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PEDOMAN TRANSLITERASI  

 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat  

dilihat pada halaman berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Nama Huruf Latin Nama 

  Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ث

  ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

  Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kha ka dan ha خ

 Dal D De د

  Żal Ż zet (dengan titik di at as) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy es dan ye ش

  ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

  ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

  ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

  ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain   apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Of ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و
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ٌ Nun N En 

 Wau W We و

ِ Ha H Ha 

 Hamzah   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 

 fatha A A ا  

 kasrah I I ا  

 dammah 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 

 Fathah dan ya Ai A dan i ىٙى

 Fathah dan wau Au a dan u ى و
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf 

dan 

Tanda 

Nama 

 .....ا ǀ ...ي
Fathah dan alif atau 

ya' 
A a dan garis  di atas 

 Kasrah dan ya’ Ī i dan garis di atas ى ى

 dammah dan wau Ù u dan garis di atas ى و

 

Contoh 

اث  māta : ي 

 ramā : ريى

 qīla : لٍم

 yamùtu : ًٌوث

 

4. Tā’marbutah  

 Transliterasi untuk marbiitah ada dua, yaitu: ta' marbutah yang hidup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

 Kalau pada kata yang berakhir dengan marbzilah diikuti oleh kata yang 

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

marbiitah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 Raudah al-Atfal :  روضت الأطفال
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 al-madinah al-fadilah : انًدٌُت انفاضهت

 al-hikmah :   انحكًت

 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid ( ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ا  ٍؘ  rabbana :  رؘبؐ

 najjaina :  َجٍُا

 al-haqq :  انحك

 nu’ima :  َعى

 aduwwun‘ :  عدو

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

kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf Inaddah menjadi i. 

Contoh: 

 Ali (bykan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :  عهً

 Arabi  (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ :  عربى

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل١  (alif 

lam mearifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
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ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :   انشًص

ةانسنس    : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ةانفهسف   : al-falsafah 

دانبلا    : al-biladu 

 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ta'muruna :  تأيروٌ

 `al-nau :   انُوع

 syai 'un :   شًء

 umirtu :    أيرث

 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
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al-Qur'an (dari al-Qur'in), alhamdulillah, dan munagasyah. Namun, bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka hams ditransliterasi 

secara utuh. Contoh: 

Fi Zilal al-Qur'an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

 

9. Lafz al-Jalilah 

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarrdan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudif ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

 billah با الله dinullah  دٌٍ  الله 

Adapun ta' marbiitah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz 

allalilah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fii rahmatillah هى فً رحًت الله

 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tent ang 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 
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sandang al-, baik ketika is ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mi Alhammadun illi rash! 

Inna awwala baitin wudta linnisi lallall bi Bakkata mubirakan  

 Syahru Ramadan ablaii unzila ilh al-Qur'in 

Nasir al-Din al-Tiisi 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqii min al-Dalil 

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

Abil (bapak dari) sebagai nama kedua terakhimya, maka kedua nama 

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 

daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subbinahii wa 

saw. = sallallahu `alaihi wa sallam 

a.s. =`alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu) 

Nasr Harnid Abu) 
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w. = Wafat tahun 

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama :   Ahmad Zulkiram 

NIM :   80100220075 

Judul Tesis :   Tradisi Messawe to Tamma’  di Desa Pambusuang Kecamatan 

Balanipa Kabupaten Polewali Mandar (Studi Budaya Islam). 

 

Penelitian ini membahas tentang Tradisi Messawe to Tamma’ di Desa 

Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar (Studi Budaya Islam). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan dan menganalisis sejarah 

tradisi Messawe to Tamma di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten 

Polewali Mandar, 2) mendeskripsikan dan menganalisis prosesi tradisi Messawe to 

Tamma di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar, 3) 

mendeskripsikan dan menganalisis relasi Islam dengan tradisi lokal dalam tradisi 

Messawe to Tamma di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali 

Mandar. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

deskriptif-kualitatif. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui field research 

(penelitian lapangan) yaitu meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan 

sebagaimana adanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis, antropologi, 

dan agama. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini yaitu melalui tahapan observasi, wawancara dan dokumentasi 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, tradisi messawe to tamma’ 

bermula pada masa raja ke IV Balanipa yaitu Tandi Bella I Kakanna Pattang yang 

diberi gelar Daeta Tommuwane. Kedua, Pada tradisi messawe to tamma’ terdapat tiga 

tahap dalam kegiatan ini yaitu pra pelaksanaan, di mana masyarakat membentuk 

kepanitiaan. kemudian pelaksanaan messawe to tamma. Pelaksanaan acara diawali di 

masjid seperti massikir dan marratas baca pada pagi harinya, kemudian pasca 

pelaksanaan. Setelah selesai acara messawe to tamma, maka masyarakat Mandar yang 

melaksanakan maupun menyaksikan acara messawe to tamma kembali ke rumah 

masing-masing dan memberikan sebuah jamuan kepada tamu yang datang.  Ketiga, 

dalam acara messawe to tamma terdapat pengamalan nilai-nilai sosial yang dimana 

sebelum pelaksanaanya masyarakat Desa Pambusuang bersama pengurus dan imam 

masjid melakukan suatu kesepakatan atau bermusyawarah, untuk membuat atau 

membentuk suatu kepanitiaan. Pada aspek kultur Sebagaimana dalam tradisi adat 

Mandar dalam melakukan prosesi messawe to tamma seorang anak laki-laki memakai 

pakaian busana orang Arab, dengan jubah panjang dan memakai tutup kepala sama 

halnya dengan Nabi Muhammad Saw. Pada kegiatan messawe to tamma’ juga 

memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.  

Implikasi penelitian ini adalah bagi masyarakat yang melaksanakan tradisi 

messawe to tamma’ diharapkan dapat melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai 

Islam yang terdapat dalam tradisi messawe to tamma’, sehingga tradisi ini tetap eksis 

untuk dijadikan sebagai sarana dakwah dan memotivasi generasi muda untuk 

menamatkan al-quran. 
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ABSTRACT 

Name    :   Ahmad Zulkiram 

Student Number :   80100220075 

Title  : The Messawe to Tamma' Tradition in Pambusuang 

Village of Balanipa District of Polewali Mandar Regency 

(Islamic Cultural Studies) 

 

This research discusses the Messawe to Tamma' Tradition in Pambusuang 

Village of Balanipa District of Polewali Mandar Regency (Islamic Cultural Studies). 

The aims of this research are to: 1) describe and analyze the history of the Messawe 

to Tamma tradition in Pambusuang Village of Balanipa District of Polewali Mandar 

Regency; 2) describe and analyze the Messawe to Tamma traditional procession in 

Pambusuang Village of Balanipa District of Polewali Mandar Regency; 3) describe 

and analyze the relationship between Islam and local traditions in the Messawe to 

Tamma tradition in Pambusuang Village of Balanipa District of Polewali Mandar 

Regency. 

This qualitative research uses a descriptive-qualitative method. The research 

data was obtained through field research which examines events in the field as they 

really are. This research uses historical, anthropological, and religious approaches. 

Data collection methods are observation, interviews and documentation. 

The results of this study show that: 1) the messawe to tamma' tradition began 

during the reign of King IV Balanipa, namely Tandi Bella I Kakanna Pattang who 

was given the title Daeta Tommuwane. 2) In the messawe to tamma' Tradition stages, 

there are pre-implementation stage where the community forms a committee. The 

next stage is the implementation of messawe to tamma. The event begins with 

"massikir" and "marratas baca" in the morning at the mosque. Then, the next stage is 

post implementation. After the messawe to tamma event was finished, the Mandar 

people who carried out the messawe to tamma returned home and gave a banquet to 

the guests who came. Third, the messawe to tamma event includes the practice of 

social values. One of that in the pre-implementation, the Pambusuang Village 

community, the management, and the mosque imam made a meeting to form a 

committee. In terms of culture, as in the traditional Mandar tradition when carrying 

out the messawe to tamma procession, a boy wears Arab clothing, such as a long robe 

and headgear as like the Prophet Muhammad. The messawe to tamma' tradition also 

has an economic impact on the local community. 

The implications of this research for people who carry out the messawe to 

tamma' tradition are that it is hoped that they can preserve and maintain the Islamic 

values contained in the messawe to tamma' tradition so that this tradition continues to 

exist to serve as a media of da'wah and motivates the younger generation to complete 

the Koran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam Undang-undang Dasar NKRI 1945 Pasal 32 ayat 1 yang berbunyi 

Negara memajukan  kebudayaan Nasional Indonesia ditengah peradaban dunia 

dengan  menjamin  kebebasan masyarakat dalam  memelihara dan mengembangkan 

nilai-nilai budaya”.
1
  

Dalam diri manusia terdapat dua unsur yang tidak dapat dilepas dari 

pribadinya yaitu kepentingan individu dan kepentingan bersama. Kepentingan itu 

didasari atas status manusia sebagai makhluk individu, karena pribadi manusia yang 

ingin memenuhi kebutuhan pribadi. Sedangkan kepentingan bersama didasari atas 

status manusia sebagai makhluk sosial (kelompok) yang ingin memenuhi kebutuhan 

bersama.
2
 

Negara Indonesia memiliki ragam sosial budaya yang tergolong banyak, 

mengharuskan untuk melakukan interaksi sosial demi mewujudkan kebudayaan yang 

dianut oleh masyarakat disuatu tempat. Terdapat banyak budaya di Indonesia yang 

hanya dapat diwujudkan melalui kerjasama atau gotong royong.  

                                                 
1https://www.kompasiana.com/amp/mukminalfaruq/5c761bbd6ddcae0fb10b2e74/budaya-loka 

l-dalam-tantangan-global-punah-atau-bertahanl, di akses pada tanggal 02 Juli 2022, pukul 20.29. 

2
Rusmin Tumanggor, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Cet. III; Jakarta: Prenamedia Grub, 

2014), h. 53  

https://www.kompasiana.com/amp/mukminalfaruq/5c761bbd6ddcae0fb10b2e74/budaya-loka%20l-dalam-tantangan-global-punah-atau-bertahanl
https://www.kompasiana.com/amp/mukminalfaruq/5c761bbd6ddcae0fb10b2e74/budaya-loka%20l-dalam-tantangan-global-punah-atau-bertahanl
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Gotong royong merupakan salah satu aktivitas sosial yang menjadi 

karakteristik masyarakat Indonesia. Kegiatan gotong royong secara sederhana 

mempunyai arti kerja sama secara suka rela antara individu dan antar kelompok yang 

membentuk suatu norma saling percaya untuk melakukan kerjasama dalam 

menangani permasalahan yang menjadi kepentingan bersama. Aktivitas kerjasama 

demikian merupakan salah satu bentuk dari solidaritas sosial.
3
     

Indonesia sebagai bangsa yang luhur memiliki keragaman budaya yang 

keragaman budaya ini memiliki nilai-nilai tradisional adat, seni dan budaya bahkan 

kuliner. Oleh karena budaya yang beragam ini membuat para generasi muda tak 

menyadari dan lupa akan jenis kekayaan budaya apa saja yang kita miliki. Di 

samping itu, perkembangan globalisasi semakin menggerus, sehingga esensi 

keberadaan suatu budaya sebagai identitas dalam masyarakat akan punah dengan 

sendirinya.  

 Berdasarkan uraian di atas bahwa pengaruh globalisasi disegala aspek 

kehidupan kemasyarakatan diera modernisasi berpengaruh terhadap perilaku 

kehidupan masyarakat. Aspek-aspek yang meliputi perkembangan diera globalisasi 

dan modernisasi ini meliputi aspek teknologi, keilmuan, faham dan doktrin Barat 

serta kecepatan informasi mampu menggeser perilaku nilai-nilai dan norma 

masyarakat menyebabkan hilangnya suatu tatanan budaya sebagai simbol milik 

bangsa.  

                                                 
3
Zulkarnain Nasution, Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi, Suatu 

Tinjauan Sosialis, (Surabaya: Umm Press, 2009), h.1.  
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 Menghindari kemungkinan tersebut di atas maka individu-individu dan 

masyarakat yang memiliki nilai-nilai kebudayaan tersebut diharapkan dapat 

mempertahankannya melalui upacara-upacara tradisional yang telah lama ditradisikan 

oleh pendukungnya. Dengan upaya ini ketahanan budaya bangsa dapat dipertahankan 

dari kepunahannya, bahkan sebaliknya dapat mendatangkan penghasilan daerah pada 

sektor wisata budaya. 

 Provinsi Sulawesi Barat yang menjadi batasan special penelitian ini adalah 

satu wilayah provinsi yang baru terbentuk berdasarkan undang-undang nomor 26 

tahun 2004 yang disahkan dalam sidang paripurna dewan perwakilan rakyat (DPR) 

Republik Indonesia (RI) pada hari rabu tanggal 22 September 2004.
4
 

  Diantara beragam  suku bangsa di Indonesia terdapat suku Mandar dengan 

karakter budaya yang khas, Mandar sebagai kelompok masyarakat melahirkan 

berbagai kebudayaan yang merupakan khazanah kekayaan budaya masyarakatnya, 

baik dalam bentuk ritual keagamaan, kesenian seperti benda-benda kepurbakalaan, 

seni dan alat-alat musik, puisi-puisi dan pantun-pantun tradisional (Kalinda’da 

bahasa Mandar) maupun seni arsitektur dan sebagainya. 

  Masyarakat Sulawesi Barat, dalam tradisi dan budaya serta sejarahnya selalu 

menampilkan kisah asal-usul pembentukan masyarakat. Kecenderungan itu akhirnya 

dituangkan dalam kisah-kisah yang bernuansa mitos tentang kehadiran tokoh 

pertama. Namun bagi mereka yang penting kisah itu adalah menunjukkan bahwa 

                                                 
4
Edward L. Poelinggomang, Sejarah dan Budaya Sulawesi Barat, (Cet. III; Makassar: de La 

Macca, 2012), h. 16  
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merekalah penghuni pertama (pribumi) yang berproses dalam kehidupan sosial dan 

budaya yang menyejarah.
5
 Suku terbesar di Provinsi ini adalah suku Mandar selain 

suku Bugis, Makassar dan Toraja  yang memiliki keragaman budaya, juga suku 

Mandar mempunyai kebudayaan yang cukup mengagumkan dan dapat dilestarikan 

oleh masyarakat Mandar. 

 Salah satu hal  pada  masyarakat Mandar sebagai bagian  tradisi budaya 

adalah  messawe to tamma’. Messawe to tamma’ merupakan  suatu tradisi yang sudah  

turun  temurun  bagi  masyarakat  Mandar  yang  apabila seorang anak selesai 

menamatkan bacaan Al-quran (khatam Al-quran) dirangkaikan dengan messawe to 

tamma, yang juga biasa disebut messawe sayyang pattu’du yang merupakan 

rangkaian upacara tradisi  keagamaan  masyarakat Mandar diselenggarakan untuk 

memperingati  hari kelahiran Nabi Muhammad  saw, seperti yang sering dilaksanakan 

oleh masyarakat di Desa Pambusuang sebagai wujud kecintaan umat Islam Mandar 

kepadanya. 

 Dari sisi sejarah pada awal mulanya tradisi sayyang pattu’du ini ketika 

masuknya agama Islam ke tanah mandar sekitar tahun 1600-an pada masa 

pemerintahan  raja  balanipa IV Daetta Tommuane Kakanna I Pattang (cucu dari I 

Manyambungi Raja ke 1 Balanipa ) yang dibawa oleh para penyebar dan para 

penganjur agama Islam seperti Raden Suryodilogo atau guru Ga’de, Syekh Abdul 

                                                 
5
Edward L. Poelinggomang, Sejarah dan Budaya Sulawesi Barat, h. 12  
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Mannan atau Tosalama di Salabose, Syekh Abdul Rahim Kamaluddin atau disebut 

Tosalama di Binuang dan K.H. Muhammad Tahir atau disebut Imam Lapeo. 

 Pertemuan budaya Mandar dengan ajaran Islam melahirkan tradisi-tradisi 

yang selanjutnya berkembang  menjadi tradisi Islam dalam  masyarakat Mandar. Pada 

awal perkembanganya, tradisi sayyang pattu’du dilakukan oleh para turunan dan 

keluarga bangsawan di pitu ba’bana binangga ( tujuh kerajaan di pantai ) dan pitu 

ulunna salu (tujuh kerajaan di gunung) yang telah khatam al-quran.  

Menurut pengamatan awal penelitian, umumnya pelaksanaan tradisi tersebut 

pada satu tempat dengan tempat lain nyaris tidak ada perbedaan., tetapi di desa 

Pambusuang, Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar terdapat perbedaan 

yang signifikan dengan daerah-daerah lain. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik 

untuk meneliti tentang budaya messawe to tamma di Desa Pambusuang Kecamatan 

Balanipa Kabupaten Polewali Mandar. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Judul tesis ini adalah “Tradisi Messawe to Tamma di Desa Pambusuang. 

Setelah penulis mengemukakan permasalahan di atas, maka fokus penelitian dalam 

tesis ini adalah berkaitan dengan Relasi Islam dengan tradisi messawe to tamma di 

Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar. 
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2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai usaha untuk 

memudahkan pemahaman dan menghindari terjadinya pemaknaan ganda terhadap 

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

a) Sejarah. Dalam kamu besar bahasa Indonesia berarti kejadian atau peristiwa 

masa lalu. Penggunaan kata sejarah dalam penelitian ini untuk menggambarkan 

keberadaan tradisi Messawe To Tamma’ sebagai salah satu budaya yang 

dilestarikan di kabupaten Polewali Mandar baik pada masa kerajaan maupun 

masa modern. 

b) Messawe To Tamma.’ Menurut Sahabuddin Mahganna tradisi messawe to tamma 

sebuah sumbangan budaya leluhur Mandar yang menjadi salah satu kabar media 

dalam proses islamisasi di Tanah Mandar. Upacara ini merupakan salah satu 

rangkaian acara khatam alquran. Yang menjadi terpenting dalam tradisi messawe 

to tamma’ dalam  masyarakat Mandar ini merupakan sebagai salah satu metode 

atau cara penyebaran agama Islam dengan harapan agar masyarakat yang sudah 

sudah memeluk agama Islam termotivasi untuk belajar baca alquran sebagai 

landasan pokok ajaran Islam. 

c) Relasi Islam. Relasi Islam yang dimaksud adalah pengamatan dan pengamalan 

terkait hubungan ajaran Islam dengan tradisi lokal dalam acara tradisi Messawe 

To Tamma pada masyarakat mandar.   
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C. Rumusan dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengemukakan 

permasalahan yang menjadi acuan dalam pembahasan dan penelitian tesis ini, yakni: 

1. Bagaimana sejarah tradisi Messawe to Tamma di Desa Pambusuang Kecamatan 

Balanipa Kabupaten Polewali Mandar? 

2. Bagaimana prosesi tradisi Messawe to Tamma di Desa Pambusuang Kecamatan 

Balanipa Kabupaten Polewali Mandar? 

3. Bagaimana Relasi Islam dengan tradisi lokal dalam acara tradisi Messawe to 

Tamma di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar? 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian adalah aktifitas ilmiah, oleh sebab itu dalam aktifitasnya memiliki 

aturan yang harus dipatuhi oleh peneliti, hal itu dimaksudkan agar hasil penelitian 

tersebut dapat dipercaya. Pembahasan mengenai kajian pustaka dimaksudkan untuk 

menghindari duplikasi penelitian yang akan dilakukan, sebab duplikasi ada hal yang 

sangat tercela dalam dunia akademik. Syarat kajian pustaka dalam melengkapi 

penelitian ini, dengan melihat apa substansi masalah yang dikaji, metode 

pendekatannya, waktu dan tempat penelitian, kemudian dilihat perbedaannya dengan 

penelitian yang akan dilaksanakan. Berikut kajian pustaka yang menjadi rujukan 

dalam penelitian ini.: 

1. Jurnal IJIC yang ditulis oleh Nursakinah yang berjudul “Nilai Sosial Budaya 

Mappatamma’ Masyarakat Mandar dalam Memotivasi Santri Belajar Membaca 
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al-Qur’an 1 No 1 (2019)”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang budaya 

mappatamma’. Proses budaya mappatamma’ umumnya sangat berpengaruh di 

dalam meningkatkan motivasi atau semangat mengaji pada masyarakat 

khususnya pada anak-anak dan remaja yang sementara menekuni baca tulis al-

Quran. Apalagi dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin hari 

semakin canggih dan hampir menyita perhatian masyarakat sehingga lupa 

melaksanakan kewajibannya sebagai umat Islam dalam membaca al quran 

khususnya pada anak-anak dan remaja yang banyak bermalas-malasan untuk 

belajar membaca dan mengkaji ilmu-ilmu Al-quran. Adapun perbedaan jurnal 

ini dengan tesis kami adalah terkait pembahasan relasi Islam dengan tradisi 

lokal dalam tradisi messawe to tamma’. Dalam junal ini tidak menjelaskan hal 

demikian. 

2. Tesis yang ditulis oleh Iqbal pada tahun 2019 yang berjudul “Totammaq : 

Kajian Kearifan Lokal Budaya Mandar  di Desa Pambusuang Kecamatan 

Balanipa. Dalam tesis ini menjelaskan tentang eksistensi perayaan totammaq. 

