
 

 

ETNOGRAFI KOMUNIKASI TRADISI TALIBARANI 

DI DESA KARAMPUANG KECAMATAN MAMUJU 

KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT 

 

 

 
 

 

 

Skripsi 

 

 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memeroleh Gelar                         

Sarjana Ilmu Komunikasi Jurusan Ilmu Komunikasi 

 pada Fakultas Dakwah dan Komunikas 

UIN Alauddin Makassar 

 

 

Oleh: 

 

REKA 

50700116020 

 

 

 

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

2022  



 

ii 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Reka 

NIM : 50700116020 

Tempat/Tgl Lahir : Karampuang, 12 Februari 1996 

Jurusan  : Ilmu Komunikasi 

Fakultas  : Dakwah dan Komunikasi/ SI 

Alamat  : BTN Ampi Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju 

Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat 

Judul : Etnografi Komunikasi Tradisi Talibarani di Desa 

Karampuang Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju 

Provinsi Sulawesi Barat 

Menyatakan dengan sesungguhnya serta penuh kesadaran bahwa skripsi ini 

benar dan hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini 

merupakan tiruan, duplikat, dan plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi ini 

dan gelar yang diperoleh karenanya batal dalam hukum. 

Gowa, 25 Februari 2022 

Penyusun, 

 

 

Reka 

NIM: 50700116020 

 

 

 

 



 

iii 

 

PENGESAHAN SKRIPSI 

 Skripsi yang berjudul, “Etnografi Komunikasi Tradisi Talibarani di Desa 

Karampuang Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat”, 

yang disusun oleh Reka, NIM: 50700116020, mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi 

pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan 

dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat, 

tanggal 25 Februari 2022 M, bertepatan dengan 24 Rajab 1443 H, dinyatakan telah 

dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu 

Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Ilmu Komunikasi. 

Gowa, 25 Februari 2021 M. 

           24 Rajab   1443  H. 
   

DEWAN PENGUJI: 
 

Ketua : Drs. Alamsyah, M.Hum ( ................................ ) 
 

Sekretaris : Haeruddin, S.Pd., M.Pd (................. ............... ) 

 

Munaqisy I : Dr. Abdul Halik, M.Si ( ................................ ) 

 

Munaqisy II : Dr. St. Aisyah BM., M.Sos.I ( ................................ ) 

 

Pembimbing I : Rahmawati Latief, S.Sos., M.Soc.Sc (................................ ) 

 
Pembimbing II : Jalaluddin B, MA ( ................................ ) 

 
 

Diketahui oleh: 

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Alauddin Makassar, 

 

 

 

 
Dr. Firdaus, M,Ag  

NIP: 197602202005011002 



 

iv 

 

KATA PENGANTAR 

حِيِِْ حَْْنِِ الرَّ  بِسْمِِ اللِِ الرَّ
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Alhamdulillahi rabbil „alamin, Was sholatu wassalamu „ala, Asyrofil ambiyaa 

iwal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin, Wa ‟alaa „alihi wa shohbihi 

ajmain ama ba‟du. Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah swt atas segala 

nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan 

julul “Etnografi Komunikasi Tradisi Talibarani di Desa Karampuang Kecamatan 

Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat”. Skripsi ini disusun untuk 

memenuhi salah satu syarat utama untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu 

Komunikasi, pada Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. 
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melibatkan banyak orang dihentikan, ini merupakan dampak dari pandemic virus 
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dilakukan di rumah saja. Namun, dengan adanya niat dan komitmen yang besar, serta 

dukungan saran dan nasihat dari berbagai pihak menjadikan penulis dapat kembali 

menyusun skripsi ini dan Atas Izin Allah skripsi ini dapat terselesaikan. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf hijaiyyah ditransliterasi ke dalam huruf latin, sebagai berikut: 

Huruf Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) خ

 Jim j Je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ذ

 Kha kh kadan ha خ

 Dal d De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es ش

 Syin sy esdan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط
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 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ Apostrof terbalik„ ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ن

 Lam l El ي

َ Mim m Em 

ْ Nun n En 

 Wau w We و

ه

 ـ

Ha h Ha 

 hamza ‟ Apostrof ء

 Ya y Ye ي

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

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

(‟). 

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah A A ا َ
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َِِ  Kasrah I I اِ

 d}amah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ًْْ  fath}ah dan ya Ai a dan i ـَ

 fath}ah dan wau Iu i dan u ـىَْْ

Contoh: 

 kaifa : وَـيْـفَْ

 haula : هـَىْيَْ

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 ...ْاَ...َْي
fath}ah dan alif 

atau ya 
A a dan garis di atas 

ـً ِِ  Kasrah dan ya I i dan garis di atas 

 d}ammah dan wau U u dan garis di atas ــُـى

Contoh: 



 

xv 

 

 ma>ta : ِاتَْ

ًَِ  <rama : رَ

ًَْ  qi>la : لِيْ

 yamu>tu : يَّىْتُْ

4. Ta marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, trans-literasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l : رَوْضَةاُلأطْفَايِْ

َّْ ٌْ ٌْفاضٍَِةُْاَ دِيَْٕةاَُ  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

ةُْ َّ  al-h}ikmah :  اٌَحِىْ

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبّٕاَْ

يْٕا  <najjai>na : َٔدَّ

 al-h}aqq : اٌَحَكْ 
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 al-h}ajj : اٌَحَحْ 

َُْ  nu“ima : ٔعُّ

 aduwwun„ : عَدُوْ 

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

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

Contoh: 

 ًْ  Ali> (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : عٍَِ

 ًْ  Arabi> (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : عَرَب

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf اي(alif 

lam ma„arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengi-kutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contohnya: 

صُْ ِْ ِّ  al-syamsu (bukan asy-syamsu)  : اٌَصّ

ٌسٌَةُْ  al-zalzalah (az-zalzalah)  : اٌَسَّ

ٍْس فَةُْاٌَفَ  :  al-falsafah 

 al-bila>du  : اٌَبلاَدُْ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 

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

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

َْْ رُوْ ُِ  ta‟muru>na : جأ

 ‟al-nau : إٌَّىْءُْ

 syai‟un : ضَيْءْ 

رْتُْ ِِ  umirtu : أُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al-Qur‟a>n), Sunnah, khusus dan umum. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka 

mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur‟a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

Al-„Iba>ra>t bi „umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sab 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

   billa>hبِااِللdi>nulla>hِْدِيٕاُللِْ
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Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

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

ةِاللِْ َّ فِيْرَح ّْ  hum fi> rah}matilla>hهُ

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang 

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

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

CDK, dan DR).  

Contoh:  

Wa ma>Muh}ammadunilla>rasu>l  

Innaawwalabaitinwud}i„alinna>si lallaz\i> bi Bakkatamuba>rakan  

SyahruRamad}a>n al-laz\i>unzila fi>h al-Qur‟a>n  

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

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

Al-Gaza>li> 

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



 

xix 

 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:  

 

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

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

 

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

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

B. Daftar Singkatan 

Kategori singkatan yang dibakukan adalah: 

a.s. = „alaihi al-sala>m 

Cf. = Bandingkan dengan 

s.M = Sebelum Masehi 

t.d. = Tanpa data 
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ABSTRAK 

Nama : Reka 

NIM : 50700116020 

Judul : Etnografi Komunikasi Tradisi Talibarani Di Desa Karampuang 
Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat 

 

Penelitian ini mendeskripsikan pemaknaan masyarakat Desa Karampuang 

terhadap tradisi Talibarani. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk 

menggambarkan hubungan kekerabatan masyarakat Desa Karampung dalam proses 

tradisi Talibarani mulai dari tahap persiapan sampai pada tahap terakhir pelaksanaan 

tradisi Talibarani.  

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

etnografi komunikaksi. Sumber data pada penelitian ini adalah masyarakat Desa 

Karampuang. Metode pengumpulan data yang digunakan ada tiga yaitu, observasi 

partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data 

ada tiga tahap yaitu, deskripsi, analisis, dan interpretasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Masyarakat memaknai tradisi 

Talibarani sebagai sesuatu yang berasal dari leluhur yang sifatnya sakral dan penting. 

Merupakan bagian dari hidup yang melekat pada masyarakat yang meyakininya. 

Tradisi ini dianggap tali yang mengikat masyarakat satu sama lain. (2) Hubungan 

kekerabatan masyarakat Desa Karampuang dapat kita lihat dari rasa saling terikat satu 

sama lain, seperti menabung sebelum pelaksanaan tradisi sebagai bentuk kerjasama 

dengan keluarga yang lain. Tradisi ini menjadi jembatan bagi keluarga yang 

berjauhan untuk berkumpul sehingga silaturahmi tetap terjaga. Tradisi ini menjadikan 

toleransi di antara masyarakat semakin kuat, meski hidup berdampingan dengan 

masyarakat lain yang memiliki keyakinan yang berbeda. 

Implikasi dari penelitian ini (1) berdasarkan hasil penelitian bahwa tradisi 

Talibarani menjadi wadah yang bisa menyatukan masyarakat meskipun memiliki 

kepercayaan yang berbeda terkait cara-cara pengobatan tradisional, Sehingga peneliti 

berharap melalui tradisi Talibarani toleransi antar masyarakat terus terjaga. (2) Nilai-

nilai yang terdapat dalam tradisi Talibarani merupakan warisan yang harus terus 

dibagi ke generasi selanjutnya. Akan tetapi, berdasarkan hukum islam cara 

pengobatan yang digunakan merupakan sebuah perilaku syirik sehingga peneliti 

berharap masyarakat bisa terus belajar dan membenahi tata cara peaksanaan tradisi ini 

berdasarkan agama yang dianut yaitu Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN                                                

A. Latar Belakang Masalah  

Pengobatan tradisional merupakan salah satu cara penyembuhan yang masih 

dilakukan oleh masyarakat sampai saat ini. Masyarakat yang masih menggunakan 

pengobatan tradisional umumnya mereka yang tinggal di desa. Pengobatan tradisional 

di desa memiliki banyak macam, seperti pengobatan menggunakan tumbuh-

tumbuhan herbal, pengobatan dengan bantuan dukun, dan ada juga pengobatan 

melalui pelaksanaan ritual atau tradisi tertentu yang menjadi kepercayaan suatu 

kelompok masyarakat.  

Hadirnya pengobatan modern tidak membuat cara-cara pengobatan tradisional 

serta merta ditinggalkan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat masih 

memegang teguh kepercayaan nenek moyang mereka khususnya dalam bidang 

pengobatan. Kuatnya kepercayaan bahwa tidak semua penyakit berasal dari alam 

membuat cara pengobatan tradisional masih digunakan oleh masyarakat pedesaan. 

Seperti masyarakat Desa Karampuang yang sampai saat ini masih menggunakan 

pengobatan tradisional, salah satunya adalah tradisi Talibarani.  

Tradisi Talibarani adalah tradisi pengobatan tahunan yang dilaksanakan oleh 

masyarakat yang masuk dalam silsilah keturunan Talibarani. Menurut penuturan 

Cicci atau yang akrab disapa Indo Buta (salah satu dukun pelaksana tradisi 

talibarani) tujuan dari tradisi ini dilakukan “untuk menyembuhkan seseorang dari 

suatu penyakit yang dianggap tidak bisa sembuh dengan pengobatan di puskesmas 
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atau rumah sakit”.
1
 Hal ini karena mereka meyakini bahwa sakit yang dialami oleh 

seseorang disebabkan oleh gangguan leluhur mereka. oleh karena itu dalam proses 

penyembuhan tradisi Talibarani dukun berkomunikasi dengan roh yang dianggap 

leluhur mereka, sebelum akhirnya dukun dimasuki oleh roh tersebut.  

Pelaksanaan tradisi ini selalu ditunggu oleh sebagian masyarakat di Desa 

Karampuang. Selain untuk berobat tradisi Talibarani juga dianggap sebagai wadah 

berkumpul kerabat yang tinggal berjauhan. Pak Anwar selaku Kepala Dusun 

Karampuang 1 mengatakan bahwa “kadang-kadang ada saudara yang datang dari 

luar Pulau Karampuang, seperti dari Balikpapan, Bontang, Kecamatan Simboro, dan 

lain-lain.”
2
 Apabila ada keturunan yang berada di luar Pulau Karampuang 

mengetahui ada pelaksanaan tradisi ini, mereka akan hadir meski jarak yang 

ditempuh cukup jauh. Hal ini karena masyarakat menganggap tradisi ini warisan 

leluhur yang harus terus dilestarikan, serta kesembuhan orang-orang yang telah 

berobat menjadi alasan tradisi ini tetap eksis dimasyarakat Desa Karampuang.  

Tradisi merupakan gambaran identitas suatu masyarakat, karena tradisi 

bersifat ideologis yang berfungsi memberikan identitas pada masyarakat.
3
 Seperti 

halnya tradisi Talibarani yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karampuang. Bukan 

hanya sebagai tradisi pengobatan yang dilakukan setiap tahun, akan tetapi tradisi ini 

sarat akan makna, sebagai penguat identitas masyarakat khususnya mereka yang 

                                                 
1
 Cicci, (68 Tahun), Dukun, Wawancara, Dusun Nangka, 25 Juli 2021 

2
 Muh. Anwar, (40 Tahun), Kepala Dusun, Wawancara, Dusun Karampuang 1, 6 Agustus 

2021 
3
 Martin Lukito Sinaga, Identitas Poskolonial “Gereja Suku” Dalam masyarakat Sipil (Studi 

tentang Jaulung Wismar Saragih dan Komuniktas Kristen Simalungun) (Yogyakarta: LkiS 

Yogyakarta, 2004), h. 4 
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termasuk keturunan Talibarani, serta sebagai sarana silaturahmi masyarakat Desa 

Karampuang pada umumnya. 

Dalam menganalisis tradisi Talibarani serta masyarakat Desa Karampuang, 

peneliti menggunakan pendekatan etnografi komunikasi yang tujuan utamanya adalah 

mengumpulkan data deskriptif dan analisis terhadapnya tentang bagaimana makna-

makna sosial dipergunakan dalam konteks komunikasi atau pada saat makna 

dipertukarkan. Etnografi sangat percaya bahwa setiap individu yang ada di dunia 

pada saat melakukan proses komunikasi akan dipengaruhi serta diatur oleh kaidah-

kaidah sosiokultural tempat tinggalnya dan tempat ia berkomunikasi. Sehingga 

etnografi komunikasi melihat perilaku komunikasi sebagai suatu perilaku yang lahir 

dari kesatuan tiga keterampilan yaitu, keterampilan linguistik, keterampilan interaksi, 

dan keterampilan budaya.
4
 

Inti dari etnografi adalah usaha yang dilakukan dalam mengamati makna-

makna tidakan dari kejadian yang terjadi di masyarakat.
5
 Melalui deskripsi etnografi, 

peneliti bisa menjelaskan bagaimana sudut pandang masyarakat Desa Karampuang 

terkait makna tradisi Talibarani serta bagaimana kerukunan dan kekerabatan 

tergambar di dalamnya.  

 

 

 

                                                 
4
 Engkus Kuswarno, Metode Penelitian Komunikasi: Etnografi Komunikasi Suatu Pengantar 

dan Contoh Penelitiannya, h. 18 
5
 James p. Spradley, The Ethnograpic Interview, terj. Misbah Zulfa Elizabeth: Metode 

Etnografi (Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana , 2007), h. 5 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian  

Penelitian ini fokus pada seluruh perilaku komunikasi masyarakat yang 

melibatkan bahasa yang digunakan serta budaya yang melingkupinya. Dalam hal ini 

masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat Desa Karampuang. 

2. Deskripsi Fokus  

Untuk menghindari perbedaan persepsi di kalangan pembaca setelah 

membaca tulisan ini serta untuk mencegah terjadinya simpangsiur terkait penjelasan 

permasalahan, maka penulis akan memberikan deskripsi fokus terkait judul yang 

diangkat, yaitu: 

1. Etnografi Komunikasi 

Etnografi komunikasi merupakan salah satu penelitian dalam bidang komunikasi 

tentang kebudayaan atau etnik tertentu dalam suatu kelompok sosial yang lebih 

menenkankan pada proses interaksinya. Dalam penelitian ini etnografi 

komunikasi digunakan untuk mengamati interaksi masyarakat Desa Karampuang 

dalam tradisi talibarani.   

2. Tradisi Talibarani  

Tradisi talibarani yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tradisi yang 

dilaksanakan oleh masyarakat Desa Karampuang setiap tahunnya. Bentuk tradisi 

ini adalah tradisi pengobatan yang bertujuan untuk menyembuhkan beberapa 

orang yang sakit karena diganggu roh leluhur.  
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C.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan penjelasan latar belakang peneliti dapat menarik beberapa rumusan 

masalah, yaitu sebagai berikut:  

a. Bagaimana masyarakat Desa Karampuang memaknai tradisi Talibarani? 

b. Bagaimana tradisi Talibarani menggambarkan hubungan kekerabatan 

masyarakat Karampuang? 

D. Tinjauan Pustaka  

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti menemukan beberapa penelitian 

terdahulu yang relevan dengan penelitian yang peneliti angkat, yaitu:  

1. Skripsi Farhan Liddinillah (2010) yang berjudul “Pola Komunikasi Anak 

Jalanan (Studi Etnografi Komunikasi Pada Lembaga Swadaya 

MasyarakatArek Lintang Surabaya),” Program Studi Ilmu Komunikasi, IAIN 

Sunan Ampel Surabaya. Metode penellitian yang digunakan adalah kualitatif 

deskriptif, dengan pendekatan etnografi komunikasi. Hasil penelitian 

menjelaskan bahwa dalam proses berkomunikasi anak jalanan dengan anggota 

komunitasnya lebih menggunakan simbol verbal   untuk membicarakan topik 

yang dianggap rahasia. Selain itu, pola komunikasi anak jalanan dengan 

sesamanya juga pendamping pada LSM Arek Lintang Surabaya terjadi sangat 

harmonis dan dinamis karena adanya hubungan emosional diantara mereka.
6
 

                                                 
6
 Farhan Liddinillah, “Pola Komunikasi Anak Jalanan (Studi Etnografi Komunikasi Pada 

Lembaga Swadaya MasyarakatArek Lintang Surabaya),” Skripsi, (Surabaya: Fak. Dakwah IAIN 

Sunan Ampel Surabaya, 2010), h. vi   
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2. Jurnal Sulaeman, Retna Mahriani, dan Ali Ardin yang berjudul “Komunikasi 

Tradisi Abda‟u pada Prosesi Hewan Qurban Adat Tulehu Maluku,” 

KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif paradigma konstruktivis dengan metode etnografi 

komunikasi “speaking” dari Dell Hymes sebagai dasar acuan. Hasil penelitian 

menjelaskan peristiwa komunikasi dalam tradisi abda‟u diantaranya adalah 

penyucian hewan qurban, perebutan bendera religi, proses pnyembelihan 

hewan qurban. Peristiwa komunikasi dalam tradisi ini terjadi di kediaman 

imam masjid, jalan kampong, dan di masjid jami‟I. pesan yang terdapat dalam 

tradisi ini adalah pesan yang nuansanya religi dengan menggunkan bahasa 

Tulehu, baik itu secara verbal maupun nonverbal dan tetap mengacu pada 

norma-norma yang diwariskan oleh oleh para leluhur. Pola komunikasi yang 

dibentuk berdasarkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan tradisi abda‟u 

hewan qurban dalam bentuk pengabdian kepada Allah SWT. dengan 

menegakkan ideologi Islam, syiar Islam, Pengorbanan hewan qurban untuk 

masyarakat, serta solidaritas sesame umat muslim.
7
 

3. Skripsi Suherli yang berjudul “Dinamika Interaksi Sosial Pada Komunitas 

Marginal di Pedesaan (Studi Etnografi komunikasi Masyarakat Tallas di 

Desa Samasundu Sulawesi Barat),” Jurusan Ilmu Komunikasi UIN Alauddin 

Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian etnografi komunikasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa 

interaksi sosial To Tallas dengan kelompok lain masih jarang dilakukan. 

