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KATA PENGANTAR 

حِيمِ  حمَْنِ الر� ِ الر� � ِ�سْمِ ا

الحمد / ا.ي �لم ,لقلم �لم الإ)سان مالم يعلم , الصلاة والسلام �لى �ير أ��م و�لى �ٓ� 
 ؤ�صحابه اولى الكرام "اما بعد"

Segala puji sejatinya dikembalikan atas kehadirat Allah swt. dengan 

berkat limpahan rahmat, karunia, dan berkah-Nya yang demikian tak terhingga. 

Dia-lah Allah swt. Tuhan semesta alam, pemilik segala ilmu yang ada di muka 

bumi. Setelah melalui tahap demi tahap serta usaha yang demikian menguras 

energi, dan pikiran, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. 

Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah 

saw. sang revolusioner sejati umat manusia. Beliau sangat dikenal dengan 

kesempurnaan akhlak yang menjadi panutan dalam menjalani kehidupan baik 

sebagai seorang manusia biasa, orang tua, guru, maupun pemimpin dalam 

memimpin masyarakatnya.    

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak 

yang telah ikut berpartisipasi secara aktif maupun pasif. Oleh karena itu, penulis 

merasa sangat perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang 

membantu, baik yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk 

maupun yang senantiasa memotivasi. 

1. ucapan terima kasih yang tak terhingga, penulis haturkan kepada 

kedua orang tua tercinta, ayahanda Muhammad Dahlan dan Ibunda 

Nur aini yang selalu memberikan inspirasi dan doa kepada penulis, 

serta telah mengasuh dan mendidik penulis dari kecil hingga saat ini. 

Kepada ayahanda Muhammad Dahlan yang nasehat-nasehatnya selalu 

mengiringi penulis selama menempuh pendidikan, semoga Allah swt. 

senantiasa melimpahkan berkah dan karunia untuknya. Untuk ibu 
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penulis tercinta yang penulis yakini doanya selalu tercurah untuk 

setiap anak-anaknya dalam setiap doanya, semoga selalu dalam 

lindungan-Nya dan disehatkan selalu. Penulis menyadari bahwa 

ucapan terima kasih tidaklah setara dengan pengorbanan yang 

dilakukan oleh keduanya.Ucapan terima kasih pula kepada saudara 

dan saudari penulis tercinta yang selalu memberikan dorongan dan 

dukungan moral kepada penulis dalam penyelesaian tulisan ini yang 

selalu mampu memberikan semangat dan motivasi tersendiri bagi 

penulis.  

2. Ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. H. Hamdan Juhannis, M.A., 

Ph.D. sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar dan kepada Prof. 

Mardan, M.Ag, Dr. Wahyuddin, M.Hum, Prof. Dr. Darussalam, M.Ag, 

Dr. H.  Kamaluddin Abu Nawas, M.Ag selaku wakil Rektor I, II, III 

dan IV UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini. 

3. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada Dr. Muhsin Mahfudz, 

M. Th.I., sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Dr. 

Hj. Rahmi Damis, M.Ag, Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.H.I., Dr. 

Abdullah, M.Ag selaku wakil Dekan I, II dan III yang senantiasa 

membimbing penulis selama menempuh perkuliahan. 

4. Ucapan terima kasih selanjutnya penulis haturkan kepada Dr. H. Aan 

Parhani, Lc. M.Ag., dan Yusran, S.Th.I. M.Hum selaku ketua jurusan 

Ilmu al-Qur’an dan bersama sekretarisnya atas segala ilmu, petunjuk, 

dan arahannya selama menempuh jenjang perkuliahan di Fakultas 

Ushuluddin, Filsafat dan Politik.  
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ABSTRAK 

Nama  : Nursahidah 

NIM  : 30300115038 

Judul       :Tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang di Desa Pambusuang   
Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi 
Sulawesi Barat ( suatu Kajian Living Qur’an) 

 
Skripsi ini membahas tentang tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang, 

tradisi ini adalah tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat desa pambusuang 
ketika ada anak yang akan memulai mempelajari al-Qur’an. Keberadaan tradisi 
ini hendaknya senantiasa dijaga dan dipertahankan. Adapun tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk 1) mengetahui Hakikat Tradisi Mappamula Mangaji 
Qoro’ang,  2) Mengetahui wujud Tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang 
Perspektif Qs. Al-Qamar/54:17, 3) mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam 
Tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang  di Desa Pambusuang Kecamatan 
Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. 

 Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk pustaka 
(library research) dan lapangan (field research). Pengumpulan data dengan 
melakukan beberapa metode penelusuran literatur-literatur kemudian mengutip, 
serta melakukan observasi dan wawancara secara mendalam ke subjek 
penelitiannya untuk mendapatkan data lapangan yang kemudian akan dianalisis.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Hakekat tradisi Mappamula 
Mangaji Qoro’ang di Desa pambusuang bahwa tradisi ini adalah salah satu 
bentuk Ussul yang diartikan oleh masyarakat Pambusuang sebagai pengharapan 
atau sebagai bentuk doa kepada Allah dengan tujuan untuk mendapatkan berkah 
dari kegiatan tersebut 2) Wujud tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang  dalam QS 
al-Qamar/54:17 adalah jalan atau sarana yang dapat mendekatkan diri kepada 
Allah swt. sesuai dengan syariat-syariat yang telah ditentukan oleh Allah swt. 3) 
nilai-nilai yang terkandung dalam Tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang di Desa 
Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Provinsi 
Sulawesi Barat adalah adanya sikap penghormatan  terhadap al-Qur’an baik dari 
awal belajar sampai saat penamatan al-Qur’an, dan juga sikap penghormatan 
kepada Annangguru (guru mengaji). dan juga dengan dilaksanakannya tradisi ini 
maka akan menambah sikap penghambaan kepada Allah swt. Karena didalamnya 
mengandung keinginan yang kuat untuk mempelajari al-Qur’an, bersedekah dan 
berdoa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang Masalah 

Islam adalah agama yang diturunkan Allah saw. untuk semua umat 

manusia yang telah memainkan peranannya di dalam mengisi kehidupan umat 

manusia di muka bumi ini. Kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat yang 

sudah memiliki budaya tersendiri ternyata membuat Islam dengan budaya 

setempat mengalami percampuran1 yang pada akhirnya tata pelaksanaan ajaran 

Islam sangat beragam. Namun demikian Al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai 

sumber hukum Islam tetap menjadi ujung tombak didalam suatu masyarakat 

muslim sehingga Islam begitu identik dengan keberagamaan.  