Tradisi Totammaq saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat di Desa 

Pambusuang yang dimana berdasarkan sumber yang didapatkan 11 Desa di 

kecamatan Balanipa. Desa pambusuang menjadi salah satu dari tiga desa yakni 

Desa Bala dan Galung Tulu yang setiap tahunnya banyak mappatammaq quran 

anak-anak. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat di Desa Pambusuang ingin 

menjaga tradisi leluhur mereka karena dalam tradisi ini tidak hanya mengenai 

warisan leluhur ataupun warisan adat setempat tetapi juga memiliki makna 
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tersendiri bagi masyarakat di Desa Pambusuang. Perbedaan tesis ini dengan 

tesis yang disusun oleh penelitian adalah pembahasan terkait sejarah tradisi 

messawe to tammaq. Dalam tesis tersebut tidak dijelaskan terkait hal itu 

3. Buku yang ditulis oleh Rasyid pada tahun 2016 yang berjudul “Sayyang 

Pattu’du’ dan Khataman alquran di Mandar”. Dalam buku ini menjelaskan 

tentang sejarah masuknya Islam di Mandar dan membahas salah satu tradisi 

yang telah mengakar ditengah-tengah masyarakat Mandar khususnya di 

kerajaan Balanipa yang masuk dalam wilayah Kabupaten Pol-Man sekarang 

ini. Tradisi mappatamma’ atau messawe di Mandar adalah merupakan tradisi 

yang lahir dari akumulasi kearifan masyarakat Mandar sebagai bentuk 

apresiasi terhadap prestasi yang dicapai oleh seorang santri yang telah tamma’ 

mangayi ( khatam qur’an) 

4. Buku yang ditulis oleh Amin Daud Muhammad pada tahun 2007 yang berjudul 

“Struktur dan Sistem Pemerintahan Kerajaan Balanipa Mandar”. Dalam buku 

ini menjelaskan tentang sejarah dan struktur kerajaan Balanipa Mandar 

termasuk budaya-budaya yang ada di Balanipa, juga menjelaskan tenang 

definisi kebudayaan, kebudayaan adalah suatu yang tidak  bisa dipisahkan 

dengan sejarah oleh M. Darwis Hamzah, mengatakan bahwa kebudayaan 

adalah suatu unsur dari kesejarahan dan suatu proses terbentuknya suatu 

sejarah adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, artinya ada sejarah 

ada budaya, sebaliknya pun demikian, ada budaya jelas ada sejarah. 
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5. Buku yang ditulis oleh Goenawan Monoharto, dkk pada tahun 2005 yang 

berjudul “Seni Tradisional Sulawesi Selatan”. Dalam buku ini menjelaskan 

tentang isi-isi Tradisi Sulawesi Selatan khusus untuk Sayyang Pattu’du’ yang 

ada di kabupaten mandar. Di samping itu menjelaskan isi-isi tradisi Sulawesi 

secara umum juga menjelaskan asal muasal sayyang pattu’du’ sekitar abad ke 

XVI, Sayyang pattu’du’ sudah mulai dikenal. Muasal sayyang pattu’du’ tidak 

jelas siapa yang menciptakannya, namun diyakini bahwa pada masa 

pemerintahan Raja I Todilaling atau I Manyambungi, Sayyang Pattu’du sudah 

dikenal.  

 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sejarah tradisi Messawe to Tamma di 

Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar 

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis prosesi tradisi Messawe to Tamma di 

Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar. 

c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis relasi Islam dengan tradisi lokal dalam 

tradisi Messawe to Tamma di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten 

Polewali Mandar.  
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah 

a. Kegunaan Ilmiah 

1) Dapat memberikan kontribusi pemikiran baru tentang hal-hal yang 

berkenaan dengan tradisi Islam Messawe To Tamma’  

2) Penulisan karya tulis ilmiah ini dapat menambah pengetahuan untuk 

dipergunakan dalam penulisan dibidang kebudayaan dan juga 

perkembangannya khusus budaya lokal 

3) Dapat memberikan kontribusi terhadap pelestarian tradisi Islam Messawe To 

Tamma khusus di desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten 

Polewali Mandar 

b. Kegunaan Praktis 

1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pemerhati dan peminat 

kebudayaan lokal serta menjadi sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan 

negara. 

2) Hasil penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

berkembang di masyarakat tentang tradisi Messawe to Tamma di Desa 

Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. Konsep Alam Pikiran Masyarakat Kebudayaan Suku Mandar 

 

Laut dan perahu merupakan sesuatu yang telah memberi banyak pengaruh 

tentang kehidupan masyarakat Mandar. Dalam perahu sandeq terkandung inti filsafat 

pelaut Mandar yaitu keterampilan, keberanian dan keuletan serta kejujuran sebuah 

tata nilai sosial. Disamping itu, perahu sandeq hingga kini masih menjadi sumber dari 

lahan pencaharian atau sumber ekonomi, dan dengan pengetahuan, kepercayaan, 

ritual dan doa, telah menjadikan sandeq sebagai media yang telah mendekatkan             

mereka dengan sang Maha Kuasa. 

Kebudayaan menurut Rafael Raga Maran (2010) mengungkapkan bahwa 

kebudayaan merupakan hal yang universal dalam tatanan kehidupan manusia. 

Kebudayaan dimiliki setiap manusia sesuai dengan corak kebudayaannya masing- 

masing. Setiap manusia berada di dalam garis kebudayaan. Kebudayaan memberi 

nilai dan makna atas kehidupan manusia. Setiap orang bisa saja dengan mudah 

mendefinisikan manusia dari beragam perbedaan dilihat dari kesukuan, bangsa, 

maupun rasnya. Akan tetapi, manusia sebagai makhluk budaya merupakan suatu 

fakta sejarah yang tidak terbantahkan oleh siapa pun. Karena itulah kebudayaan 

menempati posisi yang sentral dalam kehidupan manusia.
1
 

                                                 
1Rafael Raga Maran, Manusia dan kebudayaan, (Cet III; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010) h. 

23  
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Menurut Koentjaraningrat mengemukakan tripatri dari kebudayaan adalah 

perangkat ide atau nilai-nilai, perangkat aktivitas atau perilaku dan hasil aktivitas. Jika 

dikaitkan dengan kebudayaan lokal berarti setiap ide (nilai-nilai, norma-norma, 

gagasan), aktivitas, dan hasil aktivitas dari kelompok manusia di suatu tempat atau 

daerah. Nilai-nilai lokal dalam masyarakat biasa disebut sebagai kearifan lokal yang 

terdapat di setiap suku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hidup rukun 

antar manusia atau antar kelompok.
2
 

Sejalan dengan itu Van Peursen (2013) mendefinisikan bahwa kebudayaan 

diartikan sebagai sebuah kata benda yang berhubungan dengan barang-barang 

kebudayaan seperti karya-karya kesenian, alat-alat, bangunan-bangunan dan 

sebagainya. Kemudian, kata kebudayaan ini mengalami pergeseran makna. Dulu kata 

“kebudayaan” sangat kaku, kini kebudayaan lebih dikenal sebagai sebuah kata kerja. 

Kebudayaan kini dihubungkan dengan berbagai kegiatan manusia seperti upacara- 

upacara, proses pekerjaan, perkawinan dan sebagainya. Sebab itulah, kebudayaan 

kemudian juga termasuk “tradisi”.
3
 

Kemudian, tradisi diterjemahkan sebagai pewarisan atau penerusan norma- 

norma, adat-istiadat, maupun kaidah-kaidah. Selanjutnya, Mattulada menjelaskan 

bahwa manusia dan kebudayaan menjalin suatu hubungan yang sangat erat. Hal ini 

dikarenakan manusia tidak lain adalah hasil kebudayaan itu sendiri. Hampir setiap 

                                                 
2Nawari Ismail, Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal (Bandung, CV. Lubuk Agung, 

2005), h. 12   

3Van Peursen, Strategi Kebudayaan, terjemahan, (Cet I; Yogyakarta: Kanisius 2013), h.11  
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tindakan manusia merupakan produk kebudayaan. Sebab itulah, kebudayaan tidak 

bersifat statis dan akan terus menerus mengalami perubahan dan perkembangan, sama 

halnya dengan tradisi.
4
 

Menurut penulis, tradisi dilakukan sebab dianggap baik. Tradisi yang baik 

adalah kebiasaan pola hidup yang dilakukan setiap orang baik kepada diri sendiri 

maupun bersama dengan masyarakat yang lainnya, berlangsung secara turun-temurun 

dan dianggap mendatangkan kebaikan. Tidak ada suatu tradisi yang mengalami 

pelestarian apabila tradisi tersebut tidak dinilai baik oleh masyarakat yang 

menjalaninya. 

Tradisi yang baik tentu memberikan dampak yang baik pula bagi pelaku 

tradisi dan akan terus dilakukan sebagai sebuah kebutuhan selagi tradisi tersebut 

dipandang boleh dalam setiap kepercayaan masing-masing pelaku tradisi dan tidak 

bertentangan dengan ajaran agama. Begitu pula dari su    dut pandang Islam, menurut Muhammad Amin (2018) sebagaimana Al-quran telah menjelaskan kedudukan tradisi dalam agama itu sendiri. Sebab, nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah tradisi dipercaya akan 

mendatangkan kebaikan, kesuksesan, kelimpahan rezeki dan keberhasilan bagi 

masyarakat yang menjalaninya. Sebagaimana tradisi atau kebudayaan yang 

dikemukakan dalam Q.S. Al-A’raf/7: 199. 

                    

 

                                                 
4Mattulada, Kebudayan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup, (Cet I; Makassar, Hasanuddin 

Univesity Press, 2014), h.  
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Terjemahnya:  

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma‟ruf 

(tradisi  yang baik), serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
5 

 

Dalam ayat di atas, Allah Swt. memerintahkan Nabi saw. agar menyuruh 

umatnya untuk mengerjakan yang baik-baik, yaitu tradisi yang baik. 

Demikian, tujuan pembentukan kebudayaan atau tradisi oleh manusia 

sesungguhnya diperuntukkan untuk pemecahan dan penyelesaian atas persoalan yang 

dialami manusia dalam setiap kehidupannya. Sekeras dan serumit apa pun suatu 

persoalan itu harus dipecahkan dan diselesaikan oleh manusia untuk tetap bertahan 

hidup, memenuhi segala kebutuhannya, melakukan berbagai cara untuk beradaptasi 

dengan dunia di luar dari dirinya, memperoleh tempat tinggal, berkomunikasi, hidup 

bersama-sama, bahkan bekerja. 

Semuanya itu merupakan proses kebudayaan. Bagi penulis, Indonesia 

sebagai negara dengan ragam kebudayaan mampu menjadikan masyarakatnya hidup 

bersama dan damai di tengah keberagaman perbedaan suku, bahasa maupun busana. 

Hal ini dapat terjadi sebab mereka hidup dalam keberlangsungan proses kebudayaan. 

Pembahasan terkait kebudayaan Indonesia mengantarkan penulis untuk menyita 

perhatiannya terhadap tradisi-tradisi ke daerahan yang menjadi nyawa kebudayaan di 

Indonesia. Sebab, peradaban kebudayaan itu dimulai dari ruang lingkup terkecil yang 

                                                 
5Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid 

Warna Al-Hufaz (Cet. I; Bandung: CV Cordoba, 2019), h. 199 
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kemudian dikembangkan secara global dan terbuka sebagai bentuk eksistensinya 

terhadap dunia. 

Begitu banyak tradisi unik yang terbentang dari Sabang sampai ke Merauke 

yang sebaiknya diketahui dengan membaca atau melihat prosesnya secara langsung. 

Tidak hanya mengenal tradisi orang lain, yang menjadi pokok utama adalah sikap kita 

dalam mengenal jati diri daerah sendiri bahkan tanah kelahiran yang pertama kali 

menjadi tempat kaki kita berpijak di bumi. Provinsi Sulawesi Barat misalnya, yang 

menjadi daerah asal penulis memiliki tradisi yang beragam pula. Tepatnya di pantai 

barat Sulawesi Selatan, sepanjang Selat Makassar, bermukim orang Onto, To- 

Mangkasa’ ke Utara, dipertemukan dengan To Mandar. 

Istilah To Mandar merupakan sebutan suku bagi penduduk provinsi Sulawesi 

barat. Provinsi Sulawesi Barat dahulunya masih merupakan bagian dari Provinsi 

Sulawesi Selatan, kemudian mengalami pemekaran dan membentuk provinsi sendiri 

pada tahun 2004 dengan lahirnya UU Nomor 26 yang diresmikan oleh Menteri               

Dalam Negeri, Hari Sabarno atas nama Presiden RI pada tanggal 16 Oktober 2004.
6 

Hadirnya Provinsi Sulawesi Barat memberikan warna baru bagi peradaban 

kebudayaan Indonesia, khususnya di Kabupaten Majene. Berbicara soal tradisi, tentu 

saja tidak akan pernah lepas dari manusia atau masyarakatnya yang menjadi objek atau 

pelaku sebuah tradisi. Masyarakat Majene yang bertempat tinggal di Desa Tanjung 

Batu Timur, Tangnga-tangnga dan Parappe sebagian besar adalah penduduk dengan 

                                                 
6UU Nomor 26. Tentang pemekaraan dan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat diresmikan 

menteri dalam negeri RI pada tanggal 16 oktober 2013. 
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mata pencaharian sebagai nelayan. 

Kehidupan pasang surut layaknya air laut, dan derasnya ombak menghantam 

perahu sudah lekat dengan masyarakat Majene. Tidak salah jika kehidupan nelayan 

Mandar merupakan potret masyarakat Mandar yang dekat dengan alam, seperti 

perairan (lautan). Potret kehidupan nelayan Mandar ini tidak hanya berlangsung 

begitu saja. Terselip sebuah tradisi yang telah ada secara turun temurun di kalangan 

nelayan Mandar yang berhubungan dengan kesuksesannya dalam melaut dan mencari 

ikan. 

Dengan bangga para nelayan Mandar menggunakan alat dan perahu tradisional 

untuk melakukan pekerjaannya dengan tekun dan penuh kesabaran mengharap ridha 

Allah Swt. Terkait dengan tradisi, ritual-ritual nelayan oleh komunitas nelayan itu 

memiliki pandangan dan tata cara khusus dalam pelaksanaannya. Hal ini berkaitan 

dengan persoalan pekerjaannya di laut yang dianggap sangat keras dan menantang. 

Sebagaimana lazimnya, melaut itu membutuhkan keberanian untuk dapat beraktivitas 

di perairan, menghadapi berbagai jenis angin, iklim dan ombak. Keadaan iklim yang 

berubah-ubah mendatangkan angin yang berbeda pula dan berpengaruh terhadap 

waktu dan arah melaut nelayan. Persoalan itu yang menjadi tantangan bagi para 

nelayan untuk diprediksi, sehingga menjadikan profesinya tersebut berada pada 

lingkup ketidakpastian. 

Mandar adalah suatu kesatuan etnis yang berada di Sulawesi Barat. Dulunya, 

sebelum terjadi pemekaran wilayah, Suku Mandar bersama dengan etnis Bugis, 

Toraja, dan Makassar mewarnai keberagaman di Sulawesi Selatan. Meskipun secara 
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politis Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan diberi sekat, secara historis dan kultural 

Suku Mandar tetap terikat dengan sepupu-sepupunya di Sulawesi Selatan. 

Sejalan dengan itu Bahtihar (2014) mengunkapkan istilah Suku Mandar 

merupakan ikatan persatuan antara tujuh kerajaan di pesisir (Pitu Babana Binang) 

dan tujuh kerajaan di gunung (Pitu Ulunna Salu). Keempat belas kekuatan kerajaaan 

ini saling melengkapi, Sipamandar (Mengutkan) sebagai satu bangsa melalui 

perjanjian yang disumpahkan oleh leluhur mereka di Allewuang Batu di Luyo.
7
 

Rumah adat suku Mandar disebut Boyang. Perayaan perayaan adat diantaranya 

Saiyyang Pattu’du (Kuda Menari), Passande (Mengarungi lautan dengan candik 

sandeq), Upacara adat suku Mandar, yaitu "mappandoe' sasi" (bermandi laut). 

Makanan khas diantaranya Jepa, Pandeangang Peapi, Banggulung Tapa, dan lain-

lain. 

Mandar dapat berarti tanah Mandar dapat juga berarti penduduk tanah Mandar 

atau suku Mandar. Pada akhir abad 16 atau awal abad 17 negeri negeri Mandar 

menyatukan diri menjadi sebuah negeri yang lebih besar, yaitu tanah Mandar yang 

terdiri dari Pitu Ulunna Salu dan Pitu Babana Binanga, Pitu Babana Binangalah 

yang terkenal dengan armada laut Mandar dalam perang Gowa-Bone diabad ke 17.
8
 

Suku Mandar terdiri atas 17 (kerajaan) kerajaan, 7 (tujuh) kerajaan (lebih 

mirip republik konstitusional dimana pusat musyawarah ada di Mambi) hulu yang 

                                                 
7Bahtiar. Kerajaan Sendana. Kindo persekutuan Pitu Babana Binanga, https://www.Slide 

Share Volume 5, No. 2, Desember 2014. Makassar. Walasuji.  

8Budaya sulbar. Blogspot.co.id/2016/02/pitu-ulunna-salu-karua-babana minanga.html, Akses 

2022  

https://www/
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disebut "Pitu Ulunna Salu", 7 (tujuh) kerajaan muara yang disebut "Pitu ba'bana 

binanga" dan 3 (tiga) kerajaan yang bergelar "Kakaruanna Tiparittiqna Uhai". 

Tujuh kerajaan yang tergabung dalam wilayah Persekutuan Pitu Ulunna Salu 

adalah: 

1. Kerajaan Rante Bulahang 

2. Kerajaan Aralle 

3. Kerajaan Tabulahan 

4. Kerajaan Mambi 

5. Kerajaan Matangnga 

6. Kerajaan Tabang 

7. Kerajaan Bambang 

 Tujuh kerajaan yang tergabung dalam wilayah Persekutuan Pitu Baqbana 

Binanga adalah: 

1. Kerajaan Balanipa 

2. Kerajaan Sendana 

3. Kerajaan Banggae 

4. Kerajaan Pamboang 

5. Kerajaan Tapalang 

6. Kerajaan Mamuju 

7. Kerajaan Benuang 

Kerajaan yang bergelar Kakaruanna Tiparittiqna Uhai atau wilayah Lembang 

Mappi namun sekarang adalah bagian dari kerajaan Balanipa, adalah sebagai berikut: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Balanipa
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1. Kerajaan Allu 

2. Kerajaan Tuqbi 

3. Kerajaan Taramanuq 

 Di kerajaan-kerajaan Hulu pandai akan kondisi pegunungan sedangkan 

kerajaan-kerajaan Muara pandai akan kondisi lautan. Dengan batas-batas sebelah 

selatan berbatasan dengan Kab.Pinrang Sulawesi Selatan, sebelah timur berbatasan 

dengan Kab.Toraja, Sulawesi Selatan,sebelah utara berbatasan  dengan Kota Palu, 

Sulawesi Tengah dan sebelah barat dengan selat Makassar. 

Mandar adalah suku bangsa yang terbilang penduduk asal di Provinsi 

Sulawesi Selatan, bersama dengan Toala, orang Bugis, Orang Makassar, dan orang 

Toraja. Wilayah asal orang Mandar adalah daerah yang sekarang merupakan 

wilayah administratif Mamuju, Sulawesi Barat. Kabupaten Mamuju dengan luas 

11.605 terbagi atas enam kecamatan. Kabupaten ini berbatasan dengan Provinsi 

Sulawesi Tengah di sebelah Utara, menghadap ke selat Makassar di sebelah baratnya. 

Hampir separuh (45%) wilayahnya merupakan pegunungan dengan puncak- 

puncaknya gunung Gandadiwata (3074 meter), gunung Tolondo kalondo (2884 

meter). Bagian lain adalah 35% perbukitan, 20% dataran. 

Wilayah ini juga dialiri sekitar 100 batang sungai. Curah hujan berkisar sekitar 

1.750-2.500 milimeter pertahun. Kabupaten Mamuju berdampingan dengan 

Kabupaten Majene di selatan, yang juga menghadap selat Makassar di barat dan teluk 

Mandar di bagian selatan, dimana terletak kota Majene sebagai ibu kota Kabupaten. 

Menurut Faisal (2008) Kabupaten yang luasnya 967,84 kilometer persegi itu 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Toraja
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palu
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Makassar
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terbagi atas empat kecamatan. Daerahnya berbukit-bukit dengan ketinggian antara 

300-500 meter diatas permukaan laut. Daerah datar hanya dibagian selatan, di sekitar 

teluk Mandar tadi. Sebagian besar hutannya merupakan hutan lindung. Daerah ini 

juga dialiri oleh banyak sungai. Kabupaten Polmas yang luasnya 4.781,53 kilometer 

persegi terbagi atas sembilan kecamatan, juga menghadap teluk Mandar yang ada 

disebalah selatannya. Areal hutan merupakan bagian terluas (79 %) yang terbagi atas 

hutan lindung dan hutan produksi. Daerah ini juga dialiri banyak sungai dan sebagian 

sudah dimanfaatkan untuk irigasi dan pembangkit tenaga listrik.
9
 

Orang-orang yang mendiami Kabupaten Mamuju biasanya tidak mau disebut 

orang Mandar, dan lebih senang disebut orang Mamuju. Alasannya, antara lain, 

karena dalam hal bahasa mereka memiliki dialek sendiri. Namun, dilihat dari sudut 

budaya secara umum, kebudayaan Mandar dan Mamuju tidaklah sangat berbeda 

dengan kebudayaan Bugis, Makassar dan Toraja Sa'dan. 