Selain itu itu, To Tallas akan cenderung terbuka apabila berkomunikasi 

                                                 
7
 Sulaeman, dkk. “Komunikasi Tradisi Abda‟u pada Prosesi Hewan Qurban Adat Tulehu 

Maluku,” Jurnal Dakwah dan Komunikasi13, no. 2, (Oktober 2019), h. 202   
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dengan sesama kelompoknya. Hal ini berbanding terbalik apabila To Tallas 

berkomunikasi dengan orang di luar kelompoknya, mereka cenderung 

tertutup.
8
 

4. Jurnal Welly Wirman, Hesti Asriwandari, Genny Gustina Sari, Chelsy 

Yesicha yang berjudul “Etnografi Komunikasi Tradisi Bakar Tongkang (Go 

Ge Cap Lak) di Kabupaten Rokan Hilir,” Jurnal ASPIKOM. Penelian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi komunikasi. 

Hasil penelitiannya adalah situasi komunikatif dalam tradisi bakar tongkang 

diantaranya lokasi pelaksanaan tradisi bakar tongkang, tongkang dan peserta 

pelaksana tradisi ini. Peristiwa komunikatif dalam tradisi bakar tongkang 

diantaranya nilai-nilai, serta pesan dan tujuan tradisi ini dilaksanakan. Nilai 

yang dianut masyarakat dalam tradisi ini adalah nilai budaya meskipun tradisi 

ini melibatkan sembahyang sebagai ritual keyakinan masyarakat konghucu. 

Pesan yang ingin disampaikan tradisi ini adalah ungkapan terima kasih 

sekaligus ritual untuk mengenang jasa dewa laut Ki Ong Ya yang telah 

menyelamatkan nenek moyang mereka. Ritual ini juga sebagai bentuk 

perayaan hari ulang tahun dewa laut.
9
 

5. Jurnal S. Bekti Istiyanto dan Wiwik Novianty yang berjudul “Etnografi 

Komunikasi Komunitas yang Kehilangan Identitas Sosial dan Budaya di 

Kabupaten Cilacap,” Jurnal Kajian Komunikasi. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif dengan pendekatan etnografi komunikasi. Hasil 

                                                 
8
 Suherli, “Dinamika Interaksi Sosial Pada Komunitas Marginal di Pedesaan (Studi Etnografi 

komunikasi Masyarakat Tallas di Desa Samasundu Sulawesi Barat),” Skripsi (Gowa: Fak. Dakwah dan 

Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2017), h. xix   
9
 Welly Wirman, dkk. “Etnografi Komunikasi Tradisi Bakar Tongkang (Go Ge Cap Lak) di 

Kabupaten Rokan Hilir,” Jurnal ASPIKOM3, no. 5, (Juli 2018), h. 846   
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penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat Rejodadi dalam menggunakan 

bahasa pada proses komunikasi dilakukan secara fleksibel atau disesuaikan 

dengan lawan bicara. Proses komunikasi setiap hari terjadi secara alami, jujur, 

dan seimbang tanpa meninggalkan nilai-nilai pengajaran, rasa hormat, dan 

kasih sayang. Komunitas Basa Paurangan didirikan sebagai perwakilan dari 

masyarakat Paurangan Cimanggu. Pada penelitian ini juga ditemukan bahwa 

sebagai upaya dalam pelestarian serta pewarisan nilai budaya dan sosial 

dilakukan dengan cara menguatkan identitas budaya dan sosial masyarakat 

Paurangan.
10

 

6. Jurnal Asaas Putra dan Shabrina Shanaz yang berjudul “Etnografi Komunikasi 

pada Upacara Pernikahan Betawi,” Jurnal Lingkar Studi Komunikasi. 

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan studi 

etnografi komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan beberapa bentuk perilaku 

komunikasi pada upacara pernikahan Betawi yaitu, buka palang pintu, rebana 

ketimpring, kembang topeng putrid. Pada upacara pernikahan Betawi makna 

komunikasi verbal dan nonverbal diantaranya adalah bahasa yang digunakan 

pada upacara pernikahan Betawi kental dengan kosa kata Betawi, untuk 

komunikasi nonverbal sendiri terdiri dari pakaian/busana, gerakan, nada suara, 

kecepatan dalam berbicara, dan kontak mata. Sedangkan unsur asimilasi 

dalam penelitian ini yaitu, aksesoris pengantin wanita, alat musik, dan 

makanan.
11

 

                                                 
10

 S. Bekti Istiyanto dan Wiwik Novianty, “Etnografi Komunikasi Komunitas yang 

Kehilangan Identitas Sosial dan Budaya di Kabupaten Cilacap,” Jurnal Kajian Komunikasi6, no. 1, 

(Juni 2018), 64   
11

 Asaas Putra dan Shabrina Shanaz, “Etnografi Komunikasi pada Upacara Pernikahan 

Betawi,” Jurnal Lingkar Studi Komunikasi4, no. 2 (September 2018), h. 104   
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Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

NO NAMA 
JUDUL 

PENELITIAN 

FOKUS 

KAJIAN 

SUBJEK 

PENELITIAN 

METODE 

& LOKASI 

PENELITI

AN 

HASIL 

PENELITIAN 

1 Farhan 

Liddinilla

h (2010) 

Pola Komunikasi 

Anak Jalanan 

(Studi Etnografi 

Komunikasi Pada 

Lembaga 

Swadaya 

Masyarakat Arek 

Lintang 

Surabaya) 

Bagaimana 

pola 

komunikasi 

anak jalanan 

di Lembaga 

Swadaya 

Masyarakat 

Arek Lintang 

(Alit) 

Surabaya 

Anak jalanan 

yang berada 

dibawah 

perlindungan dan 

pendampingan 

lembaga Swadaya 

Masyarakat 

(LSM) Arek 

Lintang (Alit) 

Surabaya. 

Metode 

penellitian 

yang 

digunakan 

adalah 

kualitatif 

deskriptif, 

dengan 

pendekatan 

etnografi 

komunikasi. 

Hasil penelitian 

menjelaskan bahwa 

dalam proses 

berkomunikasi anak 

jalanan dengan 

anggota komunitasnya 

lebih menggunakan 

simbol verbal tertentu 

untuk membicarakan 

topik yang dianggap 

rahasia. Selain itu, 

pola komunikasi anak 

jalanan dengan 

sesamanya juga 

pendamping pada 

LSM Arek Lintang 

Surabaya terjadi 

sangat harmonis dan 

dinamis karena adanya 

hubungan emosional 

diantara mereka. 

2 Sulaeman

, Retna 

Mahriani, 

dan Ali 

Ardin 

Komunikasi 

Tradisi Abda‟u 

pada Prosesi 

Hewan Qurban 

Adat Tulehu 

Maluku 

Pemahaman 

terkait tradisi 

abda‟u pada 

prosesi 

hewan 

qurban adat 

Tulehu 

Maluku. 

Komunitas 

Muslim sebagai 

pelaku tradisi 

abda‟u pada 

prosesi hewan 

qurban adat 

Tulehu Maluku. 

Metode 

penelitian: 

Penelitian ini 

menggunaka

n pendekatan 

kualitatif 

paradigma 

konstruktivis 

dengan 

metode 

etnografi 

komunikasi 

“speaking” 

dari Dell 

Hymes 

sebagai dasar 

acuan. 

Hasil penelitian 

menjelaskan peristiwa 

komunikasi dalam 

tradisi abda‟u 

diantaranya adalah 

penyucian hewan 

qurban, perebutan 

bendera religi, proses 

pnyembelihan hewan 

qurban. Peristiwa 

komunikasi dalam 

tradisi ini terjadi di 

kediaman imam 

masjid, jalan 

kampong, dan di 

masjid jami‟I. pesan 

yang terdapat dalam 
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Lokasi 

penelitian: 

Tulehu, 

Maluku 

tradisi ini adalah pesan 

yang nuansanya religi 

dengan menggunkan 

bahasa Tulehu, baik 

itu secara verbal 

maupun nonverbal dan 

tetap mengacu pada 

norma-norma yang 

diwariskan oleh oleh 

para leluhur. Pola 

komunikasi yang 

dibentuk berdasarkan 

kesadaran masyarakat 

untuk 

3 Suherli Dinamika 

Interaksi Sosial 

Pada Komunitas 

Marginal di 

Pedesaan (Studi 

Etnografi 

komunikasi 

Masyarakat Tallas 

di Desa 

Samasundu 

Sulawesi Barat). 

Pola 

interaksi 

masyarakat 

Tallas 

dengan 

kelompok di 

luar mereka. 

Masyarakat Tallas 

di Desa 

Samasundu 

Kabupaten 

Polewali Mandar. 

Metode 

penelitian: 

kualitatif, 

studi 

etnografi 

komunikasi. 

Lokasi 

penelitian: 

Desa 

Samasundu, 

Kabupaten 

Polewali 

Mandar . 

Hasil dari penelitian 

ini menjelaskan bahwa 

interaksi sosial To 

Tallas dengan 

kelompok lain masih 

jarang dilakukan. 

Selain itu itu, To 

Tallas akan cenderung 

terbuka apabila 

berkomunikasi dengan 

sesama kelompoknya. 

Hal ini berbanding 

terbalik apabila To 

Tallas berkomunikasi 

dengan orang di luar 

kelompoknya, mereka 

cenderung tertutup. 

4 Welly 

Wirman, 

Hesti 

Asriwand

ari, 

Genny 

Gustina 

Sari, 

Chelsy 

Yesicha 

Etnografi 

Komunikasi 

Tradisi Bakar 

Tongkang (Go Ge 

Cap Lak) di 

Kabupaten Rokan 

Hilir. 

Penelitian ini 

fokus pada 

situasi, 

peristiwa dan 

tindak 

komunikasi 

pada tradisi 

Bakar 

Tongkang di 

Kabupaten 

Rokan Hilir. 

Masyarakat etnis 

Tionghoa di Kota 

Bagansiapi-api. 

Metode 

penelitian: 

Penelian ini 

menggunaka

n pendekatan 

kualitatif 

dengan 

metode 

etnografi 

komunikasi. 

Lokasi 

penelitian: 

Kota 

Bagansiapi-

api, 

Hasil penelitiannya 

adalah situasi 

komunikatif dalam 

tradisi bakar tongkang 

diantaranya lokasi 

pelaksanaan tradisi 

bakar tongkang, 

tongkang dan peserta 

pelaksana tradisi ini. 

Peristiwa komunikatif 

dalam tradisi bakar 

tongkang diantaranya 

nilai-nilai, serta pesan 

dan tujuan tradisi ini 

dilaksanakan. Nilai 
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Kabupaten 

Rokan Hilir. 

yang dianut 

masyarakat dalam 

tradisi ini adalah nilai 

budaya meskipun 

tradisi ini melibatkan 

sembahyang sebagai 

ritual keyakinan 

masyarakat konghucu. 

Pesan yang ingin 

disampaikan tradisi ini 

adalah ungkapan 

terima kasih sekaligus 

ritual untuk 

mengenang jasa dewa 

laut Ki Ong Ya yang 

telah menyelamatkan 

nenek moyang mereka. 

Ritual ini juga sebagai 

bentuk perayaan hari 

ulang tahun dewa laut. 

5 S. Bekti 

Istiyanto 

dan 

Wiwik 

Novianty 

Etnografi 

Komunikasi 

Komunitas yang 

Kehilangan 

Identitas Sosial 

dan Budaya di 

Kabupaten 

Cilacap. 

Mengkaji, 

memahami 

secara 

menyeluruh 

dan 

mendalam 

bagaimana 

perilaku 

komunikasi 

masyarakat 

Desa 

Rejodadi 

Kecamatan 

Cimangg 

u Kabupaten 

Cilacap 

sebagai 

masyarakat 

tutur yang 

terjadi secara 

alamiah, 

bagaimana 

aktivitas 

proses 

komunikasi 

keseharian 

Warga Desa 

Rejodadi, 

Kecamatan 

Cimanggu. 

Metode 

penelitian: 

kualitatif, 

pendekatan 

etnografi 

komunikasi 

Lokasi 

penelitian: 

Kab. Cilacap 

Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa 

masyarakat Rejodadi 

dalam menggunakan 

bahasa pada proses 

komunikasi dilakukan 

secara fleksibel atau 

disesuaikan dengan 

lawan bicara. Proses 

komunikasi setiap hari 

terjadi secara alami, 

jujur, dan seimbang 

tanpa meninggalkan 

nilai-nilai pengajaran, 

rasa hormat, dan kasih 

sayang. Komunitas 

Basa Paurangan 

didirikan sebagai 

perwakilan dari dari 

masyarakat Paurangan 

Cimanggu. Pada 

penelitian ini juga 

ditemukan bahwa 

sebagai upaya dalam 

pelestarian serta 

pewarisan nilai budaya 
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masyarakat 

yang terjadi, 

bagaimana 

relativitas 

bahasa yang 

digunakan 

dapat 

berfungsi 

sebagai 

sebuah pola 

komunikasi 

yang baku. 

dan sosial dilakukan 

dengan cara 

menguatkan identitas 

budaya dan sosial 

masyarakat Paurangan. 

6 Asaas 

Putra dan 

Shabrina 

Shanaz 

Etnografi 

Komunikasi pada 

Upacara 

Pernikahan 

Betawi. 

Bentuk 

perilaku 

komunikasi, 

makna 

komunikasi 

verbal dan 

nonverbal 

serta 

unsur 

asimilasi 

dalam 

upacara 

pernikahan 

Betawi. 

Masyarakat 

Betawi yang 

melangsungkan 

pernikahan. 

Metode 

penelitian: 

kualitatif, 

etnografi 

komunikasi 

Hasil penelitian 

menunjukkan beberapa 

bentuk perilaku 

komunikasi pada 

upacara pernikahan 

Betawi yaitu, buka 

palang pintu, rebana 

ketimpring, kembang 

topeng 

putrid. Pada upacara 

pernikahan Betawi 

makna komunikasi 

verbal dan nonverbal 

diantaranya adalah 

bahasa yang 

digunakan pada 

upacara pernikahan 

Betawi kental dengan 

kosa kata Betawi, 

untuk komunikasi 

nonverbal sendiri 

terdiri dari 

pakaian/busana, 

gerakan, nada suara, 

kecepatan dalam 

berbicara, dan kontak 

mata. Sedangkan 

faktor asimilasi dalam 

penelitian ini yaitu, 

aksesoris pengantin 

wanita, alat musik, dan 

makanan. 
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7 Reka Etnografi 

Komunikasi 

Tradisi Talibarani 

di Desa 

Karampuang, 

Kecamatan 

Mamuju, 

Kabupten 

Mamuju 

Proses 

komunikasi 

yang terjadi 

dalam tradisi 

Talibarani di 

Desa 

Karampuang. 

Masyarakat 

Dusun Nangka, 

Desa 

Karampuang. 

Metode 

penelitian: 

kualitatif, 

etnografi 

komunikasi 

Lokasi 

penelitian: 

Dusun 

Nangka, 

Desa 

Karampuan

g, 

Kecamatan 

Mamuju, 
Kabupaten 

Mamuju. 

- 

Sumber: Hasil Olahan Data Primer Peneliti (Februari, 2020) 

Beberapa penelitian di atas membahas terkait penelitian etnografi komunikasi. 

Namun, hal pembeda dengan penelitian yang peneliti angkat adalah objeknya yaitu 

Tradisi Talibarani di Masyarakat Desa Karampuang dan dari sisi subjeknya tentu 

berbeda, pada penelitian ini menggunakan masyarakat Desa Karampuang sebagai 

subjek penelitian. Selain itu dari sisi metode penelitian ada beberapa perbedaan dan 

dari penggunaan teori ada beberapa penelitian yang menggunakan teori yang berbeda 

dengan yang digunakan oleh peneliti. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian   

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian 

ini adalah:  

a. Untuk mengetahui makna tradisi Talibarani bagi masyarakat Desa Karampuang. 
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b. Untuk mengetahui gambaran hubungan kekerabatan masyarakat 

DesaKarampuang dalam tradisi Talibarani. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi penambah khazanah ilmu 

komunikasi, khususnya pada bidang etnografi komunikasi dan penambah 

pengetahuan tentang tradisi di Indonesia khususnya tradisi Talibarani. Hasil penelitan 

ini diharapkan bisa memberi sumbangsi dalam pengembangan disiplin ilmu 

komunikasi khususnya studi etnografi komunikasi serta bisa menambah wawasan 

mahasiswa terkait etnografi komunikasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

b. Manfaat Praktis  

Penulis berharap, dengan adanya penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan 

untuk memecahkan masalah serta menjadi pedoman atau bahan perbandingan bagi 

mahasiswa dalam melakukan penelitian khususnya dalam bidang etnografi 

komunikasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Tradisi Talibarani dalam Perspektif Komunikasi Antarbudaya 

Komunikasi dan budaya merupakan dua hal yang memiliki hubungan timbal 

balik jika memelajari komunikasi antarbudaya. Hal ini dikarenakan melalui 

budayalah seseorang belajar komunikasi dan melalui komunikasi suatu budaya 

terbentuk di masyarakat. Perbedaan budaya merupakan faktor penentu terjadinya 

proses komunikasi antarbudaya. Dalam berkomunikasi perbedaaan latar belakang 

budaya akan memberikan pemaknaan yang cenderung beragam dalam menanggapi 

suatu peristiwa atau realitas sosial dan begitu juga sebaliknya.  

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara peneliti dengan informan 

bahwa saat ini masyarakat yang bukan keturunan Talibarani juga memahami seperti 

apa tradisi Talibarani dan mengapa cara pengobatan ini dipercaya oleh sebagian 

orang yang tidak memiliki ikatan dengan keluarga keturuana Talibarani. Hal ini 

karena masyarakat terus melakukan interaksi sehingga meski memiliki kepercayaan 

yang berbeda-beda pesan, simbol-simbol, juga nilai yang dibagikan dalam tradisi 

Talibarani bisa dipahami secara kolektif. Itu artinya bahwa interaksi membantu 

masyarakat untuk mencapai kesepahaman bersama meski memiliki perbedaan latar 

belakang budaya. 

Semua kelompok masyarakat yang ada di dunia memiliki kebudayaan yang 

salah satu komponennya adalah nilai. Nilai merupakan suatu referensi yang dipegang 

sebagai sebuah pedoma tingkah laku anggota masyarakat atau kelompok budaya 



 

 

 

tertentu.
12

 Ada beberapa nilai yang juga bisa masyarakat bagikan kepada generasi 

penerus di Desa Karampuang terkait tradisi Talibarani, seperti gotong royong, 

musyawarah, dan toleransi. Nilai-nilai ini terus dipertahankan agar bisa menjadi 

contoh generasi berikutnya. 

Nilai-nilai yang ada menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat tetap 

percaya tradisi Talibarani sebagai sebauh tradisi pengobaatn. Tumbuh dan 

berkembang di tengah-tengah masyarakat yang modern tidak membuat tradisi ini 

terkikis. Hidup berdampingan dengan masyarakat yang memiliki kebudayaan yang 

berbeda justru menjadi salah satu sarana perekat hubungan antarkelompok 

masyarakat di Desa Karampuang             . 