Al-Qur’an sebagai wahyu Allah dalam pandangan dan keyakinan umat 

Islam adalah sumber kebenaran dan mutlak kebenarannya. Meskipun demikian 

kebenaran mutlak itu tidak akan tampak mana kala Al-Qur’an tidak berinteraksi 

dengan realitas sosial, atau menurut Qurais Shihab dibumikan, di baca, di 

pahami, dan diamalkan.2 Ketika kebenaran mutlak itu disikapi oleh para 

pemeluknya dengan latar belakang kultural atau tingkat pengetahuan yang 

berbeda maka akan muncul kebenaran-kebenaran parsial, sehingga kebenaran 

mutlak milik Tuhan. 

Berdasarkan hal tersebut, maka kebenaran dalam Islam dikatakan 

kebenaran yang mutlak itu bersumber dari Allah, sedangkan kebenaran yang 

parsial itu hadir pada realitas sosial masyarakat yang kebenarannya akan relatif. 

Dengan demikian, Islam tetap menghargai keberagaman kebenaran yang ada 

                                                           

1Bukhari, Islam dan Tradisi local di Nusantara, Telaah kritis terhadap tradisi pellet 
batteng pada masyarakat Madura dalam presfektif Hukum Islam,  (Cet. I; IAIN Pontianak, 2018), 
h. 2. 

2M Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, (Cet.I; Surabaya: Mizan, 2007), h. 24.  
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dalam masyarakat, termasuk keberagaman budaya yang dimiliki suatu 

masyarakat.   

Hal yang menarik dikaji lebih lanjut yakni hubungan  antara Islam dan 

budaya lokal. Dimana Islam sebagai agama universal merupakan rahmat bagi 

semesta alam, dan dalam kehadirannya di muka bumi ini Islam berbaur dengan 

budaya lokal pada suatu masyarakat tidak bisa dipisahkan melainkan keduannya 

merupakan bagian yang saling mendukung. 

Indonesia merupakan Negara yang memiliki populasi muslim terbesar di 

seluruh dunia, pada saat ini diperkirakan bahwa jumlah umat Islam di Indonesia  

207 juta jiwa, tak luput seperti di kepulauan Sulawesi, tepatnya di Sulawesi 

Barat yang tekenal dengan keanekaragaman kebudayaan sebagai suatu pola dari 

pengertian-pengertian atau makna-makna yang terjalin secara menyeluruh dalam 

simbol-simbol dan ditransmisikan secara historis, yang merupakan sistem 

mengenai konsepsi-konsepsi yang diwariskan dalam bentuk simbolik, yang 

dengan cara ini manusia dapat melestarikan dan mengembangkann pengetahuan 

dan sikapnya terhadap kehidupan. serta tradisi dan ritual yang berbeda-beda 

antara satu dengan lainnya.3 

Masyarakat pada umumnya, apabila ditemukan suatu tingkah laku yang 

efektif dalam hal menanggulagi suatu masalah hidup maka tingkah laku tersebut 

cenderung diulangi setiap kali menghadapi masalah yang serupa. Kemudian yang 

mengkomunikasikan tingkah laku tersebut kepada individu-individu lain dalam 

kolektifnya sehingga pola itu menjadi mantap dan menjadi suatu adat yang 

dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat. Misalnya tradisi “Mappamula 

Mangaji Qoro’ang”pada masyarakat Mandar. Tradisi tersebut merupakan warisan 

                                                           

3Irwan Abdullah., Agama dan Kearifan lokal dalam Tantangan Global, (Yogyakarta: 
Sekolah Pascasarjana UGM, 2008), h.162. 
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nenek moyang secara turun-temurun yang selalu dilakukan oleh masyarakat 

setempat serta diyakini atau di percayai nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 

Tradisi “Mappamula Mangaji Qoro’ang” dilakukan pada saat akan 

memulai mempelajari Al-Qur’an. Ini adalah  salah satu bentuk usaha yang 

dilakukan untuk memperoleh kemudahan ketika proses belajar membaca Al-

Qur’an  sampai lanjut pada pendalaman Al-Qur’an, yaitu dengan melakukan 

Tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat 

pro dan kontra terhadap tata cara pelaksanaannya. Kelompok yang menerima 

mengatakan bahwa tradisi tersebut merupakan salah satu bentuk usaha untuk 

memudahkan mengetahui tata cara membaca Al-Qur’an, simbol-simbol beserta 

dengan makna-makna yang terkandung didalamnya sebagai bentuk do’a dan 

pengharapan kepada Allah. Menurut mereka, esensi dalam tradisi tersebut adalah 

simbol-simbol ketika di laksanakan. Sedangkan kelompok yang menolak Tradisi 

Mappamula Mangaji Qoro’ang mengatakan bahwa tradisi tersebut merupakan 

salah satu bentuk syirik. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa praktik yang 

tidak sesuai dengan ajaran Islam. Adapun praktik yang dianggap sebagai bentuk 

syirik yaitu dengan membawa sesajian seperti gula merah, pisang, benang, dan 

jarum.4 

Pelaksanaan kegiatan tradisi “Mappamula Mengaji qoro’ang” yang 

dilaksanakan ketika ada seorang anak yang baru ingin di perkenalkan Al-Qur’an 

maka akan dilaksanakan tradisi ini, yang dimana subjek yang akan melakukannya 

di anjurkan untuk membawa sesuatu yang di tentukan oleh annangguru dengan 

harapan dapat mempermudah kedepannya untuk mempelajari Al-Qur’an. Hal 

demikian sebagai dampak dari proses Islamisasi atau pengembangan Islam di 

daerah tersebut. 

                                                           
4 Ustadz Syahid (77 tahun), Annangguru (Pemuka Agama) di desa Pambusuang, Wawancara, 

3  Juli 2019. 
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Ayat yang berbicara tentang Allah mempermudah kita untuk mempelajari 

Al-Qur’an yaitu terletak pada Q.S al-Qamar/54:17:  

ô‰ s)s9uρ $ tΡ ÷�œ£ o„ tβ#u ö�à)ø9$# Ì�ø.Ïe%# Ï9 ö≅ yγsù  ÏΒ 9�Ï.£‰ •Β ∩⊇∠∪     

Terjemahnya: 
Dan Sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur’an untuk pelajaran, 
Maka Adakah orang yang mengambil pelajaran.5 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT akan mempermudah bagi 

siapa saja yang mendalami al-Qur’an, dan juga dalam tafsir al-Misbah dikatakan 

bahwa Allah mempermudah al-Qur’an antara lain dengan cara menurunkannya 

sedikit demi sedikit, mengulang-ulang uraiannya memberikan serangkaian 

contoh dan perumpamaan menyangkut hal-hal yang abstrak dengan sesuatu yang 

kasat indrawi memilih pemilihan bahasa yang paling kaya kosakata serta mudah 

diucapkan dan dipahami, popular, terasa indah di qalbu yang mendengarkannya, 

lagi sesuai dengan nalar fitrah manusia agar tidak timbul, kerancuan dalam 

memahami pesannya.6 Hal ini adalah bentuk untuk mendekatkan diri kepada 

Allah swt. Allah berfirman dalam QS al-Maidah/5: 35. 