Sesuai dengan lingkungan alamnya yang bergunung-gunung dan sebagian 

bertautan dengan laut (Selat Makassar), mata pencaharian masyarakat Mandar adalah 

bertani dan menangkap ikan. Pertanian sawah pengairan teknisterdapat di Kabupaten 

Polmas, sedangkan di Kabupaten lainnya masih digunakan cara tradisional. Kabupaten 

Polmas dikenal sebagai gudang beras. Komoditi yang cukup penting dari daerah 

Mandar adalah kopra. Minyak dari Mandar ini berukuran standar minyak untuk 

pasaran luar negeri, dengan kadar air yang rendah dibandingkan dengan hasil produksi 

                                                 
9Faisal, Arsitektur Mandar Sulawesi Barat, (Cet I; Jakarta :Direktorat Jendral Nilai Budaya, 

Seni dan Film Departemen Kebudayan pariwisata,2008 ). h. 11 
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kelapa daerah lain di Indonesia. 

Pembuatan gula merah dari nira merupakan sumber penghasilan lain 

masyarakat daerah ini. Hasil produksi pangan lain dari ketiga Kabupaten ini adalah 

jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah, kedelai, sayur mayur, buah-

buahan. Tanaman lainnya adalah kopi, cengkeh, coklat, jambu mete, kemiri, kapuk, 

vanili, dan lain-lain. Di luar bidang pertanian dikenal pertenunan tradisional sarung 

Mandar. 

Menurut Rahman, Darmawan Mas‟ud (2013) seperti masyarakat lainnya, 

masyarakat Mandar pun mengenal pelapisan sosial. Sebagai masyarakat yang pernah 

berbentuk kerajaan. Mereka mengenal tiga lapisan sosial, yakni lapisan atas yang 

terdiri atas golongan  bangsawan (Todiang  Laiyana), golongan  orang kebanyakan 

(Tau Maradika), dan lapisan budak (Batua). Golongan bangsawan memiliki gelar 

kebangsawanan, yaitu Daeng bagi "bangsawan raja" dan Puang bagi "bangsawan 

adat".
10

 

Sistem kepemimpinan pada masyarakat Mandar ditandai oleh beberapa 

periode, antara lain periode Tomakaka, ketika pemerintahan belum teratur, hukum 

belum ada, tata tertib tidak dilaksanakan, dan masih berlaku siapa kuat dia benar. 

Selanjutnya menyusul periode transisi (Pappuangang), yaitu ketika hubungan sosial 

dalam masyarakat mulai memperlihatkan polanya. Berikutnya berkembang periode 

yang sudah penuh dengan tata cara, aturan, nilai, yakni periode Arajang, pada 

                                                 
10Rahman Darmawan Mas’ud. Puang dan daeng Kajian Sistim Nilai Budaya Orang Balanipa 

Mandar, (Makassar: Universitas Hasanuddin 1998) h. 15. 
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permulaan abad ke-16. Raja pertama dalam periode ini adalah Todilaling, yang tampil 

sebagai pembina hukum adat dan peletak dasar kebudayaan Mandar. Pemerintahan 

raja ini dilanjutkan oleh anaknya, Tomeppayung, yang dianggap sebagai peletak dasar 

demokrasi bagi masyarakat Mandar. 

Seperti yang dilukiskan oleh Andry Hihari (2019), raja tidak lagi berkuasa 

secara turun-temurun, akan tetapi dipilih oleh lembaga adat (hadat). Apabila raja baru 

diangkat, anggota lembaga adat akan menyampaikan: "Tuanlah yangakan menyayangi 

rakyat, tuanlah yang akan melindungi rakyat". Dan raja akan menjawab: 

"Demikianlah yang akan dilaksanakan, jika sudah menjadi kehendak seluruh rakyat". 

Sehubungan dengan sifat demokrsi orang Mandar, ada ungkapan yang terarah pada 

kekuasaan raja, yaitu: "Manakalah ombak tidak lagi memecah ke pantai, lesung tidak 

lagi berdentang, ayam tidak lagi berkokok, pinang tidak lagi berbunga, pepohonan 

hutan belantara tidak berdaun, gunung-gunung gundul, tanah menjadi lekang, 

rerumputan layu, pikullah tombak pusaka, selipkan keris pusaka di pinggang, 

miringkan ke kiri destar di kepala, dan lakukanlah adat kebiasaan leluhur, sesuai 

hukum dan tradisi.".
11

 

Dalam tradisi Mandar, destar yang miring ke kiri bermakna isyarat bahwa raja 

harus mengoreksi diri dan kebijaksanaannya. Bila kaum adat datang beramai- ramai, 

dengan destar miring ke kiri dan bersenjatakan tombak serta keris, lewat di depan 

istana, hal itu mengisyaratkan agar raja mengundurkan diri dengan suka rela. 

                                                 
11Andry Hihari Damai, Pemanfatan Bagunan Cagar Budaya Masjid Raya Sultan Riau Sebagai 

Penggerak Ekonomi Masyarakat Pulau Penyengat, https:// scholar. Goole.co.id/ scholar. Penelitian-dan-

pengembangan-arkeologi-epository-kemdik.html, dikutip 11 agustus 2022. 
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Apabila raja tidak mau turun secara suka rela, raja akan diturunkan dengan kekerasan 

(dibunuh). Bila rakyat tidak mampu melakukannya dengan kekerasan, banya rakyat 

akan merantau meninggalkan kampungnya. Menurut pandangan orang Mandar atau 

masyaakat diSulawesi Selatan atau Sulawesi Barat umumnya sejelek jeleknya raja di 

dunia ialah raja yang ditinggalkan oleh   rakyatnya. 

 

B. Fungsi Tradisi dan Kebudayaan dalam Kehidupan Masyarakat 

Menurut Shils “Manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering 

merasa tak puas terhadap tradisi mereka”.
12

  Maka Shils menegaskan, suatu tradisi itu 

memiliki fungsi bagi masyarakat antara lain: 

1. Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun-temurun. 

Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang kita anut kini 

serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan 

fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat. Tradisi seperti 

onggokan gagasan dan material yang dapat digunakan orang dalam tindakan 

kini dan untuk membangun masa depan. 

2. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan 

aturan yang sudah ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat 

mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. 

Biasa dikatakan: “selalu seperti itu” atau orang selalu mempunyai keyakinan 

demikian” meski dengan resiko yang paradoksal yakni bahwa tindakan tertentu 

                                                 
12Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Pernada Media Grup, 2007), h. 74  
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hanya akan dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu 

atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka telah menerima 

sebelumnya. 

3. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat 

loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi daerah, 

kota dan komunitas lokal sama perannya yakni mengikat warga atau 

anggotanya dalam bidang tertentu. 

4. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, kekecewaan dan 

ketidakpuasan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang 

lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat 

berada dalam krisis.
13

 

Kebudayaan berakar dari kata budaya yang diambil dari bahasa Sanskerta 

yakni budhayah yang berarti akal atau budi. Sehingga kebudayaan dapat diartikan 

sebagai segala hal yang berkaitan dengan budi atau akal manusia. Dalam ruang 

lingkup sosiologi, kebudayaan dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan. Manusia tidak bisa hidup tanpa budaya, begitu pula budaya ada 

karena manusia. Oleh karena itu, sebagai mahkluk sosial, kebudayaan yang tertanam 

dalam diri manusia akan terus ada seiring dengan perkembangan zaman. 

Kebudayaan memiliki dua bentuk yakni material dan non material. 

Kebudayaan material adalah segala jenis hasil kebudayaan fisik yang diciptakan oleh 

                                                 
13Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial,  h. 75-76  

https://kumparan.com/topic/budaya
https://kumparan.com/topic/manusia
https://kumparan.com/topic/sosial
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manusia seperti kerajinan tangan, rumah, bangunan, dan lain-lain. Sedangkan 

kebudayaan non material berbentuk ide atau gagasan misalnya nilai dan kepercayaan. 

Adanya kebudayaan dalam lingkungan masyarakat membantu untuk 

memenuhi kebutuhan manusia dan menjadi ciri identitas suatu bangsa. Sifatnya yang 

stabil dan dinamis menjadikan suatu kebudayaan akan terus ada dan berkembang serta 

mengisi jalannya kehidupan manusia. 

Dalam penerapan nyata di kehidupan sehari-hari, kebudayaan dapat mengatur 

manusia untuk bertindak dan memberikan sikap dalam menghadapi suatu fenomena 

sosial. Secara umum, fungsi kebudayaan adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai identitas diri yang mengontrol bagaimana baiknya berperilaku 

2. Sarana untuk menyalurkan ekspresi perasaan 

3. Pembeda utama antara manusia sebagai makhluk berbudi luhur dengan hewan 

yang tidak mempunyai akal 

4. Acuan yang dipegang teguh untuk dikembangkan secara kelompok dari 

generasi ke generasi 

5. Perwujudan nilai dan norma sosial 

6. Membantu memenuhi kebutuhan hidup sosial 

7. Pembentuk kontrol sosial dan tata tertib di masyarakat Melahirkan teknologi 

 

C. Hubungan Agama dan Kebudayaan 

 Agama dan kebudayaan adalah dua hal yang sangat dekat di masyarakat. 

Bahkan banyak yang salah mengartikan bahwa agama dan kebudayaan adalah satu 

https://kumparan.com/topic/manusia
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kesatuan yang utuh. Dalam kaidah, sebenarnya agama dan kebudayaan mempunyai 

kedudukan masing-masing dan tidak dapat disatukan, karena agamalah yang 

mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada kebudayaan. Namun keduanya 

mempunyai hubungan yang erat dalam kehidupan masyarakat. Geertz mengakatan 

bahwa wahyu membentuk suatu struktur psikologis dalam benak manusia yang 

membentuk pandangan hidupnya, yang menjadi sarana individu atau kelompok 

individu yang mengarahkan tingkah laku mereka. Tetapi juga wahyu bukan saja 

menghasilkan budaya immaterial, tetapi juga dalam bentuk seni suara, ukiran, 

bangunan.
14

 

Menurut Annizar, dapat disimpulkan bahwa budaya yang digerakkan agama 

timbul dari proses interaksi manusia dengan kitab yang diyakini sebagai hasil daya 

kreatif pemeluk suatu agama tapi dikondisikan oleh konteks hidup pelakunya, yaitu 

faktor geografis, budaya dan beberapa kondisi yang objektif. Demi terjaganya 

esistensi dan kesucian nilai–nilai agama sekaligus memberi pengertian, disini akan 

diulas mengenai Apa itu Agama dan Apa itu Budaya, yang tersusun dalam bentuk 

makalah dengan judul “Hubungan Agama dan Budaya”.
15

 

Kata agama berasal dari bahasa sansekerta yaitu berasal dari kata a (tidak) 

dan gama (kacau), yang bila digabungkan menjadi sesuatu yang tidak kacau. Dan 

agama ini bertujuan untuk memelihara atau mengatur hubungan seseorang atau 

                                                 
14Clifford, Geertz. Tafsir Kebudayaan. (Cet I; Yokyakarta: kanisius press), 2017, h. 76 

 15Baihaqi Annizar, Hubungan agama dan budaya, http://baihaqi-annizar.Blogspot.co.id 

/2015/03/hubungan agama dan kebudayaan.html, dikutip 08 Juli 2022. 

http://baihaqi-annizar.blogspot.co.id/
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sekelompok orang terhadap realitas tertinggi yaitu Tuhan, sesama manusia dan alam 

sekitarnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata agama berarti prinsip 

kepercayaan kepada Tuhan.
16

 

Agama juga disebut dengan istilah din. Dalam bahasa Semit, din  berarti 

undang-undang atau hukum. Dalam bahasa Arab kata ini mengandung arti menguasai, 

menundukkan, patuh, utang, balasan, kebiasaan. Bila lafal din disebutkan dalam 

rangkaian din-ullah, maka dipandang datangnya agama itu dari Allah, bila disebut 

dinunnabi dipandang nabilah yang melahirkan dan menyiarkan, bila disebut dinul-

ummah, karena dipandang manusialah yang diwajibkan memeluk dan menjalankan. 

Ad-din bisa juga berarti syari’ah: yaitu nama bagi peraturan-peraturan dan hukum-

hukum yang telah disyari’atkan oleh Allah selengkapnya atau prinsip-prinsipnya saja, 

dan dibedakan kepada kaum muslimin untuk melaksanakannya, dalam mengikat 

hubungan mereka dengan Allah dan dengan manusia. Ad-din berarti millah, yaitu 

mengikat.
17

  

Ada beberapa istilah lain dari agama, antara lain religi, religion (bahasa 

Inggris), religie (Belanda) religio/relegare (Latin) dan dien (Arab). Kata religion 

(Bahasa Inggris) dan religie (Bahasa Belanda) adalah berasal dari Bahasa induk dari 

kedua bahasa tersebut, yaitu bahasa latin“religio” dari akar kata “relegare” yang 

                                                 
16Faisal Ismail, Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis, ( Cet I;  

Yogyakarta: Titian Ilahi Press: 2010), h 28 

17Abdul Manaf, Mujahid. Ilmu Perbandingan Agama. ( Cet I; Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada, 1994), h. 11  
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berarti mengikat.
18 

Istilah ini bukanya tidak mengandung arti yang dalam melainkan 

mempunyai latarbelakang pengertian yang mendalam daripada pengertian “Agama” 

yang telah disebutkan diatas. Berikut ini adalah penjelasan dari nama-nama lain dari 

agama yang ada di atas : 

1. Religie (religion) menurut pujangga kristen, Saint Augustinus, berasal dari 

kata re dan eligare yang berarti memilih kembali dari jalan yang sesat ke 

jalan Tuhan. 

2. Religie, menurut Lactantius, berasal dari kata re dan ligare yang artinya 

menghubungkan kembali sesuatu yang telah putus. Yang dimaksud ialah 

menghubungkan diantara Tuhan dan manusia yang telah terputus karena 

dosa- dosanya.
19

 

3. Religie berasal dari re dan ligere yang berarti membaca berulang-ulang 

bacaan-bacaan suci, dengan maksud agar jiwa si pembaca terpengaruh oleh 

kesuciannya. Demikian pendapat dari cicero. 

Agama ini muncul dari perasaan ketakjuban manusia terhadap realitas alam 

tidak ada. Seperti air yang bisa melepaskan dahaga seseorang, namun terkadang bisa 

membawa malapetaka seperti banjir, angin yang memberikan kesejukan, namun 

terkadang mendatangkan kerusakan seperti angin topan atau tornado, kemudian 

mereka percaya bahwa ada suatu kekuatan tertentu. Mereka mencoba untuk mencari 

                                                 
18Dadang Kahmad. Sosiologi Agama. (Cet I; Bandung PT. Remaja Rosdakarya: 2012), h 13 

19Faisal Ismail. Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis (Cet I 

Yogyakarta: Tititan Ilahi Press. 2015), h. 11 
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keselamatan dari ketidakseimbangan yang mereka rasakan, yang dapat mendatangkan  

keselamatan bagi mereka. Jadi, secara umum, agama adalah upaya manusia untuk 

mengenal dan menyembah Ilahi yang dipercayai dapat memberi keselamatan serta 

kesejahteraan hidup dan kehidupan kepada manusia. Upaya tersebut dilakukan 

dengan berbagai ritual secara pribadi dan bersama yang ditujukan kepada kekuatan 

besar yang mereka percayai sebagai Tuhan. 

Kemudian mengenai pengertian budaya atau kebudayaan menurut Koentjara 

Ningrat ialah berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan 

bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan 

dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, 

yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan.
20

 

Menurut Suharso (2005) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan 

bahwa: “budaya“ adalah pikiran, akal budi, adat istiadat. Sedang “kebudayaan” 

adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia, seperti kepercayaan, 

kesenian   danadat   istiadat.Ahli   sosiologimengartikan kebudayaan dengan 

keseluruhan kecakapan (adat, akhlak, kesenian, ilmu, dll). Sedang ahli sejarah 

mengartikan kebudayaan sebagai warisan atau tradisi. Bahkan ahli Antropogi melihat 

kebudayaan sebagai tata hidup, way of life, dan kelakuan.
21

 

Menurut Eka Yuniarti kebudayaan adalah "sesuatu" yang berkembang secara 

                                                 
20Dewi Yulianti, Koentjara ningrat kebudayaan local versus kebudayaan global tanggal 

online jurnal sejarah citra laleha, 2007 vol XI, no, 2 juli 2022.  

21Suharso, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet I; semarang:  Widya Karya, 2005), h.21  
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kontinyu, konvergen, dan konsentris. Jadi Kebudayaan bukanlah sesuatu yang statis, 

baku atau mutlak. Kebudayaan berkembang seiring dengan perkembangan evolusi 

batin maupun fisik manusia secara kolektif. Jadi dapat dikatakan secara singkat bahwa 

kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, karsa manusia yang dilakukan dalam keseharian.
22

 

Agama budaya atau bisa disebut dengan agama ardhi (bumi) adalah produk 

akal. Ajaran-ajaranya dihasilkan oleh pemikiran akal. Sumber dalam agama budaya ini 

adalah masyarakat, ia tidak memiliki kitab suci, yang mengandung dan mengajarkan 

doktrin. Tetapi sekalipun agama memiliki kitab suci, yang ditulis oleh orang yang 

dipandang dan menganggap dirinya berwenanang atas agama itu, kitab suci itu 

mengalami perubahan dalam perjalanan sejarahnya. Adapun ciri-cirinya menurut 

Hadidjah.S. 

1) Tumbuh secara evolusi dalam masyarakat penganutnya, tidak dipastikan 

waktu tertentu kelahiranya. 

2) Tidak disampaikan oleh utusan Tuhan, tetapi oleh pendeta atau mungkin 

oleh para filosof. 

3) Umumya tidak memiliki kitab suci, kalaupun ada, kitabnya mengalami 

perubahan dalam perjalanan sejarah agama. 

4) Ajaranya berubah dengan perubahan akal masyarakat yang menganut atau 

oleh             filosofinya. 

5) Konsep ketuhananya: dinamisme, animisme, poiteisme, paling tinggi 

                                                 
22Eka Yunarti, Ki hajar Dewantara tentang kebudyaan diunduh dihttp//journal stain 

kudus.ac.id.jurna lpenelitian, 2017vol 11, no diakses 2 Desember 2019.  
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monoteisme nisbi. 

6) Kebeneran prinsip-prinsip ajaranya tidak universal, yaitu tidak berlaku bagi 

setiap manusia, masa, dan keadaan.
23

 

 Dari pengertian diatas kemudian kita akan menjelaskan mengapa agama yang 

bukan wahyu merupakan bagian dari kebudayaan dan sebaliknya. Dengan akalnya, 

manusia berkelana dan berpetualang mencari tuhannya. Dalam perjalanan itulah akal 

menemukan dinamo (yang membentuk kepercayaan dinamisme), menemukan anime 

(yang membentuk kepercayaan animisme). Dari animisme akal melanjutkan jalanya 

kepada politeisme. Politeisme masih tidak memuaskanya. Melalui henoteisme, akal 

mengarah dengan tenaganya sendiri kepada monoteisme. 

 Konsep dinamisme, animisme, politeisme, adalah kufur, yaitu mengingkari 

Tuhan yang maha Esa. Usaha akal mencari konsep ketuhanan diberi petunjuk oleh 

wahyu melalui nabi dan rosul, sehingga membawa akal kepada monoteisme. Tetapi 

konsepsi-konsepsi ketuhanan yang satu yang diajarkan oleh nabi dan rosul itu, 

dipembelakanganya, oleh turunan berikutnya dirusakan oleh pemikiran akal, sehingga 

terjadilah syirik. 

 Islam adalah tatanan kehidupan yang sangat sempurna dan lengkap karena 

dalam ajaran Islam mengatur segala macam aturan dari hal-hal kecil hingga hal-hal 

besar, mulai dari ajaran di lingkup keluarga, sekolah hingga masyarakat. Islam 

diyakini sebagai agama yang sempurna, dalam kesempurnaannya, Islam juga 

                                                 
23Hadidjah.S, Hubungan antara Nabi dengan Agama Samawi. Hunafa: Jurnal Studia Islamika, 

3(4), 375-388, http://doi.org/https://doi.org/10.24239/jsi.v3i4.285.375-388 2006 diakses  Juli 2022 
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membutuhkan implementasi dan penafsiran serta penakwilan dari dari kaidah-kaidah 

tertentu. Persentuan budaya lokal dengan Islam tidak menafikan adanya jalinan 

akulturasi atau saling mempengaruhi satu sama lain. Hubungan akulturasi antara 

kebudayaan dan Islam melahirkan kebudayaan Islam.
24

 

 Kebudayaan Islam adalah manifestasi (penjelmaan) dari pada kerja jiwa 

manusia muslim yang didasari dan mencerminkan ajaran Islam dalam arti 

seluasluasnya. Kebudayaan Islam mengandung tiga unsur prinsipil yaitu kebudayaan 

Islam adalah ciptaan orang Islam, kebudayaan orang Islam didasarkan pada ajaran 

kepada ajaran Islam, dan kebudayaan Islam merupakan satu kesatuan yang utuh antara 

satu dengan yang lainnya yang tidak dapat dipisahkan.
25

 Kebudayaan Islam selalu 

terkait dengan nilai-nilai ilahiyah yang besumber pada Alquran dan hadist, sehingga 

dapat pula dipahami bahwa kebudayaan Islam adalah implementasi Alquran dan hadist 

terhadap umat muslim dalam kehidupannya baik itu dalam bentuk pikiran, ide, tingkah 

laku, karya-karya untuk kemaslahatan manusia demi mendekatkan diri kepada Allah 

dalam mencari keridhaan-Nya.
26

 Islam membagi kebudayaan menjadi tiga macam 

yaitu: 

1. Kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam. Dalam kaidah fiqih 

disebutkan: “al-adatu muhakkamatun” artinya bahwa adat-istiadat dan 

                                                 
24Irwansyah, “Akulturasi Budaya Lokal dengan Budaya Islam dalam Tradisi Mattoddoq Boyang 

di Desa Papalang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju”, Skripsi (Makassar: Fakultas Adab dan 

Humaniora, 2016), h. 13.  