B. Tinjauan Tradisi Talibarani dalam Perspektif Etnografi Komunikasi  

Tradisi Talibarani merupakan sebuah kebudayaan yang dimiliki oleh 

masyarakat yang menjadi keturunan Talibarani di Desa Karampung. Tradisi ini 

memiliki pola komunikasi yang tetap sehingga tradisi ini identik dengan masyarakat 

yang masuk dalam silsilah keturunan Talibarani. Desa Karampuang memiliki banyak 

tradisi-tradisi yang digunakan oleh masyarakatnya, baik itu dalam acara pernikahan 

maupun pengobatan, seperti tradisi Talibarani yang telah peneliti pilih sebagai objek 

penelitian. 

Secara luas, etnografi diartikan sebagai suatu studi yang menggambarkan pola 

serta sosiobudaya sekelompok orang. Etnografi merupakan kegiatan yang 

mengumpulkan data secara sistematik terkait cara hidup dan segala aktivitas dan 

benda kebudayaan masyarakat. Etnografi tidak menggambarkan tentang kehidupan 
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 Alo Liliweri, Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya, (Cet. III; Yogyakarta: LkiS 

Yogyakarta, 2009), h. 37 



 

 

 

masyarakat dalam keberagaman, tetapi lebih pada memberikan sajian tentang 

pandangan hidup masyarakat, cara memandang hidup, cara memandang perilaku 

keseharian, serta cara berinteraksi dalam lingkungan multikultur.
13

 

Etnografi komunikasi adalah pendekatan sosiolinguistik bahasa, dimana dapat 

dilihat secara umum penggunaan bahasa yang dikaitkan dengan nilai-nilai sosio-

kultural. Oleh karena itu, tujuan deskripsi etnografi komunikasi adalah memberikan 

pemahaman yang luas secara global tentang nilai-nilai dan pandangan masyarakat 

sebagai salah satu langkah yang dapat digunakan untuk menjelaskan sikap dan 

perilaku anggotanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa etnografi komunikasi adalah 

gabungan dari analisis interaksional serta identitas peran dalam ilmu sosiologi dengan 

kebiasaan dalam menggunakan bahasa serta filosofi yang melatarbelakanginya dalam 

ilmu antropologi dalam konteks komunikasi.
14

  

Etnografi bertugas mendeskripsikan suatu kebudayaan, sehingga dengan 

menggunakan etnografi, khusunya etnografi komunikasi, peneliti mampu 

menjabarkan tentang nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat pada bab-bab 

selanjutnya dalam penelitian ini. Etnografi komunikasi pada dasarnya memiliki empat 

asumsi. Pertama, anggota budaya akan memiliki tingkat pemahaman yang sama 

terhadap kode-kode yang digunakan karena makna yang diciptakan untuk digunakan 

bersama. Kedua, dalam komunitas budaya seharusnya memiliki aturan-aturan tertentu 

dalam berkomunikasi sebagai batasan tindakan anggota komunitas. Ketiga, untuk 

membedakan antara komunitas yang satu dan komunitas yang lain, perlu pengertian 
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 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, (Cet. 

V; Jakarta: Kencana, 2019), h. 358-359 
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 Syukriadi Sambas, Antropologi Komunikasi, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 82  



 

 

 

yang spesifik terkait makna dan tindakan dalam komunitas. Keempat, setiap 

komunitas bukan hanya memiliki makna dan tindakan yang khas akan tetapi juga 

memiliki kekhasan dalam memahami makna setiap kode dan tindakan.
15

 

Pada dasarnya fokus kajian etnografi komunikasi ada pada perilaku 

komunikatif masyarakat yang dipengaruhi oleh aspek sosiokultural, seperti 

kebudayaan dan kaidah interaksi. Karena perilaku komunikasi yang khas, sehingga 

perilaku komunikasi hanya ada dalam peristiwa atau aktivitas komunikasi yang khas 

pula. Dalam ilmu komunikasi, peristiwa komunikasi merupakan proses komunikasi 

yang berlangsung secara sengaja dengan tujuan tertentu. Berbeda dari ilmu etnografi 

secara umum, mengkaji suatu tradisi dengan etnografi komunikasi fokus perhatiannya 

lebih kepada perilaku komunikasi masyarakat. Oleh sebab itu ananlisis yang akan 

dilakukan tentunya hanya pada batas-batas komunikasi dalam tradisi talibarani. 

C. Tinjauan Tradisi Talibarani dalam Pandangan Komunikasi Kesehatan 

Komunikasi kesehatan adalah komunikasi yang dilakukan pada ranah 

kesehatan untuk mendorong tercapainya keadaan atau status yang sehat secara utuh, 

baik itu fisik, mental, maupun sosial. Antara komunikasi kesehatan dengan usuaha  

menjaga kesehatan memiliki hubungan yang kuat baik ditingkat individu, kelompok, 

organisasi, maupun pemerintah.
16

 Contohnya bisa kita lihat dalam tradisi Talibarani, 

dimana sebelum pelaksanaan keluarga aka melakukan konsultasi dlu dengan dukun 

pelaksana, lalu melakukan musyawarah sesama keturunan Talibarani, dan melakukan 

penyebarluasan informasi terkait pelaksanaan tradisi Talibarani melalui komunikasi 
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 Kiki Zakiah, “Penelitian Etnografi Komunikasi: Tipe dan metode”, Mediator9, no. 1 (Juni 
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 Fajar Junaedi, Filosa Gita Sukmono, Komunikasi Kesehatan: Sebuah Pengantar 

Komprehensif, Edisi Pertama (Cet. I; Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018), h. 5 



 

 

 

satu tahap. Semua proses tersebut merupakan proses komunikasi baik itu, 

antarpersonal maupun komunikasi massa. 

Komunikasi kesehatan diperlukan dalam bidang kesehatan karena merupakan 

kunci pencapaian tingkat kesehatan masyarakat. Jika dulu pelaku kesehatan 

melakukan penyuluhan ke desa-desa atau kelurahan dan melakukan komunikasi 

secara langsung, akan tetapi kini perkembangan teknologi komunikasi membuat 

persebaran pesan kesehatan menjadi lebih cepat, informasi terkait kesehatn bisa 

dimuat lewat internet, media elektronik maupun media cetak. 

Seiring perkembangan teknologi komunikasi yang memudahkan organisasi 

kesehatan melakukan persebaran informasi kesehatan. Masyarakat Desa Karampuang 

tetap melakukan pengobatan dengan cara-cara tradisional. Meskipun masyarakat juga 

tidak menolak saat ada sosialisasi kesehatan, penyuluhan, pemeriksaan kesehatan 

yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi tertentu. Namun, kuatnya penanaman 

nilai oleh nenek moyang mereka membuat tradisi-tradisi pengobatan tetap dilakukan. 

Masyarakat menganggap bahwa ada sakit yang bisa menggunakan tenaga media dan 

ada yang tidak bisa. 

D. Tinjauan Tradisi dalam Perspektif Interaksionisme Simbolik 

Herbert Blumer melihat realitas sosial dalam teori interaksionisme simbolik 

miliknya sebagai suatu yang diciptakan manusia lewat interaksi makna yang 

disampaikan secara simbolik.
17

 Blumer mengatakan bahwa interaksi yang terjadi 

antara individu yang satu dan individu yang lain akan menghasilkan makna tertentu. 

Interaksi simbolik pada dasarnya menjelaskan tentang kerangka referensi bagaimana 
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 Sulaeman, dkk. “Komunikasi Tradisi Abda‟u pada Prosesi Hewan Qurban Adat Tulehu 
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individu berinteraksi dengan orang lain, bagaimana individu menciptakan dunia 

simbolik, serta bagaimana lingkungan memengaruhi atau membentuk perilaku 

individu.
18

 

Pada pelaksanaan tradisi Talibarani pertukaran makna terjadi antara peserta 

yang hadir. hal ini terlebih pada masyarakat yang hadir sekedar ingin menonton, 

karena pada awalnya tidak akan paham dengan apa yang dilakukan oleh keluarga 

pelaksana. Namun dengan melakukan interaksi dengan beberapa keturunan Talibarani 

atau dengan tokoh masyarakat yang paham tradisi ini membuat pemahaman terhadap 

tradisi Talibarani menjadi kolektif. Pada dasarnya tidak semua simbol dalam tradisi 

Talibarani itu sulit dipahami, namun untuk sebagian orang yang awam tentang 

tradisi-tradisi pengobatan akan mengalami kesulitan memaknainya jika tidak bertanya 

dengan orang yang paham. 

Dalam konsepnya tentang interaksi simbolik Blumer menunjukkan ada sifat 

khas dari interaksi antarindividu. Kekhasannya bahwa individu tidak hanya 

menerjemahkan tindakan seseorang terhadap orang lain, akan tetapi individu saling 

menerjemahkan dan mendefinisikan tindakannya satu sama lain. Penafsiran, simbol, 

dan penemuan makna pada tindakan orang lain merupakan media yang menjembatani 

interaksi yang terjadi antarindividu karena tanggapan yang diberikan orang lain tidak 

terjadi begitu saja, akan tetapi berdasarkan pada makna yang diberikan. Blumer 

berpendapat bahwa individu akan memilih, berpikir, memeriksa, mengelompokkan, 

serta membentuk makna berdasarkan situasi dan kecenderungan tindakan.
19
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Blumer mengidentifikasi  tiga premis utama yang menjadi pokok pikiran teori 

interaksionisme simbolik, diantaranya adalah:
20

 

1) Individu bertindak kepada orang lain berdasarkan makna yang orang lain 

berikan padanya. 

2) Makna tercipta dari interaksi individu dengan orang lain atau kelompok 

lain. 

3) Makna dapat diubah berdasarkan konteks ruang dan waktu yang 

membingkai interaksi antarindividu. 

Melalui teori interaksionisme simbolik. Lewat interaksi individu dengan 

individu atau individu dengan kelompok tradisi ini terus lestari di Desa Karampuang, 

meskipun tidak semua masyarakat termasuk dalam silsilah keturunan Talibarani. 

Lewat tradisi ini pelaksana tradisi ini menyampaikan pesan kepada masyarakat yang 

hadir. Simbol-simbol yang digunakan akan menjadi salah satu sarana komunikasi 

agar masyarakat khususnya yang tidak termasuk keluarga pelaksana bisa mengetahui 

pesan yang disampaikan oleh dukun pada saat proses tradisi berlangsung meski tidak 

secara menyeluruh. 

E. Pandangan Islam Terhadap Tradisi Talibarani 

Perbedaan merupakan hal yang mutlak sekalipun itu dengan orang yang 

terlahir kembar. Setiap identitas individu pasti berbeda agar dikenali oleh orang lain. 

Banyak hal yang kemudian membuat individu atau kelompok tertentu terlihat berbeda 
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diantaranya ideologi yang dipegang oleh setiap orang atau kelompok tertentu, latar 

belakang budaya, latar belakang pendidikan, lingkungan sekitar, dan lain-lain. 

Perbedaan yang ada dikalangan manusia, baik itu perbedaan antara individu 

dengan individu atau perbedaan kelompok dengan kelompok sudah jelaskan oleh 

Allah SWT. Dalam Q.S. Al-Hujurat/49: 13, yaitu: 

ْوَْ ًَٰ ْٓذَوَرْٖوَأُٔثَ ِِّ ىُُْ ْأيَ هاَْٱٌَّٕاشُْإَِّٔاْخٍَمَََٰٕۡ َّْ ْإِ ْۚ ُۡ ىُ ِْأجَۡمىََٰ ْعِٕدَْٱللَّ ُۡ ىُ َِ ْأوَۡرَ َّْ ْإِ
ْۚ
ٌْحِعََارَفىُٓاْ ًَ ْضُعُىبٗاْوَلبَاَئِٓ ُۡ ىُ ََٰٕ ٍۡ خَعَ

ْخَبيِرْْٞ  ُ َْعٍَيِ ٣١ْٱللَّ

Terjemahnya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling 

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara 

kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara 

kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Mengenal.”
21

 

Kata ضُعُىب (syu‟ub) dalam ayat di atas merupakan bentuk jamak dari شعب  (sya‟b). 

Kata ini biasanya digunakan untuk menunjukkan kumpulan dari beberapa qabilah 

yang biasa diterjemahkan sebagai suku yang yang rujukannya hanya pada satu kakek. 

Qabilah ini juga terdiri dari banyak kumpulan atau kelompok keluarga yang diberi 

nama imarah, dan kelompok ini juga terdiri dari kelompok yang bernama batn (بطن). 

Selanjutnya setelah batn ada lagi kelompok sampai pada yang terakhir yaitu 

himpunan keluarga yang lingkupnya terkecil yang disebut Fasilah.
22

 

Kata ُْجعََارَفى (ta‟arafu) berasal dari kata ta„arafa yang artinya mengenal. Pola 

kata yang digunakan pada ayat ini bermakna timbal balik yang berarti bahwa 
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interaksi terjadi antara kedua belah pihak agar saling mengenal.
23

 Saling mengenal 

yang dimaksud adalah kita semua sesama manusia. Buktinya ada pada kata yang 

mengawali ayat ini, yaitu “hai manusia”. Ayat tersebut tidak memberikan instruksi 

kepada muslim saja akan tetapi semua manusia.  

 Selain Surah Al-Hujurat, penjelasan bahwa manusia diciptakan dalam 

perbedaan baik fisik maupun kehidupan sosial juga ada dalam surah Ar-Rum/30: 22, 

yaitu sebagai berikut: 

ثْٖ ٌهَِْلَأٓيََٰ
ْفيِْذََٰ َّْ ْإِ ُْۚۡ ِٔىُ ىََٰ

ٌۡ ْوَأَ ُۡ سِٕحَِىُ ٌۡ فُْأَ
تِْوَٱلۡأرَۡضِْوَٱخۡحٍََِٰ ىََٰ ََّٰ كُْٱٌسَّ

ٍۡ حهِۦِْخَ ْءَايََٰ ۡٓ ِِ ٍِْوَ عََٰ ٍۡ ٌِّْْ َٓ ي ِّْ

Terjemahnya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan 

langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna 

kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui”.
24

 

 Hidup dan melestarikan tradisi peninggalan leluhur di tempat yang 

penduduknya multikultural tentu tidak mudah, namun dengan membangun 

komunikasi yang baik kepada sesama penolakan tentu bisa dihindari. Justru dengan 

membangun komunikasi yang baik dua atau lebih budaya yang hhidup dalam satu 

wilayah bisa saling mengenal dan menambah wawasan masing-masing. Itulah alasan 

mengapa Allah swt. menciptakan manusia dalam keberagaman. Agar manusia saling 

mengenal, karena setiap orang akan memiliki identitas  sesuai  dengan  budaya  yang  

dimilikinya.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang fokus pada pemahaman terhadap permasalahan-

permasalahan sosial berdasarkan realitas yang ada di lapangan.
25

 Penelitian ini 

mengumpulkan makna, pemahaman, serta pengertian tentang suatu fenomena yang 

terjadi maupun tentang kehidupan masyarakat dengan cara terlibat secara langsung 

atau tidak langsung pada kehidupan manusia yang diteliti. Penelitian ini melakukan 

pengumpulan data secara bertahap dan pemaknaan dilakukan selama proses 

berlangsung, yang sifatnya naratif dan holistik.
26

 

2. Lokasi Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian di Desa Karampuang yang terletak di Pulau 

Karampuang, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan bahwa tradisi Talibarani tidak 

dilakukan oleh semua masyarakat Desa Karampuang. Saat ini hanya ada 3 dusun 

yang melaksanakan tradisi Talibarani, yaitu Dusun Nangka, Dusun Karampuang, dan 

Dusun Gunung Gembira. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah etnografi komunikasi. 

Pendekatan ini membawa peneliti berbaur dengan masyarakat secara langsung untuk 

mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan. Secara luas, etnografi merupakan 

metode yang mendeskripsikan suatu kegiatan sosial budaya kelompok masyarakat 

tertentu.
27

  

Namun dalam hal ini pendekatan yang digunakan lebih spesifik pada etnografi 

komunikasi. Jika etnografi mengkaji perilaku masyarakat secara keseluruhan, maka 

etnografi komunikasi hanya fokus pada perilaku komunikasi masyarakat.
28

 

C. Sumber Data 

Penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari narasumber 

penelitian. Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling. Teknik purposive sampling merupakan teknik menentukan sumber 

informasi (informan) dengan tujuan tertentu atau maksud yang sudah ditentukan 

sebelumnya.
29

 Peneliti memilih berdasarkan kebutuhan peneliti, atau yang dianggap 

mampu meberikan informasi akurat terkait hal yang diteliti. Adapun informan yang 

peneliti wawancarai ada empat orang, yaitu: 
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1) Canning (65 Tahun), keturunan Talibarani yang keluarganya melaksanakan 

Tradisi Talibarani setiap tahun. 

2) Sinar (55 Tahun),  Keturunan Talibarani yang setiap tahun mengikuti 

pelaksanaan Tradisi Talibarani 

3) Sanahari (61 tahun), Dukun Pelaksana Tradisi Talibarani 

4) Muh. Anwar (40 Tahun), Kepala Dusun Karampuang 1 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang peneliti dapat dari dokumen tertulis 

seperti buku-buku, jurnal-jurnal, serta artikel-artikel yang terkait dengan penelitian. 

Dokumen tersebut menjadi pelengkap data peneliti dalam menyelesaikan deskripsi 

hasil penelitian.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang peneliti gunakan untuk 

mengumpulkan data dari penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan sebagai berikut: 

1. Wawancara Mendalam 

Teknik wawancara mendalam menjadi cara yang peneliti gunakan untuk 

menjawab kedua rumusan masalah, karena untuk mengetahui pandangan masyarakat 

dan gambaran hubungan yang akrab antarmasyarakat perlu proses diskusi atau 

melakukan tanya jawab dengan masyarkat yang terlibat dalam tradisi Talibarani. 

Berdasarkan definisinya wawancara mendalam adalah proses tanya jawab 

yang dilakukan oleh peneliti dan informan secara intensif untuk memeroleh 

keterangan terkait objek penelitian. Wawancara merupakan cara peneliti mendapat 



 

 

 

informasi terkait penelitian secara lisan dari informan yang memiliki wawasan terkait 

objek penelitian.
30

  

2. Observasi Partisipan 

Peneliti menggunakan teknik observasi ini untuk menjawab rumusan masalah 

yang kedua. Karena selain wawancara hubungan kekerabatan masyarakat bisa dilihat 

langsung melalui observasi di lapangan, melihat bagaimana proses pertukaran pesan 

terjadi satu sama lain dan melihat dari proses interaksi antarmasyarakat. 

Observasi partisipan adalah metode yang peneliti gunakan untuk mendapatkan 

data dengan bergabung dengan masyarkat yang diteliti. Jika wawancara mengungkap 

tingkah laku verbal, maka teknik observasi partisipan mengungkap tingkah laku 

nonverbal pada objek penelitian. Peneliti melihat, mendengar, dan mencium objek 

penelitian, hasil dari penginderaan yang dilakukan kemudian ditarik kesimpulan 

berdasarkan pengamatan peneliti.
31

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis 

dokumen tentang seseorang atau sekelompok orang atau peristiwa yang terkait 

dengan rumusan masalah penelitian. Dokumen bisa dalam bentuk tulisan, artefak, 

gambar/foto, maupun rekaman suara.
32

 Teknik ini digunakan untuk menyimpan data 

sementara agar bisa menjadi pengingat dan penguat untuk menyusun hasil penelitian.  