$ yγ •ƒr' ¯≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#θà)®? $# ©! $# (#þθäótGö/$#uρ Ïµø‹s9Î) s' s#‹Å™uθø9$# (#ρ ß‰ Îγ≈ y_ uρ ’ Îû 

Ï& Î#‹Î6y™ öΝà6 ¯=yès9 šχθ ßs Î=ø�è? ∩⊂∈∪  

Terjemahnya: 
“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah 
was}ilah (jalan) yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah 
(berjuanglah) di jalan-Nya, agar kamu beruntung.”7 

Salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah dalam ayat di atas adalah 

dengan mencari was}ilah atau jalan. Menurut para mufassir, yang dimaksud 

                                                           

5Depertemen Agana RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 526 

6M.Quraisy Shihab, tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an, jilid 13, 
(Jakarta:lentera hati, 2002), h. 242-243 

7Depertemen Agana RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 133. 



5 

  

 

dengan was}ilah dalam Al-Qur’an adalah amal saleh, jalan atau sarana yang 

dipakai seseorang untuk dekat kepada Allah swt. Jalan atau sarana tersebut 

antara lain berupa usaha perseorangan dengan memperbanyak ibadah, berbuat 

kebajikan, menegakkan budi pekerti yang tinggi, dan belas kasihan kepada 

sesama manusia.8 

Berkenaan dengan Tradisi Mappamula Mangaji Qoro’an, maka tradisi 

tersebut dapat dianggap sebagai was}ilah. Karena Al-Qur’an sebagai kitab 

pedoman utama juga memberi ruang. Al-Qur’an hadir dalam masyarakat yang 

bukan hampa budaya. 

Allah berfirman dalam QS Ibra>him/14: 4. 

!!$ tΒuρ $ uΖù=y™ö‘ r&  ÏΒ @Αθß™§‘ āω Î) Èβ$ |¡Î=Î/ ÏµÏΒöθs% š Îi t7ãŠ Ï9 öΝçλm; ( ‘≅ ÅÒ ãŠ sù ª! $#  tΒ 

â !$ t±o„ “Ï‰ ôγ tƒuρ  tΒ â !$ t±o„ 4 uθèδuρ â“ƒÍ“ yèø9$# ÞΟ‹Å3 ys ø9$# ∩⊆∪   
Terjemahnya: 

“Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa 
(budaya kearifan lokal) kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan 
kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan 
memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia Yang Maha 
Perkasa, Maha Bijaksana.”9 

Penggalan ayat  ِ"#ِ%َْ' ِوََ#( أر3ََْْ+6َ( ِ#5ْ ر3َُ%لٍ إِ.َّ ,ِ+َِ*(ن‘ Dan Kami tidak mengutus 

seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa (budaya kearifan lokal) kaumnya’ 

mengisyaratkan bahwa Al-Qur’an turun dalam masyarakat dengan budaya dan 

kearifan lokalnya masing-masing.10  

                                                           

8Ahmad, “Was}ilah”, dalam  Ensiklopedi Islam, Edisi Baru (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van 
Hoeve, 2005), h. 265.   

9Depertemen Agana RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya  , h. 255. 

10Abd. Rahim Yunus, “Nilai-nilai Islam dalam Budaya dan Kearifan Lokal: Konteks 
Budaya Bugis”, Rihlah, vol. II no. 1 (Mei 2015), h. 5  
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Oleh karena itu, fokus dalam penelitian ini adalah “Tradisi Mappamula 

Mangaji Qoro’ang” pada Masyarakat Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, 

Kabupaten Polewali Mandar , Provinsi Sulawesi Barat.”  

B. Fokus Penelitian dan deskripsi Fokus 

1. fokus penelitian 

Fokus penelitian ini adalah Tradisi “Mappamula Mangaji Qoro’ang”. 

Tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang merupakan Tradisi yang telah 

dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pambusuang secara turun-temurun dan masih 

dilakukan oleh masyarakat desa pambusuang sampai sekarang. 

2. Deskripsi fokus  

a. Tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang adalah tradisi yang dilakukan 

oleh masyarakat Mandar khususnya di desa pambusuang ketika anak 

akan memulai memplajari al-Qur’an. Tradisi ini merupakan kebiasaan, 

yang dipraktikkan di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa 

Kabupaten Polewali Mandar sebagai bentuk doa  untuk mendapatkan 

berkah dari Allah SWT. Dengan tujuan agar anaknya dipermudahkan 

dalam proses belajar mengaji. Peneliti tidak hanya mengkaji makna 

yang terkandung di dalam Tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang akan 

tetapi juga pada praktik sebagai fenomena sosial. 

b. Masyarakat Desa Pambusuang kecamatan balanipa Kabupaten 

Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat adalah masyarakat yang 

berasal dari sebuah system kerajaan yang pada awalnya sama sekali 

tidak mengenal islam. Pada saat islam belum masuk di Sulawesi barat, 

khususnya dimandar, kepercayaan mereka saat itu masih sangat 

kental. Pada awalnya mereka memiliki keyakinan animisme yang 
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mempercayai bahwa diluar diri seorang manusia ada ruh halus yang 

berkeliaran di alam bebas.11 

c. Kajian Living Qur’an adalah suatu kajian ilmiahdalam ranah studi al-

Qur’an  yang meneliti dialektika antara al-Qur’an dengan kondisi 

realitas sosial di masyarakat. Living Qur’an  juga berarti praktek-

praktek pelaksanaan ajaran al-Qur’an di masyarakat dalam kehidupan 

mereka sehari-hari. 

Dalam keitannya dengan tulisan ini, Living  Qur’an adalah kajian atau 

penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan 

kehadiran al-Qur’an di sebuah komunitas muslim tertentu. 

C. Rumusan Masalah 

Skripsi ini berjudul, Tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang Suatu kajian 

living Qur’an pada Masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali 

Mandar, berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang dikaji 

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana hakikat tradisi Mappamula mangaji Qoro’ang di Desa 

Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi 

barat? 

2. Bagaimana Wujud Tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang pada Masyarakat 

Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi 

Barat Persperktif Qs. Al-Qamar/54:17? 

3. Bagaimana Nilai-nilai dalam Tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang di 

Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar 

Provinsi Sulawesi Barat? 
    