25Nurlina, “Upacara Adat Pattorani di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar (Studi 

Unsur-unsur Budaya Islam)”, Skripsi (Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora, 2015), h. 27.   

26Bayu Ramadhan, Kebudayaan Islam (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2014), h. 3  
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kebiasaan suatu masyarakat merupakan bagian dari budaya manusia dan 

memiliki pengaruh dalam penetapan hukum. Contohnya, menentukan kadar 

besar kecilnya mahar dalam pernikahan dan memperbolehkan menetukan 

bentuk bangunan masjid. 

2. Kebudayaan yang sebagian unsurnya bertentangan dengan Islam, kemudian 

direkontruksi sehingga menjadi Islami. Contohnya, syair-syair Jahiliyah yang 

merupakan kebudayaan Arab tetapi masih dipertahankan dengan 

merekontruksi isi-isi syair tersebut dengan nilai-nilai Islam. 

3. Kebudayaan yang bertentangan dengan Islam. Seperti budaya ngaben yang 

dilakukan oleh masyarakat Bali. Upacara ngaben merupakan upacara 

pembakaran mayat yang diselenggarakan dalam nuansa yang meriah. Kontak 

antara nilai-nilai yang dibawa oleh Islam dengan budaya masyarakat inilah 

tak jarang menghasilkan dinamika budaya. Kemudian terjadilah akulturasi 

dan sinkretisasi budaya seperti praktek meyakini iman dalam ajaran Islam. 

Islam dan budaya lokal dapat berdampingan dalam masyarakat karena Islam 

datang bukan untuk merombak suatu kebudayaan melainkan sebagai 

akulturasi budaya dalam konsep Islami. Adapun ciri-ciri dari budaya Islam 

adalah berdasarkan kepada ajaran-ajaran agama Islam dengan bersumber 

pada Alquran dan Hadist. Dengan demikian, segala sesuatu yang dihasilkan 

harus merujuk pada ajaran agama. Kebudayaan Islam juga harus mampu 

menyembangkan kebutuhan dunia (materi) dan akhirat (ukhrawi). Selain itu, 

ciri-ciri kebudayaan Islam adalah meletakkan tiga hal sebagai dasar yaitu 
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akidah, akhlak dan ilmu. Kebudayaan Islam merupakan kebudayaan yang 

sifatnya universal, terbuka, mampu melewati zaman, toleransi serta integrasi 

dalam berbagai perbedaan yang dialami. Terbukti bahwa kebudayaan Islam 

mampu melintasi ruang dan waktu sepanjang zaman serta memberikan 

sumbangan bagi peradaban dunia.
27

 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan ada dua macam evolusi konsepsi 

ketuhanan, yang membawa dua jenis sejarah agama. Yang pertama konsepsi 

akal, yang kedua naqal. Konsepsi akal membentuk agama, yang diistilahkan dengan 

agama budaya, sedangkan konsep naqal diistilahkan dengan agama langit. Agama 

budaya menggunakan konsepsi akal karena agama itu tumbuh dalam kehidupan 

manusia. Dan cara berpikir masyarakat menghadapi kehidupan melahirkan cara 

berlaku dan berbuat dalam kehidupan yang luas ini, cara berlaku dan berbuat itu 

meliputi: 

1) Hubungan manusia dengan manusia, antara manusia dan masyarakat (sosial). 

2) Hubungan manusia dengan benda (ekonomi). Hubungan manusia dengan  

kekuasaan (politik). 

3) Hubungan manusia dengan alam kerja (ilmu dan teknik). 

4) Hubungan manusia dengan ciptaan bentuk-bentuk yang menyenangkan (seni). 

Hubungan manusia dengan hakikat dan nilai-nilai (filsafat). 

5) Hubungan manusia dengan yang kudus khususnya (khususnya yang 

                                                 
27Muhammad Takari, Konsep Kebudayaan dalam Islam (Medan: Fakultas Ilmu Budaya, 

Universitas Sumatera Utara, 2018), h. 12.  
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diistilahkan agama).
28

 

Agama itu tumbuh dalam kehidupan manusia. Kehidupan diisi oleh 

kebudayaan. Maka agama adalah sebagian dari pada kebudayaan, seperi pula 

sosial, ekonomi, politik, ilmu dan teknik, seni dan filsafat. Agama ini disebut oleh 

ilmu : natural religion. Berdasarkan data-data yang dapat di teliti atau diamati, agama 

itu timbul dalam kebudayaan   maka antropologi memasukan   agama kedalam 

kebudayaan sebagai salah satu curtural universalnya. 

Menurut Clifford Geertz seorang tokoh terkemuka didalam antropologi 

Inggris, mengatakan bahwa agama adalah sistem budaya, Geerts memberikan 

jawabanya didalam suatu kalimat tunggal yang penuh berisi bahwa Agama adalah: 1). 

Sebuah sistem simbol yang berperan; 2). Membangun suasana hati dan motivasi yang 

kuat, pervasif dan tahan lama didalam diri manusia dengan cara; 3). Merumuskan 

konsepsi tatanan kehidupan yang umum; dan 4). Membungkus konsepsi konsepsi ini 

dengan suatu aura faktualitas semacam itu sehingga 5) suasana hati dan motivasi 

tampak realistik secara unik.
29

 

Yang pertama dimaksud oleh Geerts dengan “sistem simbol” adalah segala 

sesuatu yang   membawa dan   menyampaikan suatu ide kepada orang atau suatu 

objek seperti roda dua orang budha, suatu   peristiwa seperti   penyaliban, suatu 

ritual seperti bar mitzwah, atau sekedar tindakan tapa kata, seperti gerak isyarat 

                                                 
28 Rousydiy. T.A Lathief, Agama Dalam Kehidupan Manusia, (Cet I; Medan: Rambow 2009), h 

16 

29Cliffort Geertz. Kebudayaan dan Agama. (Cet I; Jogyakarta: Kanisius: 2008), h 5 di akses 11 

Juli 2022. 
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kasihan atau kerendahan hati.
30

  

Kedua, ketika dikatakan bahwa simbol-simbol ini “Membangun suasana 

hati dan motivasi yang kuat, pervasif, dan tahan lama”. Motivasi memiliki tujuan, 

dan ia dibimbing oleh serangkaian nilai yang abadi apa yang memiliki arti bagi 

orang, apa yang mereka anggap baik dan benar. Disini motivasinya adalah peran 

moral, perkara memilik yang baik diatas yang jahat bagi dirinya.Orang-orang Yahudi 

ingin melihat Jerusalem dan kaum Muslimin pergi ke Mekkah, semua ini juga 

menetapkan sesuatu agar dapat mencapai tujuan mereka yakni untuk mendapatkan 

pengalaman yang secara moral didalam suatu tempat yang sakral didalam tradisi 

mereka. 

Ketiga, konsep tentang tatanan kehidupan yang umum, Geertz sekedar 

bermaksud bahwa agama mencoba untuk memberi penjelasan yang puncak tentang 

dunia. Maksudnya adalah untuk memberi suatu arti yang mutlak, suatu tujuan 

peranan yang besar pada dunia. Keempat dan kelima “membungkus konsepsi- 

konsepsi ini dengan suatu aura faktualitas semacam itu sehingga suasana hati dan 

motivasi tampak realistik  secara unik”. 

Agama Samawi ialah ajaran Allah yang disampaikan kepada para Rasul-Nya, 

yaitu agama Islam. Agama Samawi atau Sama’i, ialah agama Wahyu, dan wahyu 

yang Allah turunkan itu tidak   lansung diturunkan kepada masyarakat, akan tetapi 

melalui Rasul atau utusan Allah. Adapun ciri-cirinya yaitu: 

                                                 
30Ramli Yusri, Agama dalam tentukur antropologi simbolik, Tanggal (online) jurnal  

akademik, ejournal. Clifford Geertz, umm.ac.id. 2011di akses 11 Juli 2022. 
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1) Secara pasti dapat ditentukan lahirnya, dan bukan tumbuh dari 

masyarakat,melinkan diturunkan kepada masyarakat. 

2) Disampaikan oleh manusia yang dipilih Allah sebagai utusan-Nya. Utusan 

itu bukan menciptakan agama, melainkan menyampaikanya. 

3) Memiliki kitab suci yang bersih dari campur tangan manusia. 

4) Ajaranya serba tetap, walaupun tafsirannya   dapat berubah sesuai   

dengan kecerdasan dan kepekaan manusia. 

5) Konsep ketuhananya adalah: Monotheisme mutlak (Tauhid). 

6) Kebeneranya adalah universal yaitu berlaku bagi setiap manusia, masa, dan 

keadaan.
31

  

Dari ciri-ciri tersebut dapat dikatakan bahwa agama samawi bukanlah hasil 

pemikiran ataupun diambil dari kebudayaan manusia, melainkan murni ajaran dari 

Tuhan yang bersifat mutlak. Oleh karenanya lingkup kebudayaan ataupun yang lain 

tidak boleh mengatasnamakan bahwa ajaran samawi itu berasal dari mereka. Seperti 

halnya kebudayaan, agama sangat menekankan makna dan signifikasi sebuah 

tindakan. Karena itu sesungguhnya terdapat hubungan yang sangat erat antara 

kebudayaan dan agama bahkan sulit dipahami kalau perkembangan sebuah 

kebudayaan dilepaskan dari pengaruh a gama. Sesunguhnya tidak ada satupun 

kebudayaan yang seluruhnya didasarkan pada agama. Untuk sebagian kebudayaan 

                                                 
31Jawahir thontowi, (Agama Samawi dalam perspektif Hukum dan perdamaian. Jurnal 

Hukum No 18 vol 8 Oktober 2001. 138 Tanggal (on line) di http//media.neliti.com.media di akses 11 

Juli 2022 
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juga terus ditantang oleh ilmu pengetahuan, moralita, serta pemikiran kritis.
32

 

Meskipun tidak dapat disamakan, agama dan kebudayaan dapat saling 

mempengaruhi. Agama mempengaruhi sistem kepercayaan serta praktik-praktik 

kehidupan. Sebaliknya kebudayaan pun dapat mempengaruhi agama, khususnya 

dalam hal bagaimana agama diinterprestasikan atau bagaimana ritual-ritualnya harus 

dipraktikkan. Tidak ada agama yang bebas budaya dan apa yang disebut Sang Illahi 

tidak akan mendapatkan makna manusiawi yang tegas tanpa mediasi budaya, dalam 

masyarakat Indonesia saling mempengarui antara agama dan kebudayaan sangat 

terasa. Praktik inkulturasi dalam upacara keagamaan hampir umum dalam semua 

agama. 

Agama yang digerakkan budaya timbul dari proses interaksi manusia dengan 

kitab yang diyakini sebagai hasil daya kreatif pemeluk suatu agama tapi dikondisikan 

oleh konteks hidup pelakunya, yaitu faktor geografis, budaya dan beberapa kondisi 

yang objektif. Budaya agama tersebut akan terus tumbuh dan berkembang sejalan 

dengan perkembangan kesejarahan dalam kondisi objektif dari kehidupan 

penganutnya.
33

 

Hubungan kebudayaan dan agama tidak saling merusak, kuduanya justru saling 

mendukung dan mempengruhi. Ada paradigma yang mengatakan bahwa ”Manusia 

yang beragma pasti berbudaya tetapi manusia yang berbudaya belum tentu beragama”. 

                                                 
32Hakim, A. Perbandingan Agama. (Cet I; Bandung: Diponegoro. 2015) h 22  

33Agus B, Agama Dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama, (Cet I;  Jakarta: 

PT. Raja Grafindo persad, 2006) h 32  
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Jadi agama dan kebudayaan sebenarnya tidak pernah bertentangan karena kebudayaan  

bukanlah sesuatu yang mati,tapi berkembang terus mengikuti perkembangan 

jaman.Demikian pula agama, selalu bisa berkembang diberbagai kebudayaan dan 

peradaban dunia. 

 

D. Studi Budaya Islam 

Secara bahasa kata Islam berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata 

“Salima” yang mempunyai arti “Selamat” dari kata Salima tersebut maka terbentuk 

kata “aslama” yang memiliki arti menyerah, tunduk, patuh dan taat, kata aslama 

menjadi pokok kata Islam mengandung segala arti yang terkandung dalam arti 

pokoknya sebab itu orang yang melakukan “aslama”atau masuk islam dinamakan 

muslim berarti orang itu telah menyatakan dirinya taat, menyerahkan diri dan patuh 

kepada Allah dengan melakukan “aslama” maka orang terjamin keselamatannya di 

dunia dan di akhirat.  

Budaya Islam merupakan istilah yang sering digunakan dalam akademi sekuler 

untuk mendeskripsikan praktik budaya orang Islam. Agama Islam muncul di Arab 

pada abad ke-6, dengan bentuk awal budaya Muslim kebanyakan merupakan budaya 

Arab. Dengan berkembangnya kerajaan Islam, Muslim saling berhubungan dan 

berasimilasi dengan budaya Persia, Turki, Mongol, India, Mesir, Uyghur, Melayu, 

Berber, Moro, Rohingya dan termasuk Indonesia.
34

 Pada umumnya, masyarakat 

mengartikan kebudayaan dengan estetika atau hasil karya manusia. Seperti seni tari, 

                                                 
34

Budaya Lokal, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Budaya_Islam (Diakses: 05 Desember 2022)   
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seni lukis, drama dan sebagainya. Atau karya manusia seperti candi, artefak, kerajaan 

dan masjid. 

Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah SWT. untuk semua umat 

manusia telah memainkan peranannya di dalam mengisi kehidupan umat manusia 

dimuka bumi ini, kehadiran islam di tengah tengah masyarakat yang sudah memiliki 

budaya,adat dan tradisi setempat mengalami akulturasi, yang pada akhirnya tata 

pelaksanaan ajaran Islam sangat beragam namun demikian Alquran dan sunnah 

sebagai sumber hukum Islam tetap menjadi ujung tombak di dalam suatu 

masyarakat muslim sehingga Islam begitu identik dengan keberagaman. 

Budaya atau kebudayaan merupakan suatu hal yang terus berlangsung dan 

belum berhenti pada titik tertentu. Budaya menurut kamus besar bahasa indonesia, 

budaya didefinisikan sebagai pikiran, akal budi, adat istiadat sesuatu yang menjadi 

kebiasaan dan suka diubah. Sedangkan kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil 

kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian dan 

adat istiadat, keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang 

digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan menjadi pedoman 

tingkah laku.  Islam dan budaya merupakan dua hubungan yang tak terpisahkan, dalam 

Islam itu sendiri memiliki nilai universal dan absolut sepanjang zaman. Namun 

demikian, Islam adalah salah satu dogma yang tidak kaku dalam menghadapi zaman 

dan perubahan. 

Islam selalu dimunculkan dalam bentuk yang terbuka, luwes ketika dijumpai 

dalam masyarakat yang terdapat beraneka ragam budaya, adat atau tradisi kebiasaan 
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sebagai sebuah kenyataan sejarah. Dalam keragaman budaya, agama dan kebudayaan 

dapat sailing mempengaruhi karena keduanya terdapat nilai dan simbol. 

Agama merupakan simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan 

sedangkan kebudayaan mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di 

dalamnya. Agama memerlukan sistem simbol, dengan kata lain agama memerlukan 

kebudayaan.,tetapi keduanya perlu dibedakaan.
35

 Agama adalah merupakan sesuatu 

yang final, universal, abadi (parennial) dan tidak mengenal perubahan (absolut). 

sedangkan kebudayaan memiliki sifat particular, relative dan temporer. Agama tanpa 

kebudayaan memang dapat berkembang sebagai agama pribadi, tetapi tanpa 

kebudayaan agama Islam tidak akan berkembang sampai saat ini. Islam merespon 

budaya lokal, adat atau tradisi dimanapun, kapanpun, dan membuka diri untuk 

menerima budaya lokal, sepanjang budaya lokal, adat atau tradisi tersebut tidak 

bertentangan dengan spirit nash al-quran dan sunnah.
36

 

Hal itu dilakukan atas dasar kemauan sendiri, bukan paksaan melainkan fitrah 

dirinya sebagai makhluk yang sejak dalam kandungan telah menyatakan patuh dan 

tunduk kepada Allah.44 Agama Islam dalam maknanya sebagai bentuk kepatuhan 

kepada Allah Swt, sehingga menuntut sikap pasrah dan patuh kepada-Nya. 

Sebagaimana firman Allah Swt, dalam QS. Al-Imran/3: 19. Terjemahan: 

                                                 
35Baedhowi, Kearifan Lokal Kosmologi Kejawen dalam Agama dan Kearifan Lokal dalam 

Tantangan Global, (Cet I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h 65  

36Darrori Amin, Islam dan Kebuadayaan Jawa, (Cet I; Yogyakarta: Gama Media, 2012), h 

11 
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Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam.
37

 Dalam ayat 

tersebut, jika diterjemahkan mengikuti asal katanya, maka diartikan menjadi 

‘’Sesungguhnya kepatuhan bagi Allah ialah sikap pasrah’’. 

Islam dari segi istilah, banyak ahli yang mendefinisikannya, diantaranya 

Harun Nasution. Ia mengatakan bahwa Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya 

diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalaui Nabi Muhammad saw 

sebagai Rasul yang di dalamnya tidak hanya mengenal satu segi, tetapi mengenai 

berbagai segi kehidupan manusia. Menurut Abdul Jabbar, Islam adalah agama yang 

diturunkan oleh Allah dengan mengutus Nabi Muhammad saw untuk menyampaikan 

kepada manusia sebagai hidayah dan kebahagiaan bagi mereka.
38

 Sementara Maulana 

Muhammad Ali mengatakan Islam adalah agama perdamaian, dan ada dua inti 

ajarannya, yaitu keesaan Allah dan kesatuan atau persaudaraan umat manusia sebagai 

bukti nyata bahwa Islam selaras dengan namanya. Islam bukan hanya dikatakan 

sebagai agama seluruh Nabi Allah, sebagaimana dalam Alqur’an, melainkan pula 

segala sesuatu yang secraa tak sadar tunduk dan patuh pada undang-undang Allah.
39

 

Hal demikan Islam yang berkembang di masyarakat Sulawesi Barat yang 

sangat kental dengan tradisi dan budayanya. termasuk di Desa Pambusuang 

                                                 
37Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah. 1971), h. 78.  

38Mudzakkir Ali, Pengantar Studi Islam (Cet II, Edisi Revisi Hasyim University Press, 2014), 

h. 82   

39
Kastolani dan Abdul Yusuf, ‘’Relasi Islam dan Budaya Lokal: Studi Tentang Tradisi 

Nyadran di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang’’, Kontemplasi 4, no. 1 (2016): 

57.  
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Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar. masih sangat kental dengan 

tradisi budaya keislamannya. seperti budaya messawe to tamma yang dilakukan 

pada saat acara Maulid Nabi. 

Bagi masyarakat mandar kegiatan tahunan messawe to tamma ini menjadi 

penting untuk dikaji, terutama terkait praktek keagamaan kita sekarang,. disisi lain 

ternyata tradisi saiyyang pattu’du tidak hanya memberikan warna dalam keragaman 

budaya melainkan juga berpengaruh dalam keyakinan praktek-praktek keagamaan 

yang masyarakat mandar mayoritas agama Islam hingga sekarang masih memegang 

budaya aslinya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang sifatnya 

terbatas pada suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya 

merupakan penyingkapan fakta, dalam arti penulis hanya memberikan gambaran 

realitas di lapangan.
1
 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field research), yakni meneliti 

peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalah 

penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif
2
 yaitu penelitian 

yang menitik beratkan dan berupaya mendeskripsikan, menganalisis dan 

menginterpretasi apa yang diteliti melalui observasi, wawancara serta menganalisa 

prosesi tradisi Islam Messawe To Tamma. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa 

Kabupaten Polewali Mandar. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini 

karena masyarakat di Desa Pambusuang masih melestarikan kebudayaan tradisi 

                                                 
1 Winarto Surahmat, Pengantar Penelitian Ilmiah (Bandung: Tarsito, 1989), h. 139.  

2 Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 

2004), h. 26.  
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Messawe To Tamma’ sampai sekarang masih dilaksanakan setiap acara maulid Nabi 

Muhammad Saw. 

 
B. Pendekatan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti bisa memilih metode penelitian 

apa yang akan ia pakai sesuai dengan fenomena atau peristiwa yang akan ia teliti. 

Dan metode yang dipilih akan berhubungan erat dengan prosedur, alat serta desain 

penelitian yang digunakan. Oleh karena itu, prosedur, alat serta desain penelitian 

harus cocok dengan metode yang akan digunakan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner. Pendekatan 

multidisipliner adalah pendekatan yang melihat satu permasalahan dari berbagai 

macam sudut disiplin keilmuan, sehingga hasil yang didapatkan lebih komprehensif 

dan utuh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pendekatan Historis 

Pendekatan historis adalah suatu pendekatan dalam analisa geografi dengan 

dikaitkan sejarah dari masa lalu dan sekaligus memperkirakan apa yang terjadi pada 

masa yang akan datang. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

tradisi messawe to tamma dari segi sejarah dan perkembangannya hingga saat ini. 

