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ABSTRAK 

 
Nama : Resky 
Nim  : 40200119027 
Judul  : Sibaliparri’ dalam Tradisi Manette Lipa’ Sa’be Mandar di Desa Napo 

Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar 
 

 
Penelitian ini mengkaji Sibaliparri dalam tradisi Manette Lipa’ Sa’be Mandar 

di Desa Napo Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar, di mana  tradisi 
Manette Lipa’ Sa’be Mandar sudah sejak lama dilaksanakan secara turun temurun 
oleh masyarakat desa Napo.  Pokok masalah di penelitian ini adalah bagaimana 
Sibaliparri’ dalam tradisi Manette Lipa’ Sa’be Mandar di Desa Napo Kecamatan 
Limboro Kabupaten Polewali Mandar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 
sebagai  berikut 1. Mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi Manette Lipa’ Sa’be 
Mandar di Desa Napo Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar 2. 
Mendeskripsikan eksistensi Sibaliparri‟ dalam tradisi Manette Lipa’ Sa’be Mandar di 
Desa Napo Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar  3. Mendeskripsikan 
Nilai-nilai Sibaliparri‟ dalam tradisi Manette Lipa’ Sa’be Mandar di Desa Napo 
Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan menggunakan metode 
deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan histori, antropologi, sosiologi, 
dan agama dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu : observasi, 
wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses pelaksanaan tradisi Manette 
Lipa’ Sa’be Mandar diawali dengan menyiapkan peralatan dan bahan yang digunakan 
dalam tradisi ini kemudian dilanjutkan dengan massumau yaitu penyusunan benang 
kedalam suru‟(alat pengatur benang). Setelah semuanya siap maka akan dilakukan 
proses Manette Lipa’ sa’be Mandar. Setelah itu proses akhir dari tradisi ini adalah 
pengemasan Lipa’ Sa’be yang sudah jadi menggunakan plastik bening. Eksistensi 
Sibaliparri‟ dalam tradisi Manette Lipa’ Sa’be Mandar sudah ada sejak dahulu di 
Kabupaten Polewali Mandar dan sampai saat ini masih dilaksanakan secara 
tradisional, karena tidak hanya sebagai tradisi Manette Lipa’ Sa’be juga merupakan 
pekerjaan sampingan para ibu-ibu untuk membantu suami menyelesaikan persoalan 
ekonomi dengan perwujudan konsep Sibaliparri‟ atau senasib sepenanggungan dalam  
rumah tangga yang dimiliki oleh masyarakat Mandar. Nilai-nilai pada Sibaliparri‟ 
dalam tradisi Manette Lipa’ Sa’be yaitu nilai agama, nilai ekonomi, nilai sosial 
budaya, dan nilai moral. 
 Dengan mengetahui tradisi Manette Lipa’ Sa’be Mandar, diharapkan 
masyarakat terus menjaga kelestariannya agar terus bertahan di era modern seperti 
sekarang ini, dan peneliti berharap bahwa penelitian tradisi Manette Lipa’ Sa’be 
Mandar ini tidak hanya sampai disini saja, tetapi terus dilanjutkan serta untuk 
pemerintah harus tetap mendorong masyarakatnya untuk melaksanakan tradisi ini 
dengan cara menfasilitasi atau memberikan bantuan kepada Panette.   
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sulawesi Barat (Sulbar) adalah hasil pemekaran dari provinsi Sulawesi 

Selatan yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004. Sulawesi 

Barat umumnya dihuni oleh mayoritas suku Mandar. Tidak hanya di Sulawesi Barat, 

Suku Mandar juga banyak tersebar di provinsi Sulawesi selatan. Suku Mandar 

memiliki kebudayaan yang tidak kalah menariknya dengan suku-suka lain yang ada 

di Indonesia, mulai tata pemerintahan, pakaian, perayaan hari besar, makanan, 

upacara adat, dan berbagai macam budaya serta tradisi yang sampai saat ini masih 

ada.  

Budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan  minat secara formal 

sehingga budaya dapat didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman. 

Kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, 

konsep alam semesta, objek-objek materi dan milik yang diperoleh sekelompok besar 

orang dari generasi melalui usaha individu dan kelompok.
1
 

Tradisi merupakan suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah 

berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun temurun di mulai dari nenek 

moyang. Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan 

berbudi pekerti seseorang. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya 

                                                           

1
Deddy Mulyana, Komunikasi Antar Budaya (Cet. I;Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 

h. 18. 



2 
 

 
 

informasi yang di teruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, 

karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.
2
  

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 

tentang pemajuan kebudayaan pada pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa: 

Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan 
kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui 
perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

3
 

Mempertahankan sebuah budaya dalam masyarakat, perlu adanya perhatian 

khusus dengan menciptakan sebuah komunitas atau kelompok sebagaimana yang 

dilakukan oleh masyarakat Mandar yang memiliki komunitas yang dipelopori oleh 

para ibu-ibu yang disebut tradisi Manette. Selain untuk mempertahankan budaya, 

Manette juga dijadikan sebagai pekerjaan sampingan ibu rumah tangga  dalam 

membantu suaminya mencari nafkah. Karena sejak dulu pola hidup dan penghidupan 

orang Mandar telah tumbuh dan berkembang berbagai rasa dalam suka dan duka, 

suami dengan istri dan anggota keluarga lainnya, yang saling membantu dan 

bergotong royong dalam sebuah keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang 

disebut konsep Sibaliparri’.
4
 

Sibaliparri’ merupakan konsep rumah tangga (domestik) masyarakat Mandar, 

yakni pemahaman, kondisi dan perasaan perempuan Mandar, selain sangat setia, juga 

pandai menempatkan diri sebagai perempuan dan istri serta mampu bekerja 

                                                           

2
Nurwapika, “Tradisi Manette Lipa Sa‟be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung 

Kabupaten Polewali Mandar”,  Skripsi (Universita Negeri Makassar, 2020),  h. 1. 

3
Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan 

pasal 1 ayat 3 

4
Ansar, Aktualisasi Nilai-nilai Budaya Lokal dan Perkawinan Adat Mandar (Makassar: De 

La Macca, 2013), h.72. 
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membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Mengutip dari disertasi 

Farida Nurland, keterlibatan istri dalam kegiatan mencari nafkah sangat besar bagi 

upaya pemenuhan kebutuhan hidup, minimal rumah tangganya.
5
 

Konsep Sibaliparri’ merupakan konsep kesetaraan antara laki-laki dan 

perempuan menurut masyarakat Mandar, baik pada ranah domestik maupun ranah 

publik. Dengan adanya konsep Sibaliparri’, maka pembagian kerja sudah disepakati 

antara kaum perempuan dan kaum laki-laki sehingga dalam perkembangannya dalam 

tradisi masyarakat Mandar tidak mengenal istilah masyarakat kelas dua sebagaimana 

pada kalangan masyarakat lain atau budaya lain. Mengapa demikian karena 

perempuan dalam keyakinan dan realitas suku Mandar bahwa perempuaan tidak 

dapat menjadi subordinasi dari kaum laki-laki.
6
 

Allah berfirman dalam Q.S. an-nisa/4:34 

   ۗ ۗ   انَْ فَقُوْا مِنْ امَْوَالِِِمْ  ى بَ عْضٍ وَّبِاَ هُ بَ عْضَهُمْ عَلّٰ آلرِّجَالُ  قَ وَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِۤ بِاَ فَضَّلَ اللّّٰ
تِِْ تََاَفُ وْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظوُْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِ  

ۗ  وَالّّٰ هُ  فِظّٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِاَ حَفِظَ اللّّٰ تٌ حّٰ تُ قّٰنِتّٰ لِحّٰ فاَلصّّٰ
راً﴿34﴾ هَ كَانَ عَلِيِّا كَبِي ْ ۗ  اِنَّ اللّّٰ غُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًَ  ۗ   فاَِنْ اطَعَْنَكُمْ فَلََ تَ ب ْ      الْمَضَاجِعِ وَاضْربُِ وْهُنَّ 

Terjemahnya: 

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah 
melebihkan sebahagian mereka (lakilaki) atas sebagian yang lain (wanita), dan 
karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. 
Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi 

                                                           

5
Farida Nurland,  “Alokasi Waktu dan Pengeluaran Rumah Tangga Nelayan Etnis Bugis 

Makassar dan Mandar di Sulawesi Selatan”, Disertasi (Bogor; Program Pascasarjana Institut Pertanian 

Bogor, 1993), h. 6 

6
Aksa (dkk), “Teologi Gender dalam Tradisi Sibaliparri‟: Peran perempuan Pesisir Polewali 

Mandar”, Potret Pemikiran 26, no. 2 (2021),  h. 195. 
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memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah 
memelihara (mereka).

7
 

Ayat di atas menjelaskan bahwa tugas utama semuan manusia diciptakan di 

dunia adalah untuk mengabdi dalam artian beribadah kepada Allah SWT. baik itu 

pria maupun wanita tugasnya sama. Sesungguhnya tidak ada yang membedakan pria 

dan perempuan kecuali tingkat ketakwaannya kepada Allah SWT. Maka dari itu, mari 

kita semua baik laki-laki dan perempuan untuk sadar akan kewajiban untuk 

meningkatkan takwa kita di dunia. 

Tradisi Manette (Menenun) merupakan tradisi yang dilaksanakan hampir 

disetiap daerah yang ada di Indonesia. Tradisi ini hanya dibedakan pada nama dan 

tata cara pelaksanaanya. Manette yaitu proses pembuatan barang-barang tenun (kain) 

dari persilangan dua set benang dengan cara memasukakan benang pakan secara 

melintang pada benang lungsin (benang lusi). 

Manette selain sebagai Tradisi turun temurun, Manette  juga  merupakan salah 

satu upaya pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat perempuan Mandar. 

Dalam hal Manette, barang yang ditenun adalah Lipa’ Sa’be.  Lipa’ Sa’be (Sarung 

Sutra) adalah salah satu karya seni tradisional yang sampai sekarang masih tetap 

bertahan dan diharapkan akan terus bertahan. Tumbuh dan berkembangnya Lipa’ 

Sa’be (Sarung sutra) di Sulawesi yaitu sebagai manifestasi kekayaan budaya daerah 

seperti di daerah Makassar, Sengkang, Polewali Mandar dan daerah-daerah penghasil 

sarung sutra lainnya. 

Tradisi manette lipa sa’be Mandar merupakan kegiatan untuk menghasilkan 

satu benda kebudayaan dengan berbagai corak warna dan motif yang khas yang 

digunakan pada peristiwa kehidupan atau upacara-upacara misalnya pelantikan 

pejabat, perkawinan atau kematian. Dalam penggunaan Lipa sa’be Mandar tidak 

hanya semata-mata dipakai sebagai lambang keunggulan, gengsi atau perhiasan 

                                                           
7
Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, (Semarang: CV Toha. Putra, 1989), h. 

84. 
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badan, tetapi lebih dari itu merupakan benda budaya yang dianggap mengandung 

nilai ritual.
8
 

Tradisi Manette Lipa’ Sa’be Mandar jika dilihat dari  prosesnya masih sangat 

tradisional serta memerlukan tenaga yang ekstra untuk dilakukan kaum wanita 

sedangkan jika kita lihat sekarang zaman semakin canggih dan perkembangan 

teknologi juga semakin modern serta banyaknya pekerjaan sampingana yang jauh 

lebih mudah untuk dilakukan dibandingkan Manette Lipa Sa’be Mandar.  

Berdasarkan dari hal di atas yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk 

meneliti lebih dalam tentang Sibaliparri’ dalam Tradisi Manette Lipa’ Sa’be Mandar 

di Desa Napo Kematan Limboro Kabupaten Polewali Mandar. 

B. Rumusan Masalah  

Latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan sub-sub masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Tradisi Manette Lipa’ Sa’be oleh Para 

Perempuan  Mandar yang ada di desa Napo kecamatan Limboro kabupaten 

Polewali Mandar? 

2. Bagaimana Eksistensi Sibaliparri’ dalam tradisi Manette Lipa’ Sa’be 

Mandar  yang ada di desa Napo kecamatan Limboro kabupaten Polewali 

Mandar? 

3. Bagaimana nilai-nilai Sibaliparri’ dalam tradisi Manette Lipa’ Sa’be yang 

ada di Desa Napo Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar ? 

 

                                                           

8
Nurwapika, “Tradisi Manette Lipa Sa‟be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung 

Kabupaten Polewali Mandar”,  Skripsi (Universita Negeri Makassar, 2020),  h. 2. 
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C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada Sibaliparri’ dalam tradisi Manette Lipa’ Sa’be 

Mandar yang ada di Desa Napo Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar. 

Tradisi Manette ini selain sebagai budaya juga dijadikan sebagai pekerjaan 

sampingan ibu rumah tangga dalam membantu suaminya mencari nafkah yang 

disebut sebagai konsep Sibaliparri‟. Sehingga peneliti merumuskan tiga sub 

masalah yaitu mengenai eksistensi, proses pelaksanaan dan nilai-nilai. 

2. Deskripsi Fokus Penelitian 

Tradisi Manette Lipa’ Sa’be merupakan salah satu tradisi yang umumnya 

masih dilaksanakan oleh para perempuan Mandar yang ada di Desa Napo 

Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar. Proses pelaksanaan Manette 

Lipa’ Sa’be Mandar ini biasanya dilakukan dengan berbagai langkah-langkah 

dengan menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam tradisi Manette ini dan 

bahan baku yang digunakan adalah benang sutra yang berasal dari kepompong ulat 

sutra dan penambahan beberapa bahan baku lainnya. Tradisi Manette Lipa’ Sa’be 

Mandar ini selain untuk mempertahankan suatu budaya,  juga merupakan 

pekerjaan sampingan ibu-ibu yang saling bekerja sama antara suami dalam 

menjalankan rumah tangga baik mengenai persoalan sosial maupun persoalan 

ekonomi yang menjadi salah satu perwujudan dari konsep Sibaliparri’ (susah 

senang ditanggung bersama).  
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D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan Pustaka adalah bagian yang sangat penting dari sebuah penelitian 

yang bertujuan memadukan peneliti untuk menentukan sikap dari aspek ketersedian 

sumber, berupa hasil penelitian maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan 

pokok masalah yang akan diteliti. Adapun hasil penelitian dari beberapa skripsi 

temuan orang lain yang dijadikan tinjauan pustaka sebagai berikut: 

1. Jurnal yang ditulis oleh Chuduriah Sahabuddin dengan judul “Panette sebuah 

sistem Sibaliparri’ dalam keluarga mandar, Jurnal Pepatuzdu, vol 5, No. 1 Mei 

2013”. Di dalam artikel ini dijelaskan bahwa Tradisi menenun dalam 

masyarakat Mandar menjadi satu bentuk usaha keluarga yang menjadi 

perwujudan dari konsep sibaliparri’ (susah senang ditanggung bersama) yang 

mendudukkan perempuan sebagai pendamping kaum lelaki untuk bersama-

sama memikul tanggung jawab membangun keluarganya. Di samping itu 

tradisi menenun juga menjadi lembaga pendidikan keluarga bagi anak-anak 

remaja putri Mandar untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan budaya.
9
 

2. Skripsi yang ditulis oleh Widya Kartia dengan judul “Peran Perempuan 

Penenun Kain Mandar (Panette) Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa 

Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar 2016”. Di dalam 

Skripsi ini dijelaskan bahwa Tenunan tradisional sutra masyarakat Mandar 

telah berlangsung cukup lama dan telah mengalami pasang surutnya sesuai 

dengan perkembangan zaman. Hingga saat ini tenunan tradisional tersebut 

masih dapat ditemukan dalam masyarakat. Dalam perjalanan waktu tenunan 

                                                           

9
Chuduriah Sahabuddin, “Panette  sebuah sistem Sibaliparri’ dalam keluarga Mandar”. 

Jurnal Pepatuzdu 5, no. 1 Mei (2001), h. 61. 