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti selama proses 

penelitian. Instrumen penelitian ini berupa pedoman wawancara, kamera, alat 
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perekam, handphone, pulpen, buku tulis, bahkan peneliti juga dikategorikan 

instrumen penelitian pada saat melakukan pengamatan langsung. Instrumen penelitian 

digunakan sebagai alat pengumpul informasi yang kemudian akan ditarik kesimpulan 

untuk menjawab permasalahan yang ada. Sebelum digunakan, peneliti terlebih dahulu 

melakukan pengukuran kualitas instrumen agar data yang diperoleh valid dan 

reliabel.
33

 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam etnografi ketika peneliti melakukan pengumpulan data pada saat itu 

juga peneliti sedang melakukan proses analisi data. Ketika peneliti melengkapi 

catatan setelah melakukan observasi di lapangan sebenarnhya pada saat itu peneliti 

telah melakukan analisis data. Oleh karena itu, peneliti etnografi bisa kembali ke 

lapangan jika data yang dikumpulkan masih kurang. 

Menurut Creswell ada tiga teknik analisis data dalam etnografi, yaitu: 

1. Deskripsi 

Tahap ini merupakan tahap awal bagi etnografer untuk menjelaskan hasil 

penelitian dengan menggambarkan secara detail objek penelitian.
34

  

2. Analisis 

Pada tahap ini etnografer menemukan beberapa data akurat mengenai objek 

peneltian, biasanya melalui grafik, diagram, tabel, atau model yang menggambarkan 

objek penelitian. Penjelasan tentang pola atau regularitas dari perilaku objek yang 

diamati juga termasuk dalam tahap ini. selain itu, ada bentuk lain dari tahapan ini, 
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yaitu membandingkan objek yang diteliti dengan objek lain, melakukan evaluasi 

terhadap objek dengan nlai-nilai yang umum berlaku, serta membangun hubungan 

antara objek penelitian dengan lingkungan yang lebih besar.
35

 

3. Interpretasi  

Tahap ini menjadi tahap terkahir analisis data dalam peneliian etnografi. Pada 

tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Tahap ini 

peneliti menggunakan kata ganti orang pertama dalam penjelasannya, hal ini sebagai 

bentuk penegasan bahwa apa yang dijelaskan adalah murni hasil interpretasi peneliti.

36
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BAB IV 

ETNOGRAFI KOMUNIKASI TRADISI TALIBARANI DI DESA 

KARAMPUANG SULAWESI BARAT 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Desa Karampuang adalah desa yang terletak di Pulau Karampuang, 

Kecamatan Mamuju,  Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Jarak Desa 

Karampuang dari kota Mamuju kurang lebih 3 KM, dan untuk sampai ke Desa 

Karampuang harus ditempuh dengan menggunakan kapal laut dengan jarak tempuh 

kurang lebih 20-30 menit. Desa Karampuang terdiri 11 dusun yang dipimpin oleh 

masing-masing kepala dusun, berikut daftar dusun dan kepala dusun yang saat ini 

menjabat:
37

 

a) Dusun Karampuang I: Muh. Anwar 

b) Dusun Karampuang II: Nurlina B. 

c) Dusun Joli: Jurito 

d) Dusun Batubira: Asman 

e) Dusun Karaeang: Samaruddin 

f) Dusun Sepang/RT. Tallang: Idrus 

g) Dusun Ujung Bulo: Hasanuddin 

h) Dusun Ujung Bulo Wisata: Muh. Sukri 

i) Dusun Bajak: Basri 

j) Dusun Gunung Gembira: Ahmad 
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k) Dusun Nangka: Masrianti  

Karampuang dalam bahasa Mamuju berarti bulan, tidak ada yang tahu pasti 

sejak kapan Karampuang menjadi nama paten untuk pulau dan desa ini. namun, 

penamaan Karampuang bermula dari banyaknya kegiatan yang dilakukan di salah 

satu dusun yaitu Karampuang serta kantor desa yang juga dibangun di dusun ini. Bagi 

masyarakat Karampuang serta masyarakat asli Mamuju nama Karampuang ini 

terbilang baru, karena pada awalnya pulau ini disebut Liutang yang artinya kampung. 

Luas Desa Karampuang belum diketahui pastinya berapa karena belum ada 

data secara akurat terkait hal tersebut sehingga sampai saat ini wilayah Karampuang 

belum diketahui luasnya. Jumlah penduduk pada tahun 2021 tercatat sebanyak 3.323 

jiwa. Berikut ini tabel penduduk di Desa Karampuang: 

Tabel 4.1 

Pembagian Wilayah Administrasi Desa Karampuang 

No Dusun 

Banyaknya 

Jumlah 

KK 

Jumlah 

Jiwa 

Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan 

1 Karampuang I 59 197 102 95 

2 Karampuang II 91 326 155 171 

3 Ujung Bulo  115 405 194 211 

4 Ujung Bulo Wisata 79 228 137 91 

5 Gunung Gembira 84 290 150 140 

6 Sepang/RT. Tallang 84 289 141 148 

7 Bajak 98 447 229 218 
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8 Joli 64 230 109 121 

9 Karaeang 79 338 174 164 

10 Batu Bira 93 334 175 159 

11 Nangka 62 239 118 121 

12 Total  908 3.323 1.684 1.639 

Sumber: Profil Desa Karampuang, 2021 

Mayoritas mata pencaharian masyarakat di Desa Karampuang sebagai buruh 

harian lepas dan asisten rumah tangga, sisanya ada disektor lain seperti nelayan, ojek 

kapal, petani kebun, buruh cuci, dan lain-lain. Model rumah penduduk masyarakat 

Desa Karampuang mayoritas sudah bangunan permanen seperti di kota pada 

umumnya. Listrik yang digunakan adalah PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) 

yang masuk sejak tahun 2017, sehingga sampai saat ini masyarakat Karampuang 

sudah bisa menikmati listrik selama 24 jam.
38

  

Potensi wisata di Desa Karampuang sudah sangat dikenal oleh masyarakat 

baik nasional maupun internasional. Destinasi wisata yang ditawarkan bukan hanya 

pantai pasir putih akan tetapi taman bawah laut yang menjadi salah satu andalan para 

wisatawan. Setiap akhir pekan Pulau Karampuang khususnya di daerah Dusun Ujung 

Bulo Wisata akan rame dikunjungi oleh wisatawan baik itu dari dalam kota maupun 

dari luar kota. Hal ini dijadikan peluang oleh para ibu-ibu yang tidak bekerja dengan 

membuka warung-warung kecil di sekitar pantai. 
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Sejak dulu, Pulau Karampuang sudah kaya dengan ritual atau tradisi-tradisi 

yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal pengobatan. Ada banyak tradisi 

pengobatan dengan berbagai macam ritual yang berbeda-beda, seperti Talibarani, 

malleppas rakki, mantoana malaeka‟, dan lian-lain. Selain itu ada juga berbagai 

macam doa-doa yang diketahui oleh para orang tua untuk menyembuhkan penyakit. 

Oleh karena itu masyarakat Desa Karampuang sebelum memeriksakan diri ke dokter 

terlebih dahulu mereka pergi ke orang tua yang dianggap bisa memberikan doa agar 

disembuhkan, dalam istilah bahasa Mamuju disebut nijappi. Jika belum sembuh maka 

akan ditanyakan pada dukun, tradisi apa yang bisa menyembuhkan. Namun tidak 

semua masyarakat langsung melaksanakan tradisi terkadang mereka juga berobat ke 

dokter terlebih dahulu jika tak sembuh jika nijappi.
39

 

B. Deskripsi Informan 

Peneliti telah melakukan pengumpulan data penelitian terhitung sejak bulan 

Juli sampai bulan September 2021. Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara 

mendalam dengan informan secara langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

etnografi komunikasi yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk 

mengumpulkan data yang dibutuhkan. Etnografi juga merupakan metode yang 

mendeskripsikan suatu kegiatan sosial budaya kelompok masyarakat tertentu 

sehingga bisa digunakan untuk melihat masyarakat Desa Karampuang dalam tradisi 

talibarani. 

Peneliti ingin mengetahui seperti apa masyarakat Desa Karampuang, 

khususnya mereka yang pelaksana tradisi Talibarani dalam memaknai tradisi 
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Talibarani serta bagaimana tradisi ini menggambarkan kekerabatan masyarakat. Oleh 

karena itu, peneliti telah mencari informan dan melakukan wawancara secara 

langsung. Melalui wawancara tersebut peneliti berharap dapat mendapat gambaran 

terkait makna tradisi Talibarani bagi masyarakat Desa Karampuang, serta seperti apa 

gambaran kekerabatanan masyarakat. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jumlah informan 

sebanyak 4 orang. Informan yang dipilih berasal dari dusun yang berbeda-beda. 4 

orang informan ini merupakan sampel dari masyarakat yang mengikuti tradisi 

talibarani selama tiga tahun terakhir secara berturut-turut. Berikut tabel karakteristik 

informan dalam penelitian ini: 

Tabel 4.2 

Karakteristik Informan 

No Nama Umur Jenis Kelamin Alamat 

1 Canning 65 P Dusun Nangka 

2 Sanahari 61 P RT. Tallang, Dusun Sepang 

3 Muh. Anwar 40 L Dusun Karampuang 1 

4 Sinar 55 L Dusun Ujung Bulo Wisata 

Sumber: Data Primer Peneliti, Agustus 2021 

Setiap informan berasal dari daerah atau dusun yang berbeda. Selain karena 

yang memenuhi syarat adalah mereka, peneliti juga sengaja memilih informan dari 

dusun yang berbeda. Hal ini karena menurut peneliti dari masing-masing informan 

bisa menjadi sampel dari setiap dusun. Karena tidak semua dusun di Desa 



35 

 

 

 

Karampuang melakukan tradisi Talibarani, dan yang paling sering adalah Dusun 

Nangka dan Dusun Karampuang 1. 

Setelah melakukan wawancara dengan informan, ditemukan jawaban yang 

beragam dari tiap informan. Pada tahap ini peneliti akan mengelompokkan data yang 

diperoleh untuk mempermudah proses analisis data. Sehingga peneliti dapat 

memeroleh temuan terkait seperti apa masyarakat memaknai tradisi Talibarani dan 

seperti apa peran tradisi Talibarani dalam kerukunan masyarakat Desa Karampuang. 

Jawaban dalam penelitian ini merupakan sudut pandang dari masyarakat Desa 

Karampuang yang mengikuti tradisi Talibarani setiap tahunnya atau minimal 3 tahun 

terakhir ini secara berturut-turut. 

1. Profil Canning 

 

Gambar 4.1 
Data Primer Peneliti, Agustus 2021 

Nama   : Canning 

Umur   : 65 Tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Tanggal Wawancara : 25 Juli 2021 
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Durasi Wawancara : 00:24:07  

Alamat   : Dusun Nangka 

 Ibu Canning adalah informan pertama yang peneliti temui. Kesehariannya 

dipanggil Indo U‟ding oleh orang-orang yang mengenalnya. Saat ini beliau tinggal di 

rumah anak keduanya di Dusun Nangka. Keseharian Indo U‟ding hanya di rumah, 

namun bekerja sebagai buruh kupas bawang dan tukang bersih kebun jika ada 

panggilan untuk mengupas bawang atau membersihkan kebun orang dan jika 

kesehatannya cukup baik. 

 Ibu Canning mengakui bahwa dirinya merupakan sossorang (keturunan) 

Talibarani. Salah satu dukun yang biasa menjadi pelaksana tradisi talibarani adalah 

saudara kandungnya. Beliau mengikuti tradisi ini sejak usianya masih belia sampai di 

usia yang sekarang. Setiap tahunnya beliau ikut serta dalam proses persiapan sampai 

pada pelaksanaan tradisi Talibarani, itu sebabnya peneliti memilih ibu Canning 

sebagai salah satu informan dalam penelitian ini.  

 Tujuan ibu Canning mengikuti tradisi Talibarani tentu untuk berobat, seperti 

yang diketahui bersama bahwa tradisi ini merupakan tradisi pengobatan. Selain itu, 

sebagai generasi pelanjut tradisi Talibarani tentu ibu Canning juga terus 

berpartisipasi dalam membantu persiapan pelaksanaan tradisi Talibarani selama 

beliau sehat. Terlebih karena saudaranya yang menjadi salah satu dukun sering sakit, 

sehingga kurang mampu dalam mengatur persiapan tradisi Talibarani. 
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2. Profil Sanahari 

Gambar 4.2 
Sumber: Data Primer Peneliti, Juli 2021 

Nama   : Sanahari 

Umur   : 61 Tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Tanggal Wawancara : 1 Agustus 2021 

Durasi Wawancara : 00:30:10  

Alamat   : Dusun Sepang, RT. Tallang 

Nama ibu satu ini adalah Sanahari. Ibu ini tinggal di Dusun Sepang, RT. 

Tallang, letaknya ada di atas gunung Pulau Karampuang. Untuk sampai ke rumah 

beliau bisa ditempuh dengan berjalan kaki selama 15-20 menit. Namun bisa juga 

dengan mengendarai sepeda motor bagi yang berani, karena untuk sampai ke RT. 

Tallang jalurnya sangan menanjak. Saat ini Ibu Sanahari kesibukannya hanya menjadi 
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sanro (dukun) dan mengurus suaminya yang sakit. Karena sejak kejadian gempa pada 

tanggal 15 Januari 2021 lalu, suaminya sakit dan sulit bangun dari tempat tidur. 

Ibu Sanahari merupakan anak dari dukun yang terkenal di Desa Karampuang 

yang menangani tradisi Talibarani. Sehingga ketika ibunya meninggal dunia, 

beliaulah yang menggantikan ibunya. Sejak kecil beliau juga sudah ikut dalam proses 

persiapan dan pelaksanaan tradisi ini. Beliau juga memelajari doa-doa dalam tradisi 

Talibarani dari ibunya. Sebenarnya ibu Sanahari tidak pernah berpikir untuk menjadi 

dukun, akan tetapi ilmu yang diturunkan oleh ibunya membuatnya merasa punya 

kewajiban kepada masyarakat. Sepeninggal ibunya orang-orang yang mau berobat 

datang kepada ibu Sanahari, karena masyarakat berpikir bahwa beliau pasti 

mengetahui doa-doa atau langkah-langkah yang digunakan untuk pengobatan  atau 

ritual tertentu. 

3. Profil Muh. Anwar 

Gambar 4.3 
Sumber: Data Primer Peneliti, Juli 2021 

Nama   : Muh. Anwar 

Umur   : 40 Tahun 
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Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Tanggal Wawancara : 6 Agustus 2021 

Durasi Wawancara : 00:37:40  

Alamat   : Dusun Karampuang 1 

 Pak Anwar adalah nama panggilan untuk informan ketiga peneliti. Beliau 

adalah kepala dusun Karampuang 1, Desa Karampuang. Kesibukannya tentu menjadi 

seorang kepala dusun, beliau juga mengambil beberapa bekerjaan namun bukan 

pekerjaan tetap bukan hanya di Desa Karampuang, akan tetapi juga di Kota Mamuju. 

Saat ini pak Anwar tinggal bersama istri dan kedua anaknya di Dusun Karampuang 1, 

Desa Karampuang.  

Pak Anwar tidak termasuk keturunan dari Talibarani, sehingga beliau tidak 

pernah ikut sebagai pelaksana tradisi Talibarani. Akan tetapi ia sering ikut menonton 

pelaksanaan tradisi ini. Motivasi pak Anwar ikut menonton pelaksanaan tradisi 

Talibarani karena rasa penasarannya terhadap cara pelaksanaan tradisi ini. kadang-

kadang pak Anwar juga mengantar temannya yang dari Balikpapan yang mau ikut 

berobat.  
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4. Profil Sinar 

     Gambar 4.4 

Sumber: Data Primer Peneliti, Agustus 2021 

Nama   : Sinar 

Umur   : 55 Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Tanggal Wawancara : 13 Agustus 2021 

Durasi Wawancara : 00:18:55  

Alamat   : Dusun Ujung Bulo Wisata 

 Sinar adalah salah satu cucu keturunan Talibarani bersama dengan istrinya. 

Saat ini pak Sinar tinggal di Dusun Ujung Bulo Wisata bersama istri dan anak-

anaknya. Keseharian bapak Sinar yaitu bekerja sebagai buruh bangunan di Kota 

Mamuju dan kadang-kadang merantau ke Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur. 

Namun sejak pandemi pak Sinar tidak pernah lagi ke Bontang karena dibatasinya 

mobilitas selama pandemi. 
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 Pak Sinar selalu mengikuti pelaksanaan tradisi Talibarani bersama istrinya. 

Namun apabila belaiu sedang sibuk bekerja, kadang-kadang hanya istrinya yang 

mengikuti pelaksanaannya. Meskipun Pak Sinar mengikuti pengobatan ini setiap 

tahunnya, akan tetapi tidak setiap tahun Pak Sinar dan istri berobat. Biasanya mereka 

hanya datang membantu persiapan dan ikut meramaikan pelaksanaan tradisi 

Talibarani. Bapak yang akrab disapa Papa Imal ini mengikuti pelaksanaan tradisi 

Talibarani sejak kecil dan pelaksanaannya masih di RT. Tallang sampai lokasinyanya 

dipindah di Dusun Nangka.  

C. Tradisi Talibarani 

Desa Karampuang merupakan salah satu kelompok masyarakat yang 

mayoritas menggunakan cara-cara tradisional dalam berobat. Seperti yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa tradisi Talibarani pengobatan yang rutin 

dilakukan setiap tahun oleh keluarga yang termasuk dalam garis keturunan yang 

mereka sebut Talibarani di Desa Karampuang. Melaksanakan Tradisi ini tidak serta 

merta ditentukan oleh keluarga dari keturunan Talibarani, akan tetapi berdasarkan 

wawancara peneliti dengan dukun pelaksana, beliau mengatakan bahwa: 

“punna diang domai na moalibe apa demole moalibe kota, biasa kan nijappi 
jolo, ampe nikita-kitaang, biasanna u‟de tappa mala, jadi biasa sangngapa pa allona 
ampe mala ni insang. Punna ni insang do, ya nipensangngi do itte anu su‟be domai. 
Apaka nani jappi kale, mampogau poalibeang atau mampogau taradisi. Biasanna itte 
punna to mampogau taradisi kan nainsang memang, tapi biasa tomo diang domai 
ampe kukua namampogau taradisi Talibarani, biasana billas ampe na kua use ia 
sosssorang, ya ku pensangngi mo tatta ko silambi, apa dediang ittu talibarani na 
jauja punna use‟ sossoranna.”

40
 

(Kalau ada yang kemari untuk berobat karena tidak bisa atau tidak sembuh 
dengan pengobatan kota, biasanya saya bacakan dulu doa-doa dan diliat-liatkan 
dirinya, biasanya tidak langsung bisa, jadi biasanya itu butuh beberapa hari untuk 
mengetahui. Kalau sudah diketahui, ya kita beritahukan kepada orang yang datang 
berobat. Apakah Cuma dibacakan doa tertentu, melakukan ritual pengobatan, atau 
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melaksanakan tradisi tertentu. Biasanya itu kalau yang tahu melaksanakan tradisi kan 
diketahui memang, tapi biasa juga ada yang datang kemari dan ku bilang kalau akan 
melaksanakan tradisi Talibarani, biasanya kaget dan bilang dia bukan keturunan, ya 
saya kasi tahu saja kalau pasti ada pertalianmu, karena tidak ada itu Talibarani 
mengganggu kalau bukan keturunannya).  

Pada dasarnya ada beberapa keluarga yang tidak mengetahui bahwa ia 

termasuk keturunan Talibarani, akan tetapi ketika ada anggota keluarga yang sakit 

dan tidak bisa diobati dengan pengobatan modern, mereka kemudian mencari solusi 

dengan bertanya pada dukun. Dukun kemudian melakukan cara-cara yang dipercaya 

bisa digunakan untuk mengetahui apa penyakit yang diderita dan bagaimana cara 

penyembuhannya. Biasanya setelah diterawang oleh dukun barulah diketahui bahwa 

ia termasuk keturunan Talibarani atau bukan.   