Pendekatan historis yaitu meninjau suatu permasalahan dari sudut tinjauan 

sejarah, dan menjawab permasalahan, serta menganalisisnya dengan menggunakan 

metode analisis sejarah Sejarah atau historis adalah studi yang berhubungan dengan 
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peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian masa lalu yang menyangkut kejadian atau 

keadaan yang sebenarnya.
3
 Sejarah memang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa 

masa lalu, namun peristiwa masa lalu tersebut hanya berarti dapat dipahami dari 

sudut tinjauan masa kini, dan ahli sejarah dapat benar-benar memahami peristiwa dan 

kejadian masa kini hanya dengan petunjuk-petunjuk dari peristiwa dan kejadian masa 

lalu tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan mempelajari masa 

lalu, orang dapat memahami masa kininya, dan dengan memahami serta menyadari 

keadaan masa kini, maka orang dapat menggambarkan masa depannya. Itulah yang 

dimaksud dengan perspektif sejarah. 

2. Pendekatan Antropologi 

Pendekatan antropologi adalah suatu pendekatan melalui ilmu tentang 

manusia tentang asal usul, aneka warna bentuk fisik, adat-istiadat dan kepercayaan 

pada masa lampau. Pendekatan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui 

kebudayaan setempat agar dapat memperoleh data yang berkaitan dengan masalah 

yang akan diteliti.  

3. Pendekatan Agama 

Pendekatan agama adalah merupakan sebuah peneliti dalam melihat nilai-nilai 

agama yang terwujud dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Agama merupakan 

produk kebudayaan atau pengembangan dari aktivitas manusia sebagai makhluk 

pencipta kebudayaan. 

                                                 
3Aam Abdillah, Pengantar Ilmu Sejarah (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 15.   
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Pada umumnya, pendekatan ini dilakukan dari dan oleh para penganut agama 

yang dalam usahanya untuk meyelidiki agama yang lain. Secara harfiah (asli), 

pendekatan agama yang normative dalam memahami agama dapat diartikan sebagai 

upaya memahami agama dengan menggunakan ilmu ketuhanan yang bertolak dari 

suatu keyakinan bahwa wujud emperis dari suatu keagamaan itu dianggap sebagai 

yang paling benar daripada yang lainnya. Dengan pendekatan teologis maka akan ada 

dasar perbandingan tradisi Islam dengan melihat nilai-nilai relegiusnya untuk 

dikembangkan dan dilestarikan sesuai ajaran Islam.
4
 

 
C. Sumber Data 

Penekanan dalam penelitian ini ditekankan pada tinjauan sosio-historis, yaitu 

melakukan penelusuran terhadap kebudayaan dan tradisi Messawe To Tamma’ , 

dalam hal ini masyarakat yang masih melaksanakan acara Messawe kepada anak-

anak yang baru menyelesaikan (tamat) mengaji. Disamping itu juga menulusuri nilai-

nilai historis Messawe To Tamma’ di Desa Pambusuang. Untuk mencapai tujuan dari 

penelitian ini, penulis melakukan penulusuran sumber sebagai data yang akan 

menjelaskan hasil penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber 

data yaitu: 

 

 

                                                 
4Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam (Yokyakarta: Penerbit Ombak, 

2011), h. 65.   
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1. Sumber Primer 

Sumber primer yang akan penulis kumpulkan diantanya, pertama, oral 

tradition, penggunaan tradisi lisan atau oral tradition sebagai sumber primer bisa 

digunakan jika di daerah tersebut tidak ditemukan sumber tulisan sebagai sumber 

primer
5
 yaitu wawancara langsung kepada masyarakat yang mengetahui mengenai 

keberedaan tradisi Messawe To Tamma’. Penulis menjadikan oral tradition sebagai 

sumber primer sebab masyarakat setempat hingga kini masih melaksanakan tradisi 

tersebut. 

2. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder yang akan peneliti gunakan yaitu berupa buku-buku, skripsi, 

disertasi, artikel yang memiliki relevansi dalam penelitian ini. 

 
D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penulis terjun langsung kelapangan 

untuk mendapatkan data yang sebenarnya dari informan. Adapun teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. 

Observasi dalam  penelitian ini mengamati kebiasaan-kebiasaan masyarakat 

trekhusus di desa Pambusuang terkait tradisi Messawe To Tamma’. 

                                                 
5 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah ( Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 2013), h. 7.  
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Disamping itu mengamati kecocokan antara informasi dari informan dengan 

prosesi tradisi Messawe To Tamma pada masyarakat Desa Pambusuang. 

2. Wawancara. Wawancara adalah percakapan antara penelitian dengan 

informan berdasarkan pertanyaan yang telah disiapkan, untuk menggali lebih 

dalam informasi yang terkait dengan penelitian yang dilaksanakan. Menurut 

S. Nasution. Wawancara merupakan bentuk komunikasi verbal, semacam 

percakapan bertujuan memperoleh data yang mendalam dalam komunikasi 

tersebut dilakukan secara berhadapan.
6
 

3. Dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dengan cara penulis 

menyimpulkan data dengan  mneyalin data yang bersifat dokumen-dokumen 

atau arsip-arsip, dimana data tersebut dapat dengan mudah diperoleh melalui 

interview dan observasi.  

 
E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang sangat penting dan strategis 

yang digunakan dalam mengumpulkan data di lapangan. Karena data yang diperlukan 

di lapangan, untuk menjawab rumusan masalah harus membutuhkan instrumen yang 

membantu penulis untuk mengumpulkan data. Untuk mendapatkan informasi yang 

akurat di lapangan diperlukan seperangkat instrumen dalam bentuk pedoman 

wawancara berupa seperangkat pertanyaan yang telah disusun dengan maksud 

memperdalam informasi yang berhubungan dengan Tradisi Messawe To Tamma’ 

                                                 
6S. Nasution, Metode Research (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 113.  
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sebagai fokus penelitian, instrumen lain yang digunakan adalah kamera dan alat 

rekam agar informasi yang didapat di lapangan dapat dipertanggungjawabkan.   

 

F. Teknik Pengelolahan dan Analisis Data 

  Pada prinsipnya metode analisis data adalah cara penulis untuk menganalisis 

hasil temuan data yang dikumpulkan melalui metode yang diterapkan. Dalam 

pengelolaan data dapat digunakan metode-metode sebagai berikut: 

1. Metode Induktif, yaitu cara menyampaikan pengelolahan data dengan 

mengambil masalah-masalah yang sifatnya khusus kemudian kepada masalah-

masalah yang sifatnya umum. 

2.  Metode deduktif, yaitu cara pengelolahan data dengan masalah-masalah yang 

sifatnya umum kemudian kepada masalah-masalah yang bersifat khusus. 

3.  Metode komparatif, yaitu membandingkan antara satu pendapat dengan 

pendapat lainnya, antara satu masalah dengan masalah yang lain kemudian 

mengambil suatu keputusan.
7
 

 
G. Pengujian Keabsahan 

Data adalah segala-galanya dalam penelitian, maka data tersebut harus valid 

yang terdapat pada alat untuk mengumpulkan data dan kredibilitas peneliti. Berikut 

langkah pengujian keabsahan data yang dilakukan: 

                                                 
7Djam’an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 105  
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1. Melakukan informasi antara hasil wawancara dengan hasil pengamatan 

yang terdapat di lapangan. 

2. Melakukan evaluasi terhadap materi yang di lapangan dengan data hasil 

wawancara dan pengamatan. 

3. Proses triangulasi yaitu dengan menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data secara terus menerus sepanjang proses pengumpulan 

data dan analisis data sampai tidak ada lagi perbedaan. 
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 BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. SejarahTradisi Messawe to Tamma di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa 

Kabupaten Polewali Mandar’. 

1. Pada Masa Klasik 

Secara historis keberadaan budaya messawe to tamma (orang yang 

menunggangi kuda saat khatam alquran) atau disebut saiyyang pattu’du (kuda 

menari) dengan mengelilingi masjid kemudian diarak keliling kampung tidak dapat 

dipisahkan dari proses kedatangan penyiar agama Islam di daerah Mandar.
1
 

Menurut Sahabuddin Mahganna tradisi messawe to tamma sebuah 

sumbangan budaya leluhur Mandar yang menjadi salah satu kabar media dalam 

proses Islamisasi di tanah Mandar. Upacara ini merupakan salah satu rangkaian acara 

khatam alquran bisa juga disebut acara Maulid Nabi Muhammmad saw, yang menjadi 

terpenting dalam tradisi messawe to tamma dalam masyarakat Mandar ini merupakan 

sebagai salah satu metode atau cara penyebaran agama Islam dengan harapan agar 

masyarakat yang sudah memeluk agama Islam termotivasi untuk belajar baca alquran 

sebagai landasan pokok ajaran Islam.
2
 

Dari asal-usul sejarah awal tradisi saiyyang pattu’du ada dua versi jejak 

kemunculan tradisi ini, yang pertama sai yyang pattu’du sudah ada sejak abad ke XIV 

                                                 
1Goenawan Monoharto, Seni Tradisional Sulawesi Selatan (Cet I; Makassar:Lamacca Press, 

2015), h.44.  

2Sahabuddin Mahganna (38 tahun), Tokoh Masyarakat Mandar, Wawancara, Tinambung, 

Rabu  14 Desember 2022.  
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pada masa pemerintahan raja pertama kerajaan Balanipa I Manyambungi. Jadi waktu 

itu satu-satunya alat transportasi masyarakat adalah kuda, kemudian masyarakat 

berinisiatif untuk menjadikannya sebagai sarana hiburan sehingga lahirlah saiyyang 

pattu’du. Yang kedua adalah adanya tradisi saiyyang pattu’du, yang kemudian 

menjadi tunggangan bagi mereka yang khatam alquran (to tamma mangaji) 

Mappatamma bermula masuknya agama Islam ke tanah Mandar sekitar tahun 1600-

an. Pada masa raja ke IV Balanipa yaitu Tandi Bella I Kakanna Pattang yang diberi 

gelar Daetta Tommuwane salah satu raja Balanipa yang pertama memeluk agama 

Islam dan sekaligus meresmikan agama Islam sebagai agama resmi diberbagai 

kerajaan di Mandar. 

Menurut Ma`lum Rasyid, Daeta Tommuane-lah yang pertama kali memiliki 

saiyyyang pattu’du, yang pertama kali menunggangi saiyyang pattu’du dan beliau 

juga yang pertama kali melantunkan kalindaqdaq.
3
 lebih lanjut diuraikan bahwa: 

Daetta tia Tommuane mappamula mappunnai saiyyang pattu’du  

Daeta too Tommuane mappamula messawe disaiyyang pattu’du  

Daeta too Tommuane mappamula mambuang kalindaqdaq. 

 

Lebih lanjut beliau menceritakan: 

 

Diang to`o pappiara saiyyangna maraqdia, sangana saiyyang tembaga 

parepuluq, napalambiq lao di maraqdia; ”andiang uwissang diqo daengo 

mangapaq ai tia diqo saiyyangngo tallu ngallomi diqe upiamassa-massangngi 

muaq polei upandoeq simata mattuqdui dilalang dibalana”. Nauwamo 

maraqdia ”tonggandi ditingo”? ”iyya nauwami diqo daengo” yaq nauwamo 

maraqdia ”patengi diqe mua marondongi asar allo naungoqo pandoeqi diting 

saiyyango nameqitaq, uttattangaio diaya di sondoq papaindongi naung 

                                                 
3 Ma`lum Rasyid, Saiyyang Pattudung dan Khataman Al-Qur’an di Mandar ( Solo: 

Zadahaniva Publishing, 2016), h. 45. 
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pandoeq, papaindong toi mai malai”. Madondong assar allo naung tonganmi 

napandoeq, na tattangaimi maraqdia diaya di sondoq. Tappana pole 

napandoeq, diqe maraqdia malaitama di ruang boyang milloliq, e....matindo. 

Nauwamo lalang di areqna die joa ”innadi diqe maraqdia anna andiang toi 

diaya disondoq anna mattuqdumo die saiyyangnge”. Al hasil dai di boyang 

naitaimi maraqdia lalang matindo, natundannimi maraqdia, nauwwamo diqe 

joa”mattuqdu boi diqo diong saiyyang daengo”. Naungmi meqita maraqdia 

mattuqdu tongan diqo saiyyang, muaq dituttu-tuttuqi balana pale-pale 

mattuqdu, nauwwamo maraqdia ”meloqaita dipessawei diqe saiyyange”. Al 

hasil mindai maraqdia di baona saiyyang pale-pale mattuqduq. Tappana naita 

naung bainena tappa meloq toi mindaiq, mirrawungmi maraqdia nawawami 

lao di endeq dipadai bainena maraqdia, nasiomi daqdua joaqna maraqdia 

manjagai puanna. Tappana mengqillang toi naung anaqna towaine, e.... 

meloqtoi mindai. Al hasil napadai toi anaqna nasio bomi daqdua joanqna 

maraqdia manjagai. Iyamo tuqu anna appe pesarung daqdua manjagai toma 

saiyyang (to messawe) daqdua toi manjagai to disaiyyang (to disawe). Diqe 

saiyyang digena mattuqduq tarrus diong di olo boyang. Al hasil tappa 

mambuang kalindadaqdaq maraqdia: 

Taweq tomalaqbiqu  

Taweq ittang jamarroqu  

Iqo mo lambeq baraneq  

Di litaqna Balanipa 

Pettullunganna  

Lelupang sumaqhuri  

Mua tiroyongi  

Lambeq anna Baraneq  

Masara bomi  

Lelupang sumaqhuri  

Mua meloqo massarri  

Turunan di Balanipa  

Tollo-tolloi  

Lelupang sumaqhuri 

 

Tappana pura lao diqo nauamo maraqdia lao di anaqna ”pangayio kambeq 

mua tammaqqo mangayi na upipissaweo lao diparalle” iyya die kejadianna dio 

di Limboro. 

 

Artinya:  

Daetta Tommuane yang pertama memiliki saiyyang pattuqdu,  
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Daeta Tommuane juga yang pertama kali menunggangi saiyyang pattuqdu, dan 

Daeta Tommuane juga yang pertama kali melantunkan kalindaqdaq. 

Lebih lanjut beliau menceritakan: 

Ada pengawal Raja yang khusus memelihara kuda sang Raja, nama kuda ini 

Tembaga Parepulu melapor kepada raja ”saya tidak tahu tuan sudah tiga hari ini 

saya perhatikan kalau kuda itu saya datang mandikan selalu menari di kandang” 

lalu Raja berkata ”bernarkah itu”? ”begitulah tuan” tutur pengawal. Akhirnya 

Raja berkata ”besok sore pergi mandikan itu kuda saya mau melihat dan saya 

menunggu kamu di atas sondoq atau legho-legho” (teras rumah panggung), jika 

kamu pergi mandikan hendaknya kuda itu berlari begitupun pada saat kembali” 

keesokan harinya pengawal Raja ini pun pergi memandikan kuda tersebut 

kemudian Raja menunggu di atas sondoq (teras rumah panggung). 

  Pada saat pengawal datang memandikan ternyata Raja sudah tidak di 

atas sondoq beliau masuk ke dalam rumah berbaring sampai tertidur, lalu 

pengawal ini bergumam ”dimanakah sang Raja, mengapa tidak ada di atas 

sondoq”? Akhirnya pengawal ini naik ke rumah ternyata Raja ada di bagian 

tengah rumah tertidur, lalu pengawal ini membangunkan Raja dan 

menyampaikan bahwa ”kuda itu menari lagi tuan ”. Raja pun turun melihat 

ternyata benar kuda itu menari, apabila kandangnya dipukul-pukul kuda itu 

semakin menari. Lalu Raja berkata ”mungkin kuda ini mau ditunggangi”, 

akhirnya Raja menugganginya dan kuda itupun terus mattuqdu (menari). 

Sewaktu Raja di atas kuda istrinya melihat turun dan berkeinginan untuk ikut 



58 

 

menunggangi, akhirnya Raja turun dan diantarlah kuda itu ke tangga untuk 

menjemput sang Permaisuri Daeta Tommuane, kemudian Raja memerintahkan 

terhadap dua pengawal untuk menjaga Permaisuri. Pada saat anaknya 

perempuan mengintip turun anak inipun meminta untuk ikut menungganginya 

akhirnya anaknyapun dinaikkan, kemudian diperintahkan lagi pengawal raja 

dua orang dan anaknya menjadi empat orang, masing-masing dua di sebelah 

kanan dan dua di sebelah kiri dan inilah yang disebut dengan pesarung yang 

sampai sekarang jumlahnya empat orang. Kuda ini terus menari (sementara 

permaisuri dan sang putri berada di atas kuda) maka dengan spontan Mara’dia 

melantunkan kalindaqdaq. 

Permisi Permaisuriku yang mulia  

Permisi Intan Jamrudku  

Dikaulah pohon lambeq dan baraneq 

Di Tanah Balanipa  

Tempat berlindungnya  

Lelupang sumaqhuri 

Jika bergoyang  

Pohon lambeq dan baraneq  

Resahlah 

Lelupang Sumaqhuri  

Jika enkau ingin harum  

Di tanah Balanipa 

Siram-siramlah  

Lelupang Sumaqhuri. 

 

Sesudah kejadian itu secara spontan Raja berkata kepada putrinya ”berlajarlah 

mengaji nak kalau engkau tamma mengaji” (khatam alquran) saya akan naikkan 

kamu ke atas kuda pattudu dan saya akan membawa kamu keliling kampung, setelah 
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anak khatam alquran maka Rajapun memenuhi janjinya, hal ini berlangsung di Napo 

Kecamatan Limboro.
4
 

Mencermati pernyataan tersebut di atas tampak jelas bahwa tradisi messawe to 

tamma (orang khatam alquran menunggang kuda penari) pertama kali berlangsung di 

Limboro.
5
 Yang dilaksanakan oleh Raja Balanipa IV yaitu Kanna I Pattang Daetta 

Tommuane. 

Setelah agama Islam masuk, kuda kemudian dijadikan sebagai sebuah alat 

pendidikan, bagi putra bangsawan keterampilan berkuda menjadi sebuah keharusan, 

sedangkan untuk para santri kemampuan mendidiknya dan tolak ukur 

keberhasilannya yakni menamatkan alquran, dari sini saiyyang pattu’du mulai 

berkembang di lingkungan Istana dan disakralkan dan hanya dimainkan pada 

upacara-upacara ritual yang berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad saw. Hal 

ini penulis peroleh dari Munir salah seorang tokoh budayawan Mandar pada saat 

wawancara di rumahnya. 

2. Pada Masa Modern 

Dalam perkembangan saiyyang pattudu, messawe to tamma menjadi alat 

motivasi bagi anak kecil agar segera menamatkan alquran, ketika seorang anak kecil 

mulai belajar alquran dan telah menamatkan alquran maka orang tuanya akan 

mengadakan prosesi tersebut dengan cara diarak keliling kampung dengan 

                                                 
4Munir (43 tahun), Budayawan Mandar, Wawancara, Tandung, Kamis  Desember 2022.   

5Ma`lum Rasyid, Saiyyang Pattudung dan Khataman Al-Qur’an di Mandar ( Solo: 

Zadahaniva Publishing, 2016), h. 53.   
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menunggangi saiyyang pattu’du. Prosesi ini pada umumnya menjadi salah satu 

favorit masyarakat Mandar termasuk di Desa Pambusuang diseluruh kalangan usia. 

Oleh karenanya, tidak bisa dipungkiri bahwa prosesi messawe to tamma sangat 

ditunggu-tunggu. Karena ingin segera naik kuda penari (saiyyang pattuqdu), maka 

sang anak ingin segera pintar mengaji dan khatam alquran. 

Musim saiyyang pattuqdu dimulai setelah 12 Rabiul Awal. Beberapa 

kampung di Mandar secara bergantian melaksanakan arakan messawe to tamma’ 

dalam jumlah banyak. Jadi hampir tiap hari ada saja arak-arakan kuda yang di atasnya 

duduk dengan anggun wanita-wanita cantik yang memakai baju adat Mandar, yang 

diiringi tabuhan rebana dan irama kalindaqdaq (syair yang dilagukan) yang sering 

kali disambut sorakan penonton karena isi kalindaqdaqnya yang jenaka. 

Upacara tradisional messawe to tamma’ adalah upacara menunggangi kuda 

yang sedang menari, begitulah masyarakat suku Mandar Kabupaten Polewali Mandar, 

Sulawesi Barat menyambut acara yang diadakan dalam rangka mensyukuri anak-anak 

yang khatam alquran (30 juz). Upacara ini dilakukan masyarakat suku Mandar setiap 

Bulan Rabiul Awal. 

Di atas kuda ada 2 orang yang duduk, seorang pessawe yang megenakan 

pakaian adat Mandar lengkap yang duduk di depan dan ditemani oleh seorang anak 

yang baru mengkhatamkan alquran yang duduk di belakang. Untuk menjadi seorang 

pessawe maka perempuan tersebut harus telah mengkhatamkan Alquran sebelumnya, 

biasanya berusia belasan atau 20-an tahun, tetapi ada juga orang tua (ibu-ibu) yang 

ingin menjadi pessawe dan hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. 
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Kemudian, untuk anak yang duduk di belakang yakni orang yang baru saja 

mengkhatamkan bacaan Alqurannya (to tamma) biasanya berusia jauh lebih muda 

dari pessawe, seperti 13 tahun ke bawah. 