8 
 

 
 

tradisional sutera mengalami perkembangan mengikuti zaman. Perkembangan 

itu terdorong oleh aspek internal dalam kebudayaan Mandar dan juga aspek 

eksternal.
10

 

3. Skripsi yang ditulis oleh Nurwapika dengan judul “Tradisi Manette Lipa Sa’be 

Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar 

2020”. Dalam jurnal ini dikatakan bahwa Tradisi manette lipa sa’be Mandar 

merupakan kegiatan untuk menghasilkan satu benda kebudayaan dengan 

berbagai corak warna dan motif yang khas yang digunakan pada peristiwa 

kehidupan atau upacara-upacara misalnya pelantikan pejabat, perkawinan atau 

kematian.
11

 

4. Skripsi yang ditulis oleh Marwan Yusuf dengan judul “Dinamika Budaya 

Sibaliparri Pada Masyarakat Mandar 2016”. Di dalam skripsi ini di jelaskan 

sebuah pola hidup dan penghidupan mereka telah tumbuh dan berkembang 

sejak dulu bebagi ras dan suka maupun duka antara suami dan istri serta 

anggota keluarga lainnya yang saling membantu dan bergotong royong dalam 

sebuah keluarga untuk memmenuhi kebutuhan keluarganya. Yang disebut 

budaya Sibaliparri’. Di mana Sibaliparri’ ini berangkat dari konsep rumah 

tangga masyarakat Mandar, yakni pemahaman bahwa perepuan Mandar, selain 

                                                           

10
Widya Kartia, “Peran Perempuan Penenun Kain Mandar (Panette) Terhadap Kesejahteraan 

Keluarga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar”. Skripsi (Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar, 2016), h. 21 

11
 Nurwapika, “Tradisi Manette Lipa‟ Sa‟be Mandar di Desa Napo Kecamatan Tinambung, 

Kabupaten Polewali Mandar”. Skripsi (Universitas Negeri Makassar, 2020), h. 2. 
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sangat setia, juga pandai menepatkan diri sebagai istri yang mampu bekerja 

membantu suami memenuhi kebutuhan keluarganya.
12

 

5. Skripsi yang ditulis oleh Nur Inta dengan judul “Usaha Tenun (Panette) Sutra 

Mandar: Upaya Pemerintah Dalam Pemberdayaan Perempuan Perspektif 

Ekonomi Islam 2019”. Di dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana seorang 

perempuan mempunyai peran yang penting dalam kehidupan suatu keluarga 

yang mampu menjadi pintu untuk masuk menuju perbaikan kesejahteraan 

keluarga. Sebagaimana di desa Tammangalle kabupaten Polewali Mandar 

dengan adanya tenun bermanfaat bagi kaum perempuan karena bukan hanya 

laki-laki yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan, kaum perempuan juga 

bisa mencari penghasilan dengan bekerja sebagai penenun (Panette).
13

 

6. Jurnal yang ditulis oleh Indrawati, Abdullah dan Aksa dengan judul “Teologi 

Gender dalam Tradisi Sibaliparri: Peran Perempuan Pesisir Polewali Mandar, 

Potret Pemikian Vol. 26, No.2 (2021). Di dalam jurnal ini ini dijelaskan bahwa 

konsep Sibaliparri’ yang menjadi gagasan kaum perempuan Mandar dalam 

kaitannya mengakat derajat mereka setara kaum perempuan sebagimana 

halnya konsep yang dibangun perempuan di Eropa agar tidak termarginalkan 

oleh kaum laki-laki. Konsep Sibaliparri’ menjadi spirit bagi perempuan-

perempuan pesisir yang ada di masyarakat Mandar untuk mngambil peran-

                                                           

12
 Marwan Yusuf, “Dinamika Budaya Sibaliparri’ pada Masyarakat Mandar (Studi Kasus di 

Desa Tammajerra Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar), Skripsi (Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar, 2016), h. 2-3. 

13
Nur Inta, “Usaha Tenun (Panette) Sutra Mandar: Upaya Pemerintah dalam Pemberdayaan 

Perempuan Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Masyarakat Desa Tammangalle Kabputen Polewali 

Mandar)”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), h. 3. 
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peran di ruang publik tidak hanya pada ranah domestik saja. Konsep 

Sibaliparri’ yang merupakan budaya warisan masa lalu.
14

 

Berdasarkan beberapa literatur yang menjadi bahan rujukan diatas. Saya 

mampu membedakan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya yaitu ditinjau 

dari lokasi penelitian yang di mana tentu saja memiliki karakteristik yang berbeda 

dari penelitian sebelumnya, kemudian perbedaan selanjutnya terletak pada objek 

penelitian. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dengan rumusan masalah tersebut dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai 

berikut: 

a. Mendeskripsikan proses dari pelaksanaan tradisi Manette Lipa’ Sa’be’ oleh 

para perempuan Mandar yang ada di Desa Napo Kecamatan Limboro 

Kabupaten Polewali Mandar. 

b. Mendeskripsikan eksistensi Sibaliparri’ dalam tradisi Manette Lipa’ Sa’be 

Madar yang ada di Desa Napo Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali 

Mandar. 

c. Mendeskripsikan nilai-nilai Sibaliparri’ dalam tradisi Manette Lipa’ Sa’be 

Mandar yang ada di Desa Napo Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali 

Mandar. 

                                                           

14
Aksa (dkk), “Teologi Gender dalam Tradisi Sibaliparri‟: Peran perempuan Pesisir Polewali 

Mandar”, Potret Pemikiran 26, no. 2 (2021), h. 204. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian yang tertulis dari draf ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Kegunaan Ilmiah 

1) Penelitian ini diharapkan menambah Khazanah keilmuan terkhusus pada 

bidang ilmu pengetahuan Sejarah Peradaban Islam. 

2) Dapat bermanfaat bagi penelitian kedepannya untuk menjadi salah satu 

sumber referensi dalam mengakaji suatu tradisi. 

b. Kegunaan  Praktis 

1) Dapat berguna bagi para budayawan. 

2) Dapat berguna bagi masyarakat terkhusus masyarakat Desa Napo 

Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar untuk lebih menjaga 

dan melestarikan budaya yang dimiliki oleh generasi selanjutnya. 

3) Dapat berguna untuk para pemerintah setempat agar memberikan 

perhatian khusus pada tradisi ini demi perkembangan budaya 

masyarakat sebagai kearifan lokal. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Teori Gender 

Istilah gender dikonsepsikan para ilmuan sosial untuk menjelaskan perbedaan 

antara perempuan dan  laki-laki yang tidak bersifat bawaan (Kodrat) sebagai ciptaan 

Tuhan, dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan dalam 

keluarga sejak usia dini.
1
 

Gender dari bahasa Inggris, yang berarti jenis kelamin.
2
 Sebenarnya, jenis 

kelamin lebih tepat diartikan untuk seks, sedangkan gender berbeda dengan seks. 

Seks adalah atribut yang melekat secara biologis kepada laki-laki maupun 

perempuan, seperti laki-laki berjakun (Kalamenjing), memproduksi sperma, dan 

beralat vital penis, sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi, vagina, 

memproduksi telur (ovum), memiliki payudara, berahim, mengalami menstruasi, dan 

memiliki alat menyusui.
3
 Karena ini merupakan sesuatu yang given yang tidak dapat 

dipertukarkan (dirubah).
4
 

Sedangkan gender adalah sesuatu yang dilekatkan, dikodifikasi dan 

dilembagakan secara sosial dan cultural kepada laki-laki dan perempuan, yang 

menyangkut fungsi, peran hak, dan kewajiban masuk dalam wilayah gender.
5
 

                                                           

1
Alifiulahtin Utaminingsih, Gender dan Wanita Karir (Malang: UB Press, 2017), h. 2. 

2
Jhon M. Echol dan Hasan Sadily, Kamus Enggris-Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2005), h. 265. 

3
Moh. Yasir Alimi, Jenis Kelamin Tuhan Lintas Batas Tafsir Agama (Yogyakarta: Yayasan 

Kajian dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat, 2002), h. 5.  

4
Muhammad Quraish Shihab, Membincang Persolan Gender, (Semarang: RaSAIL, 2013), h. 

3.  

5
Muhammad Quraish Shihab, Membincang Persoalan Gender, h. 3. 
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Misalnya perempuan itu memiliki sifat lemah lembut, emosional, keibuan dan cantik. 

Sedangkan laki-laki memiliki sifat kuat, rasional, jantan, dan perkasa.  

Ada tiga karakteristik gender, yaitu; 

1) Gender adalah sifat-sifat yang bisa dipertukarkan, seperti laki-laki bersifat 

emosional, kuat, rasional, namun ternyata perempuan juga memiliki 

atribut tersebut. 

2) Adanya perubahan dari waktu-kewaktu dan dari tempat ketempat lain, 

contohnya disuatu suku atau wilayah tertentu perempuan kuat, namun di 

suku atau wilayah yang lain, bisa jadi perempuan yang kuat. 

3) kelas ke kelas masyarakat yang lain juga berbeda. Ada perempuan di kelas 

bawah dipedesaan dan suku tertentu lebih kuat dibandingkan laki-laki.
6
 

Gender adalah konsep yang dipergunakan untuk menunjukan peran, perilaku, 

mentalis, dan karakteristik emosional yang di anggap tepat pada laki-laki dan 

perempuan yang dibentuk oleh lingkungan sosial dan psikologi, termasuk historis dan 

budaya (non biologis). Gender lebih menentukan aspek maskulinitas dan feminitas, 

bukan jenis kelamin dan biologis. Konsep cultural tersebut berupaya membuat 

perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik 

emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.
7
  

Sedangkan pemahaman seks tidak mengenal ruang dan waktu, bersifat 

universal, tidak berubah dan tidak dapat ditukarkan, karena seks adalah pemberian 

                                                           
6
Mansoer Fakih, Menggeser Konsep Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1996), h. 8-9. 

7
Nasruddin Umar,  Argumen Kesejahteraan Gender perspektif Al-Qur’an, (Jakarta: 

Paramadina, 1999), h. 33-34. 
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Tuhan secara kondrati yang tidak bisa ditukarkan bersifat biologis, alamiah dan tidak 

bisa berubah baik secara sosial maupun cultural serta budaya dan tradisi.
8
 

Gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan, oleh karena itu gender 

berkaitan dengan proses keyakinan bagimana seharusnya perempuan dan laki-laki 

berperan dan bertindak sesuatu tata nilai yang berlaku di masyakrakat, serta ketentuan 

sosial dan budaya di tempat mereka berada. Jadi gender adalah pembedaan antara 

perempuan dan laki-laki dalam peran, fungsi, hak dan perilaku tanggung jawab yang 

di bentuk oleh ketentuan sosial dan budaya masyarakat setempat.
9
 

Seperti dalam sistem politik kita selama ini, kebijakan berlaku menepatkan 

perempuan hanya sebagai second person. Rendahnya partisipasi perempuan dalam 

lembaga-lembaga politik mengakibatkan berbagai kepentingan perempuan kurang 

terakomodasi dalam sejumlah keputusan politik, karena sejumlah keputusan politik 

yang dibuat cenderung berwatak maskulin dan kurang berspektif gender, sementara 

sebagian keputusan politik yang dibuat selalu melibatkan perempuan sebagai 

sasaran.
10

 

Berbicara tentang perempuan dan politik, merupakan bahasa yang menarik. 

Sebab, peran politik perempuan dari persfektif kalangan feminisme radikal adalah, 

terjadinya tranformasi total (jika diperlukan, dengan cara dipaksa) peran perempuan 

di ranah domestik ke ranah publik. Atau dalam bahasa populernya, kesetaraan gender. 

                                                           

8
Nasruddin Umar, Kodrat Perempuan dalam Islam, (JakartaL Fikahati Aneska, 2000), h. 14. 

9
Alifiulahtin Utaminingsih, Gender dan Wanita Karir (Malang: UB Press, 2017), h. 4. 

10
Very Wahyudi, “Peran Politik Perempuan dalam Persfektif Gender”, Politea: Jurnal Politik 

Islam, 1, no. 1 (2018), h. 64. 
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Partisipasi politik perempuan adalah stereotipe gender yang berkaitan dengan 

masalah perempuan dan politik, khususnya dalam hal kepemimpinan politik, dimana 

stereotype ini memiliki dua kategori yaitu: 

1) Perempuan tidak terlalu pas untuk masuk dalam duna politik, dan yang 

lebih khusus lagi duduk di dalam posisi kepemimpinan politik. 

2) Tuntutan yang tinggi bahwa perempuan yang terlibat dalam kekuasaan dan 

otoritas harus mampu segalanya. 

Secara tradisi yang merupakan hasil konstruksi sosial atau buatan manusia, 

ranah publik adalah ranahnya laki-laki dan ranah privat adalah ranahnya perempuan. 

Selama ini pada umumnya didasarkan pada keyakinan bahwa perempuan mengelolah 

segala hal dalam rumah tangga, misalnya mengurus orang tua/mertua, suami  dan 

anak-anak. Sehingga kegiatan perempuan yang bekerja di luar seperti mencari 

nafkah  baik uang maupun yang lainnya, aktif di dalam organisasi atau komunitas, 

atau bahkan di dunia politik, selalu dilihat dari tanggung jawab sekunder. Selama 

semua itu tidak meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, 

istri, anak perempuan yang berada di ranah privat sehingga aktivitasnya di ranah 

publik bisa diterima.
11

 

B. Konsep Kebudayaan dan Tradisi 

Kata kebudayaan berasal dari kata Sangsekerta Buddhayah, yaitu bentuk 

jamak dari Buddhi yang berarti “budi” atau “akal”. Dengan demikian kebudayaan 

dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan.
12

  

                                                           
11

Very Wahyudi, “Peran Politik Perempuan dalam Persfektif Gender”, Politea: Jurnal Politik 

Islam, 1, no. 1 (2018),  h. 72. 

12
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Cet. IX; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), h. 

146. 
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Hingga saat ini terdapat lebih dari 179 pengertian kebudayaan, namun yang 

paling popular adalah kebudayaan yang dikemukakan oleh E.B Taylor tahun 1897. Ia 

mengatakan bahwa kebudayaan adalah pemahaman perasaan suatu bangsa yang 

kompleks, meliputi pengetahuan (Knowledge), kepercayaan (belief), seni (art), moral 

(morals), hukum (law), adat-istiadat/kebiasaan (costum), dan pembawaan lainnya yag 

diperoleh dari anggota masyarakat.
13

 Dalam kaitannya, cakupan kebudayaan menjadi 

sangat luas, seluas hidup manusia yang sangat beragam. Dengan demikian definisi 

kebudayaan pun berpotensi beragam serta dapat digolongkan kedalam tujuh hal, 

yaitu: 

1. Kebudayaan sebagai keseluruhan hidup manusia yang kompleks, meliputi 

hukum, seni, moral, adat istiadat, dan segala kacakupan nilai, yang diperoleh 

manusia sebagai anggota masyarakat. 

2. Menekankan sejarah kebudayaan, yang mengandung kebudayaan sebagai 

warisan tradisi. 