                                                           

11 Ilyas “Islamisasi di Kerajaan Balanipa pada Abad XVI-XVII 
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D. Kajian  Pustaka 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini, 

antara lain, yaitu; 

Buku yang bejudul “Agama Nelayan: Pergumulan Islam dengan Budaya 

Lokal”. Penelitian ini mengkaji tradisi yang terdapat pada masyarakat 

Pambusuang. Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada tradisi yang dikaji dan 

objek penelitiannya. Dalam penelitian ini memfokuskan objek  penelitian pada 

masyarakat desa Pambusuang di segala kalangan yang melakukan tradisi tersebut  

sedangkan penelitian terdahulu memfokuskan penelitiannya terbatas pada 

nelayan yang ada di desa Pambusuang.12 

Skripsi tentang “Pemaknaan Ussul sebagai keyakinan Masyarakat Suku 

Pambusuang: Studi Indigenous pada Masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar” 

perbedaannya dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini hanya membahas 

salah satu bentuk pemaknaan ussul pada masyarakat Pambusuang sedangkan 

dalam penelitian terdahulu memfokuskan penelitiannya pada pemaknaan ussul 

dalam bentuk pengharapan dan implementasinya dalam kehidupan. 

Skripsi tentang “Islam dan tradisi lokal di Nusantara (telaah kritis 

terhadap tradisi pellet betteng pada masyarakat Madura dalam prespektif hukum 

Islam) dalam skripsi ini menjelaskan tentang Tradisi yang  merupakan ucapan 

selamatan yang dilakukan dengan cara membaca doa-doa dan sedekah setelah 

wanita sudah mengandung pertama kalinya yang dimana usia kehamilan 

mencapai empat bulan atau tujuh bulan.13 Perbedaan dalam penelitian ini, 

terletak pada tradisi yang dikaji. Dalam penelitian ini, yang dikaji adalah tentang 

Mappamula Mangaji Qoro’ang. 

                                                           

12Arifuddin Ismail, Agama Nelayan, Pergumulan Islam dengan Budaya lokal, (Cet. I; 
Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 54.  

13M. Zainal Abidin, Islam dan Tradisi likal dalam prespektif multi kulturalisme, h. 307. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka tujuan penelitian dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui hakikat Mappamula Mangaji Qoro’ang  di Desa Pambusuang 

Kecamatan balanipa Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat. 

2. Mengetahui wujud Tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang pada 

masyarakat Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali 

Mandar perspektif QS al-Qamar 54: 17 

3. Mengetahui Nilai-nilai dalam Tradisi Mappamula mangaji Qoro’ang pada 

masyarakat Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali 

Mandar. 

Selanjutnya melalui penjelasan dan deskripsi di atas, diharapkan 

penelitian ini berguna untuk: 

1. Kegunaan ilmiah yaitu mengkaji dan membahas hal-hal yang berkaitan 

dengan judul skripsi ini, sedikit banyaknya diharapkan mampu menambah 

khazanah ilmu pengetahuan dalam kajian tafsir. 

2. Kegunaan praktis yaitu dengan mengetahui Tradisi Mappamula mangaji 

Qoro’ang, yang disandingkan dengan QS al-Qamar 45;17 yang bisa 

dijadikan bahan rujukan bagi masyarakat dan digunakan untuk meraih 

gelar sarjana Strata 1 (S.Ag) dalam bidang tafsiR.
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BAB II 

    KAJIAN TEORITIS 

A. Islam dan Tradisi Lokal di Balanipa 

1. Masuknya Islam di Balanipa 

Penyebaran agama Islam di Balanipa. Diyakini oleh sebagian masyarakat 

Balanipa adalah Syekh Abdul Rahim Kamaluddin yang berketurunan Arab 

berasal dari wilayah Sumatera bertepatan pada tahun 1607 M. Pada awal abad 

ke-17 M berdasarkan Lontara 2 Pattodioloangdi Mandar. Menyebutkan bahwa 

Syekh Abdulrahim Kamaluddin adalah orang yang membawa Islam ke Kerajaan 

Balanipa.14 

Syekh Abdul Rahim Kamaluddin berasal dari negeri Arab berdagang ke 

wilayah Sumatera melanjutkan perjalanannya ke Makassar, setelah mengetahui 

kabar tentang etnis Mandar di bagian barat Sulawesi Selatan sebagai penjual 

kelapa di Makassar, Abdul Rahim Kamaluddin melanjutkan perjalanannya 

menuju wilayah Mandar mendarat di Pantai Tammangalle Balanipa.  

Sebelum menjalankan misinya sebagai Muballigh dan penyiar Dakwah 

Islam, terlebih dahulu meminta izin kepada Raja Balanipa 4 Kanna I Pattang 

Daetta Tommuane yang memerintah pada abad ke-7 M. atau sekitar tahun 1607 

M. sebagai kerajaan induk dari tujuh sekutu kerajaan di wilayah mandar Pitu 

Ulunna Salu, Piti Ba’bana Minanga (tujuh kerajaan di wilayah pengunungan dan 

tujuh kerajaan di wilayah pantai), dan mendapat izin tinggal di wilayah mandar 

beliau menampakkan sikap sopan santunnya, kejujurannya dan sifat sifat moral 

baik di hadapan raja maupun masyarakat Balanipa.  

                                                           

14Ilyas “Islamisasi di Kerajaan Balanipa pada Abad XVI-XVII” (Skripsi,  Fakultas Adab 
dan Humaniora. UIN Alauddin Makassar, 2015). 
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Akhirnya Raja Balanipa ke 4 Kanna I Pattang daetta Tommuane 

memberikan peluang mendirikan sebuah “Mukim” atau pemondokan sebagai 

tempat belajar Al Qur’an dan praktek dan tata cara beribadah dalam islam. 

Mukim ini didirikan di wilayah Balanipa sekitar perbatasan Desa Lambanan 

dengan Desa Pambusuang.  

Pola penyebaran Islam berlangsung secara damai dan tidak menimbulkan 

kontroversial dengan budaya setempat. Tidak ada catatan sejarah yang 

menunjukkan bahwa para penyebar islam pada masa permulaan melakukan 

tindakan-tindakan destruktif yang bertujuan untuk mendelegitimasi eksistensi 

adat dan kebiasaan-kebiasaan tradisional masyarakat Mandar. Hal inilah yang 

menyebabkan islam teradaptasi dengan cepat dalam masyarakat Mandar dan 

segera menjadi bagian dari identitas kebudayaan mandar hingga saat ini.15 

2. Deskripsi Tradisi 

Tradisi berasal dari Bahasa Latin tradition “diteruskan” atau kebiasaan. 