 Sejak kecil semua keturunan Talibarani sudah diikutkan dalam pelaksanaan 

tradisi Talibarani. Ada yang ikut berobat dan ada juga yang hanya ikut untuk melihat 

pelaksanaan tradisi ini. Cara ini dilakukan agar sejak kecil anak-anak paham akan 

identitas budayanya, dan mengetahui bahwa mereka adalah keturunan dari Talibarani. 

selain itu, agar anak-anak mengetahui apa-apa saja yang harus disiapkan dan 

bagaimana tata cara pelaksanaannya agar tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan  di 

tahun-tahun mendatang.  

 Seiring perkembangan zaman, manusia terus mengalami perubah-perubahan 

baik itu perubaahn yang terjadi secara pribadi maupun perubahan yang terjadi secara 

umum. Terkait perubahan ada penjelasan Ibu Canning terkait tradisi Talibarani, 

sebagai berikut: 

“U‟de do sitente diolo, angga‟na itte apa nainsang itte malaeka‟ punna 
maroa ia tobaine inne dini jari na pakalammor. Apa diolo ana, punna tommuane mo 
nipentamai magassing kia. Mau itte poong kaju anu kayyang mala na cabu‟ siola 
waka‟na. Punna su‟be si‟da barani na ya si batta mampake piso kayyang, ya tente 
motte todiolo maroa ilmuna, jari u‟de na kande itte piso, diambomo mala 
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mangkalulung bassi makumbang, punna nanikua todapa‟ biasa tatta u‟de mala. 
Punna inne sekarang, kamarakkatang do, itte mo tomo piso-piso ki ni kapia mampake 
kumba. U‟de apa malammor anu tentenne, jari untunna inne nainsang ki toyya 
malaeka.”

41
 

(Tidak seperti dulu lagi, sepertinya roh itu tahu juga kalau lebih banyak perempuan 
yang ikut jadi dimudahkan. Karena zaman dulu kalau laki-laki yang dimasuki sangat 
kuat. Meskipun itu pohon yang besar bisa dicabut sampai ke akarnya. Kalau datang 
betul keberaniannya ya adu parang, ya begitulah orang-orang dulu punya bayak 
kekuatan tertentu, jadi tidak mempan terkena parang, ada juga yang bisa menggulung 
besi yang tebal, kalau mau dibilang orang biasa pasti tidak bisa. Kalau sekarang, 
banyak yang takut, makanya dibuatkan parang buatan yang terbuat dari pelepah atau 
batang daun sagu. Karena ini tidak mudah, jadi beruntung karena roh ini 
memudahkan).  

Selanjutnya ditambahkan lagi oleh Ibu Canning bahwa: 

 “Maroa apa do tobara-bara tommuane ma‟jama di kota, mau tomo 
naimmuanena, ya tobara-bara tobaine kale do maroa, ampe marakka tau inne kan, 
Cuma ya maccoa kinne toyya malaeka‟ u‟de mampentamai tommuane, jari 
malammor ni jama kasi. U‟de ni ator tapi tente  motte toyya lea.”

42
 

(Karena sudah banyak bapak-bapak dan anak muda laki-laki yang bekerja di kota, ya 
ibu-ibu saja yang bayak hadir, makanya ada rasa takut, Cuma baiknya ini roh tidak 
pernah masuk ke tubuh laki-laki, jadi gampang dilaksanakan kasian. Ini tidak diatur 
tapi begitulah adanya).  

 Pada saat wawancara peneliti menanyakan terkait perubahan pada tradisi 

Talibarani, apakah ada atau tidak. Dari hasil wawancara tersebut, peneliti bisa 

melihat bahwa tradisi ini mengalami perubahan karena antara peserta laki-laki dan 

perempuan tidak seimbang. Masyarakat menganggap bahwa ketidakseimbangan ini 

yang kemudian dilihat oleh leluhur mereka sehingga aksi-aksi yang dulu sering 

mereka lihat kini berubah bahkan ada yang hilang. Masyarakat bahkan merubah alat 

yang disiapkan seperti pisau besar diubah menjadi pisau mainan yang dibuat dari 

pelepah atau batang daun rumbia. 

Memasuki era modern, pelaksanaan tradisi Talibarani mengalami sedikit 

perubahan, namun inibukan perubahan yang dilakukan oleh keturunan Talibarani, 
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namun menurut keluarga pelaksana tradisi ini, perubahan terlihat pada saat dukun 

sudah dimasuki oleh roh leluhur, sehingga dari hasil pengamatan kepada dukun, 

keluarga melihat apa-apa saja yang kurang, apa saja yang tidak lagi dilakukan, dan 

apa alat atau bahan yang perlu diganti, dan sebagainya. 

 Hal-hal yang disebutkan oleh informan memang tidak penulis dapati pada saat 

melakukan observasi, namun adu parang yang dulunya menggunakan parang asli kini 

menggunakan parang buatan, dan dilakukan oleh dukun dan ada beberapa ibu-ibu 

yang dipanggil oleh dukun. Kurangnya keikutsertaan laki-laki saat ini menjadi salah 

satu faktor yang membuat perubahan-perubahan itu terjadi, seperti yang dikemukakan 

oleh ibu Canning. Menurut penulis, masyarakat melihat perubahan yang ada saat ini 

dalam tradisi Talibarani merupakan bantuk pengertian dari leluhur mereka. 

Kurangnya peran laki-laki serta adanya rasa takut dari kaum perempuan jika roh yang 

datang bertindak seperti sebelumnya. 

1. Proses Pelaksanaan Tradisi Talibarani 

a. Pra Pelaksanaan 

Tradisi Talibarani merupakan tradisi pengobatan yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Karampuang yang termasuk dalam garis keturunan Talibarani. 

Tradisi ini dilakukan karena masyarakat percaya bahwa ada penyakit yang tidak 

berasal dari alam akan tetapi diakibatkan oleh gangguan roh leluhur.
43

 Itu sebabnya 

tradisi ini dilakukan dengan harapan bisa menyembuhkan sakit yang diderita oleh 

masyarakat.  
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Dari hasil wawancara dengan Ibu Canning dan Pak Sinar, mereka 

menjelaskan harapan mengikuti tradisi Talibarani setiap tahunnya: 

“Moalibe atau u‟de tatta tau manghara‟ tau mala nasang mole ampana tau 
anu‟su‟be moalibe. Ya nikua mamo poalibeang, tapi ya use‟ itte kali kan diang to 
su‟be kale, punna itte nasang ya manghara‟ barakka‟na taradisi, sa‟alla u‟de nadua 
saki.”

44
 

(Berobat atau tidak tetap kita berharap bisa sembuh semua yang datang berobat. Ya 
namanya juga disebut pengobatan kan, tapi bukan itu saja, karena yang datang saja 
tentu berharap mendapat berkah dari tradisi ini, semoga tidak kena sakit.) 

 Ibu Canning merupakan pelaksana tradisi ini setiap tahunnya, setiap 
melaksanakan tradisi ini, tentu harapan kesembuhan bagi setiap yang ikut berobat 
adalah hal pasti, namun beliau juga berharap bahwa masyarakat yang datang tanpa 
mengikuti proses dalam pengobatan mendapat berkah dari pelaksanaan tradisi 
Talibarani. Pak Sinar juga menyatakan harapan yang serupa terkait harapan 
mengikuti tradisi Talibarani,  berikut kutipan wawancara peneliti dengan pak Sinar: 

 “Punna panghara‟ku ingkai ya kamoleang ya nasanna, apa‟ inne saba‟na tau 
mampogau na nialibei saki anu‟ su‟be di sossorang ta. Punna to su‟be kale u‟de 
moalibe ya manghara‟ toyya barakka‟na mako poalibeang, barang ni beang mako 
wai nijappi.”

45
 

(Kalau kami berharap tentunya kesembuhan untuk semuanya, karena sebab kita 
melakukan ini karena ingin mengobati sakit yang datang dari leluhur kita. Kalau 
masyarakat yang datang saja tidak berobat tentu berharap berkah dari pengobatan ini, 
siapa tahu bisa diberi air yang sudah dibacakan doa). 

Sesuai dengan tujuannya, keluarga yang ikut tentu berharap kesembuhan serta berkah 

kepada semua orang khususnya yang termasuk keturunan Talibarani.  

Dari harapan keluarga pelaksana tersebut sehingga sebelum melakukan tradisi 

ini dilakukan beberapa persiapan yang dimulai dari musyawarah dengan keluarga 

yang ingin melaksanakan tradisi ini. Mulai dari berapa keluarga yang akan ikut 

melaksanakan, hari apa akan dilaksanakan, siapa saja yang akan diundang, serta apa 

saja perlengkapan serta bahan-bahan yang dibutuhkan. Terkait undangan, sebenarnya 

tidak ada undangan yang formal, keluarga hanya mengajak yang dalam bahasa 
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Mamuju disebut mesale dari rumah ke rumah. Tapi untuk keluarga yang berada di 

luar kota hanya disampaikan melalui telepon. 

Sehari sebelum pelaksanaan segala keperluan akan disiapkan, seperti 

penjelasan Pak Sinar berikut ini: 

“Punna ni kua mo madondong do inne acara ya yaku ingkai tommuane 
lumampa tau mallalle ora batu, ao‟, danniu, bunga anjoro, anjoro ammas dedua, 
pinangngang, dau-daung masarri, ampe kumba nani kapia piso-piso, punna anu‟ 
malammor medondo-dondong ni pasadia, rapang daung loka.”

46
 

(Kalau sehari lagi sebelum acara saya dan laki-laki yang lain pergi mencari bambu 
kuning, bambu biasa, janur kuning, bunga kelapa, kelapa gading 2 buah, buah pinang, 
daun-daun wangi, dan pelepah daun rumbia untuk membuat parang-parangan, kalau 
yang gampang pegi-pagi sekali baru disiapkan, misalnya duan pisang). 

Jadi, segala peralatan yang dibutuhkan akan dikerjakan oleh laki-laki, seperti 

pada penjelasan Pak Sinar sebelumnya. Sedangkan para ibu-ibu akan menyiapkan 

segala bahan makanan yang akan dimasak pada malam hari yang dibutuhkan untuk 

pelaksanaan tradisi, menyiapkan air di baskom besar dengan berbagai macam 

tanaman yang berbau harum, dan lain-lain.  

Gambar 4.5 
Sumber: Data Primer Peneliti, Juli 2021 
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Persiapan untuk makanannya sama pada acara pada umumnya, yaitu 

menyiapkan beberapa jenis makanan berdasarkan permintaan dukun atau disesuaikan 

dengan apa yang dibutuhkan, untuk persiapan makanannya Ibu canning mengatakan 

bahwa: 

“Maroa toyya ni padiang, diang lame ampe loka itte ni dakang, loka-loka, 
bau peapi, manu ni tunu, tallo dakang, parepulu tallung rupa, lappa-lappa, bau ni 
tunu, ga‟de cucur, punna kande ya kale kitte ni pa diang.”

47
 

(Ada banyak yang disiapkan, ada ubi jalar dan pisang yang direbus, pisang 
kecil, ikan masak kuah kuning, ayam bakar, telur rebus, beras ketan tiga warna, 
lappa-lappa (sejenis ketupat tapi dibuat dari beras ketan putih dengan bukusan daun 
kelapa berbentuk memanjang), ikan bakar, kue cucur, kalau makanan itu saja yang 
disiapkan). 

Setelah semua bahan siap maka selanjutnya adalah memasak semua makanan yang 

akan menjadi persembahan pada pelaksanaan tradisi Talibarani. Baik makanan yang 

akan menjadi sesajen maupun yang akan dimakan bersama setelah acara selesai. 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan bahwa persiapan dilakukan smpai pada 

esok harinya, jadi ada beberapa peralatan dan makanan yang diselesaikan pada hari 

pelaksanaan tradisi.   

Pelaksanaan tradisi Talibarani dilakukan di dalam rumah dan halaman rumah 

atau halaman luas yang jaraknya harus dekat dengan rumah tempat pelaksanaan. 

Adapun orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Keluarga pelaksana 

2) Sanro (dukun) 

3) Keluarga dekat khususnya yang termasuk dalam garis keturunan 

Talibarani dan masyarakat sekitar 
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4) Masyarakat yang tidak termasuk keturunan Talibarani 

Keluarga yang bukan dari keturunan Talibarani merupakan salah satu unsur 

pendukung dalam proses persiapan sampai pada pelaksanaan tradisi Talibarani. 

Masyarakat yang hadir juga terkadang memberi bantuan meski tidak ikut dalam 

pelaksanaan tradisi ini. Karena masyarakat berpikir tidak ada alasan untuk tidak 

membantu meskipun pemahaman tentang pengobatan ini berbeda. 

Sebelum pelaksanaan tradisi, makanan yang telah disiapkan dibagi dalam tiga 

tempat. Ada yang dipasang di ranting bambu kuning, ada yang diletakkan di daun 

pisang untuk di ruang tamu, dan ada yang diletakkan di beberapa kalisi (bilah bambu 

yang dianyam dan diberi tali penggantung). Segala hal yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan harus siap sebelum dukun datang, agar waktu pelaksanaan lebih efektif. 

Berikut gambar beberapa makanan yang disiapkan dalam pelaksanaan tradisi 

talibarani.  

Gambar 4.6 
Sumber: Data Primer Peneliti, Juli 2021 
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b. Pelaksanaan Tradisi Talibarani  

Pelaksanaan tradisi Talibarani dilaksanakan pada hari yang telah disepakati 

oleh dukun dan keluarga pelaksana. Tradisi ini biasanya dimulai pada jam sepuluh 

pagi ata lewat dari itu, namun tidak melewati batas waktu solat dzuhur. Berikut tata 

cara pelaksanaan tradisi talibarani: 

1) Penempatan Makanan Pada Masing-masing Nampan 

Hal pertama yang disiapkan oleh keluarga pelaksana dalam tradisi ini adalah 

makanan, karena bukan hanya roh leluhur yang akan dijamu, tapi keluarga yang hadir 

juga disediakan makanan untuk mereka. pelaksanaan tradisi Talibarani tidak hanya 

meletakkan makanan di atas piring dan disajikan, akan tetapi ada cara-cara khusus 

dan alat khusus yang digunakan untuk menempatkan makanan, seperti pada 

penjelasan dukun pelaksana berikut: 

 “Yaku kan anu mansanroi inne taradisi, jari yaku mangkamandoi. Anu ni 
pasadia portama mangnganna kande naung di kalisi, pura itte ni insi‟i pinggang 
mampake parepulu tallung rupa. Pura itte ni pasadia kamanynyang, abaja, ampe 
baki anu ni insii do kaeng mapute sola pinggang anu ke pinangngang, boas, sola doi 
benggol.”

48
 

(Saya selaku dukun disini, jadi saya yang pimpin tradisi ini. Yang disiapkan pertama-
tama itu menaruh makanan di bilah bambu yang dianyam, setelah itu mengisi tiga 
piring dengan nasi ketan tiga warna. Setelah itu disediakan kemenyan, media bakar 
kemenyan, dan baki yang berisi kain putih dan piring yang berisi pinang yang sudah 
terbelah, sedikit beras, dan uang koin). 

 Pelaksanaan tradisi ini diawali dengan menempatkan semua makanan pada 

tempat yang telah disiapkan sebelumnya sesuai arahan dari dukun dan membagi 

semua makanan yang sudah ada di wadah sesuai dengan penempatan masing-masing 
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dalam pelaksanaan ini, misalnya pada dokumentasi sebelumnya ada yang diletakkan 

di ranting-ranting bambu gading yang dipasang di depan rumah. 

2) Mamparonang Wai (Membacakan Doa untuk Air) 

Pada saat semua perlengkapan siap maka orang tua dan anak-anak yang ingin 

berobat diminta untuk berkumpul di rumah tempat tradisi ini dilaksanakan. Pada 

tahap selanjutnya dukun akan membakar kemenyan untuk dimasukkan ke dalam 

abaja. Kemenyan akan diletakkan di tungku api kecil dan rokok akan diletakkan di 

piring kecil setelah itu keduanya diletakkan di depan dukun secara berdampingan. 

Sambil membaca mantra-mantra dukun akan mengambil asap kemenyan beberapa 

kali dan meletakkan tangannya yang mengepal di dada, setelah itu membuka 

tangannya dan memegang semua persembahan dan juga memegang baskom yang 

berisi air. Proses ini disebut mamparonang (membacakan mantra). Setelah air 

dibacakan mantra barulah air diisi dengan bunga kelapa dan dedaunan harum, seperti 

daun pandan. 

3) Mamperoa Malaeka‟ (Memanggil Roh Leluhur) 

Pada dasarnya yang menjadi pelaksana utama tradisi Talibarani adalah 

leluhur mereka, oleh karena itu perlu dipanggil melalui cara-cara yang keluarga 

yakini dan hanya bisa dilakukan oleh dukun pelaksana, berikut penjelasan ibu 

Canning: 

 “punna pura mamparonang wai ampe manggane kande biasanna itte 
nanapentamai do malaeka‟, tandana itte punna mangngala mo roko‟ ampe na tunu, 
kakitaang ki toyya mangngantiang colo‟ di‟di-di‟dir kalaena, ampe punna moroko‟ 
u‟de normal nikita, punna maccaka biasa tomo u‟de niinsang, apa mo laelaengang 
bahasa na pake, bahasa Mandar, bahasa Kaili, bahasa Mamuju tomo.”

49
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(Kalau sudah menyiapkan dan mendoakan air dan juga mendoakan makanan biasanya 
itu dukun akan dimasuki roh, tandanya itu kalau sudah mengambil rokok terus 
dibakar, kelihatan itu kalau memegang korek api gemetaran badannya, punna 
merokok tidak normal kita lihat, kalau bicara biasa tidak di tahu karena  bermacam-
macam bahasa yang dipake, bahasa Mandar, bahasa Kaili, bahasa Mamuju juga). 

Setelah semua sesajen dibacakan doa, dukun akan berdiam sambil menutup 

mata untuk memanggil roh leluhur. Pada saat dukun sudah merokok itu berarti roh 

leluhur sudah masuk dalam tubuh dukun. Masyarakat banyak yang tidak mengerti apa 

yang dikatakan oleh dukun saat dimasuki roh karena berbicara tidak jelas bahkan 

berbicara menggunakan bahasa yang berbeda. Jika menggunakan bahasa Mamuju 

masyarakat akan paham, tapi kalau misalnya menggunakan bahasa Kaili (bahasa dari 

suku yang tinggal di sekitaran Sulawesi Tengah) atau bahasa Bugis (bahasa dari suku 

yang tinggal di Provinsi Sulawesi Selatan) masyarakat banyak yang tidak paham. 

Namun tradisi ini terus bisa diikuti dan instruksi dukun bisa dimengerti karena dukun 

berbicara sambil menunjuk apa-apa yang diinstruksikan.  

4) Manjappi Kande (Membacakan Doa untuk Makanan) 

Selanjutnya dukun yang ditemani keluarga inti pelaksana akan berjalan ke 

ruang tamu dan membacakan doa yang berbeda lagi untuk makanan yang ada di atas 

daun pisang dan memakan beberapa jenis makanan yang ada setelah dibacakan doa. 

Sembari makan, dukun akan diperdengarkan oleh tabuhan rebaan untuk mengundang 

dukun tersebut keluar dri rumah mene,ui masyarakat lainnya yang ada di luar.  