3. Menekankan kebudayaan yang bersifat nomatif yaitu kebudayaan dianggap 

sebagai cara dan aturan hidup manusia, seperti cita-cita, nilai, dan tingkah 

laku. 

4. Kebudayaan dari sudut pandang psikologis dipandang sebagai langkah 

penyesuaian diri manusia terhadap lingkungan sekitarnya. 

5. Kebudayaan dianggap sebagai struktur, yang membicarakan pola-pola dan 

organisasi kebudayaan serta fungsinya. 

6. Kebudayaan sebagai hasil perbuatan atau kecerdasan karena kebudayaan 

adalah suatu yang membedakan manusia dengan hewan. 

                                                           

13
Esti Ismawati,  Ilmu Sosial Budaya Dasar (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h. 5-6. 
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7. Definisi kebudayaan yang tidak lengkap dan kurang bersistem.
14

 

Sedangkan pengertian tradisi secara etimologi atau studi kata adalah dalam 

bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris, tradition seperti kata action, connetion, 

resolution, atau justification, dalam bahasa Inggris, sufiks atau akhiran tion pada kata 

tradition  diganti dengan akhiran si sehingga menjadi tradisi. Namun sebenarnya akar 

kata benda dari kata kerja itu sendiri berasal dari bahsa latin, Tradicition adalah kata 

benda dari kata kerja trader atau tradereer, yang bermakna menyampaikan, 

menyerahkan untuk mengamankan, atau mentransmisikan, atau dengan kata lain 

tradisi adalah suatu yang ditransmisikan.
15

 

Tradisi adalah kebiasaan atau sesuatu yang dilakukan sejak dulu dan menjadi 

bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, 

waktu, kebudayaan atau agama yang sama, dan hal yang paling mendasar dari tradisi 

yaitu informasi yang diteruskan dari generasi-generasi baik tertulis maupun lisan 

karena cepat atau lambat tradisi akan mengalami kepunahan. Dalam pengertian lain 

tradisi adalah adat istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan 

oleh masyarakat.
16

 

Ada banyak pendapat para ahli tentang pengertian tradisi, diantaranya 

menurut Soerjono Soekanto, tradisi adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang 

didalam bentuk yang sama.
17

 Kemudian menurut W.J.S Poewadarminto tradisi adalah 

                                                           

14
Tim penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam 

(Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 7. 

15
Muhaimin AG, Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal:Potret dari Cirebon, Terj. Suganda, 

Cet.I : Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu,2001), h. 116. 

16
Koentjaraningrat, Kebudayaan Metalitas dan Pembangunan, (Cet.I: Jakarta: 

Gramedia,1987), h. 5-8. 

17
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h. 181. 
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segala sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya) yang 

turun temurun dari nenek moyang.
18

 

Menurut, Melville J. Herskovits dalam bukunya Soerjono mengemukakan 

empat unsur-unsur pokok kebudayaan, antara lain: 

1. Alat-alat teknologi 

2. Sistem ekonomi 

3. Keluarga 

4. Kekuasaan politik
19

 

Ahli Antropologi Brownislaw Malinowski dalam buku Soerjono Soekanto 

yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar mengungkapkan unsur-unsur kebudayaan 

dalam emapat unsur, antara lain:  

1. Sistem norma yang memungkinkan kerja sama antara para anggota, 

masyarakat didalamnya upaya mengambul seluruh alam sekelilingnya. 

2. Organisasi ekonomi. 

3. Alat-alat lembaga, perlu diketahui bahwa keluarga yaitu lembaga 

pendidikan yang utama. 

4. Organisasi kekuatan.
20

 

Kebudayaan suatu bangsa terdiri dari bangsa yang mencakup segala dalam 

measyarakat, menurut seorang para ahli Antropologi yang bernama berbeda diantara 

para sarjana Antropologi. Berbagai pendangan yang berbeda itu serta alasan 

perbedaanya diuraikan oleh C. Khuckhohn dalam sebuah karangan yang berjudul 

Universal Categories of Culture (1953), dalam bukunya Koentrjaraningrat Pengantar 

Ilmu Antropologi yang mengajukan tujuh unsur-unsur isi pokok kebudayaan yang di 

ungkapkan oleh para ahli Antropologi antara lain: 

 

                                                           

18
W.J.S Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 

108 

19
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h. 175. 
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1. Bahasa 

2. Sistem pengetahuan 

3. Organisasi sosial 

4. Sistem peralatan hidup dan teknologi 

5. Sistem mata pencarian hidup 

6. Sistem religi 

7. Kesenian.
21

 

Setiap unsur-unsur kebudayaan diatas merupakan kebudayaan universal. Unsur-

unsur kebudayaan diatas juga saling melengkapi satu sama lain dan unsur-unsur 

kebudayaan juga memiliki tiga wujud kebudayaan yaitu: 

1. Wujud kebudayaan berdasarkan suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, 

norma, peraturan dan lain-lain. Ide atau gagasan muncul dalam pikiran-

pikiran dari individu atau manusi atau bangsa. 

2. Wujud kebudayaan berdasarkan suatu kompleks aktivitas serta tindakan 

berpola dari manusia dalam masyarakat. Maksud itu sendiri seperti 

berinterakasi, berhubungan, dan bergaul satu sama lain, bercerita, berfikir, 

bekerja, dan melakukan aktivitas-aktivitas lain. 

3. Wujud kebudayaan berdasarkan benda-benda hasil karya cipta manusia.
22

 

Pada dasarnya tradisi bisa diartikan sebagai warisan dari leluhur atau 

golongan tua. Dan pada kenyataannya golongan-golongan tua memang ingin 

mewariskan kebudayaan kepada generasi berikutnya. Dalam kenyataan pewaris, 

pewaris kebudayaan dapat bersifat vertikal dan dapat bersifat horizontal. Hal ini 

relevan dengan yang disampaikan oleh Hari Poerwanto bahwa pewarisan kebudayaan 

makhluk manusia, tidak selalu terjadi secara vertikal atau kepada cucu mereka, 
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melainkan dapat pula secara horizontal  manusia satu dapat belajar kebudayaan dari 

manusia lainnya.
23

  

Tradisi memiliki fungsi: 

1. Bahasa Klise, tradisi merupakan kebijakan turun temurun. Tempatnya di 

dalam keyakinan, norma, dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda 

yang di ciptakan di masa lalu. Tradisi juga menyiapkan fragmen warisan 

historis yang kita lihat memiliki manfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan 

dan material yang bisa di gunakan oleh seseoang dalam mengambil 

tindakan kini dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman. 

2. Memberikan Legitimasi mengenai pandangan hidup baik itu keyakinan, 

perantara dan aturan-aturan yang memang sudah ada. Semuanya ini 

memerlukan pengakuan agar dapat meyakinkan dan mengikat anggotanya. 

Salah satu sumber legetimasi terdapat dalam tradisi. Bisa dikatakan “selalu 

seperti itu” dan “orang selalu mempunyai keyakinan demikian”. 

3. Menyediakan simbol identitas kolektif yang dapat meyakinkan, 

memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, kelompok dan juga 

komunitas. 

4. Membantu menyediakan pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, kekecewaan 

terhadap modern. Tradisi yang menegaskan masa lalu yang bahagia 

menyediakan sumber pengganti kebanggaan biasa masyarakat dalam 

krisis.
24

 

                                                           

23
R. Warsito, Antropologi Budaya (Yogyakarta: Penerbit Ombak 2012), h. 59. 

24
Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, Cet.IV; Jakata: Prenada, 2001), h. 69-76. 



21 
 

 
 

Perlu diketahui bahwa semua hal-hal di masa lalu tidak selamanya bernilai 

baik, seperti diskriminasi, hukum, keadilan, tragedi, penindasan dan sebagainya. Dan 

diantaranya dijadikan sebagai tradisi yang di hargai dan dilestarikan oleh individu 

ataupun kelompok tertentu. Ada tradisi yang dipertahankan buka karena pilihan, 

tetapi sadar akan kebiasaan semata. Dijaga bukan untuk di hargai atau dipuji akan 

tetapi, dinilai sebagai pola kehidupan dalam masyarakat. 

C. Agama dan Budaya dalam Konsep Berumah Tangga 

Agama diartikan sebagai segenap kepercayaan kepada tuhan, dewa dan 

sebagainya serta sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan 

kepada tuhan serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta 

lingkungannya. Agama adalah kepercayaan kepada tuhan atau dewa yang menjadi 

suatu ikatan hidup yang hakiki yang harus dianut oleh manusia.
25

 

Menurut ilmu antropologi, kebudayaan merupakan seluruh sistem gagasan, 

tindakan dan hasil karya manusia dalam lingkungan masyarakat untuk dijadikan milik 

diri manusia dengan cara belajar.
26

  

Islam datang untuk mengatur dan membimbing masyarakat menuju kepada 

kehidupan yang baik dan seimbang. Dengan demikian Islam tidaklah datang untuk 

menghancurkan budaya yang telah di anut suatu masyarakat, akan tetapi dalam waktu 

yang bersamaan Islam menginginkan agar ummat manusia ini jauh dan terhindar dari 

hal-hal yang tidak bermanfaat dan mudhorat di dalam kehidupannya. Sehingga perlu 
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meluruskan dan membimbing kebudayaan yang berkembang di masyarakat menuju 

kebudayaan yang beradab dan berkemajuan serta mempertinggi derajat manusia.
27

  

Interaksi antara agama dan kebudayaan itu dapat terjadi dengan; 

1. Agama mempengaruhi kebudayaan dalam pembentukannya, nilainya, agama, 

akan tetapi simbolnya adalah kebudayaan. Contoh: bagaimana sholat 

mempengaruhi bangunan. 

2. Agama dapat mempengaruhi simbol agama contoh: kebudayaan Indonesia 

memepengaruhi Islam dengan pesantren dan kiai yang berasal dari 

padepokan. 

3. Kebudayaan dapat menggantikan sistem dan nilai simbol agama. Agama dan 

kebudayaan yang mempunyai dua persamaan: keduanya adalah sistem nilai 

dan simbol serta keduanya mudah sekali terancam setiap kali mengalami 

perubahan.
28

 

Islam mengantur manusia dalam hidup berpasangan itu melalui jenjang 

perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut 

hukum perkawinan dalam Islam. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan 

umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di 

dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya 

kesejahteraan yang sejahtera dalam perkawinan, karena keluarga merupakan lembaga 

terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung 
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kepada kesejateraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat 

dipengaruhi oleh kesejateraan hidup keluarga.
29

 

Keluarga merupakan suatu unit terkecil dalam suatu masyarakat yang terdiri 

atas ayah, istri atau ibu, anak dan terkadang ada anggota keluarga lain yang ikut 

gabung. Anggota keluarga adalah bagian terpenting dalam rumah tangga karena 

merupakan sumber daya manusia yang harus dikerahkan untuk mendapatkan 

penghasilan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Keadaan suatu rumah 

tangga yang serba kekurangan akan menggerakan anggota rumah tangga bekerja 

untuk menambah penghasilan. 

Demikian halnya dalam ranah keluarga, peran laki-laki akan bertindak sebagai 

ayah, ataupun kepala keluarga dengan alasan untuk kepentingannya dan dia harus 

tunduk kepada jenis kelamin yang lebih unggul. Peran perempuan dibatasi hanya di 

wilayah dapur, sumur dan kasur. Pembagian peran tersebut jika diterapkan secara 

ketat, kaku, dan mempertahankan tradisi yang berlaku, bahkan tidak sesuai dengan 

aturan dalam rumah tangga pada zaman sekarang. 

Peran suami dan istri itu tidak terpaku dalam tradisi yang ada, tetapi justru 

jauh sekali dari tradisi dan kebudayaan yang ada. Seperti seorang istri juga harus bisa 

mencari nafkah dan bahkan banyak sekali yang memerankan seperti itu, istri tidak 

hanya patuh dan menjalankan kodratnya, tetapi juga bias mencari nafkah atau 

menjalankan karir/pekerjaan mereka, seperti di mulai dari hobi, kesukaan, 

perkumpulan/organisasi, dan lain sebagainya. Karena kodrat seorang istri, selain 

menjalani perannya, banyak sekali perkumpulan ibu arisan rumah tangga, dan 
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perkumpulan wanita karir yang lebih mengedepankan tampilan, fasion, dan 

pergaulan.
30

 

D. Sibaliparri’ 

Secara etimologi Sibaliparri’ terdiri atas tiga suku kata; si yang artinya saling, 

berhadapan; bali artinya lawan atau musuh, sedangkan parri mengandung arti susah 

dan duka. Demikian jika ketiga kata ini digabung, maka menjadilah sebuah frasa 

“Sibaliparri’” yang mengandung arti berbagai rasa dalam suka maupun duka antara 

dua orang atau lebih.
31

 Sibaliparri’ dalam salah satu pengertian dikemukakan Ahmad 

Sahur kerjasama suami istri dalam hal materi maupun spiritual.
32

 

Sibaliparri’ adalah sebuah konsep dan sistem nilai budaya Mandar yang 

bermakna kepedulian, yang sekaligus berarti sebagai kepedulian suami istri dan 

anggota keluarga (anak), utamanya dalam mencari nafkah sebagai bagian dari cara 

untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Selain itu, Sibaliparri’ juga bermakna 

kepedulian masyarakat terhadap berbagai aktivitas-aktivitas sosial kemasyarakatan, 

utamanya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan di dalam wilayah komunitas 

masyarakatnnya.
33

 

Konsep Sibaliparri’ timbul karena adanya faktor seperti sosial kultur, tuntutan 

ekonomi, pendidikan, etos kerja, motivasi kerja, sehingga Sibaliparri’ merupakan hal 

                                                           

30
Septia Latifa Hanum, “Peran Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Kesejahteraan 

Keluarga”, Academica  1 no. 2 ( Juli-Desember 2017), h. 9. 

31
Ansar, Akualisasi Nilai-nilai Budaya Lokal Pada Perkawinan Adat Mandar (Makassar: De 

La Macca, 2013), h. 72. 

32
Ahmad Sahur, Kamus Sederhana Bahasa Mandar-Indonesia (Ujung Pandang: Ikatan 

Wanita Polewali Mandar, 1986), h. 12. 

33
Muh. Idham Khalid Bodi,  Sibaliparri; Gender Masyarakat Mandar (Jakarta: Graha Media 

Celebes, 2005), h. 115. 