Tak mudah menjadi seorang pessawe karena membutuhkan keseimbangan 

tubuh yang bagus. Pasalnya, saat duduk di atas kuda, para pessawe (peserta) harus 

duduk dengan satu kaki ditekuk ke belakang dengan lutut mengarah ke depan dan 

satu kaki yang lainnya terlipat dengan lutut mengarah ke atas dan telapak kaki 

berpijak pada badan kuda. Dengan model duduk seperti ini, keseimbangan harus 

betul-betul terjaga saat kuda yang ditunggangi menari dengan mengangkat setengah 

badannya ke atas sembari menggoyang-goyangkan kaki dan menggeleng-gelengkan 

kepala. Walaupun ada yang membantu memegang kuda, tetapi kalau tidak kuat, bisa 

saja terjatuh. 

To tamma perempuan akan mengenakan pakaian muslim dan penutup kepala, 

sedangkan to tamma laki-laki mengenakan baju gamis yang dilengkapi penutup 

kepala layaknya yang digunakan oleh orang di timur tengah. Di samping kiri dan 

kanan kuda masing-masing ada dua orang laki-laki dewasa yang memegang kuda dan 

menjaga 2 orang yang duduk di atas kuda, pessawe dan to tamma. 4 orang ini disebut 

pessarung. 

Selain itu, ada pula seorang pakalindaqdaq berdiri di bagian depan diiringi 

oleh parrabana. Pakalindada adalah orang yang bertugas membaca pantun dalam 

bahasa Mandar sepanjang arak-arakan dilakukan. Biasanya pantun yang diucapkan 
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berisi kata atau kalimat yang lucu dan selalu disambut penonton dengan sahutan, 

tawa, sorakan, celetukan, atau tepukan tangan. 

Parrabana (pemain rebana) yang mengiringi pakalindada berjumlah 6-12 

orang laki-laki dewasa. Kelompok ini terus memainkan rebana dengan irama tertentu 

sembari kerap berjingkrak-berjingkrak, mengiring kuda menari. Pukulan rebana 

biasanya akan terhenti sejenak bila pakalindaqdaq mengucapkan pantunnya. 

Uniknya tradisi khatam alquran di Mandar, dimana di dalamnya bersinergi 

agama dan adat (adat makkesara, sara makkeada), juga telah dijadikan masyarakat 

Mandar sebagai alat motivasi kepada anak-anaknya untuk tekun membaca Alquran 

sampai khatam. Khatam alquran sangat identik dengan saiyyang pattu’du. Dikatakan 

identik, karena khatam alquran tanpa perayaan kuda pattu’du akan hambar rasanya. 

Bagi masyarakat Mandar tradisi saiyyang pattu’du adalah sebuah keharusan 

mereka sudah khatam alquran khususnya kaum wanita bisa menaiki kuda pattu’du 

sebagai bentuk penghargaan, dalam satu kuda biasanya dinaiki oleh dua wanita yang 

duduk di depan mereka yang pernah khatam alquran sebelumnya, sedangkan yang 

duduk di belakang mereka baru saja selesai mengkhatamkan alquran. Begitupun pula 

anak laki-laki jika mengkhatamkan alquran maka ia berhak menaiki kuda pattu’du. 

Memang bagi masyarakat suku Mandar khususnya manyoritas beragama 

Islam alquran sangat dijunjung tinggi, terutama bagi seorang wanita tidak sah 

hukumnya dalam adat kalau belum pernah menaiki kuda pattu’du dan tidak boleh 

menaiki kuda pattu’du kalau belum khatam alquran. 
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Tradisi menaiki kuda menari ini tak kenal batasan umur kalau baru khatam di 

usia senja masih tetap menaiki kuda pattu’du bagi mereka yang mengkhatamkan 

alquran yang sudah menungangi kuda pattu’du sebelumnya cukup sekali saja seumur 

hidup, tapi boleh juga kalau seandainnya khatam alquran berkali-kali dan ingin naik 

kuda berkali-kali pula. 

Jika melihat perkembangan budaya saat ini, tradisi saiyyang pattu’du tidak 

hanya menjadi prosesi khusus dalam memeriahkan to tamma (orang yang khatam 

Alquran). Saiyyang pattudu yang telah dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia ini 

menjadi pionir budaya Mandar sehingga dalam kesempatannya, saiyyang pattu’du 

telah dijadikan prosesi-prosesi pembuka atau penutup pada kegiatan-kegiatan besar 

seperti pernikahan, menyambut tamu penting yang datang di Mandar, dan lain-lain. 

Masyarakat senantiasa melestarikan budaya Mandar, terutama budaya 

messawe, masyarakat Mandar bahkan memiliki festival messawe tingkat Kabupaten 

tahunan yang diikuti oleh gadis-gadis dari berbagai kecamatan. Pada festival ini para 

pessawe biasanya dilombakan dan terkadang juga tidak. Meskipun sekarang adalah 

era globalisasi dan modernisasi, tetapi sampai saat sekarang tidak terjadi banyak 

perubahan pada budaya messawe to tamma itu sendiri terutama pada nilai-nilai luhur, 

hanya saja fungsi messawe itu yang bertambah karena diminati oleh orang banyak 

dan menjadi hiburan tersendiri yang unik bagi seluruh penonton. 
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B. Prosesi Tradisi Messawe to Tamma’ di Desa Pambusuang Kecamatan 

Balanipa Kabupaten Polewali Mandar 

1. Pra Pelaksanaan Tradisi Messawe to Tamma’  

Menjelang pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad saw merupakan refleksi dari 

sistem nilai yang menjadi pandangan hidup manusia sebagai pendukung budaya di 

tengah alam makro kosmos, impelementasi dari sistem nilai ini sangat tergantung 

bagaimana proses pelaksanaan tradisi tersebut ditaati dan dipatuhi dalam sebuah 

kesadaran diri sebagai pengokohan dari nilai-nilai yang dikandungnya, demikian pula 

dalam pelaksanaan tradisi messawe to tamma. 

Pada masyarakat Desa Pambusuang, khususnya pendukung budaya tersebut 

menyelenggarakannya dengan hikmat dan semeriah mungkin karena acara ini 

merupakan jalur komunikasi horizontal dengan sesama mahluk Allah Swt dan 

komunikasi vertikal dengan maha pencipta untuk itu harus dipersiapkan dengan baik 

agar nilai-nilai yang dikandungnya dengan segala apresiasi pemaknaannya tidak 

tercederai. Sesuai hasil wawancara peneliti dengan narasumber: 

“acara maulid Nabi Muhammad saw adalah acara yang diselenggarakan 

masyarakat setiap tahunnya agar dapat menghormati dan menjunjung tinggi 

nilai-nilai sunnah Nabi dan memahami perjuangan dakwah Nabi Muhammad 

Saw.”
6
 

 

Dalam tahap persiapan pelaksanaan acara messawe to tamma institusi masjid 

bersama pemerintah setempat membentuk kepanitiaan dan menentukan hari H. 

                                                 
6H. Abd Malik Manna (60), Imam desa Pambusuang , wawancara, Pambusuang  Jumat 16 

Desember 2022.  
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Pelaksanaan yang kemudian diumumkan kemasyarakat Desa Pambusuang 15 hari 

atau satu bulan sebelumnya, kemudian masyarakat Desa Pambusuang mulai 

mendaftarkan diri kepanitia sebagai peserta dalam acara messawe to tamma yang 

memang telah dipersiapkannya. 

Dalam tradisi masyarakat Mandar waktu pelaksanaan messawe to tamma pada 

setiap wilayah (Desa) sudah menjadi kelaziman, seperti: Desa Lambanan, dan Desa 

Galung Tulu uru munu (awal maulid), Desa Pambusuang, Desa Galung Lego dan 

Desa Sabang Subik tangnga munu (pertengahan maulid) dan Desa Bala cappu munu 

(akhir maulid) dan lain-lain, namun secara hal ini dapat berubah jika kondisi sosial 

ekonomi masyarakat belum memungkinkan. 

Setelah pendaftaran semua rampung, panitia mempersiapkan segala 

sesuatunya dengan menghubungi ustadz atau passikkir serta yang lebih penting 

adalah memanggil semua peserta (orang tua to tamma) bermusyawarah yang dihadiri 

tokoh masyarakat dan kepala Desa untuk menentukan urutan peserta yang akan 

ditamatkan, karena hal ini persoalan sensitif dalam komunitas masyarakat Mandar 

yang kadang menimbulkan masalah, sehingga dalam bermusyawarah dituntut 

kearifan demi mencapai allewuang (kesepakatan) yang akan dipatuhi secara bersama. 

Pada prakteknya sekarang ini panitia menempuh salah satu diantara 3 jalan: 

1) Menentukan urutan yang secara tradisional didasarkan pada keturunan dan 

strata sosial.  

2) Urutan didasarkan pada undian.  
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3) Penentuan urutan berdasarkan darah atau (keturunan) dan undian, dan hal ini 

di tempuh dua cara: pertama memililah orang yang secara rill masih jelas 

strata sosialnya. biasanya yang masuk kelompok ini adalah bangsawan yang 

berperilaku baik, keturunan arab atau sayyid (habaib), keturunan annangguru 

(kyai) kelompok ini kemudian bermusyawarah, kedua yang tidak masuk 

kelompok pertama melakukan musyawarah dan biasaanya langsung diundi 

untuk menentukan urutannya. 

Di luar kesibukan panitia keluarga pemilik acara juga sibuk mempersiapkan 

segala sesuatunnya seperti menghubungi pemilik kuda, pakkalindada, parrawana, 

pessawe, dan bukkaweng serta kenduri keluarga yang bukan hanya menuntut 

pengorbanan waktu, tapi juga biaya, namun diyakini oleh masyarakat pendukung 

budaya bahwa jika sekitar dalam acara ini harus berutang maka itu pasti akan terbayar 

bahkan ditambah rezekinya oleh Allah Swt. 

Menghubungi pemilik kuda, parrawana dan pakkalindada ini hal yang sangat 

penting bagi kelurga pemilik hajatan karena biasannya kalau tidak cepat, maka 

diharapkan begitu juga dengan parrawana dan pakkalindada yang jumlahnya terbatas 

sehingga kadang dua atau tiga to tamma satu group parrawana dan pakkalindada, 

sementara untuk pessawe biasanya dipersiapkan jauh sebelumnya, parrawana 

merupakan pemain rebana yang mengelilingi di belakang biasa juga di depan to 

tamma adalah parrawana tommuane (pemain laki-laki memakai sarung), kopiah yang 

paling terkenal adalah sokko turki-kopian turki, sedangkan pakkalindaqdaq adalah 

orang yang memiliki keahlian dalam melantunkan pantun dan dipanggil secara 
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khusus. Pelantun pantun memiliki kemampuan dalam mengungkapkan pantun secara 

spontanitas sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlangsung dan dengan gaya khas 

lantunan pantunnya harus mengikuti atau menyatu dengan irama tuqduq (gerakan 

atau tarian kuda sehingga suasananya kian semarak. 

2. Pelaksanaan Tradisi Messawe to Tamma’ 

Dalam pelaksanaan messawe to tamma sebelum dibawa ke masjid, kelurga 

masyarakat Desa Pambusuang atau disebut pemilik hajatan pada malam harinya 

biasanya melakukan pembacaan Barazanji (massikir) di rumah masing-masing 

dengan memanggil ustadz sekaligus marratas baca bagi to tamma (anak yang khatam 

alquran) meskipun demikian tetap saja mengikuti seluruh proses pelaksanaan acara di 

masjid seperti massikir dan marratas baca pada pagi harinya. 

Setelah semua peserta hadir di masjid serta para undangan dan warga 

masyarakat Desa Pambusuang, begitu juga bukkaweng yang berdiri di tengah 

undangan dengan berbagai macam assesorisnya, maka panitia membuka acara yang 

dimulai dengan pembacaan ayat suci alquran kemudian massikir (pembacaan 

barazanji). Pembacaan barazanji dilakukan secara bersama-sama ustadz tak terkecuali 

anak-anak santri yang membawa kitab barazanji ikut pula terlibat dalam bentuk suara 

kor dengan irama yang variatif, kadang dalam irama lagu nahwan, siqah, hijaz, dan 

lain-lain.
7
 Acara massikkir berakhir dengan pembacaan doa oleh imam masjid. 

                                                 
7Ma‟lum Rasyid, Saiyyang Pattudung dan Khataman Al-Qur’an di Mandar  h. 106   
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Setelah pembacaan barazanji dilakukan dengan acara marratas baca yang 

dituntun oleh ustadz secara bergiliran, adapun yang dibaca mulai dari surah an-Nas, 

ad-Dhuha, surah al-Fatihah sampai kepada surah al-Baqarah ayat 5, selanjutnya 

kembali pembacaan ayat suci alquran oleh qori atau qariah yang telah ditetapkan. 

Hikmah maulid dan sambutan-sambutan dilaksanakan setelah selesai 

pembacaan ayat-ayat suci alquran yang dilanjutkan dengan pembagian barakka. 

Selesai semua acara pada pagi hari, segenap peserta kembali ke rumah masing- 

masing kecuali panitia terus berusaha membenahi segala sesuatunya untuk 

melaksanakan acara arak-arakan. Pada siang harinya sekitar jam 2, para peserta 

kembali berkumpul dan sudah duduk di atas kuda bersama seluruh kelengkapannya, 

namun sebelumnya sowan kepada guru mengajinya, panitia pun mengatur urut-

urutannya sesuai dengan kesepakatan. 

Barisan peserta dengan kuda pattu’du’-nya yang terus bergoyang telah berada 

pada posisi masing-masing sesuai dengan uutan yang telah disepakati bersama dan 

sudah siap untuk berkeliling, ustadz pun mulai membaca doa dan sawi-pun terlihat 

juga melafalkan doa-doanya tak lain agar seluruh rangkaian upacara berjalan 

sebagaimana yang diharapkan, setelah itu pelepasan peserta pun dilaksanakan oleh 

orang yang telah ditetapkan, dahulu yang melepaskan adalah pemangku adat, namun 

sekarang ini dari pejabat pemerintah, namun masih biasa juga dari keturunan hadat 

atau petugas masjid. 

Rute yang dilalui arak-arakan mulai dari masjid dilanjutkan dengan keliling 

kampung. Dalam situasi seperti ini kuda-kuda pattu’du’ tidak henti-hentinya 



69 

 

mempertontonkan kemahirannya menghibur para peserta upacara dan rombongan 

serta para penonton disetiap jalan yang dilaluinya, terlebih-lebih lagi kalau sang 

pakkalindada juga mengeluarkan keterampilannya dalam melantunkan kalindada-

kalindada-nya dengan gaya bahasa yang memikat, kadang menyedihkan ataupun 

menggembirakaan, kadang kalindaqdaq agama, kalindaqdaq pujian, kalindaqdaq 

muda-mudi, bahkan ada pula yang jenaka. Sepanjang jalan para peserta rombongan 

dan penonton yang dilewati selalui terdengar sorak-sorai suara larut dalam 

kegembiraan, sementara para pemukul rebana juga beraksi dengan kemampuan dan 

keterampilan masing-masing turut memeriahkan upacara tersebut dengan lantunan 

suara shalawatan. 

Pada pemandangan semeriah tersebut para peserta upacara, penyelenggara, 

pendukung budaya tersebut bahkan warga masyarakat Desa Pambusuang secara 

keseluruhan merasa terhibur dan tentram akan pelaksanaan maulid Nabi Muhammad 

semacam ini, karena dengan pelaksanaan tradisi seperti ini berarti hubungan mereka 

dengan yang maha pencipta telah terjembatani yang berarti pula sebagai pendukung 

telah dijalankannya. 

Acara keliling kampung ini benar-benar dilakoni dengan penuh khidmat oleh 

peserta upacara karena di samping sesuatu hal yang sifatnya sakral bagi mereka, juga 

merupakan hiburan yang langka. Kelengkapannya bukan disebabkan kurangnya kuda 

pattu’du ataupun, komponen lainnya, akan tetapi adanya kecenderungan upacara 

semacam ini terdesak oleh kesenian modern akibat gencarnya arus globalisasi di 

semua sektor kehidupan, khususnya dalam bidang kesenian. 
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Mengelilingi kampung dalam acara mappatamma tersebut menunjukan bahwa 

upacara tradisional ini bukan semata-mata milik ‟pemilik‟ upacara itu sendiri, 

melainkan adalah kepunyaan bersama dan seluruh komunitas pendukung budaya 

tersebut sehingga dengan demikian tidak ada alasan untuk tidak turut meramaikan 

dan menyukseskan. Keterlibatan seluruh warga dalam meramaikan upacara tersebut 

adalah merupakan partisipasi nyata dalam kaitannya berkomunikasi langsung dengan 

sang pencipta. 

Setelah berkeliling kampung, maka rombongan kembali ke tempat pemilik 

upacara untuk beristirahat sejenak sambil menikmati sunguhan dari pemilik upacara, 

kemudian membubarkan diri. 

Lebih lengkapnya prosesi messawe to tamma melalui berapa tahap, yaitu: 

a. Maqbarazanji 

Sebelum dilaksanakannya kegiatan messawe dihari pammunuang atau disebut 

(Maulid Nabi Muhammad saw), masing-masing keluarga to tamma membawa 

barakka dan tiri ke Masjid untuk kemudian dibagi-bagikan kemasyarakat sekitar. 

Kegiatan ini dikenal oleh masyarakat Mandar sebagai mabarazanji. Umumnya, 

barakka terdiri dari sokkol (songkolo), cucur (kue terigu campur dengan gula merah 

yang digoreng), buq-buq (terbuat dari bahan tepung beras kentan berbentuk bulat diisi 

rittiq atau gula merah yang dicampur dengan kelapa, disiram santan, dibungkus 

dengan daun pisang dan dimasak dengan cara dikukus), bayeq (beras kentan yang 

dicampur dengan gula merah yang dimasak sampai mengental kemudian itu 

dibungkus dengan daun pisang yang kering atau kertas minyak), tallo (telur ayam), 
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loka tiraq (pisang ambon), loka manurung (pisang raja), atupeq daramanu‟ (ketupat 

yang berbentuk dada ayam), dan atupeq Nabi (ketupat Nabi yang berbentuk bundar). 

Makanan yang dibagi-bagikan kepada masyarakat dikenal dengan barakkaq 

dimana makanan tersebut diyakini memiliki berkah atau rezeki yang jika dimakan 

maka akan memberikan berkah untuk keluarga khususnya masyarakat Desa 

Pambusuang pada umumnya. Kegiatan kebudayaan ini adalah salah satu ajang yang 

dapat mempererat tali silaturrahmi antar masyarakat desa untuk selalu berbagi.
8
 

Maqbarazanji merupakan suatu pembelajaran untuk mengetahui perihal cerita 

dan kisah Nabi Muhammad saw, keluarga dan para sahabatnya, memberikan puji-

pujian (salam/shalawat) kepadanya. Dengan melakukan pembacaan barazanji akan 

tergambar kemuliaan akhlak, kasih sayang, kemurahan, ketaatan dan kesabaran Nabi 

Muhammad saw dalam beragama dan menegakkan agama Allah Swt. Dengan segala 

harapan untuk masyrakat akan senantiasa mengenal dan tahu perihal pribadi beliau 

dan dapat menjadikannya suri tauladan utama dalam menjalani kehidupan 

keseharinnya. 

                                                 
8Abdul Rasak (49 tahun), Tokoh Agama, Pambusuang, Wawancara,  Rabu 14 Desember 

2022.  
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Gambar 1. Proses Maqbarazanji

9
 

 

b. Marrattas baca 

Setelah pembacaan barazanji marrattas baca dilakukakan, dalam acara 

tersebut dimana anak-anak Desa Pambusuang yang akan tamat quran pada hari itu 

dituntun kembali membaca ayat-ayat suci alquran dan membaca beberapa ayat 

lainnya oleh imam dan orang yang diberi kepercayaan untuk membacanya.
10

 Hal 

tersebut yang dimaksudkan untuk menanamkan kembali dalam diri anak-anak Desa 

Pambusuang bahwa untuk senantiasa mempelajari alquran tidak hanya sebatas yang 

telah dilalui ketika khatam quran, tetapi untuk memberikan pemahaman kepada  

anak-anak Desa Pambusuang untuk senantiasa selalu membaca alquran dan jangan 

sampai melupakannya, menuntut ilmu sendiri adalah perbuatan yang selalu dipuji 

oleh Allah swt. Karena alquran menyelamatkan kita dari dunia dan akhirat nanti. 

 

 

                                                 
9Sumber Pribadi  
10Bisri (39 tahun) Tokoh Agama, Pambusuang, Wawancara, Kamis 15 Desember 2022  
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c. Bukkaweng 

Bukkaweng adalah telur rebus yang sudah ditusuk bersama ketupat Nabi yang 

dihiasi, kemudian ditancapkan ke batang pohon pisang. Sekarang hiasan pada 

bukkaweng ini sudah berbagai macam dan diletakan di ember atau kardus besar yang 

telah diisi dengan berbagai macam kue-kue dan makanan tradisional seperti: 

sokkol,cucur,baye,atupe nabi,bua rangas,balundake dan beberapa jenis buah 

pisang.
11

 

Setiap to tammaq (orang/anak yg khatam) wajib membawa atau menyediakan 

satu bukkaweng, di samping itu seluruh warga masyarakat Desa Pambusuang yang 

ada di sekitaran masjid ramai-ramai membawa berbagai macam kue tradisional dan 

pisang ke masjid yang merupakan bagian dari tradisi perayaan Maulid Nabi 

Muhammad saw. Seluruh isi Bukkaweng (baik yang ditancapkan di batang pohon 

maupun isi ember atau kardus), maupun yang dibawa oleh warga masyarakat di Desa 

Pambusuang dikelola oleh panitia, dimasukkan dalam bungkusan-bungkusan kantong 

plastik kemudian dibagi kepada seluruh warga masyarakat Desa Pambusuang yang 

hadir sebagai barakkaq. Bukkaweng dianggap memenuhi syarat apabila cukup 40 atau 

44 buah telur dengan ketupat nabi yang ditancapkan dan ditambah dengan kue-kue 

atau makanan tradisional; sokkol, cucur, baye, atupe nabi, bua rangas, balundake dan 

pisang.
12

 

                                                 
11Edward L. Poelinggomang,. Sejarah dan Budaya Sulawesi Barat.( Makassar: de La Macca, 

2012. hal. 24. 
12Puang Arifin (55 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancar, Pambusuang, Kamis 15 Desember 

2022.  
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d. Parrawana (pemain rebana) 

Pemain rebana yang mengiringi di belakang biasa juga di depan messawe to 

tamma adalah parrawana tommuane (pemain rebana laki-laki dengan memakai 

sarung sekarang memakai celana panjang), kopiah yang paling terkenal adalah sokko 

toroki- kopiah turki, jumlah pemain rebana dalam satu group minimal 7 orang dan 

maksimal 20 orang. 