5) Mo Lele-lele (berjoget di Sekitar Bambu) 

Proses selanjutnya merupakan proses yang sakral namun dianggap sebagai 

hiburan bagi masyarakat biasa yang datang, alasannya tentu karena ada bunyi tabuhan 

rebana, berikut penjelasan dari ibu Sanahari selaku dukun pelaksana: 
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 “Punna pura nasang mo ni gane kande, todapa diolo sapo na mande‟de 
ganrang, jari punna na rangngo mo bamba ganrang inne sanro magasa-gasa itte na 
mudende sau diolo sapo mako di oro batu, diang manteke oro batu diang tomo biasa 
ma‟joge mambaba piso-piso, punna ma‟joge mo sanro biasa mansale todapa 
ma‟joge. Biasanna punna ma‟joge pa ampe mako tau merape jappi, ya na jappi ki 
tau, na burrus talibubung ta.”

50
 

(Kalau semua makanan sudah dibacakan doa dan orang-orang di depan rumah 
memukul rebana, jadi kalau dukun sudah mendengar suara rebana, pasti dukun buru-
buru untuk lari keluar rumah menuju ke bambu kuning, ada yang memanjat bambu 
kuning dan ada juga yang berjoget sambil memegang parang buatan, kalau joget 
biasanya juga mengajak orang lain untuk berjoget. Biasanya juga kalau berjoget dan 
ada yang minta diobati dengan dibacakan mantra, ya pasti dibacakann mantra dan 
ditiup bagian ubun-ubun). 

Memasuki inti acara dukun akan berlari keluar rumah menuju bambu kuning 

saat mendengar suara rebana yang ditabuh. Pada proses ini biasanya dukun akan 

berlari menuju bambu sambil berteriak lele-lele sampai beberapa kali dan memanjat 

bambu dan membuang makanan yang digantung pada ranting-ranting bambu. 

Namun, kadang-kadang dukun tidak langsung memanjat bambu, akan tetapi 

mengelilingi bambu terlebih dahulu sambil menari/berjoget menggerakkan tangan, 

atau sambil memegang pedang-pedangan yang terbuat dari batang daun rumbia atau 

dalam bahasa Mamuju disebut kumba.  

Selama gendang dibunyikan dukun akan terus berjoget. Dukun biasanya 

mengajak orang lain untuk berjoget bersamanya, namun yang diajak umumnya 

nenek-nenek atau ibu-ibu yang sudah cukup tua. Selama berjoget apabila ada orang 

tua yang maju mendekati dukun membawa anak atau tidak, maka anak tersebut atau 

orang tersebut akan dibacakan doa dan ditiupkan tepat diubun-ubunnya. Doa-doa 

yang dibacakan dipercaya bisa menjadi penyembuh atas sakit yang diderita oleh 

masyarakat. 
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6) Poalibeang, Mambare Kande di Palalang (Pengobatan dan Membagi 

Makanan di Bale-bale Bambu) 

Tahap selanjutnya adalah tahap yang lebih sakral dari sebelumnya, karena 

pada tahap ini keluarga pelaksana secara khusus akan diobati di palalang dan 

makanan untuk roh leluhur juga akan diberikan pada tempat yang sudah disiapkan. 

Berikut penjelasan dukun pelaksana terkait pelaksanaan pada tahap ini: 

“Inne taradisi ni pogau na manjappi kale todapa tapi use itte kale, nikuaanna 
ni pakande tomo malaeka. Jari punna pura do mejappi sanro ya ni pamento toyya 
de‟de‟ ganrang ampe mento sanro ma‟joge. Pura itte na pantuung piso-piso na 
sanro, mako do di palalang na manjama kande, jari itte kande diang nianna dai di 
palalang, diang tomo nianna naung di tampo sipatu palalang, punna sadia do sanro 
ya nigane bomo inne kande anu di palalang, pura itte ni bare tetallu inne kande. 
Diang nipatujui malaeka, topampogau inne taradisi, ampe sanro. Punna pura do ni 
bare kande ya membali laeng do sanro dai di sapo manjappi sala bomo tomelo 
nijappi ampe mambare wai anu pura gane. Pura itte mensaudo malaeka‟ ya pura do 
bomo nipogau inne taradisi  talibarani, to pambare-bare kando do ampe siola-ola 
tau kumande.”
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(Ini tradisi dilakukan bukan hanya untuk menyembuhkan orang dengan 
dibacakan doa-doa, tapi bukan itu saja bisa dibilang memberi makan juga roh leluhur. 
Jadi kalau sudah selesai dukun mengobati, ya diberhentikan juga tabuhan rebana 
supaya dukun berhenti berjoget. Setelah itu dukun meletakkan parang buatan dan 
berjalan ke palalang untuk mengurus makanan, jadi makanan itu ada yang diletakkan 
di palalang dan ada yang diletakkan di tanah tepat di bawah palalang, dan kalau 
dukun sudah siap, ya didoakan lagi ini makanan dan setelah itu dibagi menjadi tiga. 
Ada untuk roh leluhur, untuk keluarga pelaksanan, dan ada untuk dukun. Kalau 
makanan sudah dibagi dukun akan kembali ke rumah, mengobati orang-orang yang 
mau lagi didoakan dan membagi air yang sudah dibacakan doa. Setelah itu roh akan 
keluar dari tubuh dukun dan tradisi Talibarani selesai dilaksanakan, selanjutnya 
orang bagi-bagi makanan dan makan bersama). 

Setelah pihak keluarga merasa cukup dan dukun terlihat menuju palalang 

maka bunyi gendang juga akan dihentikan. Hal ini karena proses selanjutnya adalah 

pengobatan kepada masyarakat dan membagi makanan yang ada di palalang menjadi 
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tiga. Jadi, penulis melihat pembagian makanan menjadi tiga itu, Pertama mengisi 

kalisi sebagai sesajen untuk roh leluhur, kedua untuk keluarga yang menjadi 

pelaksana, dan ketiga untuk dukun. Setelah pembagian, masyarakat yang mau berobat 

akan mengelilingi palalang dan memegang palalang sebagai bentuk terhubungnya 

untuk dibacakan mantra yang dipercaya dapat menyembuhkan. 

7) Pambare-bareang Wai (Pembagian Air) 

Proses selanjutnya dukun akan kembali ke rumah membawa makanan dari 

palalang. orang tua yang ingin berobat dan mengobati anaknya akan mengikuti dukun 

kembali dan duduk di sekitar dukun. Dukun juga akan membagi air yang ada di 

dalam baskom kepada keluarga yang mau mengambil air tersebut sebagai barakka 

(berkah) dari acara tersebut. Air tersebut nantinya bisa digunakan untuk mencuci 

wajah orang-orang yang tidak sempat datang menghadiri pelaksanaan tradisi 

Talibarani. Hal ini bertujuan agar doa-doa yang dipanjatkan pada saat tradisi 

dilaksanakan juga bisa dirasakan orang-orang yang tidak mengikutinya. Pembagian 

air biasanya menjadi tahap terakhir dari tradisi Talibarani, karena setelah membagi-

bagi air roh leluhur yang diyakini memasuki tubuh dukun akan keluar, dan tidak ada 

lagi kegiatan selain makan bersama sebagai penutup acara. 

D. Makna Tradisi Talibarani bagi Masyarakat Desa Karampuang 

Setiap masyarakat melakukan tradisi atau ritual tertentu memiliki alasan dan 

maksud tersendiri, selain untuk meneruskan warisan leluhur, juga ada harapan dari 

makna yang terdapat dalam pelaksanaan tradisi. Hal tersebut menjadi bagian dari 

keberlangsungan hidup sebagian masyarakat Karampuang yang meyakini tradisi 

Talibarani sebagai salah satu cara pengobatan tradisional.  
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Terkait pelaksanaan tradisi Talibarani, Pak Anwar selaku Kepala Dusun 

Karampuang berpendapat terkait tradisi Talibarani bahwa:  

Saya melihat partisipasi masyarakat itu banyak, dan memang setiap 
pelaksanaan tradisi Talibarani semua kalangan itu ada, mulai dari bayi sampai lansia 
yang pada dasarnya tidak bisa berjalan juga hadir. Masyarakat itu selalu antusias jika 
sudah ada kabar akan dilaksanakan tradisi Talibarani, terutama orang-orang yang 
termasuk dalam garis keturunan Talibarani kan. Saya pribadi juga selalu datang 
padahal saya sendiri bukan sossorang Talibarani. Kalau saya datang juga tidak untuk 
berobat, tapi memang tradisi ini tidak membatasi orang-orang yang mau datang 
melihat pelaksanaan tradisi Talibarani.

52
 

Tradisi Talibarani pada dasarnya hanya dilakukan oleh masyarakat yang 

termasuk sossorang (garis keturunan) Talibarani, akan tetapi keluarga yang 

melaksanakan tidak pernah membatasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi, baik itu 

yang mau ikut dalam tradisi pengobatan ataupun masyarakat yang hanya ingin 

melihat pelaksanaan tradisi ini. berdasarkan hasil wawancara, pertisipan menjelaskan 

bahwa tradisi Talibarani adalah tradisi yang terbuka, artinya tradisi ini sakral namun 

bersifat terbuka untuk semua masyarakat, tidak ada batasan untuk masyarakat yang 

ingin hadir mengikuti pelaksanaan tradisi. Berdasarkan hasil obsrvasi, tradisi ini 

diikuti dengan sakral oleh masyarakat umum dan mereka menikmati meski tidak 

berpartisipasi secara langsung. 

 Tradisi Talibarani bukan hanya tradisi pengobatan akan tetapi tradisi ini 

memiliki niali-nilai baik itu tersampaikan secara tersurat maupun secara tersirat 

dalam proses pelaksanaan tradisi Talibarani. Selain nilai musyawarah, ada nilai lain 

yang juga terdapat dalam pelaksanaan tradisi Talibarani yaitu gotong-royong. Nilai 

gotong-royang tersirat pada tahap persiapan, mulai dari proses memasak berbagai 

macam makanan seperti nasi, ketan tiga warna, ikan, ayam, kue cucur, dan lain-lain. 
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Selain itu pembuatan palalang (meja yang terbuat dari bilah-bilah bambu) dan 

penanaman oro batu (bambu gading). Selanjutnya ada nilai silaturahmi atau relasi 

sosial, nilai ini bisa dilihat mulai dari sebelum pelaksanaan sampai tradisi ini selesai 

dilaksanakan. Tradisi ini menjadi salah satu wadah berkumpulnya keluarga, kerabat, 

tetangga dan masyarakat lainnya untuk bercengkrama dan saling bertukar kabar satu 

sama lain yang bisa menambah erat tali silaturahmi diantara semuanya.   

Sebagai suatu pranata sosial yang sampai saat ini masih dijumpai di daerah 

Pulau Karampuang, tradisi Talibarani menyimpan pesan hidup yang masih melekat 

pada masyarakatnya. Nilai dalam tradisi yang bisa menjadi acuan seperti 

musyawarah, gotong-royong, serta silaturahmi atau relasi sosial. Nilai-nilai ini 

apabila terus dilestarikan dan dipraktekkan bisa menjadi contoh untuk generasi 

berikutnya sebagai acuan dalam bertingkah laku.  

Tradisi Talibarani merupakan tradisi yang sudah melekat di Masyarakat Desa 

Karampuang karena tradisi ini dilakukan setiap tahunnya sehingga masyarakat yang 

tidak melaksanakan bahkan tidak hadir dalam pelaksanaan juga mengetahui tradisi 

ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan partisipan, berikut beberapa poin makna 

tradisi Talibarani: 

1. Tradisi yang Sakral dan Penting 

Tradisi Talibarani merupakan tradisi yang setiap tahun dilakukan oleh 

keluarga keturunan Talibarani. Tradisi tahunan ini terus dilakukan karena dianggap 

penting oleh masyarakat yang tergolong dalam keturunan Talibarani, berikut 

penjelasan informan terkait tradisi Talibarani: 
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“Inne taradisi sakral, sossoranna pa toyya na dua-dua. U‟de mala 
nisombarangang, takkala meganggu mattaung kitau iyya masaki, mau na paressa 
dotter, u‟de nainsang nakua apa sakina, apa anu na nijama taradisi memang, ampe 
inne tatta kiya diang.”
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(Ini tradisi yang sakral, Cuma garis keturunan yang disentuh. Tidak bisa 
sembarangan, kalau sudah diganggu, bisa bertahun-tahun kita sakit, walaupun 
diperiksa sama dokter, dokter pasti tidak tahu sakit apa, karena memang harus 
berobat di tradisi, dan ini sering terjadi.) 

 Dari keterangan yang disampaikan oleh Ibu Sanahari bahwa keturunan 

Talibarani tidak bisa menganggap sepele jika ada sakit yang dianggap berasal dari 

leluhur mereka karena sakit yang diderita akan lama penyembuhannya. Itu sebabnya 

keturunan Talibarani menganggap tradisi ini sangat sakral dan penting untuk 

dilakukan. Selain itu, karena tradisi Talibarani menggunakan mantra tertentu, serta 

sesajen khusus untuk persembahan kepada leluhur. Suasana pelaksanaan tradisi 

Talibarani juga dirasakan oleh masyarakat sekitar yang tidak ikut berobat, seperti 

penjelasan Pak Anwar berikut: 

Saya melihat nilai tradisi ini sangat sakral, tentunya itu bagi masyarakat yang 
memercayai hal tersebut, namun orang-orang yang hadir sebenarnya juga merasakan 
hal tersebut, termasuk saya ini nak.
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Dari penjelasan pak Anwar peneliti melihat bahwa bukan hanya keturunan 

Talibarani yang merasakan suasana sakral pada pelaksanaan tradisi ini, namun orang-

orang yang hanya datang menonton juga merasa bahwa tradisi ini sakral dan sarat 

akan makna. Oleh karena itu, meski tidak ikut serta masyarakat sekitar selalu 

menghargai dan menghormati kepercayaan keturunan Talibarani, karena kepercayaan 

orang lain tentu bukan untuk kita percayai juga namun untuk kita hargai sebagai 

bentuk toleransi karena hidup di negara yang multikultural. 
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2. Milik Hidup yang Melekat dalam Diri Keturunan Talibarani 

Setiap orang memiliki pemaknaan yang berbeda-beda terkait suatu tradisi 

begitu juga dengan Pak Sinar, berikut penjelasan makna tradisi Talibarani  menurut 

Pak Sinar: 

“Yaku inne kan kapala keluarga, u‟de ki kupensangngi apa inne taradisi mako diana‟ 
ku‟ tapi kusudu su‟be mangkita langsung punna diang nipogau. Apakale ki ku 
pensangngi, inne taradisi anunta, ingkita mamiliki, jari mau apa na kua todapa, ya 
inne mo tongkita tuo diinnyamata, inne tomo anu, ude mala nikua mako di todapa, 
umba tente inne niporcaya taradisi talibarani.”
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(Saya sebagai kepala keluarga tidak saya kasi tahu apa ini tradisi ke anak-anakku, tapi 
saya suruh langsung datang melihat jika ada yang melakukan. Saya Cuma bilang 
tradisi ini milik kita, jadi apapun yang orang lain  katakan, ya inilah yang hidup 
dalam dirita, ini juga bukan hal yang bisa dikatakan ke orang lain,tentang bagaimana 
kita mempercayai tradisi talibarani).  

 Masyarakat yang memiliki hubungan saudara atau termasuk dalam silsilah 

keturunan Talibarani menganggap bahwa tradisi ini sudah menjadi bagian hidup 

mereka. Hal ini dikarenakan tradisi ini sudah mereka kenal sejak kecil, karena sejak 

kecil mereka sudah diikutsertakan oleh orang tua mereka dalam pelaksanaan tradisi 

Talibarani. Mereka juga mengatakan sulit untuk menjelaskan bagaimana mereka 

meyakini tradisi Talibarani sebagai sebuah tradisi yang mereka percayai dalam hal 

pengobatan. Melihat kesembuhan saudara-saudara mereka serta sakit yang mereka 

alami menjadi salah satu alasan terkuat atas keyakinan mereka.  

 Berdasarkan hasil wawancara masyarakat yang merupakan keturnan tradisi ini 

memang sudah memiliki keyakinan yang kuat karena penanaman nilai-nilainya yang 

dilakukan oleh setiap orang tua sejak anak-anak mereka belia, sehingga sejak kecil 
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masyarakat sudah terbiasa ikut serta bahkan sudah ada yang paham tentang tata cara 

pelaksanaan tradisi Talibarani ini. 

3. Tali yang Mengikat Masyarakat 

Tradisi Talibarani Dianggap sebagai tradisi yang menyatukan masyarakat, 

karena pada saat pelaksanaannya selalu bisa menghadirkan masyarakat yang memiliki 

keyakinan yang berbeda. Hal ini dianggap sebagai sebuah bentuk toleransi antar 

masyarakat. Pak Anwar sendiri menggambarkan bagaimana ia memaknai tradisi ini 

pada kutipan wawancara berikut: 

 Tradisi ini memang besar maknanya bagi masyarakat di Desa Karampuang, 
meskipun belum ada kabar terkait tradisi ini, ada beberapa orang yang sudah 
menabung karena takut tidak punya uang jika pelaksanaannya nanti. Saya pribadi 
juga melihat tradisi ini sebagai salah satu yang mengikat saya dengan masyarakat, 
bahkan sebelum saya menjadi kepala dusun seperti sekarang. Waktu remaja, tradisi 
ini seperti seru-seruan saja, dan saat dewasa saya sadar, tradisi ini mengikat saya dan 
teman-teman saya, maksud saya mengikat dalam hal yang positif, artinya saya 
semakin paham bahwa perbedaan yang biasa saya olok-olokkan dengan teman, 
ternyata perbedaan itu menjadi hal yang menyatukan saya dengan mereka.
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 Masyarakat yang tidak tergolong keturunan Talibarani merasa bahwa meski 

mereka meyakini tradisi Talibarani namun rasa saling terikat satu sama lain dapat 

mereka rasakan. Melihat kerjasama yang baik antar keluarga dan masyarakat sekitar, 

bahkan ada yang menabung agar bisa ikut dan saling membantu pada hari 

pelaksanaan nantinya membuat persaudaraan yang erat itu semakin nampak dalam 

tradisi Talibarani ini. 

Tradisi Talibarani memang hidup di Desa Karampuang yang memiliki 

keberagaman budaya, terlebih semakin tahun, pendatang terus berdatangan, baik itu 
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melalui pernikahan, ataupun karena tuntutan pekerjaan. Sehingga banyak yang 

penasaran untuk melihat tradisi ini, meskipun yang datang menonton banyak yang 

memiliki paham yang berbeda, akan tetapi saling menghargai satu sama lain terkait 

kepercayaan masing-msing adalah hal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. 

 Berdasarkan temuan penelitian, masyarakat menganggap tradisi Talibarani 

sebagai sebuah tradisi yang berasal dari leluhur dan bersifat sakral. Tradisi ini 

memiliki simbol-simbol yang dipahami secara kolektif oleh masyarakat baik itu 

masyarakat yang termasuk keturunan Talibarani maupun masyarakat biasa yang 

datang menonton. Dari hasil wawancara peneliti dengan semua informan, jawaban 

yang peneliti dapatkan berbeda-beda tentang bagaimana tradisi ini dimaknai oleh 

masyarakat. Sebagian masyarakat memaknai tradisi Talibarani sebagai bagian dari 

hidup yang melekat pada masyarakat yang memercayai tradisi ini.  

 Banyaknya masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam tradisi ini meski tidak 

ikut dalam prosesnya tapi mereka juga memaknai tradisi Talibarani sebagai sebuah 

pranata sosial yang memiliki nilai-nilai yang harus dijaga. Tradisi ini dipandang 

sebagai tali yang mengikat masyarakat di Desa Karampuang meski memiliki 

kepercayaan yang berbeda-beda. Melalui interaksi masyarakat bisa memaknai setiap 

simbol dalam proses pelaksanaan tradisi Talibarani.  