25 
 

 
 

penting dalam sebuah perkawinan orang Mandar dengan adanya kerjasama, saling 

membantu dalam mengerjakan sesuatu, baik untuk mencari nafkah maupun urusan 

rumah tangga lainnya.
34

 

Berkaitan dengan adanya peran-peran yang dilakukan oleh perempuan 

Mandar baik di daerah pesisir maupun daerah penggunungan. Daerah pesisir dapat 

dilihat dari kehidupan sehari-hari para suami mereka yang profesinya mayoritas 

bekerja sebagai nelayan. Peran perempuan pesisir dalam masyarakat pesisir baik pada 

masa sekarang sangat beragam bukan hanya membantu suami mengelolah hasil 

tangkapan yang didapatnya tetapi juga berperan pada bidang lainnya. Posisi 

perempuan pesisir sangat kompleks terutama bagi perempuan yang sudah berkeluarga, 

sesuai dengan konsep Sibaliparri‟ di mana perempuan-perempuan pesisir senantiasa 

melakukan peran-peran pada masyarakat baik berperan pada kegiatan sosial seperti 

menjadi kader posyandu, maupun kegiatan lainnya. Selain itu, peran perempuan 

masyarakat pesisir juga mengisi sektor-sektor publik untuk bekerja seperti jadi guru, 

pegawai, maupun kegiatan-kegiatan wiraswasta lainnya.
35

 

Sibaliparri‟ pada daerah penggunungan juga tidak beda jauh dengan 

Sibaliparri‟ di daerah pesisir. Daerah pengunungan yang mayoritas masyarakatnya 

bekerja sebagai petani. Peran perempuannya juga tidak hanya bekerja membantu 

suami mengelolah lahan pertanian/perkebunanan tetapi juga bekerja dalam ranah 

publik seperti pegawai, guru, tenaga kesehatan dan lain sebagainya . Sibaliparri‟ 

dalam keluarga, antara suami dan istri semuanya saling membantu dan bekerja sama 
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atau gotong royong, mengambil peran, ikhlas, mitra sejajar, istri membantu suaminya 

mencari nafkah.
36

 

Nilai-nilai yang tekandung dalam Sibaliparri’ yaitu: 

a. Persaudaraan (Palluluareang) 

Sibaliparri’ muncul tak dapat dipungkiri sebagai rasa persaudaraan kepada 

sesama. Hal inilah yang menjadi dasar konsepsi Sibaliparri’ dalam 

eksistensinya merupakan pilar jati diri amandaran yang tetap dimiliki oleh 

orang Mandar. 

b. Kasih Sayang (Siasayangngi) 

Makna terdalam dari Sibaliparri’ adalah kasih sayang (Siasayangngi) yang 

saling mengasihi dalam lingkungan rumah tangga dan masyarakat luas. 

c. Kepedulian (Siamanaoang pa’mai) 

Sibaliparri’  juga tidak dapat dipungkiri lahir dari rasa peduli (sense of 

solidarty) kepada sesama. Seperti itulah yang tampak pada masyarakat 

Mandar. Mereka tidak tega melihat parri’ (kesusahan/penderitaan) yang 

dialami saudaranya. 

d. Ikhlas (Sukku mattulung) 

Makna terpenting yang terkandung Sibaliparri’ adalah keikhlasan dalam 

membantu parri’ (kesusahan/penderitaan) saudaranya. Dalam Sibaliparri’ 

tidak akan pernah ditemukan menagih pamrih luluare’ (saudara). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jika dilihat dari aspek metode maka peneliti perlu mengungkapkan 

deskskriptif dengan data kualitatif. Deskriptif adalah rumusan masalah yang 

memadukan penelitian untuk mengeskplorasi atau memotret situasi sosial 

yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam di mana tujuan 

penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan 

secara  sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki.
1
 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Napo Kecamatan Limboro 

Kabupaten Polewali Mandar. Kecamatan Limboro adalah salah satu dari 16 

Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar yang memiliki 11 desa/kelurahan 

salah satunya yaitu Desa Napo. Desa Napo juga adalah salah satu desa yang 

masyarakatnya dari kalangan perempuan  masih melaksanakan tradisi Manette 

Lipa Sa’be Mandar. 

B. Pendekatan Penelitian 

Adapun beberapa pendekatan yang dilakukan penulis dalam mengkaji secara 

mendalam tentang tradisi Manette Lipa’ Sa’be’ Mandar ini adalah sebagai berikut: 
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1. Pendekatan Historis 

Pendekatan Historis merupakan suatu rangkaian peristiwa yang 

meliputi beberapa unsur seperti waktu, tempat, objek, latar belakang dan 

pelaku yang terdapat dalam peristiwa tersebut. Unsur terpenting terdapat 

pendekatan historis adalah peristiwa, selain itu pendekatan daya kritis sejarah 

juga tidak kalah penting karena adanya penelitian di mana peneliti dapat 

mengungkapkan kebenaran makna yang terkandung  dalam peristiwa sejarah. 

2. Pendekatan Antropologi  

Antropologi ini sebagaimana diketahui adalah ilmu yang mempelajari 

tentang manusia dan kebudayaannya.
2
 Dalam hal ini pendekatan antropologi 

berusaha mencapai pengertian tentang manusia yang mempelajari 

keberagaman bentuk fisik, yang saling dikaitkan sama lain. Sebagaimana 

masyarakat dan kebudayaan, tradisi Manette dapat dilihat dari sudut pandang 

manusia sebagai salah satu aset kebudayaan bangsa yang harus dilestarikan. 

3. Pendekatan Sosiologi  

Metode pendekatan ini berupaya memahami Sibaliparri’ dalam tradisi 

Manatte dengan melihat interaksi masyarakat yang ada didalamnya. Sosiologi 

adalah ilmu yang mempelajari dala keseluruhan dan hubungan-hubungan 

antara orang-orang dalam masyarakat.
3
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4. Pendekatan Agama  

Pandangan sosial budaya yang berdasarkan agama yang bertolak dari 

kesadaran bahwa pada hakikatnya seburuk apapun yang bernama manusia 

pasti memiliki Tuhan.
4
 Dengan metode pendekatan agama ini maka akan di 

ketahui tentang nilai-nilai religiusnya terutama pada kalangan perempuan 

mandar untuk selalu melestarikan tradisi Manette sebagai salah satu pekerjaan 

sampingan dalam membantu perekonomian keluarga. 

C. Sumber Data 

Dalam menentukan sumber data untuk penelitian didasarkan kepada 

kemampuan dan kecakapan peneliti dalam berusaha mengungkap suatu peristiwa 

subjektif mungkin dan menetapkan informan yang sesuai dengan syarat ketentuan 

sehingga data yang dibutuhkan peneliti benar-benar sesuai dan alamiah dengan fakta 

yang konkrit. Penentuan sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada usaha 

peneliti dalam mengungkap peristiwa subjektif mungkin sehingga penentuan 

informan sebagai sumber utama menggali data adalah memiliki kompetensi 

pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang tradisi Manette, sumber data 

yang digunakan penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan 

atau narasumber dalam hal ini yaitu, Perempuan Mandar yang melaksanakan 

Tradisi Manette Lipa’ Sa’be. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer 

berupa dokumen ataupun laporan yang mendukung pembahasan terkait 

dengan penelitian. 

D. Metode pengumpulan data  

1. Observasi  

Observasi adalah merupakan suatu proses mengenalisis terhadap 

sebuah objek, kemudian memahami objek tersebut dengan cara turun 

langsung ke lapangan mengenai tradisi Manette’ dan menyimpulkan temuan 

observasi tersebut.  

2. Wawancara  

Wawancara adalah sebuah percakapan antara informan dan peneliti 

untuk mendapatkan informasi tentang hal yang ingin diketahui. Teknik 

wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data primer tentang tradisi 

Manette di Desa Napo Keamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah sebuah proses mengumpulan informasi dengan 

cara mengambil gambar, melakukan observasi, dan melakukan wawancara. 

Serta mencari data-data yang berupa catatan, transkrip, buku, Surat kabar, 

majalah, dan sebagainya. 

E. Instrumen Penelitian 

Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

objek alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci. Dalam penelitian kualitatif, 

yang menjadi instrument atau alat peneliti itu adalah kita sendiri, namun dalam 
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membantu peneliti untuk mengumpulkan atau mendapatkan sebuah data peneliti 

menggunakan instrumen atau alat peneliti sederhana berupa catatan, grand tour 

question, hand phone, wawancara, dokumentasi. 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data  

Pada prinsipnya metode analisis data adalah salah satu langkah yang di 

tempuh oleh peneliti untuk menganalisis hasil temuan data yang telah dikumpulkan 

melalui metode pengumpulan data yang telah ditetapkan. Dalam pengolahan data 

digunakan metode-metode sebagai berikut:  

a. Metode Induktif, yaitu metode yang digunakan peneliti untuk data yang 

bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum.  

b. Metode Deduktif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa data 

yang bersifat umum kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat 

khusus.  

c. Metode Komparatif, yaitu metode yang menganalisa data dengan cara 

membanding-bandingkan data atau pendapat para ahli kemudian menarik 

kesimpulan dari hasil data yang satu dengan data yang lainnya. 

Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk analisis data yaitu tahap 

reduksi data, klasifikasi data, tahap menyajikan data dan tahap pengecekan keabsahan 

data. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Desa 

Desa Napo atau Napolei, ada yang menafsirkan Napo adalah Ada’ yang 

artinya tempat awalnya adat yang bermula merupakan salah satu Desa dalam 

wilayah Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi 

Barat yang merupakan salah satu kerajaan di tanah Mandar bekas wilayah 

afdeling Mandar.
1
 

Kebesaran nama kerajaan Balanipa tidak terlepas dari tanah leluhur dan 

Napo sebagai cikal bakal berdirinya kerajaan Balanipa, dalam sejarah Mandar 

kita mengenal I Manyambung Gelar Todilaling sebagai pahlawan kemanusian 

yang berani dan iklas memela kebenaran yang menindas kezaliman. Gelar 

Todilaling yang mempunyai nama asli I Manyambungi adalah anak dari puang di 

Gandang (Tomakaka Napo) dan ibunya bernama Weappas merupakan cucu dari 

Tauraurra dan Ta‟Bittoeng di Napo. 

Berdasarkan data dari desa setempat bahwa Gelar Todilaling berhasil 

menyatukan Appe‟ Banua Kayyang yaitu Napo, Samasundu, Mosso, Todang-

todang serta mendirikan kerajaan Balanipa di abad 16 sekitar tahun 1520-1550.
2
 

Ringkas cerita dalam masa kejayaan memimpin Balanipa istrinya Karaeng 

Surya meninggal dunia dan tidak lama berselang Raja Balanipa pertama wafat (I 

Manyambungi) dan meninggalkan sebuah cerita yang begitu berarti tentang 

                                                           
1
Keterangan dari desa setempat. 

2
Keterangan dari desa setempat. 
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makna sejati seorang pemimpin yang disenangi dan disegani lawannya sampai 

akhir hayatnya. Kesetiaan itu ditunjukkan oleh para pengikutnya sebelumnya 

wafat beliau berpesan “Marondongna duambongi mua’ matea’ da muakke’ dai’ 

di pe’uluang mau ana’u mau appou apa iyamo tuu ditino namaruppu-ruppu lita’ 

purena ada ”. dan pesan kedua  “Dipepuang to ri Pepuang dipeana’ to ri peana’ 

dipekaka to ri pekaka di pe kandi’ to ri pe kandi”. 

Jadi Napo menyimpan aset sejarah terbesar lahirnya kerajaan Balanipa dan 

merupakan tonggak penting dari lahirnya provinsi Sulawesi Barat, juga 

merupakan salah satu bukti sejarah terpangpang situs Makam I Manyambungi 

Gelar Todilaling di Napo yang kiranya butuh sentuhan dan terjaga 

kelestariannya, situs meskipun kaku tapi setidaknya mampu bercerita kejayaan 

Mandar di masa silam, makam Raja I Manyambungi Gelar Todilaling sebagai 

salah satu bukti otentik lahirnya kerajaan Balanipa di tanah Mandar. 

Desa Napo di awal terbentuknya menjadi pemeritahan desa sekitar tahun 

1960 masuk dalam wilayah Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mamasa 

dan kemudian seiring munculnya Undang-Undang pemekaran maka wilayah 

kecamatan Tinambung dimekarkan dan Desa Napo masuk dalam wilayah 

pemerintahan Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar. Adapun yang 

dituakan memimpin Desa Napo atau kepala Desa dipilih oleh masyarakat dengan 

tetap mengacu kepada amanah I Manyambungi Gelar Todilaling. Sejak awal 

hingga sekarang sudah 6 kali berganti kepemimpinan/kepala Desa.
3
 

 

 

 

                                                           
3
Keterangan dari desa setempat. 
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Daftar Nama Kepala Desa Napo 

No. Nama Tahun 

1. H. Bannari 1960-1966 

2. Satuli 1966-1980 

3. M. Nur 1991-1999 

4. Derling 1999-2014 

5. Saharing 2014-2019 

6. Basri 2022-Sekarang 

2. Kondisi Geografis Desa 

Wilayah Desa Napo terletak ± 4 km dari Ibu kota Kecamatan dengan 

jarak ± 58 km dari pusat ibu kota kabupaten, ± 270 km dari pusat Ibu kota 

Provinsi. Kawasan ini dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan 

roda dua dan roda empat dengan waktu tempuh satu jam dari kota 

Kabupaten dan empat jam dari Ibu kota Provinsi. 

Desa Napo terletak  

Sebelah Utara : Desa Todang-todang 

Sebelah Selatan : Desa Tammajarra Kecamatan Balanipa 

Sebelah Barat : Desa Samasundu 

Sebelah Timur : Kelurahan Balanipa 

Luas wilayah Napo secara keselurahan 3.89 km
2
 yang terdiri dari tanah 

kering, tanah pekarangan, tanah perkuburan, tanah perkebunan, dan padang 

rumput. Sebagaian besar pendudukannya bergerak di bidang pertanian 

yaitu petani bawang, kacang hijau, kelapa, dan peternak kambing. 

 



35 
 

 
 

3. Kondisi Sosial Budaya Desa 

Secara umum kondisi sosial Budaya Desa dapat dilihat dari beberapa 

faktor diantaranya : 

a. Sumber daya alam 

Potensi sumber daya alam di Desa Napo meliputi sumber daya 

alam non hayati yaitu air, lahan, dan udara. Sedangkan sumber daya 

alam hayati yaitu perkebunan flora dan fauna. 

Sumber daya air di Desa Napo terdiri dari air tanah termasuk 

curah hujan pertahun, hujan lebih dan evapotranspirasi meteorologist 

sesuai dengan gradasi sebarang curah hujan. 

b. Sumber Daya Manusia 

Desa Napo terdiri dari tiga Kappung (Kampung) yaitu Kappung 

Napo, Kappung Lambe-Lambe, Kappung Salibo‟o, adapun kondisi 

sumber daya manusia secara umum menurut latar belakang pendidikan 

masih sangat rendah, masih sangat rendah yang belum mampu 

membaca dan menulis (buta aksara) dan kondisi tersebut rata-rata di 

semua Dusun yang ada. 

Jumlah pendudukan Desa Napo berdasarkan jumlah jenis kelamin 

di dominasi oleh kaum wanita sebesar 1065 sedangkan laki-laki 995.
4
 

Jumlah penduduk Desa Napo berdasarkan struktur usia di 

dominasi oleh usia 20-24 tahun sebanyak 260.
5
 

 

 

 

                                                           
4
Data AKP Tahun 2020, data KB Tahun 2021, data BPS Tahun 2021 

5
Data AKP Tahun 2020, data KB Tahun 2021, data BPS Tahun2021 



36 
 

 
 

4. Pendidikan 

 Sektor pendidikan adalah hal penting dan menjadi indikator suatu 

keberhasilan Desa dan bidang pendidikan  menjadi tolak ukur tingkat 

kesejahteraan masyarakat suatu Desa. Dengan pendidikan yang tinggi akan 

mendongkrak tingkat kecakapan seseorang yang dapat mendorong 

munculnya keterampilan dan kreatifitas untuk menjadi lebih berkembang 

berwirausaha. Jika itu berhasilan akan muncul lapangan-lapangan 

pekerjaan yang baru, sehingga masalah pengangguran akan teratasi dengan 

sendirinya. Dalam era, digitalisasi pada saat ini, maka dengan pendidikan 

yang baik, masyarakat akan lebih muda untuk menerima informasi-

informasi yang menunjang untuk lebih berkreatifitas.  