Sedangkan dalam pengertian sederhananya adalah suatu yang telah dilakukan 

sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat dan 

menjadi identitas dari suatu aktivitas komunitas masyarakat yang mengandung 

unsur agama. Karena itu, tradisi masyarakat sangat dipengaruhi oleh lingkungan 

sosial, budaya dan agama.16 

Tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu 

seperti adat, kepercayaan, kebiasaan ajaran dan sebagaimana yang turun temurun 

dari nenek moyang.17 Sejarah menyajikan fakta bahwa tradisi sebagai salah satu 

                                                           

15http://www.ridwanmandar.com/nuhiya-dan-pendakwah-di-
pambusuang/24/11/2011.(Tgl akses 24 Juli 2019). 

16Geonawan Monoharto dkk, Seni Tradisional Sulawesi Selatan (Cet. III; Makassar: 
Lamacca press, 2005), h. 5.  

17Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern (Jakarta: Pustaka Amani), 
h. 564. 
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ekspresi budaya dalam mempertahankan denyut nadi kehidupannya kadang tarik 

menarik dengan agama formal.  

Setiap agama maupun tradisi hampir dimungkinkan menghadapi masalah 

perbenturan di antara keduanya. Tradisi menjadi bagian dari hasil kreasi manusia 

dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya sebagai mahluk ciptaan Allah 

swt. di muka bumi. Dalam menjalankan fungsinya sebagai khalifah manusia 

mengatur kehidupannya berdasarkan aturan dari agamanya demi terwujudnya 

hidup yang diridhai-Nya, menjalin hubungan dengan sesama makhluk 

berdasarkan petunjuk dan tuntunan agama sehingga segala bentuk aktivitasnya 

baik berupa adat-istiadat, norma, kebiasaan atau tradisi harus sejalan dengan 

syari’at.  

Tradisi dan agama dalam masyarakat harus sejalan beriringan sehingga 

dalam tradisi tidak terjadi ketimpangan yang menyebabkan tradisi itu keluar dari 

aturan agama bahkan lebih mendekat kepada dosa besar seperti syirik kepada 

Allah swt. Agama menuntun manusia dalam menjalankan roda kehidupan yang 

lebih baik, dapat mengubah pesan-pesan menyempurnakan unsur tradisi yang ada 

dalam masyarakat.  

Dalam konteks penyebaran Islam di Indonesia khususnya di Sulawesi Barat. 

masyarakat mandar adalah masyarakat yang berasal dari sebuah system kerajaan 

yang pada awalnya sama sekali tidak mengenal islam. Pada saat islam belum 

masuk di Sulawesi barat, khususnya dimandar, kepercayaan mereka saat itu 

masih sangat kental. Pada awalnya mereka memiliki keyakinan animisme yang 

mempercayai bahwa diluar diri seorang manusia ada ruh halus yang berkeliaran 

di alam bebas. Mereka menempati tempat-tempat tertentu yang dikermatkan, 

seperti pohon besar, kuburan, ataupun tempat sepi. Oleh karenanya masyarakat 

mandar pada saat itu melakukan ritual-ritual ditempat-tempat keramat tersebut 
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untuk memuja ruh yang menempatinya. Mereka meminta rezeki kepada ruh yang 

diyakini dapat memberikan apa yang diinginkan. Pada kegiatan ritual, mereka 

tidak hanya berdoa dan pemujaan mantra akan tetapi mereka juga membawa 

sesajen dan meletakkannya ditempat keramat tersebut.18 

Sejak masuknya islam di Mandar, perkembangan islam berkembang dengan 

sangat pesat. Pengenalan islam yang masuk ke tanah mandar beransur-ansur 

berubah dan menjadikan ritual dan kegiatan kebudayaan memiliki muatan nilai-

nilai islam. Dan beberapa kegiatan atau ritual-ritual yang dianggap mengandung 

unsur kemusyrikan mulai ditinggalkan, kerena mereka telah mengetahui bahwa 

kekuasaan Allah meliputi atas segala sesuatu.  

tradisi yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat diramu lebih 

cermat, cerdas dan profesional. Para penyiar agama Islam menjadikan media 

tradisi sebagai salah satu strategi dalam membumikan ajaran Islam dengan 

menggunakan berbagai macam pendekatan sesuai kebiasaan masyarakat. Dengan 

melalui proses asimilasi, maupun akultrasi budaya maka agama Islam di Sulawesi 

Barat dapat dikembangkan tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisi lokal bahkan 

memberi muatan-muatan keislaman terhadap nilai-nilai tradisi yang sudah ada 

dan memperkaya pemaknaanya dalam masyarakat. 19 itulah yang menyebabkan 

Agama islam cepat perkembangannya di Mandar . 

Adapun unsur-unsur Tradisi adalah sebagai  Kegiatan sosial masyarakat 

menyebabkan adanya pembentukan tradisi. Tradisi tetap berkembang dan lestari 

selama manusia sebagai bagian terpenting dari masyarakat senantiasa ada serta 

selalu berproses. Agama selaku sistem keyakinan yang dipegang oleh setiap 

individu masyarakat turut menjadi penyebab dari adanya perubahan dan corak 

                                                           

18 Ilyas “Islamisasi di Kerajaan Balanipa pada Abad XVI-XVII 
 

19Ilyas “Islamisasi di Kerajaan Balanipa pada Abad XVI-XVII 
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terhadap tradisi yang ada. Beberapa aspek yang berkaitan dengan tradisi, yaitu; 

1) bentuk warisan seni budaya tertentu; 2) kebiasaan atau bahkan kepercayaan 

yang dilembagakan dan dikelola oleh masyarakat dan pemerintah; dan 3) 

kebiasaan atau bahkan “tubuh ajaran” yang dilembagakan dan dikelola oleh 

kelompok-kelompok agama, badan-badan keagamaan yang semuanya dibagikan 

kepada pihak lain.20 

Dilihat dari aspek benda material, tradisi merupakan benda material 

yang menunjukkan dan mengingatkan kaitan khususnya dengan kehidupan masa 

lalu, seperti bangunan-bangunan kuno peninggalan sejarah nenek moyang. 

Sedangkan aspek gagasan tradisi merupakan keyakinan, kepercayaan, simbol, 

norma, nilai, aturan, dan ideologi yang harus benar-benar mempengaruhi pikiran 

dan prilaku yang melukiskan makna khusus atau legitimasi masa lalunya. 

Seperti, gagasan kuno mengenai demokrasi, kebebasan dan mitos asal-usul 

kebangsaan, kenangan tentang keagungan dan kejayaan negara di masa lalu, 

teknik pedukunan dan lain sebagainya merupakan contoh tradisi. 

Aspek gagasan tradisi juga termasuk pada benda atau gagasan baru yang 

diyakini berasal dari masa lalu dan diperlakukan secara khidmat yang secara 

generasi ke generasi masih diturunkan (wariskan) dan dilaksanakan.21 

Secara awam diungkapkan bahwa tradisi sama artinya dengan budaya. 