 Solidaritas yang tinggi merupakan salah satu ciri masyarakat desa. Menurut 

peneliti hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa tradisi Talibarani tetap lestari 

di Desa Karampuang. Adanya kesepahaman bersama membuat tradisi Talibarani 

tetap hidup di tengah masayarakat Karampuang yang multikultural. Meski banyak 

yang tidak memercayai tradisi ini sebagai salah satu cara berobat tradisional akan 



61 

 

 

 

tetapi toleransi antar budaya yang berbeda dijunjung tinggi di antara masyarakat. Itu 

sebabnya meski berada di desa yang terus mengalami perkembangan tradisi 

Talibarani tetap menjadi tradisi yang terus dilestarikan dan diterima oleh masyarakat. 

E. Deskripsi Relasi Kekerabatan dalam Tradisi Talibarani 

Pelaksanaan tradisi Talibarani tidak pernah dibatasi pesertanya. Masyarakat 

umum yang tidak ikut berobat pun diizinkan ikut untuk menonton, itu sebabnya pada 

saat pelaksanaan tradisi Talibarani partisipannya selalu ramai. Tradisi Talibarani 

menjadi salah satu wadah kerukunan di Desa Karampuang. Peserta yang hadir pada 

pelaksanaan tradisi ini bukan hanya keluarga atau masyarakat sekitar tempat tinggal, 

akan tetapi masyarakat yang tinggal jauh sekalipun bisa ikut berobat atau hanya 

sekedar ingin menonton. Berdasarkan hasil observasi, masyarakat akan 

bercengkrama, melakukan komunikasi dua arah, berinteraksi satu sama lain baik 

sebelum tradisi dimulai sampai tradisi talibarani selesai dilakukan. 

Hasil wawancara peneliti dengan Pak Anwar terkait kekerabatan dalam tradisi 

Talibarani ada pada kutipan wawancara berikut: 

 Memang pada pelaksanaan tradisi ini selalu ramai dihadiri oleh masyarakat, 
karena jujur saja dek, tradisi ini sifatnya terbuka. Artinya tradisi ini menerima semua 
kalangan yang ingin berpartisipasi, baik itu ikut serta dalam tradisi pengobatan, 
maupun sekedar menonton pelaksanaan tradisi ini. sehingga terjadi komunikasi antara 
orang-orang yang hadir, menambah kekerabatan, menjaga kerukunan dalam 
perbedaan tentunya.

57
 

 Pada dasarnya tidak semua masyarakat di Desa Karampuang memercayai 

tradisi ini, terutama masyarakat pendatang yang memiliki latar belakang kebudayaan 

yang berbeda dengan masyarakat sekitar. Hal ini bukan pembeda ataupun sesuatu 
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yang menjadi sekat diantara masyarakat. Justru menurut Pak Anwar sendiri tradisi 

Talibarani memberi ruang komunikasi bagi masyarakat.  

 Desa Karampuang sudah memiliki fasilitas kesehatan yang dibangun, yaitu 

pustu (puskesmas pembantu). Akan tetapi masyarakat Desa Karampuang mayoritas 

masih memercayakan pengobatan kepada dukun atau melalui cara-cara tradisional. 

Oleh karena itu, di Desa Karampuang pengobatan tradisional masih banyak 

ditemukan. Beberapa diantaranya adalah, pejappi, mangngala sunga‟, mantoana, 

termasuk juga tradisi talibarani. Meskipun demikian, masyarakat yang tidak percaya 

dengan pengobatan tradisional juga tidak membatasi diri dengan masyarakat. Pada 

pelaksanaan pengobatan pun masyarakat yang memiliki keyakinan yang berbeda juga 

ikut meramaikan kegiatan meski hanya sebagai penonton. Tak jarang juga ikut 

membantu persiapan sebelum pengobatan dimulai. 

 Tradisi Talibarani merupakan tradisi yang sifatnya terbuka sehingga 

pelaksanaannya ditunggu oleh sebagian kalangan. Hadirnya berbagai elemen 

masyarakat pada saat pelaksanaan membuat pelaksanaan tradisi Talibarani semakin 

rame dan membuat toleransi dalam masyarakat semakin kuat. Dari keselurusan hasil 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan, dapat disimpulkan bahwa, 

pertama masyarakat menganggap tradisi Talibarani sebagai sebuah tradisi yang 

sakral dan dianggap penting sehingga beberapa orang atau keluarga memilih 

menabung bersama sebagai bentuk kerjasama menyukseskan pelaksanaan tradisi 

Talibarani. Menabung diawal sebelum pelaksanaan tradisi Talibarani menunjukkan 

adanya keterikatan satu sama lain, sehingga hal ini membuat hubungan kekerabatan 

semakin erat.  
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Selain itu tradisi ini dianggap sebagai sebuah bagian hidup dari orang-orang 

yang termasuk sossorang Talibarani. Bukan hanya sebagai ritual pengobatan tapi 

tradisi ini adalah salah satu wadah yang mengikat keluarga satu sama lain. 

Keterikatan itu terlihat pada saat pelaksanaan tradisi Talibarani, keluarga yang jauh 

datang untuk terlibat dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, tradisi Talibarani 

menjadi jembatan bagi keluarga yang saling berjauhan untuk berkumpul sehingga 

silaturahmi tetap terjaga. 

 Tradisi talibarani memberikan gambaran kerukunan masyarakat di Desa 

Karampuang seperti penjelasan partisipan bahwa banyak warga yang datang meski 

bukan bagian dari pelaksana tradisi Talibarani. Meski memiliki kepercayaan yang 

berbeda dengan sossorang Talibarani, mereka tetap datang menonton dan 

menganggap tradisi Talibarani bukan hanya sebuah tontonan yang menghibur akan 

tetapi, lebih dari itu tradisi Talibarani dianggap sebagai sebuah wadah yang untuk 

berkumpul dengan masyarakat lainnya ditengah kesibukan masing-masing. Tradisi 

ini juga memberi gambaran bahwa toleransi hidup dalam masyarakat di Desa 

Karampuang, bisa dilihat tradisi ini tetap ada bahkan tetap dihadiri oleh orang-orang 

yang bahkan tidak memercayai metode ini sebagai metode pengobatan.  

 Penelitian ini menggunakan teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik 

merupakan teori yang melihat bahwa realitas sosial dalam masyarakat diciptakan oleh 

manusia melalui interaksi makna yang disampaikan secara simbolik. Realitas sosial 

adalah rangkaian peristiwa yang terjadi pada individu dalam masyarakat. Interaksi 

yang terjadi antar individu itu berlangsung secara sadar dan berkaitan dengan suara, 
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gerak tubuh, vokal, serta ekspresi tubuh yang keseluruhannya memiliki maksud yang 

kemudian disebut simbol.
58

 

 Penelitian ini menunjukkan sebuah realitas sosial yang terjadi pada 

masyarakat Desa Karampuang. Tradisi Talibarani merupakan sebuah realitas sosial 

yang diciptakan oleh individu-individu yang meyakininya. Perspekif interaksi 

simbolik menganggap bahwa individu memiliki esensi kebudayaan, melakukan 

interaksi di tengah masyarakat, dan menghasilkan makna atau buah pikiran yang 

disepakati bersama.
59

 Sehingga melalui interaksi tradisi Talibarani bisa dipahami 

secara kolektif oleh masyarakat baik yang melaksanakan maupun masyarakat yang 

hadir sebagai penonton. 

 Ada tiga premis yang menjadi acuan Blumer dalam pendekatan interaksi 

simbolik, yaitu:
60

 

1. Tindakan individu terhadap sesuatu berdasarkan makna yang ada bagi 

mereka.  

2. Individu memeroleh makna dari hasil interaksi sosial yang dilakukan dengan 

orang lain. 

3. Makna yang diperoleh oleh individu akan disempurnakan pada saat interaksi 

sosial berlangsung. 

Dalam penelitian ini ketiga premis yang dikemukakan oleh Blummer nampak 

pada apa yang disampaikan oleh partisipan. Tradisi Talibarani dianggap oleh 
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masyarakat sebagai suatu tradisi yang sakral. Oleh karena itu, masyarakat yang 

datang meski hanya menonton tetap menonton dengan tenang, menghargai setiap 

proses pelaksanaan, dan menghargai orang-orang yang melaksanakan tradisi 

Talibarani. Hal ini tentu sesuai dengan premis pertama bahwa tindakan individu 

terhadap sesuatu berdasarkan stimulus dan makna yang ada pada individu tersebut. 

Masyarakat sekitar melihat tradisi ini sebagai tradisi yang sakral bagi masyarakat 

yang meyakininya dan hal tersebut harus dihargai sebagai bentuk toleransi antar 

masyarakat. 

Awalnya sebagian masyarakat datang karena alasan penasaran atau karena 

ajakan orang tuanya. Namun dengan adanya interaksi terkait tradisi Talibarani 

masyarakat yang hadir bisa memaknai tentang tradisi ini. Tradisi yang bukan hanya 

menjadi tontonan karena penasaran akan tetapi lebih dari itu, tradisi ini kini dipahami 

secara kolektif oleh masyarakat dan menjadi wadah yang memerlihatkan hubungan 

kekerabatan masyarakat di Desa Karampuang. Sejalan dengan premis kedua yang 

dikemukakan oleh Blummer bahwa individu memeroleh makna dari hasil interaksi 

dengan orang lain, demikian juga masyarakat yang ikut tradisi Talibarani, awalnya 

ada beberapa yang tidak mengetahui seperti apa tradisi ini, akan tetapi karena ikut 

menonton dan melakukan interaksi dengan orang-orang yang paham akhirnya tradisi 

dengan segala simbolnya bisa dipahami bersama dengan pemaknaan dari masing-

masing indidvidu. 

 Interaksi-interaksi yang dilakukan oleh masyarakat membuat makna yang ada 

pada individu bisa disempurnakan menjadi lebih lengkap karena pada proses interaksi 

bisa lebih memehami tradisi talibarani lebih banyak lagi. Seperti premis ketiga milik 
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Blummer yang mengatakan bahwa makna-makna yang sebelumnya ada pada  

individu akan disempurnakan pada saat proses interaksi berlangsung.  

 Interaksi yang terbangun di antara masyarakat membuat adanya paham yang 

sama sehingga perbedaan itu bisa dilebur. Interaksi adalah proses pertukaran pesan 

yang dilakukan oleh masyarakat. Berbeda dalam keyakinan ataupun latar belakang 

budaya bukan menjadi alasan masyarakat memiliki jarak dalam interaksi. Meskipun 

berbeda dari sisi kebudayaan, namun masyarakat Desa Karampuang tetap saling 

menghargai satu sama lain dan menganggap bahwa perbedaan itu adalah suatu hal 

yang mengikat silaturahmi di antara mereka.  

 Perbedaan adalah hal mutlak, sehingga melalui penciptaan yang berbeda-beda 

oleh Allah swt. kita menjadi saling mengenal satu sama lain. Seperti yang sudah 

dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat/49: 13 berikut ini: 

ْ َّْ ْإِ
ْۚ
ٌْحِعََارَفىُٓاْ ًَ ْضُعُىبٗاْوَلبَاَئِٓ ُۡ ىُ ََٰٕ ٍۡ ْوَخَعَ ًَٰ ْٓذَوَرْٖوَأُٔثَ ِِّ ىُُْ ْٱٌَّٕاشُْإَِّٔاْخٍَمَََٰٕۡ أٓيَ هاَ ْيََٰ ِ ْٱللَّ ْعِٕدَ ُۡ ىُ َِ ْأوَۡرَ ُْۚۡ ىُ أجَۡمىََٰ

ْخَبيِرْْٞ  ُ َْعٍَيِ ْٱللَّ َّْ ٣١ْإِ

Terjemahnya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling 
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara 
kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara 
kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal.”

61
 

 Dari ayat di atas dapat penulis jelaskan bahwa perbedaan diciptakan agar 

manusia saling mengenal satu sama lain. Dalam tradisi Talibarani terlihat jelas 

bahwa perbedaan di antara masyarakat tidak menjadi pembatas interaksi diantara 

mereka, bahkan dalam ritual-ritual atau tradisi tertentu yang memiliki perbedaan 
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keyakinan, mereka tetap bisa hidup damai berdampingan bahkan mereka saling 

mendukung sebagai bentuk saling menghormati satu sama lain dan untuk menjaga 

silaturahmi antar masyarakat. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terkait etnografi komunikasi tradisi Talibarani di 

Desa karampuang kecamatan mamuju kabupaten mamuju provinsi sulawesi barat 

maka penulis dapat menyimpulkannya sebagai berikut: 

1. Masyarakat memaknai tradisi Talibarani sebagai sesuatu yang berasal dari 

leluhur yang sifatnya sakral dan penting. Tradisi ini juga dianggap sebagai 

bagian dari hidup masyarakat Desa Karampuang yang melekat pada 

masyarakat yang meyakininya. Tradisi ini diibaratkan tali yang mengikat 

masyarakat satu sama lain yang menciptakan toleransi diantara masyarakat. 

2. Hubungan kekerabatan masyarakat Desa Karampuang dapat kita lihat dari 

rasa saling terikat satu sama lain sehingga sebelum pelaksanaan sebagian 

masyarakat akan menabung sebagai bentuk kerjasama dengan keluarga yang 

lain. Pelaksanaan tradisi ini menjadi jembatan bagi keluarga yang berjauhan 

untuk berkumpul sehingga silaturahmi tetap terjaga. Tradisi ini juga 

menjadikan toleransi di antara masyarakat semakin kuat, meski hidup 

berdampingan dengan masyarakat lain yang memiliki keyakinan yang berbeda 

ini adalah bukti sebuah hubungan kekerabatan yang kuat di antara 

masyarakat. 
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B. Implikasi  

Implikasi dari penelitian ini (1) berdasarkan hasil penelitian bahwa tradisi 

Talibarani menjadi wadah yang bisa menyatukan masyarakat meskipun memiliki 

kepercayaan yang berbeda terkait cara-cara pengobatan tradisional, Sehingga peneliti 

berharap melalui tradisi Talibarani toleransi antar masyarakat terus terjaga. (2) Nilai-

nilai yang terdapat dalam tradisi Talibarani merupakan warisan yang harus terus 

dibagi ke generasi selanjutnya. Akan tetapi, berdasarkan hukum islam cara 

pengobatan yang digunakan merupakan sebuah perilaku syirik sehingga peneliti 

berharap masyarakat bisa terus belajar dan membenahi tata cara peaksanaan tradisi ini 

berdasarkan agama yang dianut yaitu Islam.  
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Transkripsi Wawancara 

A. Profil Narasumber 

1. Nama   : Canning 

2. Umur   : 65 Tahun 

3. Jenis Kelamin  : Perempuan 

4. Alamat   : Dusun Nangka 

5. Tanggal Wawancara : 25 Juli 2021 

6. Durasi Wawancara : 00:42:07 

7. Pekerjaan  : Buruh Kupas Bawang 

B. Etnografi Komunikasi Tradisi Talibarani Di Desa Karampuang Kecamatan 

Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat 

1. Apakah tujuan keluarga anda mengikuti tradisi talibarani setiap tahun? 

JAWAB: “Untuk berobat agar saya dan keluarga tidak sakit-sakit lagi karena 

diganggu leluhur kami.” 

2. Apa saja yang keluarga anda siapkan untuk mengikuti tradisi talibarani? 

JAWAB: “Hal yang sudah diketahui bersama, kalau ini dilakukan 

menggunakan uang, jadi yang mau ikut, harus memberi uang kepada 

pelaksana, kalau kebetulan tidak punya uang, sembarang apa yang mau 

dibawa, tapi harus sesuatu yang dipake, misalnya telur satu rak, ikan, atau 

beras ketan. Terserah sesuai kemampuan saja.”  

3. Apa harapan anda mengikuti tradisi talibarani? 

JAWAB: “Berobat atau tidak tetap kita berharap bisa sembuh semua yang 

datang berobat. Ya namanya juga disebut pengobatan kan, tapi bukan itu 
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saja, karena yang datang saja tentu berharap mendapat berkah dari tradisi 

ini, semoga tidak kena sakit. Saya juga sudah  lihat sendiri biasanya anak-

anak yang susah mengontrol emosi, tidak bisa dikendalikan jika sedang 

marah. Akan tetapi jika orang tuanya membawanya ke dukun pelaksana 

tradisi talibarani, tidak butuh waktu lama sembuh itu anak. Tidak emosian 

lagi, kalau pun marah sudah bagus karena sudah bisa dikendalikan, begitu 

juga untuk penyakit lainnya.” 

4. Apakah semua kalangan mengikuti tradisi talibarani setiap tahun? 

JAWAB: “Tidak ada batasan untuk siapapun yang mau ikut tradisi itu, jadi 

walaupun bukan garis keturunannya bisa juga ikut.” 

5. Apakah ada perubahan tradisi Talibarani dulu dan sekarang? 

JAWAB: “Tidak seperti dulu lagi, sepertinya roh itu tahu juga kalau lebih 

banyak perempuan yang ikut jadi dimudahkan. Karena zaman dulu kalau 

laki-laki yang dimasuki sangat kuat. Meskipun itu pohon yang besar bisa 

dicabut sampai ke akarnya. Kalau datang betul keberaniannya ya adu 

parang, ya begitulah orang-orang dulu punya bayak kekuatan tertentu, jadi 

tidak mempan terkena parang, ada juga yang bisa menggulung besi yang 

tebal, kalau mau dibilang orang biasa pasti tidak bisa. Kalau sekarang, 

banyak yang takut, makanya dibuatkan parang buatan yang terbuat dari 

pelepah atau batang daun sagu. Karena ini tidak mudah, jadi beruntung 

karena roh ini memudahkan”  

6. Menurut ibu, apa yang membuat perubahan itu terjadi: 

JAWAB: “Karena sudah banyak bapak-bapak dan anak muda laki-laki yang 

bekerja di kota, ya ibu-ibu saja yang bayak hadir, makanya ada rasa takut, 
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Cuma baiknya ini roh tidak pernah masuk ke tubuh laki-laki, jadi gampang 

dilaksanakan kasian. Ini tidak diatur tapi begitulah adanya” 

7. Bagaimana cara anda mensosialisasikan tradisi talibarani kepada anak-anak 

anda? 

JAWAB: “Sejak saya tahu tradisi ini, tidak ada memang kita dikasi tahu 

sejak dulu kalau begini begitu tentang tradisi ini. Apa saja itu nak kalau ada 

lagi dilakukan yah disuru lagi kesana untuk melihat orang berobat, atau 

kesana membantu, supaya kita juga tahu ini tradisi.” 

8. Apakah komunikasi yang dilakukan oleh dukun pelaksanan dapat dipahami 

oleh keluarga? 

JAWAB: “Bahasa yang dipakai itu berbeda-beda, tergantung rohnya. Jadi 

kalau orang Kaili yang memasuki dukun ya bahasa Kaili lagi yang pakai, tapi 

biasanya bahasa Mamuju yang di pakai. Yang banyak masyarakat pahami itu 

bahasa Mamuju, kalau bahasa Mandar sama bahasa Kaili sedikit orang yang 

tahu, tapi kita tahu apa yang dimaksud karena setiap perintah dikatakan 

sambil ditunjuk.” 

9. Apa nilai-nilai yang bisa diambil dari tradisi talibarani? 

JAWAB: “Musyawarah, bekerja bersama atau saling membantu, dan 

silaturahmi.” 