Masyarakat Desa Napo di dominasi oleh masyarakat yang telah 

menyelesaikan pendidikan formal tingkat SLTA/sederajat sebanyak 652, 

kemudian di susul tingkat SD/sederajat sebanyak 246, SLTP/sederajat 

sebanyak 198, tidak/belum sekolah sebanyak 111, belum tamat SD 97, 

Diploma IV/Strata I 53, Akademi/Diploma II s 11, Diploma I/II 2, dan 

yang teakhir Starata II 1.
6
 

5. Mata Pencarian 

Dengan kondisi sosial yang berbeda antar dusun yang berada atar 

dusun yang berada di Desa Napo sangat beragam, dan berdasarkan 

karakteristik dusun yang berbeda. 

                                                           
6
Data AKP Tahun 2020, data KB Tahun 2021, data BPS Tahun 2021 
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Berdasarkan Mata Pencarian, masyarakat Desa Napo di dominasi 

oleh petani/perkebunan, kemudian disusul wiraswasta.
7
 

6. Agama  

Dalam perspektif agama, masyarakat di Desa Napo termasuk 

masyarakat yang homogen, hal ini dibuktikan bahwasanya masyarakat 

Desa Napo mayoritas beragama Islam. Tingkat kemayoritasan agama Islam 

di Desa Napo sangat dipengaruhi oleh kultu yang sudah lama ada di Desa 

Napo Kecamatan Limboro, selain itu pegangan agama ini diakibatkan oleh 

hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang ada dari dulu sampai 

sekarang. 

7. Budaya 

Budaya atau Kultur yang ada di masyarakat Desa Napo masih sangat 

bergatung dengan agama Islam, hal ini dapat dipahami dikarenakan 

mayoritas agama yang dianut masyarakat Desa Napo adalah agama Islam, 

budaya yang berbasisi kearifan lokal oleh sebagian masyarakat Desa Napo 

masih terus dijaga dan masih tetap dilaksanakan. Tradisi adat ketimuran 

yang ada dan berkembang di Desa Napo Kecamatan Limboro, banyak 

dioengaruhi oleh ritual ritual agama Islam dan perlaku orang tua terdahulu.  

 

 

                                                           
7
Data AKP Tahun 2020, data KB Tahun 2021, data BPS Tahun 2021 
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B. Proses Pelaksanaan Tradisi Manette Lipa’ Sa’be Mandar di Desa Napo 

Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar 

Tradisi Manette merupakan tradisi yang sudak sejak lama dilakukan oleh 

nenek moyang yang sampai sekarang masih di tekuni oleh perempuan Mandar. 

Kegiatan Manette yang dilakukan oleh perempuan ini bertujuan untuk 

menghasilkan Lipa’ Sa’be Mandar dan dari tradisi tersebut sehingga perempuan 

Mandar bisa hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Lipa’ Sa’be Mandar (Sarung Sutra Mandar) adalah salah satu benda 

kebudayaan masyarakat yang terbuat dari sepotong kain lebar yang ditenun pada 

kedua ujungnya yang berasal dari benang. Oleh karena adanya Lipa’ Sa’be 

Mandar (Sarung Sutra Mandar) sehingga setiap peristiwa kehidupan atau 

upacara-upacara misalnya pelantikan pejabat, acara adat, pernikahan dan 

kematian.
8
 

Hal ini menunjukkan bahwa Lipa’ Sa’be Mandar memiliki makna tertentu 

bagi kehidupan masyarakatnya yang fungsinya tidak hanya semata-mata untuk 

dipakai sebagai lambang keunggulan, gengsi atau perhiasan badan, tetapi lebih 

dari itu merupakan benda kebudayaan yang dianggap mengandung nilai bagi 

masyarakat. Hal ini tercermin pada fungsi dan makna Lipa’ Sa’be Mandar yang 

berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, religi dan budaya.
9
 

                                                           
8
Muslim, Na‟ilah, “Kajian Proses Pembuatan Motif Tradisonala Sarung Sutra Mandar 

Menggunakan ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin), PhD Thesis, (Universitas Negeri Makassar, 2018),  

h. 2. 

 

9
Muslim, Na‟ilah, “Kajian Proses Pembuatan Motif Tradisonala Sarung Sutra Mandar 

Menggunakan ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin), PhD Thesis, (Universitas Negeri Makassar, 2018), 

h. 2-3. 
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Alat-alat yang digunakan dalam proses Manette  adalah alat tenun bukan 

mesin yang di fungsikan dengan posisi Panette (Penenun) duduk dilantai. 

Peralatan yang digunakan oleh para Panette biasanya di buat oleh para suami 

dari kayu dan bambu kemudian di bentuk sesuai dengan bentuk yang di 

tentukan.
10

 

 Proses Manette Lipa’ Sa’be Mandar sudah sejak dahulu di lakukan dengan 

alat yang di sebut Parewatandayang yang diciptakan dan diwarisakan secara 

turun temurun oleh masyarakat Mandar dari generasi ke generasi.
11

 

Berikut tahap-tahap yang dilakukan dalam pelaksanaa tradisi Manette Lipa’ 

Sa’be Mandar yaitu : 

1. Tahap Persiapan  

Tahap persiapan adalah tahap perencanaan sesuatu kegiatan dalam 

menunjang pelaksanaan kegiatan, mencakup mulai dari bahan yang akan 

digunakan serta alat ataupun sarana dan prasarana yang akan digunakan pada 

kegiatan yang akan dilaksanakan. tradisi Manette Lipa’ Sa’be Mandar dalam 

tahap persiapannya ditandai dengan menyiapkan seluruh alat yang akan 

digunakan dalam proses Manette yaitu parewantadayang yang biasa dikenal 

dengan nama godokan yang masih digunakan oleh para Panette dalam tahap 

persiapan.
12

 

                                                           
10

Penjelasan dari masyarakat setempat. 

11
Muslim, Na‟ilah, “Kajian Proses Pembuatan Motif Tradisonala Sarung Sutra Mandar 

Menggunakan ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin), PhD Thesis, (Universitas Negeri Makassar, 2018), 

h. 9-10. 

12
Nurwapika, “Tradisi Manette Lipa‟ Sa‟be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung 

Kabuapten Polewali Mandar”, Skripsi (Universitas Negeri Makassar, 2020), h. 15. 
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Diawal tradisi Manette Lipa’ Sa’be ini dimulai dari pemilihan benang 

yang diambil dari serat ulat bulu kemudian dipintal yang biasanya dilakukan 

oleh para laki-laki, mereka menyebutnya Mattior namun langkah ini sudah 

jarang dilakukan oleh masyarakat karena benangnya sudah bisa diperoleh 

dari luar Sulawesi Barat. Persiapan bahan-bahan seperti benang sudah 

dilakukan secara sintetis  sehingga benang bisa langsung digunakan.  

Seperti halnya yang dikemukakan oleh ibu Harbiah (54 tahun) yang 

mengatakan : 

“Sebelunna tau Manette harusi di siapakan dolo’ bahang bahanna. 

Bahang mendolo di pakae bannang. Diolo mai dipogau duapai mattior 

artinna ita’ mappapia sisatta’ bannang pole ulli’ mane dipapia 

bannang tapi dite’e zdi’e mai’di sannalmi di waluang bannang, di te’e 

zdi’e ma’alli tappa’mi bannang anu jari supaya gampangi dara’ 

namappapia bannang masae topa mene jari”.
13

 

Artinya: 

“Sebelum kita mulai Manette, kita harus siapakan bahan-bahan dengan 

alat yang digunakan. Bahan utamanya itu bannang (benang). Dulu-dulu 

itu dilakukan kagiatan Mattior artinya kita buat benang sendiri dari serat 

ulat bulu kemudian di kasih bentuk benang itu tapi sekarang kan sudah 

banyakmi dijual benang, jadi sekarang itu Panette tinggal benang yang 

sudah jadi dibeli karena lebih mudah dari pada harus buat benang 

sendiri yang lama sekali baru jadi”.  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa persiapan bahan berupa 

benang yang dulunya benang tersebut dibuat terlebih dahulu dari serat ulut 

bulu yang dipintal, seiring waktu berkembang sudah banyak benang sintetis 

yang dijual digunakan sehingga para Panette lebih memilih membeli benang 

tersebut dibandingkan harus membuat benang alami yang menyulitkan bagi 

mereka karena prosesnya yang sangat panjang dan menghabiskan waktu 

                                                           
13

Harbiah  (54), Wanita Panette, Wawancara, Desa Napo, 18 Februari 2023. 
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lama  sehingga dalam suatu kegiatan apabila menemukan kesulitan maka 

kita harus mencari cara untuk memudahkan sesuatu dalam penyelesainnya 

seperti halnya yang dilakukan oleh para Panette yang ada di Desa Napo 

untuk memilih benang sintetis dalam mempercepat proses penyelesaian 

tradisi Manette Lipa’ Sa’be Mandar. 

Di tahap persiapan Manette juga menggunakan  beberapa bahan dan 

peralatan yaitu : 

a. Sabbe (benang), yaitu bahan utama dalam pembuatan Lipa’ Sa’be 

Mandar. 

b. Panasi, untuk merapikan benang yang kusut. 

c. Roeng, berfungsi untuk menggulung benang dengan cara di galenrong. 

d. Suru, berfungsi untuk mengatur benang yang menentukan lebar 

tenunan.  

e. Pammalu‟, alat berbentuk papan yang terbuat dari kayu berfungsi 

menggulung benang yang telah di anai dan siap untuk ditenun. 

f. Talutang, alat yang terbuat dari kayu pada bagian tengahnya melebar 

dan melengkung, berfungsi sebagai tempat sandaran pada saat 

menenun. 

g. Passa’, alat yang berfungsi menggulung Lipa’ Sa’be yang sudah jadi. 

h. Patakko, kayu sebesar jari kelingking sepanjang Pammalu’, yang 

berfungsi menahan ujung benang lungsi. 

i. Awerang, bambu licin yang berfungsi mengatur susunan benang. 

j. Susuale, terbuat dari kayu yang berfungsi mengikat benang lungsi saat 

benang pakan dan Panette dimasukkan. 
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k. Palapa, alat yang berfungsi mengatur jarak dan menyangkut ujung 

benang sehingga memudahkan terbukanya benang lungsi atas bawah 

sewaktu benang pakan dimasukkan. 

l. Patandra, terbuat dari kayu keras sepanjang Pammalu’ berfungsi 

menekan tenunan saat merapatkan benang pakan/mengetek. 

m. Panette, alat yang berfungsi mengatur benang lungsi di bagian tengah 

tenunan.           

n. Tora, alat yang berfungsi melindungi benang agar tidak tersangkut. 

o. Pappamalingan, tempat penggulungan benang.                              

p. Ale, alat yang berfungsi untuk menyilangkan benang.                   

q. Passolorang, alat yang berfungsi memopang peralatan Manette.
14

 

Pada tahap persiapan benang lungsi dengan cara digalenrong pada alat 

roeng dan Panggalenrongan setelah itu menyusun benang lungsi pada alat 

sautan dalam bahasa Mandar massumau. Tahap Massumau merupakan tahap 

penyusunan benang serta pembentukan motif, pola dan warna dalam Lipa’ 

Sa’be dengan cara membentangkan benang satu persatu yang dililitkan ke 

bambu dimulai dari kanan ke kiri maupun dari kiri ke kanan. Semua Panette 

melakukan ini sebagai tahap puncak estetika dalam Manette.
15

                

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Rosma (27 tahun), yang 

mengatakan bahwa : 

“Sumau dipogau’I supaya malai disusung bannang sesuai warnana. 
Cara’na tama di suru’ supaya mapaccing”.

16
 

                                                           
14

Penjelasan dari masyarakat Desa Napo. 

15
Nurwapika, “Tradisi Manette Lipa‟ Sa‟be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung 

Kabuapten Polewali Mandar”, Skripsi (Universitas Negeri Makassar, 2020), h. 15. 

16
Rosma(27), Wawancara, Desa Napo. 18 Februari 2023. 
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Artinya: 

“Massumau ini dilakukan untuk menyusun benang sesuai warna, motif 

ke dalam suru‟ supaya benangnya rapi”. 

Ungkapan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses tersebut 

Panette masih mempertahankan cara-cara tradisional yang dahulu masih 

dilakukan oleh nenek moyang mereka ditunjukan oleh peralatan yang 

digunakan.  

Setiap Panette sebelum melakukan proses Pelaksanaan diharuskan 

membaca Basmalah sebagai langkah awal sebelum mereka memulai tradisi 

Manette dengan tujuan dapat membawa keberkahan dan kelancaran sampai 

selesainya tradisi Manette Lipa’ Sa’be.
17

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang 

sudah disiapakan atau disusun secara terperinci, biasanya dilakukan setelah 

perencanaan sudah dianggap siap.
18

 Berdasarkan hasil penelitian di lokasi 

tradisi Manette Lipa’ Sa’be Mandar masih banyak kita jumpai karena banyak 

masyarakat terkhusus perempuan Mandar yang masih mempertahankan tradisi 

tersebut. 

Adapun dalam tahapan pelaksanaan yang dijumpai peneliti dari 

beberapa Panette di Desa Napo  terdiri atas dua tahap yaitu: 

a. Mappatama, artinya memasukan sautan benang kedalam 

Parawatandayangan dipasangi Patakko kemudian dipasangkan ke 

                                                           
17

Penjelasan dari masyarakat setempat. 

18
Nurwapika, “Tradisi Manette Lipa‟ Sa‟be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung 

Kabuapten Polewali Mandar”, Skripsi (Universitas Negeri Makassar, 2020), h. 15. 
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papan Pamalu lalu dimasukkan ke Pattandayangan. Mappatama dalam 

bahasa Mandar yaitu memasukkan benang lungsi  di Pattandayang hal 

yang perlu diperhatikan di tahap ini adalah mengusahakan agar benang 

tidak ada yang putus dan apabila hal demikian terjadi maka harus segera 

disambung. 

b. Manette, merupakan proses inti dari kegiatan menenun. menenun dalam 

hal ini adalah benang yang dirapatkan menggunakan susuk/penusuk 

dengan tujuan membentuk motif di Lipa’ Sa’be. Hal ini dilakukan 

secara bergantian dari kanan ke kiri ataupun dari kiri ke kanan. Adapun 

proses Manette adalah sebagai berikut:  

1) Panette memasuki Parewatandayang (tempat menenun) dan duduk 

di antara Passa dan Talutang. 

2) Ambil Tora yang berisi benang pakan kemudian disorong sampai 

pada pinggir benang lungsi, lalu tekan menggunakan Panette. 

3) Susuale’ ditarik keatas dan Tora dikembalikan pada posisi semula 

kemudian ditette’ lagi beberapa kali. 

4) Setiap kali Susuale’ ditarik ke atas, maka Panette harus selalu 

ditekan. Demikian seterusnya hingga menjadi selembar kain. 

5) Jika sampai pada ukuran Sussuru’ langkah selanjutnya adalah 

membuat Pucca atau kepala sarung.
19

 

Bagi Panette di Desa Napo untuk menyelesaikan selembar Lipa’ Sa’be 

membutuhkan waktu rata-rata 7 hari sampai 1 bulan  dengan melalui semua 

                                                           
19

Penjelasan dari masyarakat Desa Napo. 
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proses Manette terhitung dari awal Massumau. Seperti halnya yang 

dikemukakan Sapriana (30 tahun) yang mengatakan bahwa : 

“Iyau wattu uparalluang seminggu dzi namala jari lipa’ sa’be mua allo 

allo’a Manette mua’ indang diang dipogau laenna Manette boa”
.20

 

Artinya: 

“Kalau saya waktu yang dibutuhkan itu untuk menyelesaikan satu 

lembar Lipa’ Sa’be itu 1 minggu karena hampir setiap hari kalo tidak 

ada kesibukan pasti saya Manette”. 