Tradisi dianggap sebagai suatu kebiasaan, maksudnya bahwa segala ketentuan 

dan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung unsur-unsur atau nilai-nilai budaya, 

adat istiadat, yang bersifat turun temurun merupakan sesuatu yang telah 

menjadi tradisi dan masyarakat atau sekelompok masyarakat secara bersama-

sama terlibat dalam melestarikan atau melaksanakan suatu kebiasaan-kebiasaan 

                                                           

20Alo Liliweri, Sosiologi dan Komunikasi Organisasi (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2014), 
h. 89-99. 

21Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: Prenada, 2011), h. 70.  
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yang dimaksud. Biasanya suatu tradisi dijadikan sebagai perlambang budaya 

hidup masyarakat, sesuai dengan norma hidup dan adat yang melekat.22 

Secara umum Koentjaraningrat membagi kebudayaan dalam 3 (tiga) 

wujud, yaitu: 1) sesuatu yang kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, 

peraturan; 2) sesuatu yang kompleks dari aktifitas, kelakuan berpola dari 

manusia dalam masyarakat; 3) benda-benda hasil karya manusia. Elly M Setiadi 

menjelaskan tiga wujud kebudayaan tersebut sebagai; Pertama: Wujud ide, 

merupakan wujud kebudayaan yang sifatnya  abstrak, tak dapat diraba, dipegang 

ataupun difoto, dan tempatnya ada di alam pikiran warga masyarakat dimana 

kebudayaan itu hidup dan berkembang.  

Kebudayaan ideal ini dapat disebut sebagai adat istiadat. Kedua: Wujud 

prilaku, yang meliputi sistem sosial karena menyangkut tindakan dan kelakuan 

berpola dari manusia itu sendiri. Wujud ini dapat diobservasi, difoto, dan 

didokumentasikan. Wujud yang kedua ini merupakan wujud dari perilaku dan 

bahasa. Ketiga: Wujud artefak, yang juga disebut sebagai kebudayaan fisik yang 

merupakan hasil fisik dari aktifitas manusia. Sifatnya konkret dan dapat 

diindera serta didokumentasikan.  

Koentjaraningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan dari 

kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang teratur oleh tata kelakuan yang harus 

didapat dengan belajar dan semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat.23 

Kebudayaan dikatakan sebagai proses atau hasil dari cipta, rasa, dan 

karsa manusia dalam upayanya menjawab tantangan kehidupan yang berasal 

dari alam sekelilingnya. Tradisi merupakan bagian dan bentuk dari kebudayaan 

                                                           

22Septian Eka Fajrin. 2009: 18. Identitas Sosial Dalam Pelestarian Tradisi Ruwatan Anak 
Rambut Gimbal Dieng Sebagai Peningkatan Potensi Pariwisata Budaya, dibagikan 
https://core.ac.uk/download/files/478/16507776.pdf. 

23Kalid Mujahidullah, Keperawatan Geriatrik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 35-
36.  
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yang terjadi dan diciptakan dari adanya aktifitas manusia dalam menjalani 

kehidupannya.   

Mengacu dari uraian tersebut, maka unsur-unsur tradisi sama halnya 

dengan unsur-unsur kebudayaan, dan bahwa tradisi merupakan bagian dari 

kebudayaan. Bronislev Malinowski menyebutkan 4 (empat) unsur pokok 

kebudayaan, sebagai berikut: 1) sistem norma yang memungkinkan kerja sama 

antara anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya, 2) 

organisasi ekonomi, 3) alat-alat dan  lembaga atau petugas pendidikan: keluarga 

sebagai lembaga pendidik yang utama, dan 4) organisasi kekuatan. 

Koentjaraningrat, menyebutkan 7 (tujuh) unsur kebudayaan, sebagai berikut: 1) 

bahasa, 2) sistem pengetahuan, 3) organisasi sosial, 4) sistem peralatan hidup 

dan teknologi, 5) sistem mata pencaharian hidup, 6) sistem religi, dan 7) 

kesenian.24 

Islam sebagai sebuah sistem kepercayaan yang menjadi  mayoritas di 

Indonesia turut mempengaruhi dan memberi corak  tersendiri pada tradisi 

masyarakat setempat. Keadaan geografis Indonesia menempati posisi yang jauh 

dari pusat-pusat peradaban Islam di Timur Tengah. Fakta inilah yang 

mempengaruhi proses dan warna islamisasi di Indonesia. Proses islamisasi di 

Indonesia umumnya berjalan damai dan tidak melalui kekuatan militer. 

B. Pembelajaran Al-Qur’an di Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali 

Mandar Sulawesi Barat. 

1. Sejarah Pendidikan Al-Qur’an di Tanah Mandar 

Dimulai dari seorang tokoh yang bernama Abdul Karim (putera kelahiran 

Belokka) ketika dalam perjalanan pulang dari Makkah menuju kampung 

                                                           

24Kadzip, Islam dan Budaya Lokal, Belajar Memahami Realitas Agama dalam 
Masyarakat (Yogyakarta: Komplek Polri Gowok, 2009), h. 29. Lihat juga di Kalid Mujahidullah, 
Keperawatan Geriatrik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 35-36. 
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halamannya bertemu dengan salah seorang pedagang dari Mandar, namanya 

Annangguru Kaiyyang (guru besar). Informasi dari S. Sail (Puang Sail), bahwa ia 

bertemu dengan Ampona Ampo Juba (H. Pua’ Muriba Kadhi Campalagian XI 

1883-1889 M). Dalam pertemuan ini H. Pua’ Muriba atau Annangguru Kaiyyang 

mengajak Syech Abdul Karim mengunjungi daerah di Mandar untuk 

mendakwahkan ajaran Islam terutama membangun pendidikan Agama Islam di 

sana. Ajakan dan permohonannya dikabulkan oleh Syech Abdul Karim (sekitar 

tahun 1883 M). Di Mandar, beliau sempat mencetak murid dan kader, 

diantaranya ialah KH.Arsyad Maddappungan. Keduanya terdapat hubungan 

keluarga dekat. Ayah KH. Maddeppungan bersaudara dengan Syech Abdul 

Karim. Sepeninggal Syech Abdul Karim, KH. Maddeppunganlah yang 

melanjutkan usaha dan proses belajar mengajar Agama Islam dan mencetak 

banyak murid dari berbagai latar belakang dan daerah. Belakangan membentuk 

Yayasan Perguruan Islam sebagai lembaga pendidikan pertama dan lokasinya itu 

di salah satu daerah Mandar seperti di Campalagian.25 Pada perkembangan 

selanjutnya, kader-kader lepasan Perguruan Islam kemudian melanjutkan proses 

pendidikan Islam melalui penggalakan sistem mangngaji kittak atau mangngaji 

tudang dengan memusatkan proses belajar mengajar/mengaji di rumah-rumah 

annagguru dalam bentuk halaqah/sorogan.  