10. Apa makna tradisi talibarani bagi keluarga bapak/ibu?  

JAWAB: “Saudara saya itu dukunnya tradisi ini, jadi saya melihat semua apa 

saja yang dilakukan, bagaimana berdoa, bagaimana berniat. Karena menurut 

yang saya tahu, talibarani merupakan tradisi yang kuat, jadi harus kuat 
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niatnya, dan juga doa-doanya. Saya sendiri memang mementingkan ini tradisi 

karena jangan sampai arwah leluhur mengganggu.” 

11. Apakah tradisi talibarani bisa menjadi salah satu wadah silaturahmi untuk 

masyarakat Desa Karampuang? 

JAWAB: “Iyah, karena bagusnya tradisi ini nak, karena ketemu-ketemu 

semua ki saudara yang jauh kasian, biasa beberapa tahun baru bisa ketemu.  

Biasa juga mereka tidak bisa pulang lebaran, tapi kalau dilakukan lagi ini 

tradisi, pasti diusahakan untuk datang, beda lagi kalau memang sudah tidak 

bisa sama sekali, yah Cuma bisa mengirim uang, itupun jarang juga tidak 

datang.” 
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Transkripsi Wawancara 

A. Profil Narasumber 

1. Nama   : Sanahari 

2. Umur   : 61 Tahun 

3. Jenis Kelamin  : Perempuan 

4. Alamat   : RT. Tallang, Dusun Sepang 

5. Tanggal Wawancara : 1 Agustus 2021 

6. Durasi Wawancara : :00:30:10 

7. Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 

B. Etnografi Komunikasi Tradisi Talibarani Di Desa Karampuang Kecamatan 

Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat 

1. Apa latar belakang tradisi talibarani dilaksanakan ? 

JAWAB: “Tradisi ini dilakukan karena masyarakat percaya bahwa ada 

penyakit yang tidak berasal dari alam akan tetapi diakibatkan oleh gangguan 

roh leluhur.”  

2. Apa faktor internal dan eksternal dilakukannya tradisi talibarani? 

JAWAB: “Kalau faktor dari dalam itu dari keluarga sendiri yang datang ke 

saya dan meminta untuk menjadi dukun dalam pelaksanaan tradisi talibarani. 

Sedangkan faktor dari luar itu biasanya karena ada beberapa masyarakat 

atau keluarga yang tidak sadar bahwa dia ada hubungan darah dengan 

keturunan Talibarani yang mengalami sakit dalam waktu lama, sehingga 

keluarga merasa perlu dibawa ke dukun untuk diperiksa apakah perlu  
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dilakukan tradisi talibarani atau tidak, atau apakah ini gangguan daari 

leluhur yang lain.” 

3. Bagaimana cara keturunan Talibarani mengetahui kalau mereka harus berobat 

dengan cara melaksanakan tradisi Talibarani? 

JAWAB: “Kalau ada yang kemari untuk berobat karena tidak bisa atau tidak 

sembuh dengan pengobatan kota, biasanya saya bacakan dulu doa-doa dan 

diliat-liatkan dirinya, biasanya tidak langsung bisa, jadi biasanya itu butuh 

beberapa hari untuk mengetahui. Kalau sudah diketahui, ya kita beritahukan 

kepada orang yang datang berobat. Apakah Cuma dibacakan doa tertentu, 

melakukan ritual pengobatan, atau melaksanakan tradisi tertentu. Biasanya 

itu kalau yang tahu melaksanakan tradisi kan diketahui memang, tapi biasa 

juga ada yang datang kemari dan ku bilang kalau akan melaksanakan tradisi 

Talibarani, biasanya kaget dan bilang dia bukan keturunan, ya saya kasi tahu 

saja kalau pasti ada pertalianmu, karena tidak ada itu Talibarani 

mengganggu kalau bukan keturunannya”  

4. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi talibarani? 

JAWAB: “Pelaksanaan tradisi ini diawali dengan menempatkan semua 

makanan pada tempat yang telah disiapkan sebelumnya. Mulai dari 

meletakkan makanan ke kalisi, setelah itu mengisi tiga piring dengan nasi 

ketan tiga warna Setelah itu disiapkan kemenyan (sejenis dupa), abaja (media 

bakar), dan nampan kecil yang berisi kain dan piring yang diisi pinang, beras 

dan uang koin. Pada tahap selanjutnya dukun akan membakar kemenyan 

untuk dimasukkan ke dalam abaja. Selanjutnya membaca doa-doa dan 

memegang masing-masing tempat sesajen dan yang terakhir memegang 
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baskom yang berisi air. Setelah semua sesajen dibacakan doa, dukun akan 

merokok dan itu berarti roh leluhur sudah masuk dalam tubuh dukun. Setelah 

itu dukun akan berjalan ke ruang tamu dan membacakan doa yang berbeda 

lagi untuk makanan yang ada di atas daun pisang. Memasuki inti acara dukun 

akan berlari keluar rumah menuju bambu kuning. Pada dasarnya yang 

mengundang dukun berlari keluar rumah adalah suara gendang, selama 

gendang dibunyikan dukun akan terus berjoget dan biasanya mengajak orang 

lain untuk berjoget bersamanya. Selama berjoget apabila ada orang tua yang 

maju mendekati dukun dan membawa anak, maka anak tersebut akan 

dibacakan doa dan ditiupkan tepat diubun-ubun anak tersebut. Setelah pihak 

keluarga merasa cukup dan dukun terlihat menuju palalang maka bunyi 

gendang juga akan dihentikan. Hal ini karena proses selanjutnya adalah 

pengobatan kepada masyarakat dan membagi makanan yang ada di palalang 

menjadi tiga. Pertama mengisi kalisi sebagai sesajen untuk roh leluhur, kedua 

untuk keluarga yang menjadi pelaksana, dan ketiga untuk dukun. Sembari 

membagi makanan, dukun akan meniup ubun-ubun setiap anak atau orang 

tua yang meminta ditiupkan doa. Proses selanjutnya dukun akan kembali ke 

rumah membawa makanan dari palalang. orang tua yang ingin berobat dan 

mengobati anaknya akan mengikuti dukun kembali dan duduk di sekitar 

dukun. Dukun juga akan membagi air yang ada di dalam baskom kepada 

keluarga yang mau mengambil air tersebut sebagai barakka (berkah) dari 

acara tersebut. Ini menjadi tahap terakhir tradisi ini.” 

5. Apa saja yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan tradisi talibarani? 
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JAWAB: “Bambu kuning, palalang (meja kecil dari bilah-bilah bambu), 

menyiapkan kelapa gading sebanyak 2 buah, segala macam makanan seperti 

ubi dan pisang rebus, bau peapi (ikan masak dengan kuah kuning), ayam 

bakar, parepulu tallu rupa (beras ketan tiga warna), lappa-lappa (sejenis 

ketupat tapi dibuat dari beras ketan putih dengan bukusan daun kelapa 

berbentuk memanjang), dan juga kue cucur.”  

6. Apa saja nilai-nilai yang terkandung didalam tradisi talibarani? 

JAWAB: “Musyawarah dan Silaturahmi atau relasi sosial” 

7. Apa saja tanggung jawab dukun dalam pelaksanaan tradisi talibarani? 

JAWAB: “Kalau tanggung jawab dukun di tradisi talibarani itu ya saya yang 

ketuai ini proses pelaksanaan tradisi Talibarani, terus memimpin doa untuk 

awal dan akhir tradisi dan mengobati warga yang ikut berobat lewat doa-doa 

yang ditiupkan ke kepala, tepatnya di ubun-ubun setiap orang yang berobat.” 

8. Apakah dukun atau keluarga mengundang semua kalangan untuk ikut tradisi 

talibarani? 

JAWAB: “Kalau masalah siapa saja orang yang diundang datang ke 

pelaksanaan tradisi bukan hak ku nak, cuma sejak dahulu memang tidak ada 

batasan untuk orang yang mau datang, baik yang mau datang untuk ikut 

berobat atau datang untuk menonton saja.” 

9. Seperti apa dukun memaknai tradisi talibarani? 

JAWAB: “Ini tradisi yang sakral, Cuma garis keturunan yang disentuh. Tidak 

bisa sembarangan, kalau sudah diganggu, bisa bertahun-tahun kita sakit, 

walaupun diperiksa sama dokter, dokter pasti tidak tahu sakit apa, karena 

memang harus berobat di tradisi, dan ini sering terjadi.” 
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10 Apakah tradisi talibarani bisa menjadi wadah silaturahmi untuk 

masyarakat Desa Karampuang? 

JAWAB: “Iyah, karena baik yang dekat sampai yang jauh juga diberi 

tahu kalau mau dilaksanakan lagi ini tradisi. Biasanya itu, orang 

Kalimantan juga datang jika ingin berobat, bukan cuma itu, walaupun 

bukan keluarga kalau mau berobat bisa juga ikut berobat. Kalau sudah 

mulai itu tradisi pengobatan, orang-orang akan berdatangan untuk 

menonton, jadi rame sekali ini anak.”  
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Transkripsi Wawancara 

A. Profil Narasumber 

1. Nama   : Muh. Anwar 

2. Umur   : 40 Tahun 

3. Jenis Kelamin  : Laki-laki 

4. Alamat   : Dusun Karampuang 1 

5. Tanggal Wawancara : 6 Agustus 2021 

6. Durasi Wawancara : 00:27:40 

7. Pekerjaan  : Kepala Dusun Karampuang 1 

B. Etnografi Komunikasi Tradisi Talibarani Di Desa Karampuang Kecamatan 

Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat 

1. Apa saja yang anda ketahui tentang tradisi talibarani? 

JAWAB: “Ini adalah tradisi pengobatan yang dilakukan setiap tahun.” 

2. Apakah semua orang berpartisipasi dalam tradisi talibarani? 

JAWAB: “Saya melihat partisipasi masyarakat itu banyak, dan memang 

setiap pelaksanaan tradisi Talibarani semua kalangan itu ada, mulai dari 

bayi sampai lansia yang pada dasarnya tidak bisa berjalan juga hadir.”  

3. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam tradisi talibarani? 

JAWAB: “Memang pada pelaksanaan tradisi ini selalu ramai dihadiri oleh 

masyarakat, karena jujur saja dek, tradisi ini sifatnya terbuka. Artinya tradisi 

ini menerima semua kalangan yang ingin berpartisipasi, baik itu ikut serta 

dalam tradisi pengobatan, maupun sekedar menonton pelaksanaan tradisi 

ini.”  
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4. Bagaimana antusias masyarakat terhadap tradisi talibarani? 

JAWAB: “Masyarakat itu selalu antusias jika sudah ada kabar akan 

dilaksanakan tradisi talibarani, terutama orang-orang yang termasuk dalam 

garis keturunan Talibarani kan. Saya pribadi juga selalu datang padahal 

saya sendiri bukan sossorang Talibarani. Kalau saya datang juga tidak untuk 

berobat, tapi memang tradisi ini tidak membatasi orang-orang yang mau 

datang melihat pelaksanaan tradisi Talibarani.” 

5. Apakah kepala dusun tempat pelaksanaan tradisi talibarani selalu ikut setiap 

tahunnya? 

JAWAB: “Iyah, selain karena rasa penasaran juga karena tradisi ini unik 

dan menarik untuk dinonton.” 

6. Apakah pelaksanaan tradisi talibarani menjadikan kerukunan bagi masyarakat 

di Desa Karampuang? 

JAWAB: “Saya melihat tradisi talibarani bisa menjadi wadah silaturahmi 

dan menjadi wadah untuk membangun relasi, karena seperti saya ini nak, 

saya bukan sossorang Talibarani, tapi karena saya selalu ikut, banyak hal 

yang saya mengerti dari tradisi ini, banyak orang yang saya kenal, menjadi 

ajang berkumpul dengan masyarakat saya tentunya. Jadi saya merasa, 

seringnya diadakan tradisi seperti ini tentu menjadikan kita semakin akrab 

dan memahami satu sama lain.” 

7. Bahasa apa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam tradisi talibarani? 

JAWAB: “Bahasa Mamuju, Mandar, dan Kaili.” 

8. Bagaimana cara bapak/ibu mengomunikasikan tradisi talibarani kepada 

masyarakat yang belum memahami tradisi ini? 
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JAWAB: “Sebagai kepala dusun yang cuma ikut setiap tahun sebagai 

penonton tidak bisa bicara banyak tentang tradisi ini kepada orang lain, 

terutama kepada masyarakat agar mereka paham. Namun saya selalu 

memberitahu masyarakat untuk tidak hanya menonton tapi juga mengamati 

setiap prosesnya agar mudah dipahami makna dari tradisi ini.” 

9. Apa makna tradisi talibarani menurut bapak/ibu? 

JAWAB: “Saya melihat nilai tradisi ini sangat sakral, tentunya itu bagi 

masyarakat yang memercayai hal tersebut, namun orang-orang yang hadir 

sebenarnya juga merasakan hal tersebut, termasuk saya ini nak. tradisi ini 

memang besar maknanya bagi masyarakat di Desa Karampuang, meskipun 

belum ada kabar terkait tradisi ini, ada beberapa orang yang sudah 

menabung karena takut tidak punya uang jika pelaksanaannya nanti. Saya 

pribadi juga melihat tradisi ini sebagai salah satu yang mengikat saya dengan 

masyarakat, bahkan sebelum saya menjadi kepala dusun seperti sekarang. 

Waktu remaja, tradisi ini seperti seru-seruan saja, dan saat dewasa saya 

sadar, tradisi ini mengikat saya dan teman-teman saya, maksud saya 

mengikat dalam hal yang positif, artinya saya semakin paham bahwa perbeda 

yang biasa saya olok-olokkan dengan teman, ternyata perbedaan itu menjadi 

hal yang menyatukan saya dengan mereka.”  
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Transkripsi Wawancara 

A. Profil Narasumber 

1. Nama   : Sinar 

2. Umur   : 55 Tahun 

3. Jenis Kelamin  : Laki-laki 

4. Alamat   : Dusun Ujung Bulo Wisata 

5. Tanggal Wawancara : 13 Agustus 2021 

6. Durasi Wawancara : 00:18:55 

7. Pekerjaan  : Buruh Harian Lepas 

B. Etnografi Komunikasi Tradisi Talibarani Di Desa Karampuang Kecamatan 

Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat 

1. Apakah tujuan keluarga anda mengikuti tradisi talibarani setiap tahun? 

JAWAB: “Untuk menyembuhkan keluarga yang sakit, dan kalau tidak 

berobat pastilah untuk membantu keluarga yang lain dalam pelaksanaan 

tradisi karena ini sama-sama warisan dari leluhur kita.” 

2. Apa saja yang keluarga anda siapkan untuk mengikuti tradisi talibarani? 

JAWAB: “Hal yang sudah diketahui bersama, kalau ini dilakukan 

menggunakan uang, jadi yang mau ikut, harus memberi uang kepada 

pelaksana, kalau kebetulan tidak punya uang, sembarang apa yang mau 

dibawa, tapi harus sesuatu yang dipake, misalnya telur satu rak, ikan, atau 

beras ketan. Terserah sesuai kemampuan saja.” 

3. Apa harapan anda mengikuti tradisi talibarani? 
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JAWAB: “Berobat atau tidak tetap kita berharap bisa sembuh semua yang 

datang berobat. Ya namanya juga disebut pengobatan kan, tapi bukan itu 

saja, karena yang datang saja tentu berharap mendapat berkah dari tradisi 

ini, semoga tidak kena sakit.” 

4. Apakah semua kalangan mengikuti tradisi talibarani setiap tahun? 

JAWAB: “Tidak ada batasan untuk siapapun yang mau ikut tradisi itu, jadi 

walaupun bukan garis keturunannya bisa juga ikut.” 

5. Bagaimana cara anda mensosialisasikan tradisi talibarani kepada anak-anak 

anda? 

JAWAB: “Sejak saya tahu tradisi ini, tidak ada memang kita dikasi tahu sejak 

dulu kalau begini begitu tentang tradisi ini. Apa saja itu nak kalau ada lagi 

dilakukan yah disuru lagi kesana untuk melihat orang berobat, atau kesana 

membantu, supaya kita juga tahu ini tradisi.” 

6. Apakah komunikasi yang dilakukan oleh dukun pelaksanan dapat dipahami 

oleh keluarga? 

JAWAB: “Paham, karena dukun pake bahasa Mamuju.” 

7. Apa nilai-nilai yang bisa diambil dari tradisi talibarani? 

JAWAB: musyawarah karena itu juga salah satu yang utama, silaturahmi juga. 

8. Apa makna tradisi talibarani bagi keluarga bapak/ibu?  

JAWAB: “Saya sebagai kepala keluarga tidak saya kasi tahu apa ini tradisi 

ke anak-anakku. Saya Cuma bilang tradisi ini milik kita, jadi apapun yang 

orang lain  katakan, ya inilah yang hidup dalam dirita, ini juga bukan hal 

yang bisa dikatakan ke orang lain, tentang bagaimana kita mempercayai 

tradisi Talibarani.” 
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9. Apakah tradisi talibarani bisa menjadi salah satu wadah silaturahmi untuk 

masyarakat Desa Karampuang? 

JAWAB: “Bisa, karena adanya tradisi Talibarani ini menjadi banyak waktu 

kita berkumpul dengan keluarga, bukan lebaran saja, bukan acara 

pernikahan saja. Sedangkan lebaran dan pernikahan biasa banyak yang tidak 

datang, tapi kalau pengobatan talibarani, pasti banyak yang datang.” 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 Wawancara dengan Canning anggota keluarga pelaksana tradisi 

Talibarani pada hari Minggu, 25 Juli 2021. 

 

 

 

 Wawancara dengan Sanahari dukun pelaksanan tradisi talibarani pada 

hari, Minggu, 1 Agustus 2021. 
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 Wawancara dengan Muh. Anwar Kepala Dusun Karampuang 1 pada 

hari Jumat, 6 Agustus 2021. 

 

 

 

 Wawancara dengan Sinar anggota keluarga keturunan Talibarani pada 

hari Jumat, 13 Agustus 2021. 
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 Proses mamparonang wai (membacakan doa-doa untuk air) pada 

pelaksanaan tradisi Talibarani yang diselenggarakan pada hari Senin, 

26 Juli 2021 di Dusun Nangka. 

 

 

 Oro batu siola kande ni dakang (bambu kuning dengan makanan 

rebus) adalah salah satu yang disiapkan untuk pelaksanaan tradisi 

Talibarani yang diselenggarakan pada hari Senin, 26 Juli 2021 di 

Dusun Nangka. 
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 Sesajen untuk leluhur yang digunakan untuk pelaksanaan tradisi 

Talibarani yang diselenggarakan pada hari Senin, 26 Juli 2021 di 

Dusun Nangka. 

 

 

 Proses pengobatan kepada anak-anak pada pelaksanaan tradisi 

Talibarani yang diselenggarakan pada hari Senin, 26 Juli 2021 di 

Dusun Nangka. 
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 Palalang (meja bambu tempat sesajen) adalah alat yang digunakan 

pada pelaksanaan tradisi Talibarani yang diselenggarakan pada hari 

Senin, 26 Juli 2021 di Dusun Nangka. 

 

 Proses dukun dimasuki oleh leluhur dan menari saat mendengar suara 

rebana pada pelaksanaan tradisi Talibarani yang diselenggarakan pada 

hari Senin, 26 Juli 2021 di Dusun Nangka. 
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 Sesajen yang disiapkan pada pelaksanaan tradisi Talibarani yang 

diselenggarakan pada hari Senin, 26 Juli 2021 di Dusun Nangka. 

 

 

 Proses dukun membaca doa dan memanggil leluhur pada pelaksanaan 

tradisi Talibarani yang diselenggarakan pada hari Senin, 26 Juli 2021 

di Dusun Nangka. 
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