Ungakapan diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi Manette dalam 

menyelesaikan satu lembar sarung sutra Mandar dapat diselesaikan dalam 

jangka waktu 1 minggu apabila Panette tekun dan rajin mengerjakannya. 

Tradisi Manette Lipa’ Sa’be Mandar memang sudah menjadi pekerjaan 

sampingan untuk para ibu-ibu dan anak muda di Desa Napo tidak mengenal 

usia muda atau pun tua mereka masih tetap melaksanakan tradisi Manette 

tersebut. Setiap Panette juga memiliki perbedaan estimasi waktu dalam 

menyelesaikan satu karya Lipa’ Sa’be dikarenakan beberapa faktor seperti 

kesibukan dan keadaan fisik.  

Sebagimana ungkapan yang di kemukakan Eli (44 tahun), yang 

menyatakan bahwa : 

“Iyau sabbulang pai namala jari lipa’sa’beu apa’ Manette toa’ lao toa’ 

di uma mua’ polei tau matanggal bomi tau”.
 21

 

Artinya: 

“Kalau saya untuk menyelesaikan satu lembar Lipa’ Sa’be itu perlu 

waktu 1 bulan lebih karena disamping saya Manette saya juga kadang 

pergi ke kebun belum lagi kalau dari kebun pasti capek juga”. 
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Sapriana (30), Wanita Panette, Desa Napo, 18 Februari 2023. 

21
Eli (44 tahun), Wanita Panette, Desa Napo, 18 Februari 2023. 
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Ungkapan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap Panette itu memiliki 

perbedaan waktu dalam menyelesaikan satu lembar Lipa’ Sa’be tergantung 

bagaimana mereka apakah sering Manette atau tidak karena setiap orang 

memiliki keisibukan yang berbeda-beda belum lagi kondisi fisik bisa saja 

mempengaruhi dalam proses pelaksanaan tradisi Manette. 

3. Tahap Akhir 

Tahap akhir dari tradisi Manette Lipa’ Sa’be Mandar adalah 

pengemasan. Kain Lipa’ Sa’be Mandar dirapikan pada bagian benang yang 

berumbai dengan gunting. Pengemasan Lipa’ Sa’be Mandar dilakukan oleh 

Panette  Mandar yang biasanya menggunakan plastik bening.   

Sebagaimana ungkapan yang dikemukakan oleh Hardiati (25), yang 

menyatakan bahwa: 

“Mua’ jarimi lipa’ sa’be Mandar di walulu’mi tama di palasti supaya 

tata’i mapaccing andang narua korea’mus”.
22

 

Artinya: 

“Kalau sudah jadi sarung sutra Mandar itu di bungkus plastik bening 

supaya tetap bersih dan terhindar dari debu”. 

Ungkapan diatas dapat disimpulkan bahwa pengemasan Lipa’ Sa’be 

Mandar menggunakan plastik dapat melindung sarung sutra dari kotoran 

yang bisa merusak kualitas dan kerapihannya. 

Pengemasan Lipa’ Sa’be memiliki fungsi nilai jual dalam suatu 

produksi Lipa’ Sa’be serta manfaat dari kemasannya yaitu melindungi dari 

cuaca, guncangan dan benturan-benturan terhadap benda lain. Namun 

sebagian Panette menyatakan bahwa kemasan tidak berpengaruh pada nilai 
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Hardiati (25), Wanita Panette, Desa Napo, 18 Februari 2023. 
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jual Lipa’ Sa’be akan tetapi kualitas, kerapihan, warna serta motiflah  yang 

akan memberikan nilai jual pada Lipa’ Sa’be Mandar.  

Nilai jual adalah sejumlah kompensasi berupa uang atau barang untuk 

mendapatkan keuntungan. Untuk mendapatkan nilai jual dari Lipa’ Sa’be 

diketahui pada penjualan Lipa’ Sa’be hingga sampai ke pembeli dan Panette 

memiliki pasar tradisional sebagai tempat pemasarannya di titipkan di toko-

toko, ataupun menjualnya sendiri di pasar. Tetapi biasaya para Panette di 

desa Napo memiliki langganan yang setiap pengerjaan Lipa’ Sa’be selesai 

akan ada agen yang datang langsung untuk mengambil sarung Sutra tersebut. 

Harga selembar Lipa Sa’be Mandar itu paling rendah 100 ribu tergantung 

jika konsumen memesan langsung ke Panette  maka harganya pun lebih 

tinggi. Biasanya juga dilihat dari tingkat kesulitan pembuatan Sureq dan 

bunga.  

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasna (33 tahun), yang 

menyatakan bahwa : 

“Iyau mua diang jari lipa’ sa’beu tatta’I diang langganannu pole 

ma’ala diole’pa mai anna’ silanggannang tau. Beasanna mesa lipa’ 

sangatus ribu tergantung me,pa sure’na”.
 23

 

Artinya: 

”Saya kalau sudah ada yang jadi Lipa’ Sa’be pasti ada langgananku 

datang ambil dan sudah sejak dulu memang kita ada langganan.” 

biasanya di beli dengan harga satu sarung minimal 100 ribu  tergantung 

Sureqnya juga”. 
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Hasna (33), Wanita Panette, Desa Napo, 18 Februari 2023. 
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Ungkapan diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa Panette lebih 

memilih mengumpulkan di agen atau penjual Lipa’ Sa’be untuk dijualkan 

bahkan beberapa Panette menunggu pemesan Lipa’ Sa’be. 

Sureq adalah motif Lipa’ Sa’be berbentuk garis geometris yang 

diciptakan tanpa hiasan atau bunga yang membuatnya terlihat mencolok. 

Sementara Lipa’ Sa’be motif bunga diciptakan dengan hiasan berupa bunga 

atau ornamen lainnya yang menjadikan tampilannya tampak lebih cantik dan 

menawan. 

Ada beberapa Sureq Lipa’ Sa’be Mandar yaitu Sureq Saripa, Sureq 

Bunga Sape , Sureq Padhrara, Sureq Salaka, Sureq Aroppo dan masih 

banyak jenis Sureq .  

Sarung Mandar yang bercorak kotak-kotak dibangun atas garis-garis 

lurus yang berdiri vertikal dan melintang secara horizontal dan saling 

berpotongan antara satu dengan yang lainnya. Garis-garis tersebut dapat 

dimaknai sebagai bentuk kuat dan tegasnya aturan dalam masyarakat Mandar 

yang mengatur hubungan secara vertikal  antara rakyat dan pemimpinnya dan 

di antara sesama pemimpin atau sesama rakyat secara horizontal dengan 

memperhatikan strata-strata dalam masyarakat. Selain itu juga ditemukan 

hubungan yang senantiasa dipelihara oleh masyarakat Mandar dalam 

kehidupan religius mereka dengan menjaga hubungan dengan manusia 

(hablumminannas) dan hubungan dengan Allah (hablumminallah).
24
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Chuduriah Sahabuddin, “Panette Sebuah Sistem Sibaliparri’ dalam keluarga Mandar”. 

Jurnal Pepatuzdu 5, no.1 (2001). h. 62. 
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Para Panette lebih memilih pasar tradisional maupun dipengepul Lipa’ 

Sa’be karena cara ini sudah sejak dahulu dilakukan dan untuk beralih ke cara 

penjualan Lipa’ Sa’be  secara modern mereka masih kurang mengetahuinya. 

Sebenarnya peluang terbuka lebar jika Panette dapat melakukan pemasaran 

melalui via online (market place, sosial media, dll) namun karena faktor usia 

ketidaktauannya ini tidak dimanfaatkan oleh para Panette  di Desa Napo.  

Pusat pemasaran pasar tradisionalnya yakni pasar tinambung, pasar 

majene, pasar polewali. Sejak lama pasar tradisional memegang peranan 

penting dalam memajukan dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi rakyat 

dan inilah yang menjadikan pasar sebagai mayoritas utama dalam menjual 

kerajinannya. 

C. Eksistensi Sibaliparri’ dalam Tradisi Manette Lipa’ Sa’be Mandar di Desa 

Napo Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar 

Salah satu kekayaan budaya yang diwariskan secara turun temurun oleh 

nenek moyang bangsa Indonesia yaitu kain tradisional yang banyak dikenakan 

untuk keperluan adat suatu daerah maupun acara penting lainnya. Bila masyarakat 

Jawa sangat terkenal dengan kerajinan batik, maka masyarakat di pulau Sulawesi 

lebih terkenal akan kain tenun tradisionalnya. Salah satunya yaitu berupa kain 

tenun Lipa’ Sa’be untuk sarung tenun khas Mandar yang diproduksi dari daerah 

Polewali Mandar.
25

 

Masyarakat Nusantara selain mengenal tenunan sutra Bugis-Makassar, 

tenunan tradisional sutra Mandar juga cukup dikenal yang di hasilkan dari tradisi 
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“Keistimewaan Kain Tenun Lipaq Sabe Khas Mandar Polewali”, Fitinline. 

https://fitinline.com/article/read/kain-tenun-lipaq-saqbe/ (05 November 2014). 
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Manette. Tradisi ini sudah sejak dahulu dilakukan oleh nenek moyang, sehingga 

tradisi Manette Lipa’ Sa’be Mandar ini harus tetap dilakukan, sebagai upaya 

dalam melestarikan suatu kearifan lokal yang ada di Kabupaten Polewali Mandar 

sebagai salah satu ikon budaya yang dimiliki oleh suku Mandar.   

Masyarakat Mandar khususnya di Desa Napo Kecamatan Limboro 

Kabupaten Polewali Mandar masih melestarikan tradisi Manette untuk 

menghasilkan benda kebudayaan yaitu Lipa’ Sa’be (Sarung Sutra). Tenunan 

sarung sutra Mandar cukup terkenal. Kualitasnya dikenal sangat tinggi karena 

tenunannya yang halus.  

Eksistensi kaum perempuan Mandar sebagai kelompok mayoritas 

memegang peranan penting dalam kegiatan Manette Lipa’ Sa’be untuk selalu 

mempertahankan tradisi turun temurun ini agar selalu menjadi salah satu 

kearifan lokal yang masih terjaga. 

1. Latar Belakang Munculnya Sibaliparri’ dalam Tradisi Manette Lipa’ Sa’be 

Mandar di Desa Napo Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar. 

Tradisi Manette Lipa’ Sa’be Mandar merupakan tradisi masyarakat Mandar 

yang umumnya dilaksanakan oleh kaum perempuan. Tradisi Ini dilakukan secara 

turun temurun hampir di beberapa wilayah di Sulawesi Barat termasuk di Desa 

Napo Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar.  

Manette Lipa’ Sa’be s 

elain sebagai tradisi juga termasuk mata pencarian para perempuan Mandar 

yang biasanya di pelopori oleh kaum ibu-ibu dalam membantu suami untuk 

bekerja sama memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai salah satu perwujudan 

dari konsep Sibaliparri’ (susah senang di tanggung bersama).  
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Berkaitan dengan adanya peran-peran yang dilakukan oleh perempuan 

Mandar khususnya di Desa Napo dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari 

mereka seperti berkebun, membuat gula aren dan golla kabbu (makanan khas suku 

Mandar) untuk di jaul,  dan kegiatan Manette untuk menghasilkan Lipa’ Sa’be  

yang memiliki nilai jual. Dari peranan itulah perempuan-perempuan Mandar telah 

mempraktikan konsep Sibaliparri’. Karena dari kegiatan itu mereka dapat 

membantu suami dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. 

Sibaliparri’ disejajarkan dengan kedudukan gender. Gender dapat dimaknai 

sebagai peran, fungsi, status, dan tanggungjawab yang berbeda antara laki-laki 

dengan perempuan sebagai hasil dari konstruksi sosial budaya yang tertanam lewat 

proses interaksi masyarakat dari masa ke masa.
26

 

Sibaliparri’ muncul tak dapat dipungkiri sebagai rasa persaudaraan, kasih 

sayang, kepedulian kepada sesama. Hal inilah yang memang sudah menjadi dasar 

konsepsi Sibaliparri’ dalam eksistensinya merupakan pilar jati diri amandaran 

yang sampai sekarang masih tetap dimiliki oleh masyarakat Mandar terkhusus 

perempuan Mandar terhadap peran domestiknya (rumah tangga). Dan dari 

Sibaliparri’ itulah yang telah menempatkan dirinya sebagai seorang istri yang 

setia, serta mampu bekerja dalam membantu suami  memenuhi kebutuhan 

keluarganya yang dituangkan dalam tradisi Manette Lipa’ Sa’be Mandar.  

Para ahli memperkirakan bahwa kebudayaan menenun oleh manusia telah 

ada sejak 500 (lima ratus) tahun silam sebelum masehi di negara Mesapotamia dan 

Mesir, kebudayaan ini kemudian berkembang ke benua Eropa dan benua Asia, 
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Aksa (dkk), “Teologi Gender dalam Tradisi Sibaliparri‟: Peran perempuan Pesisir Polewali 

Mandar”, Potret Pemikiran 26, no. 2 (2021). h, 195. 
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hingga akhirnya masuk ke Indonesia dan Malaysia setelah melalui India, Cina 

kemudian masuk dikawasan Asia tenggara.
27

 

Kapan masuknya kebudayaan Manette (menenun) ke Indonesia ini tidak ada 

satupun sumber yang dapat memastikannya secara pasti, akan tetapi berdasarkan 

hasil penemuan tentang aneka ragam alat-alat tenun yang ada dan masih 

dipergunakan oleh berbagai suku di Indonesia hingga saat ini, dapat diketahui 

bahwa kebudayaan dalam hal menenun timbul bersama dengan adanya peradaban 

manusia. Pada tenunan yang diproduksi secara tradisional maka kulit kayu dan 

daun kayu serta kulit binatang yang semula dipergunakan sebagai pakaian penutup 

badan manusia terutama dengan menutupi bagian vital, lalu kemudian sesuai 

dengan kemajuan peradaban akhirnya diganti dengan pakaian yang didapatkan 

lewat kepandaian dengan cara menenun yang dalam bahasa Mandar disebut 

Manette. Keterampilan awal adalalah dimulai lewat keterampilan menganyam 

yang dalam bahasa Mandar disebut Mambittang Mappasitambeng.
28

 

Kain tenun pertama kali dibawa ke Indonesia oleh para saudagar Arab dan 

Gujarat di India pada abad ke-14. Kain sarung sutra merupakan selongsong kain 

lebar yang dijahit pada kedua ujungnya sehingga dapat membentuk seperti tabung. 

Di ketahui Lipa’ Sa’be Mandar mulai diproduksi sejak abad ke-16.
29
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Asdy, Ahmad, Lopi dan Lipa’ Sa’be  To Mandar  (Makassar, Yayasan Mahaputra),   2015), 

h. 76. 
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Asdy, Ahmad, Lopi dan Lipa’ Sa’be  To Mandar  (Makassar, Yayasan Mahaputra),   2015), 

h. 77. 
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Mandar”. Official Website Indonesia. GO. ID Portal Informasi Indonesia, 
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  Zaman dulu  Lipa’ Sa’be Mandar ini hanya digunakan oleh para Maraqdia 

(raja) atau hanya digunakan oleh orang terpandang (bangSWTan) atau bisa 

dibilang oleh orang-orang yang mempunyai jabatan atau punya banyak uang. 