Dalam penelitian ini, melirik aktifitas tersebut yang kebertahanannya 

masih berlangsung. Salah satunya sebelum ada seorang murid memulai berguru 

mengaji di Pambusuang, orang tua dari murid tersebut dianjurkan untuk 

mengadakan ritual tradisi Mappammula Mangaji Qoro’ang oleh anangguru di 

lokasi penelitian. 

                                                           

25Abu Muslim, “Peran Perempuan dalam Merawat Eksistensi Mangngaji Tudang sebagai 
bagian Integral Pengembangan Pendidikan Islam di Desa Bonde Polewali Mandar (Studi Biografi 
Annangguru Hudaedah)” Vol. 3, No. 1 , 2017, hal. 137-138. 



18 

 

 

Bagi anak-anak yang sudah melaksanakan ritual tradisi Mappammula 

Mangaji Qoro'ang akan di hadapkan dengan memulai belajar iqra' yaitu suatu 

pengenalan dan metode memudahkan membaca al-Qur’an bagi anak-anak. Tahap 

selanjutnya yakni belajar tajwid serta irama atau tilawati untuk lebih 

memantapkan bacaan al-Qur’an peserta didik. Setelah semua tahapan tersebut 

dilewati dan Annangguru disana merasa mantap akan bacaan peserta didik, di 

mulailah membaca dengan menggunakan "Qoro'ang Lompo" al-Qur’an 30 juz 

yang peserta didik akan memulai membaca dengan memulai surah al-Baqarah 

sampai an-Nas. Selanjutnya, apabila peserta didik sudah sampai bacaannya pada 

surah terakhir di dalam al-Qur’an, maka orang tua dan Annangguru 

merekomendasikan untuk melanjutkan kepada tradisi yang dinamakan "Sayyang 

Pattu’du' " sebagai penghormatan dan rasa bangga kepada sang anak yang telah 

menyelesaikan bacaan al-Qur’an sampai dengan 30 juz.26 

C. Kearifan Lokal di Desa Pambusuang terkait dengan Pembelajaran Al-Qur’an 

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta 

berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh 

masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan 

kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan  sebagai 

kebijakan setempat “local wisdom” atau pengetahuan setempat “local 

knowledge” atau kecerdasan setempat “local genious”. Menurut Rahyono, 

kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis 

tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat27. Artinya, kearifan lokal 

adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum 

                                                           

26Syahid, Masyarakat Mandar, Kecamatan Balanipa kabupaten Polewali 
Mandar.Wawancara, di Balanipa, 3 Juli  2019. 

27Irwan Abdullah, Ibnu Mujib, M.Iqbal Ahnaf, Agama dan  Kearifan Lokal dalam 
Tantangan Global, (Cet.I, Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta:2008), hal. 7-9 
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tentu dialami oleh masyarakat yang lain. Nilai-nilai tersebut akan melekat sangat 

kuat pada masyarakat tertentu dan nilai itu sudah melalui perjalanan waktu yang 

panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut.  

Kearifan lokal adalah warisan masa lalu yang berasal dari leluhur, yang 

tidak hanya terdapat dalam sastra tradisional sastra lisan penuturnya, tetapi 

terdapat dalam berbagai pandangan hidup, kesehatan, dan arsitektur. Dalam 

pembicaraan tetang hidup-mati (sesuatu yang hidup akan mati), tanpa pelestarian 

dan revitalisasi, kearifan lokal pun suatu saat akan mati. Bisa jadi, nasib kearifan 

lokal mirip pusaka warisan leluhur, yang setelah sekian generasi akan lapuk 

dimakan rayap. 

Seperti halnya kearifan local yang ada di Kabupaten Mandar yang 

berkembang dan sangat dijaga kelestariannya adalah tradisi Maccera’. Tradisi 

Maccera adalah sebuah tradisi yang dilangsungkan ketika seseorang yang hendak 

melanjutkan bacaan dari surah ke surah tertentu, perlu memotong ayam dua ekor 

hingga mencapai surah terakhir. 

Setelah tradisi Maccera’ juga terdapat Tradisi sayyang pattu’du (budaya 

massawe totammaq) yang berada di Desa Pambusuang kecamatan Balanipa. 

Sekilas nampak kelihatan bahwa budaya massawe ini berlatar belakang islam. 

Dalam upacara khatam Al Qur’an di Mandar, massawe merupakan rangkaian 

atau bagian dari acara, sementara khatam Al Qur’an itu sendiri, kebanyakan 

orang cenderung menilainya sebagai kebudayaan Islam dan budaya Massawe 

sebagai bagian dari kebudayaan Islam.  

Sayyang Pattu’du adalah tradisi upacara masyarakat Mandar yang di 

lakukan bagi orang yang telah menamatkan membaca Al-Qur’an dengan upacara 

di arak keliling kampung dengan menaiki sayyang pattu’du (kuda yang pintar 
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menari) sambil di ikuti irama rebana, lalu di kanan kirinya kaum muda remaja 

memperlihatkan kebolehannya berkalinda’da (bersyair).28 

tradisi Makkuliwa Lopi merupakan tradisi masyarakat Mandar yang 

mengadakan syukuran atau ma’baca (dalam istilah mandar ) ketika sebuah 

perahu yang baru jadi dan baru akan dipakai, maka sebelum perahu itu 

diturunkan di laut, terlebih dahulu si pemilik perahu mengadakan seremoni 

kemudian dipanjatkan doa dengan dirangkaikan upacara adat guna untuk 

mendapatkan keselamatan bagi nelayan maupun bagi perahu itu.  

D. Motivasi Pembelajaran Al-Qur’an dalam QS. Al-Qamar 54:17 dan 

Pengaruhnya terhadap Mappamula Mangaji Qoro’ang   

Al-Qur’an sendiri adalah kitab suci umat islam yang digunakan manusia 

sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran al-Qur’an 

merupakan unsur mata pelajaran pendidikan agama Islam pada desa Pambusuang 

yang penting dipelajari peserta didik sejak dini. Dengan mempelajari al-Qur’an 

sejak dini, anak yang melakukan Tradisi Mappammula Mangaji Qoro'ang akan 

mengerti sumber pertama ajaran agama islam dan mampu mengamalkan isi 

pandangannya sebagai petunjuk dan landasan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran al-Qur’an diarahkan untuk menumbuh kembangkan 

pengetahuan peserta didik terhadap al-Qur’an, sehingga mendapat esensi dari 

tradisi tersebut dengan baik dan benar. Pembelajaran al-Qur’an di desa 

Pambusuang menekankan proses kegiatan belajar yang berorientasi pada  

kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Diantaranya adalah 

kemampuan dalam membaca, menulis, melafalkan dengan fasih, memahami  dan 

mengamalkan al-Qur’an. 