Pemain rebana ini terus melantunkan lagu-lagu shalawatan dengan suara kor 

yang bersahutan dipadu dengan pukulan gendang yang bervariasi dan goyang khas 

yang dinamakan maqdego, semakin menambah semarak suasana. Rebana bukan 

hanya berfungsi sebagai kesenian yang menghibur tapi merupakan satu kesatuan yang 

utuh dimana lagu-lagu yang dilantukan berisi pesan. 

Parrawana atau pemain Rebana yang dipahami Harun adalah salah seorang 

yang masih aktif dalam permainan rebana sekaligus Imam dari dusun Napo Todang-

todang pada pada tahun (1998), telah menggunakan ritmis tabuhan membrane. 

Penyajiaanya dilakukan berdasarkan rampak oleh beberapa orang sekitar 7 sampai 12 

orang. 

Parrawana adalah suatu alat musik yang dimainkan dengan cara ditabuh 

berupa gendang (terbuat dari kulit sapi, rusa atau kambing) yang beragam ukurannya 

sambil melantunkan shalawat kepada baginda kita Rasulullah saw. Serta beberapa 

syair berbahasa logat Mandar yang berisi pesan keagamaan dan petuah orang tua. 

Mararrawana ini dilaksanakan di rumah orang yang akan mappatammaq setelah 



75 

 

maqbarazanji dan marrattas baca dilaksanakan. Setelah semua dilaksanakan 

parrawana juga akan mengikuti dan mengirigi arak-arakan messawe to tamma’. 

Keberadaan permainan musik rebana menentukan iringan saiyyang pattu’du 

di depan kuda. Dalam Bahasa Mandar disebut parrabana (orang yang memainkan). 

Adanya messawe to tamma’ yang lewat di lingkungan masyarakat Desa Pambusuang 

ditandai oleh parrabana yang memainkan alat musik rebana yang bertalu-talu disertai 

shalawat Nabiyullah Muhammad saw. Permainan alat musik rebana ini juga biasa 

dimainkan atau mengantar arak-arakan mempelai laki-laki calon istrinya dalam 

upacara pernikahan dan syukuran di rumah selain menjadi pengiring saiyyang 

pattu’du,. Parrawana biasa terdiri dari tujuh sampai sepuluh orang. 

 
Gambar.2 Parawana mengiringi to tamma’ ketika diarak keliling kampung

13
 

 

                                                 
13Sumber Pribadi  
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Rawana atau rebana adalah sebuah alat musik termasuk klasifikasi 

membrapon yang dalam buku solihing dijelaskan bahwa musik tersebut 

menggunakan kulit sebagai sumber bunyi atau selaput tipis yang direntangkan. Dalam 

Bahasa lokal masyrakat Mandar rebana disebut ”rawana” atau dari hasil kata 

Rabbana atau pula Rabbi yang selalu merujak pada sang ilahi. H. Mahmud Ganna 

mengutip gurunya Al Mukarram Annanggurutta KH. Muhammad Saleh (Guru 

Tarekat Qadiriyah Mandar Sulawesi Barat yang telah sekian tahun tinggal di 

Mekkah), mengisahkan bahwa suatu ketika Nabi melakukan perjalanan dari Mekkah 

ke Madinah. Setelah tiba di Madinah Nabiyullah dijemput oleh salah satu paket 

hiburan yang disebut Dufuf atau Duff (Rebana) atau sejenis instrumen musik yang 

mebrannya dari kulit (H. Mahmud Ganna, Tinggas-tinggas, 2006). Kehadiraan 

rawana sebagai alat musik tradisional Mandar merupakan hasil pembaruaan dua 

budaya, antara budaya Arab atau Islam Timur Tengah dan budaya Mandar. Tepatnya 

sekitar abad ke 16-17 yang lalu atau zaman pemerintahan raja Mandar I 

Manyambungi Todilaling.
14

 

e. Kalindaqdaq 

Kalindaqdaq merupakan pantun atau peribahasa Mandar yang dilantukan di 

depan saiyyang pattu’du pada saat iring-iringan. Kalindaqdaq ditunjukan bagi to 

tamma dan pesaiyyang. Kalindaqdaq untuk pesaiyyang umumnya merupakan salah 

satu pujian-pujian akan kecantikan dan kelembutannya yang mampu tetap duduk 

                                                 

14Ma‟lum Rasyid, Saiyyang Pattudung dan Khataman Al-Qur’an di Mandar  h. 79  
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indah dibagian depan di atas kuda yang ditungganinya dan kalindaqdaq untuk to 

tamma (yang duduk di belakang pesaiyyang) berupa ucapan syukur dan nasehat 

agama serta petuah-petuah orang tua. Kalindaqdaq juga sering disertakan dalam 

perayaan maulid Nabi Muhammad saw pada suku mandar tepatnya di Desa 

Pambusuang. 

Secara etimologi kalindaqdaq memiliki arti dalam beberapa versi. Yang 

pertama, terdiri atau berasal dari dua kata, yaitu kali (gali) dan dada (daqda) sehingga 

kalindaqdaq adalah isi yang ada di dada (hati), itulah yang digali dan dikemukakan 

kepada pihak lain. Kalindaqdaq merupakan sebuah perasaan dan pikiran yang 

dinyatakan dalam kalimat-kalimat indah.
15

 Puisi tradisional Mandar ini mempunyai 

bentuk tertentu yang agak berbeda dengan bentuk puisi daerah lain. 

Contoh kalindaqdaq: 

”tennaq rapandaq uwai  

”lammba lolong lomeang  

”mettonang bandaq 

”dinaunna endeqmu 

Artinya : 

 Seandainya aku bagaikan air  

Yang mengalir kian kemari  

Aku sudah tergenang  

                                                 
15Suradi Yasil, Puisi Mandar Kalindaqdaq dalam Beberapa Tema, (Yogyakarta: Penerbit 

Ombak. 2012), h. 6. 
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Di bawah naungan tanggamu 

”annaq tama di atemu  

”pepembolong di lalang  

”maumo-oq palla  

”muaq membolong banda. 

Artinya: 

Tempatkan aku di hatimu  

Biarkan aku berada didalamnya  

Meski kau benci  

Asalkan aku masih ada di hatimu 

”passambayang mo’o daiq  

”pallima waktu mo’o  

”iyamo tu’u pewongang di akheraq  

Artinya: 

Bersembayanglah engkau 

Berlima waktulah 

Itulah dia bekal di akhirat.
16

 

f. Pesarung 

Pessarung dalam messawe to tamma merupakan pengawal yang bertugas 

sebagai penjaga pessawe agar aman dari kemungkinan jatuhnya ketika saiyyang 

                                                 
16Suradi Yasil, Warisan Salabose Sejarah Dan Tradisi Maulid,(Cet I; Yogyakarta: Ombak, 

2003), h.58-59.  
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(kuda) sedang mattu’du’ ( menari). Pesarung messawe to tamma ini terdiri dari empat 

orang yang mengapit kuda, yaitu dua disebelah kanan dan dua disebelah kiri, dalam 

menetapkan para pesarung sangat mempertimbangkan bukan hanya aspek kekuatan 

fisik yang harus tangguh tapi juga harus memiliki keterampilan khusus sesuai dengan 

tanggung jawabnya dalam menjaga kedua orang (Pessawe) yang ada diatas kuda. 

Pesarung ini mutlak harus ada bagi to tamma perempuan, sedangkan bagi laki-laki 

tergantung dari kuda yang ditunggangi. Baik laki-laki maupun perempuan ditemani 

satu orang sawi mengiring disamping depan memegang tali kuda.
17

 

 
Gambar. 3 Nampak pesarung menjaga peserta pessawe agar tidak jatuh dari 

kuda.
18

 

 

Pesarung sangat besar perannya sebab dia bertangung jawab penuh terhadap 

keselamatan kedua orang yang ada di pungugung kuda, agar kedua orang yang ada di 

                                                 

17Suradi Yasil, Warisan Salabose Sejarah Dan Tradisi Maulid,  h.60-61.   
18

Sumber Pribadi  
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punggung kuda tidak terjatuh, tapi juga menjaga dari kemungkinan gangguan dari 

penonton, di samping itu dia harus menjaga dirinya agar tidak di injak oleh kuda yang 

terus bergerak, oleh karenanya harus senantiasa berkonsentrasi dan sigap. 

Jika terjadi hal yang tidak diinginkan dimana salah satu yang ada di punggung 

kuda terjatuh, maka itu berarti siri bagi pesarung dan harus cepat sigap menadah 

dengan menyilangkan tangannya. Sebab baik to tamma maupun pessawe tidak boleh 

di pegang, kecuali jika yang terjatuh adalah yang berpegangan ke pesarung. 

Menurut Ma`lum Rasyid di dalam bukunya mengemukakan: 

mua bemme to pesarung (to tamma anna pessawe) masiri mi tuu tau andangi 

mi tau mala lao misarung, anna mua bemme andiangi tuu mala tappa ditongang to di 

sarung kecuali tia mua ia mirropang mating mittungaeng. Jari mesti mua na bemme 

tappa dipasitambengi lima jari bemme dioi di wao lima andiangi tanda naung di lita. 

 

Kalau orang yang dijaga (to tamma anna pessawe terjatuh) kita sudah malu 

dan tidak boleh lagi mesarung. Jika terjatuh (to tamma atau pessawe) tidak boleh di 

pegang kecuali dia yang terjatuh kepada kita dan berpegangan, jadi kalau mau jatuh 

harus tangan lansung disilangkan jadi dia jatuh di atas (pergelangan tangan) tidak 

sampai ke tanah.
19

 

g. Pallalang (yang memayungi) 

Pallalang atau pappayung (yang memayungi) adalah salah satu kelengkapan 

dalam acara messawe to tama, seorang petugas ini bertanggung jawab memayungi 

kedua orang yang berada di atas punggung kuda. Secara sepintas tugas pappayung 

                                                 

19Ma‟lum Rasyid, Saiyyang Pattudung dan Khataman Al-Qur’an di Mandar  h. 88  
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kelihatannya sepele, tapi bila ditelaah secara cermat dan mendalam akan ditemukan 

betapa berat dan mulianya tugas mereka, karena dengan memayungi maka kedua 

orang penunggang kuda tersebut terhidar dari sengatan panas matahari selama dalam 

perjalanan arak-arakan. 

 
Gambar.4 Nampak pallalang tengah memayung to tamma’.

20
 

 

Payung ini juga memiliki suatu makna simbolik, dengan payung dapat 

dibedakan status sosisal orang yang berada di atas kuda, jika payung digunakan 

adalah lallang buwur (payung yang di pinggirnya memakai pernik-pernik perhiasan 

emas atau yang lain) pasti lebih tinggi derajatnya dari yang memakai payung biasa, 

namun masyarakat sudah tidak terlalu mempermasalahkan dan sekarang ini tidak ada 

lagi yang dapat membatasi untuk menghias payung yang dipakai terserah 

kesanggupan dan apapun makna simboliknya, jelasnya bahwa orang yang berada di 

atas punggung kuda adalah orang yang terhormat. 

 

 

                                                 
20Sumber Pribadi  
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h. Messawe saiyyang pattu’du 

Messawe to tamma menjadi salah satu inti dalam prosesi pelaksanaan maulid 

Nabi Muhammad Saw. Kegiataan seperti ini dilaksanakan setelah atau sesudah shalat 

dhuhur. To tamma (orang yang akan tamat) harus sudah siap messawe, yang 

merupakan orang pilihan dari keluarga to tamma itu.
21

 

Secara umum, pesaiyyang berumur kurang lebih 25 tahun. Pesaiyyang juga 

menggunakan pakaian adat Mandar yang terdiri dari : bayu pokko (baju poko), lipa 

sa’be (sarung sutra), gallang balleq (gelang yang agak panjang dan biasannya juga 

dipakai di acara pernikahan), dan ratte (kalung yang terbuat dari koin uang yang 

zaman dahulu). Rambutnya disanggul dan dihiasi dengan bunga, beruq-beruq dan 

menggunakan dali sebagai anting-anting. Sedangkan to tamma yang duduk dibagian 

belakang menggunakan pakaian haji dan tetap memakai gallang balleq dan dali.
22

 

Setelah to tamma dan segala sesuatunya sudah siap, dua gadis pessawe ini 

mereka akan berkumpul dengan mengatur posisi sesuai denagan nomor urut yang 

mereka dapat pada ssat penggundian nomor urut. Setelah semua siap, maka gadis 

kedua itu di arak-arakan keliling kampung dengan menggunakan saiyyang pattu‟du 

(kuda yang menari) dari start dan hingga finish di halaman masjid. Saiyyang pattu’du 

ini diiring oleh 5 sampai 10 orang yang rawana (orang yang megiringi dan 

ditugaskan sebagai pembawa alat musik) dan pembawa laqlang (orang yang di 

                                                 
21Sahbuddin Mahganna (38 tahun), Tokoh Masyarakat Mandar, Wawancara, Tinambung 

Jumat 15 Desember 2022.  

22Munir (43 tahun), Tokoh Budayawan Mandar, wawancara, Tandung,  Rabu 14 Desember  

2022.  
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tugaskan membawa payung dan mendampingi gadis yang tamat), setiap pessawe dan 

to tamaa perempuan diikuti oleh pessarung yang akan menyangga punggung dan 

memegangi to tamma dan pessayangnya selama acara berlangsung. Hal ini bertujuan 

agar to tamma dan pessayangnya dapat duduk dengan indah dan aman di atas 

punggung saiyyang pattu’du. Selain itu kuda menari atau disebut saiyyang pattu’du 

memiliki salah satu aksesoris yang ada di antaranya lapis, passambo lapis, londoq, 

ratte dada, rate baro dan camboq. 

 
Gambar. Peserta messawe to tamma’ bersiap untuk diarak keliling kampung.

23
 

 

Lapis, adalah merupakan suatu tempat duduk bagi messawe to tamma yang 

menunggang kuda, kasur yang berisi kapuk, kasur yang empuk ini menjadikan 

mereka yang mengendarai kuda merasa nyaman. Passambo lapis, adalah kain yang 

                                                 
23Sumber Pribadi.  
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menutup lapis kuda, biasanya terdiri atas dua warna, yakni bagian dalam dan bagian 

pinggir. Warna passambo lapis umumnya warna yang menyolok. Londoq adalah 

hiasan pada bagian muka kuda, terbuat dari karet tebal dan kuat yang dilapisi 

aluminium berwana tembaga atau kuningan. ratte dada, bahan dan warna sama 

dengan londoq, akan tetapi ia berfungsi sebagai kalung di dada. Ratte baro, sama 

dengan ratte dada, akan tetapi diletakan di leher (kalung).  

Kuda termasuk golongan hewan dalam filum chord data yaitu hewan yang 

bertulang belakang, kelas mamalia yaitu hewan yang menyusui anaknya, ordo 

perissodactyla yaitu hewan berteracak tak-memamah biak, famili equidae, dan 

spesies Equus caballus. Seperti diduga, bahwa pada mula pertama, kuda 

dimanfaatkan bukan hanya sebagai hewan pembawa beban atau hewan kesenangan, 

akan tetapi dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti untuk dikonsumsi dan 

berbagai kepentingan ritual dan hiburan. 

3. Pasca Pelaksanaan Tradisi Messawe to Tamma’  

Setelah selesai acara messawe to tamma yang berkeliling kampung selama 

beberapa jam, maka semua para masyarakat Mandar yang melaksanakan maupun 

menyaksikan acara messawe to tamma kembali ke rumah masing-masing dan tuan 

rumah akan memberikan sebuah jamuan kepada tamu yang datang.  

Bedasarkan hasil wawancara dengan narasumber : 

Setelah arak-arakan messawe to tamma selesai dibawa mengelilingi kampung, 

maka to tamma akan kembali kerumah masing-masing yang menandakan 

acara to tamma telah berakhir meskipun ada juga sebagian dari masyarakat 

apabila telah meleksanakan prosesi messawe to tamma dilanjutkan dengan 

acara makanmakan dengan mengundang para keluarga dan kerabat, tapi 
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berakhirnya prosesi messawe to tamma bukan berarti si anak yang telah 

khatam alquran telah berhenti untuk tetap membaca dan memahami alquran.
24

 

 

Dari hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa apabila telah selesai 

pelaksanaan acara messawe to tamma maka mereka akan kembali kerumahnya 

masing-masing bersama para rombongannya dengan sejenak beristirahat sambil 

menikmati jamuan hidangan makanan dari pemilik rumah orang yang melaksanakan 

acara messawe to tamma, tetapi setelah acara messawe to tamma bukan berarti sang 

anak ini yang telah mengkhatamkan alquran telah berhenti untuk membaca alquran. 

Tetapi sang anak ini dituntut kembali mandarassi bacaan alquran (mempelancar 

bacaan alquran) nah jadi anak ini harus kembali membaca alquran meskipun ia sudah 

khatam alquran agar supaya anak ini lancar mengajinya atau bisa mengamalkan 

alquran dan hadits-hadist baginda kita Nabi Muhammad Saw. 

C. Relasi Islam Dengan Tradisi Lokal dalam Tradisi Messawe to Tamma’ di Desa 

Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar 

1. Aspek Religi 

Dalam prosesi to tamma para pessawe diarak mengelilingi desa, hal tersebut 

dilakukan untuk memberikan motivasi dan spirit kepada para generasi muda untuk 

mempelajari dan mengamalkan ayat suci Al-quran dan sebagai salah satu wadah syiar 

Islam dimasa kerajaan. Dalam tradisi messawe to tamma’ memiliki simbol-simbol 

yang mengandung makna bahwa : 

                                                 
24Munir (43 tahun), Budayawan Mandar, wawancara ,Tandung,  Rabu 14 Desember 2022.   
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a. Kuda menari (Ajarang pattu’du’) 

Pada masa kerajaan alat transportasi yang digunakan masih sangat terbatas, 

kuda menjadi alat transportasi mewah para kaum bangsawan (mara’dia) Selain itu 

kuda ini juga digunakan untuk sebagai alat transportasi untuk mempublikasikan 

ajaran Islam sampai di daerah terpencil. Kuda yang digunakan dalam tradisi ini 

merupakan kuda yang sudah terlatih khusus, sehingga kuda tersebut dapat menari 

mengikuti irama rebana. 

b. Diarak mengelilingi kampung 

Proses mengarak mengelilingi kampung sambil memakai pakaiaan haji sebagai 

simbol seorang jamaah haji yang sementara tawaf di tanah suci. Selain itu makna lain 

dari proses pengarakan mengelilingi kampung sebagai wujud kesyukuran dan wujud 

kegembiraan karena telah berhasil dalam berjuang mengetahui baca al-Qur’an 

sebagai kitab suci dan pedoman hidup umat Islam atau sumber ajaran Agama Islam. 

c. Pantun (kalindiqdaq) 

Pantun yaitu sebuah seni yang berisi motivasi, syiar dan doa terhadap anak 

yang berada ditunggangan kuda serta keluarganya. Pendeklamasi dari kalindaqdaq 

yaitu kalindaqdaq, menyampaikan isi hatinya, mirip pantun di depan kuda yang 

menari. Kalindaqdaq merupakan salah satu puisi tradisional Mandar. Dibandingkan 

dengan karya sastra lama Mandar lainnya, kalindaqdaq yang paling banyak 
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digunakan oleh Masyarakat mandar mengungkapkan perasaan dan pikiran mereka 

pada masa dahulu.
25

 

Sebagian orang berpendapat bahwa kalindaqdaq berasal dari dua kata, yaitu 

kali yang berarti “gali” dan daqdaq yang berarti “dada”. Jadi kalindaqdaq artinya isi 

dada karena apa yang ada didalam kalinda’da’ tersebut adalah cetusan perasaan dan 

pikian yang dinyatakan dalam kalimat-kalimat indah. Ada juga yang berpendapat 

bahwa kalindaqdaq ada berasal dari bahasa Arab yaitu qaldan yang berarti meminta. 

Alasannya, membuat kalindaqdaq memerlukan ketekunan dan kehati-hatian, kurang 

lebih sama dengan memintal benang, sutra, atau tali yang juga memerlukan 

ketekunan dan kehati-hatian.
26

 

d. Pakaian Haji 

Pakaian haji dalam tradisi ini memberikan makna bahwa peserta totamma’ 

yang sementara melaksanakan ibadah haji, meskipun tidak melaksanakan haji yang 

sesungguhnya, pakaian haji ini juga melambangkan sebuah kesucian bagi peserta 

totamma. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narassumber : 

“Pakaian haji yang digunakan menandakan simbol bahwa orang yang tamat 

mengaji itu sangat mulia karena sudah bisa menamatkan al-Qur’an 

sehingga diupacarakan dengan mengendarai kuda ajarang pattu’du’”.
27

 

 

                                                 
25Suradi Yasil, Puisi Mandar Kalindaqdaq dalam Beberapa Tema, h. 10. 