Seperti yang dikatakan dalam wawancara dengan salah satu Panette Lipa’ 

Sa’be Mandar atas nama Sahara (63 tahun) yaitu: 

“Sitonganna Manette Lipa’ Sa’be Mandar masea sannalmi dipogau tapi’ 

sejarana indani uissang le’ba’ tapi’ menuru’ paunna kanne’ta masae 

sannalmi, dipogau seja’ samanna ruapa mara’dia. diolo’ mai sangga’ 

keturunan mara’diapa mala mappake Lipa’ sa’be. Tapi, dite’e zdi’e Lipa’ 

sa’be mala nassami napake masaraka’ mau lao di acara ada’ tolikka’ 

tomate”.
30

 

Artinya: 

“Sebenarnya Manette Lipa’ Sa’be Mandar ini sudah sejak lama dilaksanakan 

tapi itu sejarahnya saya kurang tau tapi dari cerita orang tua dahulu bahwa 

tradisi Manette ini sudak dilakukan sejak zaman Maraqdia (Raja). Dahulu 

juga hasil karya dari tradisi Manette Lipa Sa’be hanya digunakan oleh orang 

terpandang keturunan Maraqdia. Tapi sekarang Lipa’ Sa’be sudah bisa 

digunakan oleh semua masyarakat dalam beberbagai acara seperti acara adat, 

pernikahan, kematian dan acara lainnya”. 

Jadi tradisi Manette Lipa’ Sa’be Mandar sudah dilaksanakan sejak zaman 

dahulu yang masih terus dilaksanakan sampai sekarang, dimana hasil karya dari 

tradisi Manette dulunya hanya bisa digunakan oleh para keturunan Raja dan 

bangsawan kini sudah bisa digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat tanpa 

memandang keturunan yang biasanya dikenakan pada acara adat, pernikahan, 

kematian dan acara formal lainnya. Seperti halnya yang di kemukakan oleh Sitiya 

(60 tahun) yang mengatakan : 

“Sitonganna indani uissang le’ba me’apai sitonganna sejarana ada; 

Manette Lipa’ sa’be. Iya uissang mua’ ada’ Manette diang memangmi seja’ 

samanna kanne’ta. Tapi dite’e zdi’e Manette tatta’ duapai napogau supaya 
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Sahara (63), Wanita Panette, Wawancara, Desa Napo, 18 Februari 2023. 
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malai napertahankan ada’na kanne’ta annai Manette to’o mala toi 

nawaluang pole hasilna lipa’ sa’be Mandar”.
31

 

Artinya : 

“Sebenarnya saya tidak terlalu mengetahui bagaimana sebenarnya latar 

belakang dari tradisi Manette Lipa’ Sa’be Cuma yang saya ketahui bahwa 

tradisi Manette ini sudah ada sejak zaman nenek moyang. Tetapi hingga saat 

ini Manette masih tetap dilaksanakan untuk mempertahankan tradisi nenek 

kita dahulu dan Manette juga bisa menghasilkan nilai jual dari hasil karya 

Lipa’ Sa’be Mandar”. 

Tradisi Manette Lipa’ Sa’be Mandar yang sampai sekarang masih tetap 

bertahan dikalangan perempuan Mandar karena tradisi ini adalah tradisi dari nenek 

moyang dahulu yang harus tetap dilestarikan agar bisa tetap menjadi salah satu 

kearian lokal yang ada di Sulawesi Barat. 

2. Perkembangan waktu ke waktu 

Masa milenial sekarang ini sebagian masyarakat suku Mandar khususnya 

para perempuan terkait tentang Sibaliparri‟ tradisi Manette Lipa’ Sa’be Mandar 

masih bisa kita lihat dan dilakukan oleh masyarakat di wilayah Desa Napo, 

Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar. Karena Sibaliparri’ dalam 

Manette Lipa’ Sa’be Mandar selain sebagai tradisi, juga sebagai pekerjaan 

sampingan yang dilakukan oleh para perempuan dalam membantu suaminya 

bekerja sama dalam membantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Karena 

karya dari Manette ini bisa menghasilkan nilai jual untuk dijadikan sebagai salah 

satu hal dapat menyelesaikan persoalan ekonomi. 

Pengaruh era modern dan kemajuan teknologi tidak membuat tradisi 

Manette Lipa’ Sa’be Mandar ini kurang di minati dan ditekuni oleh para kaum 

perempuan terkhusus anak muda walaupun banyak pekerjaan sampingan yang 
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jauh lebih muda dilakukan dan cepat mendapatkan hasil dibandingan tradisi 

Manette  ini yang proses pengerjaannya cukup lama dan membutuhkan tenaga 

yang ekstra untuk melakukannya, tetapi tradisi Manette Lipa’Sa’be Mandar masih 

tetapi eksis di kalangan perempuan. Hal ini pun bisa dilihat dari adanya dorongan 

dari pemerintah dengan memberikan bantuan berupa benang kepada para Panette 

di Desa Napo dan membentuk UMKM bagi perempuan Mandar yang 

melaksanakan tradisi Manette Lipa’ Sa’be dengan nama TKM LIPA’ SA’BE 

TODILALING. 

 
Gambar : Spanduk kelompok Panette 

Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Rosma (27 tahun) salah satu Panette 

yang bisa di bilang dari kalangan anak muda yang mengatakan bahwa: 

“Perkembanganna ada’ Manette lipa’ sa’be napogau duapai lambi’ di te’e 

zdi’e apa diang kepedulianna pemerintah ta’ anna’ masaraka’ to melo’ dua 

mappogau ada’ta mau perkembangan zaman mapia anna’ pengaruh 

teknologi malolo”.
 32

 

Artinya: 

“Perkembangan tradisi Manette Lipa’ Sa’be masih terjaga sampai sekarang 

dikarenakan adanya kepedulian dari pemerintah dan masyarakat yang ingin 
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melestarikan tradisi ini walaupun perkembangan zaman semakin meningkat 

dengan pengaruh-pangaruh teknologi yang canggih”. 

Dari penjelasan yang dikemukakan oleh Rosma selaku Panette dapat 

disimpulkan bahwa perkembangan tradisi Manette Lipa’ Sa’be ini sudah 

berkembang dengan adanya kesadaran dari pemerintah dan masyarakat khususnya 

anak muda yang masih tetapi mau melaksanakan tradisi walaupun pengaruh-

pengaruh teknologi yang semakin canggih tidak membuat masyarakat Desa Napo 

terpengaruh dengan hal tersebut. Seperti halnya yang dikemukan oleh bapak Basri 

selaku kepala Desa Napo yang mengemukakan bahwa: 

“Saya selaku Kepala Desa Napo sangat mendorong dan mendukung   

masyarakat saya untuk selalu melestarikan tradisi Manette Lipa’ Sa’be 

Mandar. Apalagi Napo adalah salah satu desa yang dikenal akan sejarah dan 

budayanya sehingga saya dan  masyarakat harus tetap menjaga budaya-

budaya Mandar yang ada di desa Napo ini. Dan saya juga sering  memberi 

bantuan berupa fasilitas serta membentuk UMKM bagi Panette sebagai 

salah satu support. Mewakili Bapak-bapak yang ada di Desa Napo juga tidak 

pernah keberatan dengan para istri mereka yang melakukan tradisi Manette 

Lipa Sa’be Mandar karena selain untuk mempertahankan salah satu tradisi 

nenek moyang,  tradisi Manette Lipa’ Sa’be juga merupakan perwujudan 

dari  Sibaliparri´ dimana antara laki-laki dan perempuan saling membantu 

dalam meringankan masalah perekonomian keluarga”.
33

 

Dari ungkapkan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sangat 

mensupport masyarakat desa Napo untuk tetap menjaga dan melestrarikan tradisi 

Manette Lipa’ Sa’be Mandar agar kedepannya tradisi tersebut bisa terus menjadi 

salah satu warisan budaya lokal serta tradisi ini juga bisa tetap  membantu masalah 

perekonomian dalam rumah tangga. 

Selain dorongan dari pemerintah setempat dorongan dan dukungan dari 

orangtua pun sangat dibutuhkan dalam melatih anak-anak mereka khususnya anak 

perempuan sejak kecil untuk mulai belajar melestarikan tradisi Manette Lipa’ 
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Sa’be Mandar sehingga tradisi tersebut akan terus berlanjut dari generasi ke 

generasi. Sebagaimana yang dikemukakan Ibu Sitiya (60 tahun) yang mengatakan 

bahwa: 

“To mauwengta’ dini’ to zdiang ana’na towaine nana’eke zduapai anna’ 

nanapa’ gurui Manette lipa’ sa’be u[a’ ada’ta di’e masae sannalmi 

napogau kanne’ ta supaya mappoleang lipa’ sa’be mala di aluang supaya 

malai membantu allo-allota”.
34

 

Artinya: 

“Orang tua disini itu yang punya anak perempuan sudah dari kecil memang 

diajarkan bagaimana tradisi Manette Lipa’ Sa’be karena tradisi ini sudah dari 

lama dilaksanakan oleh orang tua dahulu untuk menghasilkan Lipa’ Sa’be 

yang bisa di jual untuk membantu sedikit keperluan hari-hari”. 

Dari hal diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa tradisi Manette Lipa’ 

Sa’be Mandar masih terkenal sampai sekarang karena orang tua memang 

mendorong anak-anaknya sejak kecil mengenal bagaimana tradisi Manette ini 

karena selain sebagai tradisi, Manette juga bisa menjadi salah satu kegiatan yang 

bisa menyelesaikan persoalan ekonomi. Sehingga tradisi ini tetap terjaga 

kelestariannya hingga saat ini. 

Dalam perjalanan waktu tenunan tradisiona Lipa Sa’be Mandar mengalami 

perkembangan mengikuti zaman. Perkembangan itu terdorong oleh aspek internal 

dalam kebudayaan Mandar dan juga aspek eksternal. Dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat Mandar ingin maju dari seperti banyak masyarakat dan kebudayaan 

lainnya di Indonesia sehingga masyarakat Mandar melakukan perubahan dalam 

berbagai aspek kehidupannya. Demikian halnya dalam berbusan mereka pun 

membutuhkan pakaian yang tidak lagi terpaku pada masa lalu dengan warna-
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warna suram dan gelap, sehingga warna-warna dan motif Lipa’ Sa’be yang mereka 

tenun semakin lebih bervariatif. 

D. Nilai-Nilai Sibaliparri’ dalam Tradisi Manette Lipa’ Sa’be Mandar di Desa 

Napo Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar 

Nilai merupakan suatu gagasan terkait apa yang dianggap baik, indah, 

layak, dan juga dikehendaki oleh seluruh lapisan masyarakat. Lebih dari itu nilai 

dapat menjadi cerminan serta gambaran akan hidup dan tatanan masyarakat yang 

saling membantu keteraturan sosialnya. Sama halnya dengan Sibaliparri’  dalam 

tradisi Manette Lipa’ Sa’be Mandar yang keberadaanya masih tetap ada di 

masyarakat yang di wariskan dari generasi ke generasi.
35

 

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Sibaliparri‟ dalam tradisi 

Manette Lipa’ Sa’be Mandar yaitu: 

1. Nilai Agama 

Nilai agama adalah kesadaran dalam diri hati nurani manusia.  Religi tidak 

hanya menyakut segi kehidupan secara lahiriah melainkan juga menyangkut 

keseluruhan diri pribadi manusia secara total dalam integrasinya hubungan ke 

dalam keesaan Tuhan. Nilai-nilai religius bertujuan agar manusia lebih baik 

menurut tuntutan agama dan selalu ingat kepada sang pencipta.
36
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a. Ta’awun (Tolong Menolong) 

Ta’awun merupakan suatu perbuatan atau pekerjaan tolong menolong 

antar sesama manusia yang didasari oleh hati nurani yang semata-mata 

untuk mencari ridha Allah SWT. 

 

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5:2. 

ۗ  اِنَّ  هَ  ۗ  وَات َّقُوا اللّّٰ وَانِ  ْْ ِْْ وَالْعُ ۗ   وََْ  تَ عَاوَنُ وْا عَلَى اِْْ ى قْوّٰ وَتَ عَاوَنُ وْا عَلَى الْبِِّ وَالت َّ
ُْ الْعِقَابِ﴿ٕ﴾ ِْيْ هَ شَ     اللّّٰ

Terjemahnya:  

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat 

berat siksaan-Nya.
37

 

Ta’awun dapat diartikan sebagai sikap kebersamaan dan rasa saling 

membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat 

mewujudkan suatu pergaulan yang harmonis dan rukun.
38

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dari beberapa informan atau 

sumber dilapangan bahwa tradisi Manette Lipa’ Sa’be Mandar ini 

didalamnya mengandung nilai agama  dilihat dari Panette menganggap 

tradisi Manette ini bernilai ibadah, menurut mereka bekerja melalui 

tradisi ini adalah bagian dalam  jihad untuk membantu dan menolong 

suami dalam mencari nafkah meskipun hanya kegiatan sampingan, serta 

sikap kerja sama antara dan saling suami dan istri dalam tradisi Manette 

                                                           
37

Depertemen RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Semarang: CV Toha. Putra, 1989), h. 106. 
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dipercaya oleh Panette sebagai bentuk kecintaan kepada Allah SWT 

untuk tidak menyulitkan sesama  manusia, karena hakekat seseorang 

manusia dalam menjalani hubungan itu harus Ta’awun apalagi dalam 

berumah tangga dan orang Mandar biasa menyebut dengan kata 

Sibaliparri’. Hal inilah yang  menjadi dasar konsepsi Sibaliparri‟ dalam 

eksistensinya merupakan pilar jati diri amandaran yang masih tetap 

dimiliki hingga saat ini. 

Sebagaimana yang dikemukakan Harbia (54 tahun) yang mengatakan 

bahwa: 

“Iyau macoai usa’ding mappogau ada’ Manette lipa’ sa’be Mandar 

apa’ malai tau tuo sibalippari’ siola muaneta. Artinna malai di 

kalulu meaneta ma’itai dalle’ maudzi nasicco’na tatta’ toi di 

sukkurri papewenganna puangala ta’ala supaya tatta’I mewengang 

amanyamangang”.
 39

 

Artinya: 

”Saya sangat senang melakukan tradisi Manette Lipa’ Sa’be Mandar 

karena bisa hidup Sibaliparri’ dengan suami artinya kita bisa 

membantu suami dalam mencari nafkah walaupun hasilnya tidak 

seberapa setidaknya kita syukuri dan Insyaallah pasti Allah SWT. 

akan selalu memberikan kita nikmat”. 

Ungkapan diatas dapat disimpulkan bahwa Panette sangat senang 

melakukan tradisi ini dikarenakan mereka bisa menolong dan membantu 

suaminya dalam meringankan masalah perekonomiannya meskipun hasil 

dari Manette tidak seberapa setidaknya mereka tetap bisa bersyukur atas 

nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. 

 

 

                                                           
39

Harbiah, (54 tahun), Wawancara, Desa Napo, 18 Februari 2023 



61 
 

 
 

b. Keikhlasan 

Ikhlas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sepunuh hati, 

tulus dengan niat yang baik. Keihklasan adalah perbuatan yang dilakukan 

dengan sungguh-sungguh, tulus, bahagia manakala mengerjakan suatu 

pekerjaan yang baik niatnya agar menjadi salah satu bentuk ketaatan 

kepada Allah SWT dan mengharapkan ridhanya. 

