 1 SUNGGUMINASA 2021 

4 MEILANI SMAN 1 SUNGGUMINASA 2021 

5 MUH. RAIHAN SMAN 1 SUNGGUMINASA 2021 

6 NAJWA SMAN 1 SUNGGUMINASA 2021 

7 MUH RIFQI AMRUH SMPN 1 SUNGGUMINASA 2021 

 

Para pelajar dalam tabel tersebut di atas memperoleh juara pada Olimpiade 

Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dalam kategori seni bela diri pencak silat mewakili 

Provinsi Sulawesi Selatan setelah melalui seleksi di tingkat Kabupaten dan Kecamatan di 

Kabupaten Gowa. Selain mendapat piagam penghargaan karena prestasinya, andil pelajar 

Dusun Tama‟la‟lang dalam kejuaraan pencak silat juga mendapat hadiah uang pembinaan 

dari event kejuaraan maupun pemerintah kabupaten dan provinsi. Pemerintah Kabupaten 

Gowa memberi perhatian lebih kepada olahraga pencak silat karena sumbangsih medali 

yang diberikan atlit dalam 10 tahun terakhir berada urutan ke 2 (dua) terbanyak setelah 

bulutangkis. Hal ini memotivasi para orang tua di Dusun Tama‟la‟lang untuk mendukung 

anak-anaknya untuk berlatih pencak silat. Sedangkan para orang tua yang lain mendorong 

anak-anaknya untuk mencontoh mereka. 

Persiapan atlit Perguruan Pencak Silat Ikatan Pencak Silat Sulawesi cukup matang 

sebelum menghadapi event kejuaraan. Karena 3 (tiga) bulan sebelum kejuaraan para atlit 
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mulai fokus latihan minimal 3 kali seminggu, setiap pagi atau sore hari melakukan jogging, 

dan pada malam hari melakukan latihan bersama. Kemudian pelatihnya selalu dan setiap 

saat mengingatkan di grup whatsapp agar atlit menjaga pola hidup dan pola makan. 

Misalnya tidak diperbolehkan makan sembarangan, tidak boleh begadang, jika sesi latihan 

selesai di malam hari para atlit harus pulang istirahat dan tidak boleh keluyuran. 
17

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesibukan jadwal latihan atlit mempersiapkan diri 

dalam menghadapi event kejuaraan membuat mereka tidak jauh dari pengaruh negatiF 

pergaulan remaja sehingga para orang tua merasa bangga.  

 Selain menjadi olahraga beladiri yang cukup diminati generasi muda, manca’ juga 

diminati sebagai seni yang dipertontonkan sebagai hiburan dalam acara kebudayaan, acara 

pemerintah, acara televisi maupun pesta pernikahan. Sehingga pelajar dan mahasiswa 

Dusun Tama‟la‟lang yang ingin mempelajari manca’ tapi tidak berminat menjadi atlit bisa 

melakukan latihan setiap minggu di hari sabtu malam untuk menghafalkan gerakan-gerakan 

manca‟ yang akan di pertontonkan. Jika akan ada event maka mereka berlatih setiap hari 

selama seminggu sebelum acara untuk melatih kekompakan gerakan. Hal ini mengurangi 

waktu para pelajar dan mahasiswa untuk memiliki kegiatan lain yang tidak bermanfaat 

sehingga para orang tua merasa lebih tenang. 
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BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis 

memberi kesimpulan yang diharapkan dapat memberikan gambaran hasil penelitian. Dan 

memberikan implikasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Dusun 

Tama‟la‟lang Desa Tamannyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, wawancara, dan kajian lain yang 

diperoleh pada bab sebelumnya  dapat  disimpulkan bahwa budaya Islam dalam manca’ di  

Dusun Tama‟la‟lang Desa Tamannyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa 

sebagai berikut: 

Pertama, latar belakang manca’ di Dusun Tama‟la‟lang Desa Tamannyeleng 

Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa berawal dari Sapanjang Bunga yang merupakan 

murid turunan dari Syekh Al Wahid bin Syekh Abdul al-Gaffar dikenal sebagai Daengta 