26Suradi Yasil, Puisi Mandar Kalindaqdaq dalam Beberapa Tema, h. 15. 
27Sahabuddin Mahganna (38 tahun), Tokoh Masyarakat Mandar, Wawancara Tinambung 

Jumat 16 Desember 2022,.   
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Dalam pelaksanaan tradisi messawe to tamma tidak terlepas dengan 

komunikasi non ferbal yang memiliki arti dan makna religius. Simbol-simbol juga 

merupakan pelengkap dalam tradisi ini dan simbol juga merupakan bentuk 

komunikasi non verbal. 

 

 

2. Aspek Sosial Masyarkat 

a. Musyawarah 

Dalam acara messawe to tamma’ sebelum pelaksanaanya masyarakat Desa 

Pambusuang bersama pengurus dan imam masjid melakukan suatu kesepakatan atau 

bermusyawarah, untuk membuat atau membentuk suatu kepanitiaan. 

Adapun hasil-hasil musyawarah: 

1) Panitia membuka atau menerima pendaftaran dari orang tua atau keluarga 

yang akan mengikut sertakan anaknya dalam pelaksanaan acara messawe to 

tamma. 

2) Panitia menyususun seluruh rangkaian proses pelaksanaan acara secara 

proporsional dan sesuai adat kebiasaan. 

3) Panitia menentukan urutan to tamma (orang tamat/khatam) pada saat diarak 

keliling kampung. 

4) Panitia mengundang ustadz yang akan melakukan pembacaan barazanji secara 

bersama yang disebut dengan massikkir, pemerintah, keturunan adat atau 
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maradia (raja), tokoh masyarakat para perserta atau keluarga to tamma (orang 

yang khatam) dan warga masyarakat masjid. 

b. Silaturrahmi 

Dalam nilai solidaritas atau silaturrahmi tidak dapat terlepas dari tradisi ini. 

Terlebih lagi, telah ada nilai yang terjaga dalam tradisi ini yaitu gotong royong dan 

tolong menolong, maka secara otomatis, akan muncul nilai solidaritas dalam tradisi 

messawe to tamma’. Solidaritas dapat diartikan sebagai sifat/perasaan solider atau 

disebut sifat satu rasa atau perasan setia kawan.
28

. Berdasarkan hasil wawancara 

narasumber: 

Salah satu kegiatan/tradisi yang eksis hingga hari ini adalah tradisi islam 

messawe to tamma’ disamping menjadi tradisi tahunan juga menjadi wadah 

meningkatkan nilai-nilai solidaritas dan silaturrahmi antar masyarakat 

setempat.
29

   

 

Jika solidaritas terbangun dengan baik antar masyarakat tentunya melalui 

tradisi ini, maka dapat dipastikan hubungan emosional antara individiu dengan 

individu lain, maupun masyarakat lain akan semakin terjaga. Dalam hal ini, hubungan 

antara murid dan guru, pemuka agama, aparatur pemerintah serta hubungan antar 

murid dan keluarganya. 

Dalam halnya dengan istilah Mandar Semangat kerja sama dalam kehidupan 

masyarakat Mandar tersimpul dalam kata siwali parri (saling merasakan susah) dan 

sirondo-rondoi (saling membantu), konsep ini telah lama tertanam dan menjadi 

                                                 
28Indonesia Departemen Pendidikan Nasional and Pusat Bahasa (Indonesia), Kamus Besar 

Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1328   

29 Firman, S.Ip (33), Kades Pambusuang , wawancara, Pambusuang  rabu 14 Desember 2022 
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sistem nilai dalam kehidupan masyarakat Mandar sebagai perwujudan dari semangat 

kerja sama atau solidaritas antar sesama warga atau masyarakat sebagaimana 

dijelaskan dalam al-Qur’an surah al-Maidah ayat 2: 

                            

        

 

Terjemahnya: 

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertakwalah kamu kepada allah, sesungguhnya allah amat berat siksanya-nya. 

QS. Al-maidah 5:2.
30

 

 

Nilai-nilai sibaliparri dan sirondo-rondoi ini dalam kehidupan masyarakat 

mandar menjadi kewajiban bagi setiap warga maupun maradia (raja) untuk 

memeliharanya seperti yang tertuang dalam assitalliang (sumpah perjanjian) antara 

Todilaling raja balanipa pertama I manyambungi dengan appe Banua Kaiyyang 

(empat kampung besar) sebagai lembaga legislative yang memilih dan melantik Raja, 

diwakili oleh Pappuangan Napo (Penguasa Napo): 

…madondong duambongi anna murattas-rattas uwake, marraqba raqba 

petawung, marruppu-ruppuq batu-batu dialai mimbali akaiyyangan.
31

 

 

                                                 
30Departemen Agama, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro, 2012) h.106.  

31Munir (43 tahun), Budayawan Mandar, Wawancara ,Tandung Rabu 14 Desember 2022.    
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…esok atau lusa jika engkau memutuskan akar kayu (persaudaraan) 

merubuhkan pematangan (melangar kesempatan undang-undang), menghancurkan 

batu-batu kecil (memecah belah rakyat kecil merusak persatuan), kebesaran diambil 

kembali (engkau diturunkan dari tahta). 

Mencermati hal tersebut di atas sesungguhnya dalam leluhur orang Mandar 

kewajiban memelihara persatuan dan semangat solidaritas adalah kewajiban semua 

pihak, sehingga tidaklah mengherankan jika ada ungkapan Kaco’ dan Ridha sebagai 

pemilik kuda dalam kaitannya dengan masalah sewa kuda pada pelaksanaan acara 

messawe to tamma, “tergantung bai tia, mua diang luluare mirau tulung ya itaq 

damo maaissangan (kalau ada saudara yang minta tolong, kitalah yang saling 

mengerti), artinya dalam persoalan sewa kuda itu terjalin sebuah semangat solidaritas 

atau kerjasama. Islam mengajarkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, 

musyawarah untuk mencapai mufakat, memelihara semangat persatuan, semua secara 

gambling dipraktekkan lansung dalam tradisi messawe to tamma (orang yang khatam 

alquran). 

Begitupun dengan nilai silaturrahmi salah satu nilai yang tertanam pada 

kegiatan budaya messawe to tamma ialah silaturrahmi. Perlu diketahui bahwa 

silaturrahmi pun sudah menjadi bagian dari budaya. Kebiasaan masyarakat Indonesia 

pada umumnya suku berkumpul (kolektivisme), mereka menyukai berkumpul dan 

bersua. Tentuanya dengan adanya kegiataan messawe to tamma ini, masyarakat tidak 

hanya semangat ingin menonton para to tamma melainkan juga mereka semangat 

untuk berkumpul bersama teman, keluarga dan orang terkasih untuk menonton. 
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Sehingga dapat dikatakan bahwa event budaya ini adalah objek yang sangat baik bagi 

mereka bersilaturrahmi. 

c. Aspek Kultur 

Kultural ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan kebudayaan atau 

kelompok tertentu, serta merupakan kebiasaan pola kehidupan masyarakat, dalam 

menyikapi kepercayaan, tradisi, atau yang berkaitan halnya dengan seni rupa seperti 

musik, teater, dan syiar agama. Pengertian kultural ialah merupakan sebuah landasan 

budaya yang sudah ada sejak turun temurun meliputi bidang seni, pengetahuan, 

landasan hukum, kepercayaan, adat istiadat, dan pola kebiasaan masyarakat atau 

dengan hal kaitannya dengan suatu wilayah tertentu.
32

 

Seperti halnya dalam tradisi adat Mandar dalam melakukan prosesi messawe 

to tamma seorang anak laki-laki memakai pakaian busana orang Arab, dengan jubah 

panjang dan memakai tutup kepala sama dengan halnya Nabi Muhammad Saw, 

begitupun dengan halnya seorang anak perempuan, memakai pakaian busana 

muslimah yang dilengkapi dengan kerudung, penutup kepala, ber aksesoris giwang, 

kalung, dan gelang panjang duduk manis diatas kuda yang telah dihias. 

Demikian adalah sebuah gambaran kultur tentang prosesi messawe to tamma. 

Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa, 

Kabupaten Polewali mandar Sulawesi Barat, untuk diberi suatu hadiah kepada anak 

putra-putrinya bila telah berhasil menamatkan sebuah bacaan alquran 30 juz, maka 

                                                 
32Kontjaraningrat, Dewi Yulianti, Kebudayaan Local Versus Kebudayaan Global jurnal 

sejarah citra laleha 9, (2007), h. 122-133.   
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sang anak putra-putri tersebut berhak menaiki atau menunggangi kuda menari dalam 

istilah Mandar saiyyang pattu’du atau messawe to tamma. 

Menurut istlah dalam masyarakat Mandar mappatamma memiliki jamak yang 

disebut to tamma, atau dalam istilah messawe to tamma di saiyyang pattu’du (anak 

khatam alquran yang sedang menunggangi kuda menari). Kenapa kuda ini disebut 

saiyyang pattu,du, karena kuda ini dapat menari dan sudah terlatih dengan mengikuti 

irama musik rebana. Kuda ini dihias dengan dilengkapi asesoris perlengkapan ambal 

atau kasur kecil untuk tempat duduk to messawe (orang yang menunggangi kuda), 

beberapa kalung yang terbuat dari perak, dan penutup muka kuda yang melingkar, 

diikat didagu kuda yang terbuat dari perak lengkap dengan kacamata kuda. 

Menurut Ma’lum Rasyid dalam bukunya yang berjudul Sayying Pattu’du dan 

khatam al-quran mengatakan bahwa sejarah messawe to tamma asal mula terciptanya 

bahwa messawe to tamma bermula pada masa Raja IV Balanipa, ketika Maradia 

Tandi Bella Kakanna Pattang Daetta Tomumuane, permaisuri, dan putrinya 

menunggangi kudanya yang terlihat ketika mendengar kandangnya dipukul. Selagi 

kudanya masih menari. Setelah itu Maradia melantukan kalindada (pantun mandar) 

sesudah melantukan pantun maka Maradia berkata pada sang anak putrinya, 

“belajarlah mengaji nak, kalau engkau tamat mengaji saya akan naikan kamu ke atas 

kuda pattu’du dan saya akan membawa kamu keliling kampung nak”. Dan janji itu 

dipenuhi oleh sang Maradia kepada anaknya yang telah tamat mengaji.
33

 

                                                 

33Ma‟lum Rasyid, Saiyyang Pattu’du dan Khataman Al-Qur’an di Mandar  h. 98  
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Messawe to tamma merupakan tradisi yang membudaya bagi masyarakat 

Mandar, selain itu memiliki makna yang tinggi seperti tradisi ini dilakukan di 

kerajaan atau bangsawan. To tamma juga dilakukan sebagai pengapresian terhadap 

anak yang tamat mengaji. Prosesi mappatamma dilakukan pagi hari di masjid, yang 

dimulai dengan pembacaan ayat suci alquran serta mabarazanji. Setelah itu proses 

marattas baca dimulai, dimana to tamma mulai membaca alquran dihadapan 

annangguru atau guru ngaji. Adapun sesajian yang dihidangkan pada tradisi 

mappatamma ini yaitu bukaweng (telur yang direbus dan ditusuk), atupe’ Nabi yang 

ditusuk bersama telur dan di tancapkan di batang pisang serta kue tradisional Mandar. 

selain itu ada juga sokkol merupakan makanan tradisional mandar berupa beras 

kentan yang dicampur santan.
34

 

Disiang hari, setelah sholat dzuhur to tamma kemudian naik menunggangi 

kuda dan diarak keliling kampung dan ke rumah guru ngajinya sebagai bentuk 

penghormatan murid kepada gurunya. Adapun rute atau jalur messawe to tamma 

diarak keliling kampung. Selain itu kuda atau saiyyang pattu’du yang ditunggangi 

messawe to tamma meliuk-liukan kakinya diserta tabuhan rebana dan pantun jenaka 

Mandar menyebutnya sebagai kalindada. Hal tersebut dilakukan untuk menghidupkan 

suasana dalam tradisi ini. 

d. Aspek Ekonomi 

                                                 

34Edward L. Poelinggomang,. Sejarah dan Budaya Sulawesi Barat hal. 55.  
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Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka 

memenuhi kebutuhan. Konsumsi meliputi keperluan, kesenangan dan kemewahan. 

Kesenangan atau keindahan diperbolehkan asal tidak berlebihan yaitu tidak 

melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak pula melampaui batasbatas 

makanan yang dihalalkan. Dalam proses pelaksanaan messawe to tamma terdapat 

aspek ekonomi yang terjadi di dalamnya dimana masyarakat yang melaksanakan to 

tamma menyewa beberapa perlengkapan saiyyang pattu’du diantaranya kuda, 

parrawana, pesarung, baju Adat Mandar, makanan-makanan dan ada juga sebagian 

masyarakat yang menyewa pesarung Dan semua itu memerlukaan pembiayaan. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti: 

“pada umumnya kegiatan messawe to tamma’ yang diselenggarakan setiap 

tahunnya memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat terutama bagi 

masyarakat yang memiliki kuda pattu’du untuk disewa dan perlengkapan-

perlengkap lain yang digunakan pada saat kegiatan dilaksanakan. Juga tidak 

sedikit pedagang-pedagang kecil mengambil kesempatan untuk menjual di 

lokasi kegiatan messawe.” 
35

 

 

Menurut penjelasan pak Henri selaku salah satu pemilik kuda harga sewa 

kuda dalam acara messawe to tamma berkisar Rp 200.000 sampai Rp 600.000. Lebih 

lanjut pak henri mengungkapkan bahwa selain kuda yang di sewa ada juga namanya 

pemain rebana yang (Parrawana) memerlukan biaya sekitar Rp. 900.000,juga 

pengiring kuda (pessarung) memerlukan biaya RP. 300.000, selain itu yang tidak 

kalah pentingnya pakaian yang digunakan baik asesoris kuda maupun asesoris yang 

digunakan pessawe sebagai salah satu perangkat dalam pessawe membuhtukan biaya 

                                                 
35 Firman, S.Ip (33), Kades Pambusuang , wawancara, Pambusuang  rabu 14 Desember 2022 
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sekitar 500.000. begitu juga makanan yang di hidangkan berupa ketupat, buras, 

sokkol, dan lain-lain yang membutuhkan dana sekitar Rp. 500.000. 

Pada saat acara tradisi messawe to tamma berkisar Rp. 2.500.000. Adapun 

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses messawe to tamma terjadi 

perputaran ekonomi, masyarakat di Desa Pambusuang salah satu contoh kegiatan 

perekonomian dalam proses messawe to tamma yakni pada saat membeli bahan-

bahan makanan sebagai hidangan dan dapat menyewa perlengkapan-perlengkapan to 

tamma dengan adanya penyewaan tersebut maka masyarakat dapat melaksanakan 

tradisi tersebut. Adapun dalam penyewaan perlengkapannya sebaiknya masyarakat 

jangan terlalu bermewah-mewahan dalam membelanjakan sesuatu artinya dalam 

menyediakan perlengkapan Messawe to tamma tetap memperhatikan kemampuan 

ekonomi dari yang akan melaksanakannya karena sejatinya pelaksanaan to messawe 

tetap dapat dilaksanakan dengan cara yang sederhana.
36

 

 

                                                 
36Muhammad Sharif Chaudry, Sistem Ekonomi Islam (Cet. I; Jakarta; Kencana, 2012), h.56.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Adanya tradisi messawe to tamma’, bermula pada saat masuknya agama Islam 

ke Tanah Mandar sekitar tahun 1600-an. Pada masa raja ke IV Balanipa yaitu 

Tandi Bella I Kakanna Pattang yang diberi gelar Daeta Tommuwane salah 

satu Raja Balanipa yang pertama memeluk agama Islam dan sekaligus 

meresmikan agama Islam sebagai agama resmi di berbagai kerajaan di 

Mandar. Dalam perkembangan messawe to tamma menjadi alat motivasi bagi 

anak kecil agar segera menamatkan alquran, ketika seorang anak kecil mulai 

belajar alquran dan telah menamatkan alquran maka orang tuanya akan 

mengadakan prosesi tersebut dengan cara diarak keliling kampung dengan 

menunggangi saiyyang pattu’du. Prosesi ini pada umumnya menjadi salah 

satu favorit masyarakat Mandar termasuk di Desa Pambusuang diseluruh 

kalangan usia. Oleh karenanya, tidak bisa dipungkiri bahwa prosesi messawe 

to tamma sangat ditunggu-tunggu. Karena ingin segera naik kuda penari 

(saiyyang pattuqdu), maka sang anak ingin segera pintar mengaji dan khatam 

alquran. Musim saiyyang pattuqdu dimulai setelah 12 Rabiul Awal. Beberapa 

kampung di Mandar secara bergantian melaksanakan arakan saiyyang-

saiyyang pattu’du dalam jumlah banyak. Jadi hampir tiap hari ada saja arak-

arakan kuda yang di atasnya duduk dengan anggun wanita-wanita cantik yang 
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memakai baju adat Mandar, yang diiringi tabuhan rebana dan irama 

kalindaqda (syair yang dilagukan) yang sering kali disambut sorakan 

penonton karena isi kalindadanya yang jenaka. 

2. Pada pengamalan tradisi messawe to tamma’ terdapat tiga tahap atau proses 

dalam kegiatan ini yaitu pertama pra pelaksanaan. Dalam tahap pra 

pelaksanaan acara messawe to tamma institusi masjid bersama pemerintah 

setempat membentuk kepanitiaan dan menentukan hari H. Pelaksanaan yang 

kemudian diumumkan ke masyarakat Desa Pambusuang 15 hari atau satu 

bulan sebelumnya, kemudian masyarakat Desa Pambusuang mulai 

mendaftarkan diri kepanitia sebagai peserta dalam acara messawe to tamma 

yang memang telah dipersiapkannya. Kedua Pelaksanaan. Dalam pelaksanaan 

messawe to tamma sebelum di bawa ke masjid keluarga masyarakat Desa 

Pambusuang atau disebut pemilik hajatan pada malam harinya biasanya 

melakukan pembacaan Barazanji (massikir) di rumah masing-masing dengan 

memanggil ustadz sekaligus marratas baca bagi to tamma (anak yang khatam 

alquran) meskipun demikian tetap saja mengikuti seluruh proses pelaksanaan 

acara di mesjid seperti massikir dan marratas baca pada pagi harinya. Ketiga 

Pasca Pelaksanaan. Setelah selesai acara messawe to tamma yang berkeling 

kampung selama beberapa jam, maka semua para masyarakat Mandar yang 

melaksanakan maupun menyaksikan acara messawe to tamma kembali 

kerumah masing-masing dan tuan rumah akan memberikan sebuah jamuan 

kepada tamu yang datang.  
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3. Dalam prosesi messawe to tamma’ , to tamma’ diarak mengelilingi desa, hal 

tersebut dilakukan untuk memberikan motivasi dan spirit kepada para generasi 

muda untuk mempelajari dan mengamalkan ayat suci Al-quran dan sebagai 

salah satu wadah syiar Islam dimasa kerajaan. Disamping itu dalam acara 

messawe to tamma terdapat pengamalan nilai-nilai sosial yang dimana 

sebelum pelaksanaanya masyarakat Desa Pambusuang bersama pengurus dan 

Imam masjid melakukan suatu kesepakatan atau bermusyawarah, untuk 

membuat atau membentuk suatu kepanitiaan. Pada aspek kultur Sebagaimana 

dalam tradisi adat Mandar dalam melakukan prosesi messawe to tamma 

seorang anak laki-laki memakai pakaian busana orang Arab, dengan jubah 

panjang dan memakai tutup kepala sama halnya dengan Nabi Muhammad 

Saw, begitupun dengan seorang anak perempuan, memakai pakaian busana 

muslimah yang dilengkapi dengan kerudung, penutup kepala, beraksesoris 

giwang, kalung, dan gelang panjang duduk manis diatas kuda yang telah 

dihias. Pada kegiatan messawe to tamma’ juga memiliki dampak ekonomi 

bagi masyarakat setempat. Dalam proses pelaksanaan messawe to tamma 

dimana masyarakat yang melaksanakan to tamma menyewa beberapa 

perlengkapan saiyyang pattu’du diantaranya kuda, parrawana, pesarung, baju 

Adat Mandar, makanan-makanan dan ada juga sebagian masyarakat yang 

menyewa pesarung Dan semua itu memerlukaan pembiayaan. 
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B. Saran-Saran dan Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka implikasi dari penelitian tesis ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk melestarikan suatu kebudayaan memang seharusnya dilakukan 

penelitian demi terjaganya nilai-nilai luhur dengan konsep budaya yang 

lebih maju dengan mengandung nilai estetika. 

2. Bagi masyarakat yang melaksanakan tradisi messawe to tamma’ 

diharapkan dapat melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai Islam yang 

terdapat dalam tradisi messawe to tamma’. 

3. Mahasiswa khusus jurusan Sejarah dan Peradaban Islam agar tetap aktif 

untuk melakukan penelitian lapangan dan mengembangkan 

kompetensinya tentang nilai-nilai luhur kebudayaan yang lebih maju 

4. Bagi generasi muda diharapkan agar lebih meningkatkan minat untuk 

tetap mempelajari dan melestarikan kebudayaan lokal yang telah 

terakulturasi antara nilai-nilai tradisi dan nilai-nilai Islam dalam 

pengamalannya. 
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