Ikhlas dalam tradisi ini dapat dilihat dari  makna Sibaliparri‟  yang 

menandakan keikhlasan dalam membantu meringankan persoalan 

ekonomi dalam lingkungan rumah tangga ataupun masyarakat serta dalam 

proses Manette Lipa’ Sa’be Mandar yang  dilakukan secara bersungguh-

sungguh untuk memperoleh hasil yang baik, rapih, dan berkualitas karena 

menurut beberapa Panette yang di jumpai peneliti dilapangan bahwa 

apabila dalam kondisi yang tidak baik misalnya sedang marah hasilnya 

juga akan mengikuti benang menjadi kusut dan hasilnya tidak akan 

maksimal. Dalam bekerja dengan bersungguh-sungguh menandakan 

keikhlasan dalam batin diri manusia dan tidak semata-mata 

mengandalkan imbalan dunia. Setiap pekerjaan dengan niat yang tulus 

untuk mengingat tujuan kerjanya mendapatkan anugerah dari sang 

pencipta. 

Allah SWT berfirman dalam Q.S. At-Taubah/9:105 

لِمِ الْغَيْبِ  ۗ   وَسَتُ رَدُّوْنَ اِلّٰٰ عّٰ هُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلهُ وَالْمُؤْمِنُ وْنَ  وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَ رَى اللّّٰ
هَادَةِ فَ يُ نَبِّئُكُمْ بِاَ كُنْتُمْ تَ عْمَلُوْن﴿َ ١ٓٔ﴾  وَالشَّ

 Terjemahnya: 

Katakanlah (Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, Rasul-nya 

dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan 
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dikembalikan (zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. 

Lalu, dia kan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini 

kamu kerjakan”.
40

      

Islam memberikan landasan mendasar, bahwa sebuah kerja keras 

harus dilandasi niat yang benar, sungguh-sungguh, ikhlas serta sadar 

bahwa apa yang kita kerjakan dinilai oleh Allah SWT.        

c. Keberkahan 

Berkah dalam bahasa Arab berarti nikmat. Keberkahan dalam hidup 

adalah hal didambakan setiap umat Islam. Hidup yang penuh berkah akan 

mendapatkan limpahan kebaikan dari Allah SWT. 

Kalimat Basmalah memiliki keistimewaan dan manfaat yang luar 

biasa. Setiap perbuatan yang baik yang diawali dengan membaca 

Basmalah maka akan mendapat keberkahan dan pahala dari Allah SWT. 

Seseorang yang mengawali kegiatannya dengan membaca Basmalah 

maka kegiatan yang dilakukan akan menjadi ibadah (amal saleh) yang 

memiliki nilai (hasanah) di sisi Allah SWT berupa pahala.  

Sebagaimana dalam tradisi Manette Lipa’ Sa’be Mandar dimana 

prosesi awalnya  yang sudah bernilai ibadah, dikarenakan wajib 

mengucapkan Basmalah pada awal kegiatannya dengan keyakinan bahwa 

membaca Basmalah dapat membawa keberkahan serta kelancaran hingga 

selesainya tradisi Manette karena kalimat Basmalah bermakna sangat 

mendalam, ayat pertama surat Al- Fatihah termasuk dalam mujizat yang 

dibawa oleh Nabi Muhammad SWT. wahyu yang pertama kali turun 

bersabda “Bacalah dengan (menyebut) nama Rabb-mu yang 
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menciptakan,” (Al „alaq:1) Allah SWT memerintahkan kepada Nabi 

Muhammad SWT. membaca kalamullah dengan menyebut namanya. 

Pengucapan Bismillahrahmanirahiim dengan penuh pemahaman, akan 

melahirkan efek luar biasa. Aktifitas diawali Basmalah akan terus di 

bersamai oleh Allah dan semua yang dilakukan pun bernilai ibadah. 

Penggunaan Lipa’ Sa’be Mandar (Sarung Sutra Mandar) seperti yang 

kita ketahui bahwa dalam agama Islam penggunaan Sutra tidak di 

perbolehkan bagi kaum laki-laki dan menurut keterangan dari salah seorang 

masyarakat Napo bahwa Lipa’ Sa’be Mandar memang terbuat dari benang 

sutra, dan dahulu sarung sutra memang digunakan oleh para laki-laki tapi itu 

sebelum Islam berkembang sehingga pada saat itu masyarakat masa belum 

mengetahui tentang syariat-syariat agama Islam.
41

  

Seiring dengan perkembangan zaman dan pengetahuan masyarakat 

tentang agama juga semakin meningkat, penggunaan dan produksi Lipa’ 

Sa’be Mandar juga sudah mengalami pergeseran yang dulunya di produksi 

dengan menggunakan benang sutra yang di peroleh dari proses Mattior atau 

pemintalan ulat bulu, sekarang masyarakat cenderung menggunakan benang 

sintetis yang tentang saja Lipa Sa’be yang di hasilkan masih bisa digunakan 

oleh kaum laki-laki. Tetapi, tidak di pungkiri penggunaan Lipa’ Sa’be Asli 

bagi laki-laki di masa sekarang masih ada dikarenakan masih ada beberapa 

masyarakat masih kurang paham mengenai syariat-syariat Islam.
42
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2. Nilai Ekonomi 

Kondisi yang mendasari perbuatan seseorang atau kelompok atas 

didasari beberapa pertimbangan seperti ada tidaknya kentungan finansial 

yang diperoleh. Begitu juga dalam tradisi, memiliki pengaruh dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika tradisi yang dilakukan memiliki 

nilai komersial yang baik, sehingga keberadaanya akan terus dilestrarikan 

dan dipertahankan oleh masyarakat. Seperti halnya tradisi Manette Lipa’ 

Sa’be Mandar yang pelaksanaanya ini bisa memperoleh pendapatan bagi 

Panette.
43

 

Tradisi Manette Lipa’ Sa’be walaupun tidak sepenuhnya memperoleh 

pendapatan yang cukup tinggi bagi Panette, tetapi tradisi ini bisa 

memberikan keuntungan secara finansial yang dampaknya sangat berarti 

contohnya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dalam 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta tradisi ini juga bisa membantu 

kaum laki-laki dalam meringankan beban perekonomian dalam keluarga. 

Sebagimana yang dikemukakan oleh Ibu Eli (44 tahun) yang mengatakan 

bahwa: 

“Manette maudzi nasicco’na hasilna mua’ mala wai di kalulu muaneta 

biaya allo-allo anna’ dari pada dini’ tappa’ tau diwoyang dota’a 

Manette”.
 44

 

Artinya: 

“Manette walaupun tidak seberapa hasilnya tapi setidakaya bisami 

bantu-bantu suami untuk biaya keperluan sehari-hari dan dari pada juga 

tinggal saja dirumah mending saya Manette”. 
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Dari ungkapan diatas  dapat disimpulkan bahwa ibu-ibu juga Manette 

untuk membantu suami mereka dalam meringankan kebutuhan sehari-hari 

dari pada hanya tinggal dirumah lebih baik mereka melaksanakan tradisi 

Manette Lipa’ Sa’be Mandar yang bisa memberi manfaat bagi kehidupan 

walaupun hasilnya tidak seberapa. 

Jika ditinjau secara ekonomis, tradisi Manette Lipa’ Sa’be Mandar ini 

sebenarnya tidak memberikan keutungan yang sebanding dengan waktu dan 

tenaga yang dikeluarkan untuk menyelesaikan Lipa’ Sa’be dikarenakan 

keuntungan yang diperoleh Panette dari Rp. 50.000 hingga Rp. 100.000 dari 

hasil menjual selembar Lipa’ Sa’be. Tradisi Manette Lipa’ Sa’be Mandar 

juga masih terus dipertahankan dan dilaksanakan dikarenakan tuntunan 

kebutuhan sehari-hari yang semakin banyak, dan kemampuan yang dimiliki 

juga hanya Manette. Sebagaimana yang kemukakan oleh Hardiati (25 tahun), 

yang mengatakan bahwa : 

“Mahhara’a supaya iya zdi’e laodi pe’oloie hargana lipa’ sa’be malai 

mendai maudzi di te’e dzi’e maseppo dzuapai hargana tapi ita’ panette 

di sukkurri le’ba duapai muazdi na siccona yang penting ma’barakka’I 

di pake allao-allo ana’ mala dzua toi  i lanju’kan ada’na kanneta”.
 45

 

Artinya: 

“Saya berharap sekali supaya kedepannya nanti harga Lipa’ Sa’be ini 

bisa naik meskipun sekarang harganya masih rendah tapi kami Panette 

di sini masih bisa bersyukur karena walaupun sedikit setidaknya masih 

bisalah bermanfaat bagi keperluan sehari-hari dan kita juga disini masih 

bisa lanjutkan tradisi nenek moyang”. 

Dari ungkapan diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi Manette Lipa’ 

Sa’be Mandar yang dilakoni oleh para perempun Mandar terkhusus ibu-ibu 
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sangat mengharapkan bahwa kelak harga Lipa’ Sa’be ini kedepannya bisa 

meningkat walaupun sekarang harganya masih tergolong rendah tetapi 

meskipun rendah tradisi ini masih tetap dilaksanakan karena tradisi ini bukan 

hanya bermanfaat dari segi finansial tetapi mereka juga dalam pelaksanaanya 

merupakan salah satu bentuk kesyukuran walaupun hasil yang diperoleh 

tidak banyak namun mereka masih bisa terus melestarikan dan 

mempertahankan tradisi dari nenek moyang mereka. 

3. Nilai Sosial Budaya 

Nilai sosial budaya merupakan warisan adat istiadat dari leluhur yang 

telah berhasil dipertahankan hingga menjadi sejarah. Sama halnya dengan 

tradisi Manette Lipa’ Sa’be Mandar yang masih terus dilaksanakan oleh 

masyarakat hingga saat ini.
46

 

Nilai sosial dalam tradisi Manette Lipa’ Sa’be Mandar masih cukup 

tinggi ditandai dengan komunikasi antar sesama Panette dalam menjalankan 

tradisi Manette apalagi di Desa Napo ini memiliki komunitasi sesama Panette 

sehingga berdampak pada hubungan tali silahturahmi mereka tetap terjalin 

walaupun pelaksanaan Manette Lipa’ Sa’be Mandar ini dilaksanakan di 

bawah kolong rumah masing-masing. 

Interaksi yang erat mampu membawa kepada rasa cinta yang tertanam 

dalam diri setiap Panette untuk tetap melaksanakan tradisi Manette Lipa’ 

Sa’be Mandar selain hanya karena ini kemampuan yang dimiliki yang sudah 
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sejak lama mereka jalani dan sudah menjadi kebiasaan sebagai kegiatan 

sampingan untuk menanti suami pulang berkebun.  

Tradisi Manette Lipa’ Sa’be Mandar ini prosesnya memang cukup sulit 

dan melelahkan karena peralatan yang digunakan juga masih terbilang sangat 

tradisional. Walaupun begitu dalam jiwa para Panette masih tetap 

menjadikan tradisi ini sebagai bagian dari dirinya dikarenakan Manette 

adalah titipan dari leluhur mereka yang sudah sejak kecil diajarkan dan masih 

dipergunakan hingga saat ini. Nilai budaya juga muncul dari penggunaan 

Lipa’ Sa’be Mandar yang sampai saat ini masih terus di pergunakan dalam 

berbagai kegiatan seperti pernikahan, kematian, upacara adat maupun 

kegiatan-kegiatan formal lainnya. Lipa Sa’be Mandar merupakan salah satu 

simbol sejarah dan kebudayaan yang ada pada suku Mandar. 

4. Nilai Moral 

Nilai Moral merupakan nilai yang baik dan bermanfaat sehingga dapat 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Moral terhadap 

Sibaliparri’ dalam  tradisi Manette Lipa’ Sa’be Mandar dapat dilihat dari 

cerminan kehidupan masyarakat yang diinterpretasikan yaitu mendorong 

untuk selalu berbuat positif dalam kehidupan bermasyarakat dengan 

berlandaskan pada moral yang baik, jujur dalam perkataan, bertindak maupun 

bekerja, keuletan, kesabaran dan bertanggung jawab dalam melaksanakan 

kewajiban serta tugas diri bahwa setiap Panette memiliki tanggung jawab 

atas yang mereka mulai dari awal hingga sampai manjadi karya Lipa’ Sa’be. 

Dari hal itulah yang dapat mengarahkan ke hal baik yang dapat bermanfaat 

untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari uraian yang telah dipaparkan berupa hasil penelitian dan 

pembahasan data dari informan yang telah diperoleh dari lokasi penelitian, maka 

dapat disimpulkan bahwa:  

1. Manette Lipa’ Sa’be Mandar dalam proses pelaksanaanya di bagi menjadi 3 

tahap, yang pertama ada tahap persiapan, dimana dalam tahap persiapan ini 

langkah yang dilakukan adalah dengan menyiapakan alat dan bahan yang 

akan digunakan dalam proses Manette. Setelah semuanya siap maka 

dilakukan tahap Massumau atau tahap penyusunan benang untuk 

pembentukan moti yang dililitkan ke bambu. Kemudian tahap kedua yaitu 

tahap pelaksanaan yang di bagi atas dua proses yaitu Mappatama dan 

Manette. Kemudian yang ketiga tahap akhir, dimana tahap ini hasil dari 

tradisi Manette yaitu Lipa’ Sa’be akan dilakukan pengemasan menggunakan 

plastik bening untuk melindungi sarung dari benturan-benturan benda lain 

serta menjaga kualitas, warna dan motif Lipa’ Sa’be Mandar. 

2. Tradisi Manette Lipa’ Sa’be Mandar adalah salah satu tradisi yang masih 

dilaksanakan sampai sekarang oleh para perempuan Mandar yang ada di 

Desa Napo Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar. Manette Lipa’ 

Sa’be selain sebagai tradisi juga merupakan salah satu pekerjaan sampingan 

yang dilakukan oleh para ibu-ibu dalam membantu suami dalam 

menyelesaikan persoalan ekonomi. Tradisi ini sampai sekarang masih bisa 

kita jumpai dan masih banyak kaum wanita baik muda maupun tua masih 

menjaga dan melestraikan tradisi Manette Lipa’ Sa’be Mandar. 

3. Sibaliparri´ dalam tradisi Manette Lipa’ Sa’be Mandar didalamnya juga 

mengandung nilai-nilai separti nilai agama yang lihat dilihat dari jihadnya 
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untuk membantu suami dalam mncari nafkah meskipun hanya kegiatan 

sampingan. Kemudian dilihat dari nilai ibadahnya yaitu Panette sebelum 

melaksanakan proses Manette wajib membaca Basmalah agar pada saat 

dimulainya Manette hingga akhir berjalan dengan lancar, nilai ekonomi yang 

hasil dari selembar Lipa Sa’be bisa meringankan permasalahan ekonomi 

keluarga, nilai sosial budaya yang dapat dilihat dari komunikasi dan interaksi 

sesama Panette dengan membentuk kelompok Manette  sehingga ikatan 

silaturahmi mereka masih terjaga. Dan nilai moral dapat dilihat dari sikap-

sikap yang dapat diimplemantasikan untuk kehidupan sehari-hari seperti 

ketekunan, kesabaran, keuluten, disiplin, tertib dan bertanggung jawab.  

B. Implikasi 

Dengan mengetahui tradisi Manette Lipa’ Sa’be Mandar, diharapkan 

masyarakat terus menjaga kelestariannya agar terus bertahan di era modern seperti 

sekarang ini, dan peneliti juga mengharapkan  penelitian tentang tradisi Manette 

Lipa’ Sa’be Mandar tidak hanya sampai disini saja, tetapi terus dilanjutkan. Serta 

untuk pemerintah harus tetap mendorong masyarakatnya untuk tetap melaksanakan 

tradisi ini dengan cara memfasilitasi atau memberikan bantuan kepada Panette.  
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