Sehe ri Gowa mempersunting anak perempuan dari Anrong Guru Tama‟la‟lang yaitu I 

Dube Daeng Sirua yang bernama St Norma Dube Daeng Taungang. Pelajaran manca’ 

diajarkan kepada keluarga dekat istrinya dan banyak orang lainnya dari berbagai daerah di 

Sulawesi Selatan. Sehingga anak-anak dan murid-murid beliau berinisatif untuk memberi 

nama Perguruan Pencak Silat nya “Ikatan Pencak Silat Sulawesi (IPS)”. Pada tanggal 30 

Desember 1996, Sapanjang Daeng Bunga meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan 

sehari setelahnya di Taman Makam Pahlawan Cambayya Kabupaten Gowa. Perguruan 

Pencak Silat diteruskan oleh anak-anak dan murid-muridnya. Pada tahun 2005 “Ikatan 
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Pencak Silat Sulawesi (IPS)” terdaftar sebagai Perkumpulan yang sah berdasarkan Akta 

Notaris Nomor 11 Tanggal 19 April 2005 didepan notaris Niny Savitry, SH. Pengurus 

organisasi dengan jabatan Ketua Harian merupakan anak pertama Daeng Bunga bernama 

Kamaluddin Sp. Bunga Daeng Narang. 

Kedua, makna gerakan manca’ di Dusun Tama‟la‟lang Desa Tamanyeleng 

Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa yang diajarkan oleh Sapanjang Bunga pada setiap 

simbol dan gerakannya selalu berpedoman pada ajaran Islam termasuk bentuk jari tangan 

dan bentuk penghormatan. Pola bagan gerakan dasar yaitu terdiri dari pola segitiga 

digambarkan kaki kiri kesamping, kemudian kaki kanan mundur kebelakang kemudian 

kedua tangan menangkap atau memegang tangan lawan. Pola belah ketupat merupakan pola 

segitiga yang dilakukan dua kali yaitu ke kiri dan kekanan dan serangan lawan ditengah-

tengah membelah pola tersebut.  Pola bagan sembilan dimana langkah kaki dan gerakan 

tangan mampu berputar mengatasi serangan dari delapan penjuru mata angina ditambah 

satu titik mati. Jenis-jenis gerakan manca’ pada Perguruan Pencak Silat IPS Kabupaten 

Gowa adalah gese yang artinya sentuhan yang keras, dasar gerakan badik dan parang, 

samba yang artinya seimbang, batte jangang, sambo poke yang artinya permainan tombak, 

dan telapak  tangan 

Ketiga, pengaruh budaya Islam dalam tradisi manca’ pada masyarakat di Dusun 

Tama‟la‟lang Desa Tamanyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa terlihat dari 

proses pembelajarannya yaitu ketika memulai harus melakukan prosesi appaenteng atau 

dalam bahasa Indonesia berarti mendirikan. Diawali berwudhu, duduk tahiyyat, 

mengucapkan dua kalimat syahadat kemudian menghafalkan dan melafalkan Al-Qur‟an 

Surah At-Taubah ayat 128-129. Tiga langkah pertama dalam gerakan manca‟ melafalkan 
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istigfar, kalimat tauhid  dan kalimat hauqalah. Setelah dianggap telah memahami dasar 

manca’, murid akan diajarkan untuk menghafalkan     Al-Qur‟an Surah Al Baqarah ayat 

171 pada tahap ini biasanya beberapa pamanca’ ingin nipatarimai pannumbulu’ artinya 

adalah menerima pannumbulu’. Pada level yang lebih tinggi lagi seorang pamanca’ akan 

diajarkan untuk menghafalkan dan melafalkan Al-Qur‟an Surah Al- Hadid ayat 1-4. 

B. Saran 

Adapun hal-hal yang peneliti dapat sarankan untuk perkembangan budaya manca‟ 

di Dusun Tama‟la‟lang Desa Tamannyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Kepada masyarakat Dusun Tama‟la‟lang Desa Tamannyeleng Kecamatan 

Barombong Kabupaten Gowa agar tetap melestarikan budaya manca’ sebagai 

warisan leluhur. 

2. Kepada para mahasiswa dan peneliti dapat melakukan penelitian yang lebih 

mendalam mengenai budaya Islam dan manca’. 
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