                                                           

28Ruhiyat “Tradisi Sayyang Pattu’du di Mandar (Studi Kasus Desa Lapeo) ” Studi 
Agama dan Masyarakat, No.1. Vol. 13 (2017): h.6-7. 

 



21 

  

 

Sebagaimana mayoritas masyarakat pambusuan di lokasi penelitian, 

sangat meninggikan dan menjunjung tinggi apa yang menjadi pedoman dalam 

kehidupan sehari-hari. Sebagaimana  banyak Ayat al-Qur’an maupun Hadis Nabi 

yang memerintahkan manusia untuk mempelajari al-Qur’an. Mulai dari 

penyebutan, memahami sampai dengan mengamalkan isi kandungan Al-Qur’an.  

Diantara ayat dan yang menjelaskan tentang pentingnya mempelajari Al-

Qur’an dan manfaat mempelajari al-Qur’an, mulai dari membaca, memahami 

sampai dengan mengamalkan al-Qur’an, yaitu: 

1. Membaca al-Qur’an 

Perintah membaca Al-Qur’an berawal dari turunnya wahyu pertama dari 

Allah swt. Kepada nabi Muhammad saw. Melalui perantara Jibril as. Allah SWT 

berfirman dalam QS. al-‘Alaq/96 :1-5. 

1 . ù& t�ø%$# ÉΟó™$$ Î/ y7În/u‘ “Ï% ©!$# t, n=y{ ∩⊇∪ t, n=y{ z≈ |¡ΣM}$# ô ÏΒ @, n= tã ∩⊄∪ ù& t�ø%$# y7š/u‘ uρ 

ãΠ t�ø.F{ $# ∩⊂∪ “Ï% ©!$# zΟ̄= tæ ÉΟn=s)ø9$$ Î/ ∩⊆∪ zΟ̄=tæ z≈ |¡ΣM}$# $ tΒ óΟs9 ÷Λs>÷è tƒ ∩∈∪ 

Terjemahnya: 

Bacalah dengan menyebut nama Tuhan-Mu yang menciptakan dia 
telah menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah dan Tuhan-
Mu maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara qalam, 
dia mengajar manusia apa yang ia tidak ketahuinya.29 

Ayat di atas menggambarkan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada 

manusia untuk membaca dan mempelajari Al-Qur’an melalui perantara qalam 

agar manusia mengetahuinnya. Ayat inilah yang menunjukkan bahwa Al-Qur’an 

harus di pelajari, baik dari segi hukum-hukumnya maupun makna yang 

terkandung didalamnya. 

Membaca al-Qur’an adalah langkah awal seseorang untuk dapat 

memahami al-Qur’an yang didalamnya mengandung nasehat, peringatan, 

                                                           

29Depertemen Agana RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya  h. 597. 
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petunjuk, kebaikan dan ilmu yang banyak. sehingga dapat diamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 

Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda. 

، َ�د�  ثنيَِ الحَْسَنُ ْ�نُ �ليٍَِّ الُْ�لوَْانيِ� ثنَاَ مُعَاوِيةَُ َ�د� بِيعُ ْ�نُ َ$فِعٍ، َ�د� ثنَاَ +*بوُ توَْبةََ وَهُوَ الر�
، قاَلَ: ثنيَِ +*بوُ +0مَامَةَ البَْاهِليِ� مٍ، يقَُولُ: َ�د� عَ +*5َ سَلا� �هُ سمَِ مٍ، عَنْ زَيدٍْ، +*ن  يعَْنيِ اْ�نَ سَلا�

عْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى� اللهُ �لَيَْهِ وَسَلم�َ  �هُ يDEَتيِ يوَْمَ القBَِْامَةِ «، يقَُولُ: سمَِ ن
F
اقْرَءُوا القُْرْ+نَٓ فاَ

ابِهِ   شَفBِعًا Kِ*صحَْ

artinya: 

Talah menceritakan kepadaku Al Hasan bin Ali Al Hulwani telah 
menceritakan kepada kami Abu Taubah ia adalah Ar Rabi’ bin Nafi’ telah 
menceritakan kepada kami Mu’awiyah yakni Ibnu Sallam, dari Zaid 
bahwa ia mendengar Abu Sallam berkata, telah menceritakan kepadaku 
Abu Umamah Al Bahlili ia berkata; saya mendengar Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “bacalah al-Qur’an, karena ia akan 
datang memberi syafa’at kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti. 
(HR. Muslim).30 

Sangat banyak keutamaan membaca al-Qur’an sebagaimana yang 

dijelaskan dalam hadis diatas. Allah memberikan pahala kepada  orang yang 

membaca al-Quran sebagai salah satu yang bernilai ibadah disisinya. Allah juga 

memberikan pahala bacaan al-Qur’an bukan per surat atau per ayat, akan tetapi 

Allah memberikan pahala kepada orang yang membaca al-Qur’an setiap 

hurufnya. Nabi SAW bersabda: 

فٌ رْ يم حَ وم فٌ رْ لام حَ  وَ  فٌ رْ ألف حَ  نْ كِ لَ وُ  فٌ رْ الم حَ  لُ وْ ق ـُ أَ لاَ   
 

artinya:  
Aku tidak mengatakan Alif Lam Mim itu satu huruf. Akan tetapi Alif 
satu huruf, Lam satu huruf, dan Mim satu huruf. (HR at-Tirmidzi).31 

 

                                                           
30Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih Muslim (Riyadh: 

Dar Taibah, 1426 H), h.361. 
31 Abdul Aziz Abdur Rauf, Pedoman Dauroh al-Qur’an Kajian Ilmu Tajwid disusun 

Secara Aplikatif  (jakarta timur: Markas al-Qur’an, 2010) 
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2. Mentadabburi dan Mempelajari al-Qur’an  

Al-Qu’ran adalah kitab pedoman bagi manusia dan bernilai pahala apabila 

dibaca, meski demikian kita diperintahkan juga untuk mentadabburi al-Qur’an 

dengan usaha yang sungguh-sungguh. Karena mentadabburi al-Qur’an adalah 

pintu pemahaman dan pengamalan al-Qur’an, dan mengibaratkan orang yang 

tidak mentadabburi al-Qur’an sebagai orang yang hatinya terkunci. Seperti 

yang  difirmankan Allah SWT dalam Qs. Muhammad/47:24 

Ÿξ sùr& tβρ ã�−/y‰ tGtƒ šχ#u ö�à)ø9$# ôΘr& 4’ n?tã A>θè=è% !$ yγ ä9$ x�ø%r& ∩⊄⊆∪     

 

Terjemahnya: 

Maka Apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran ataukah hati 
mereka terkunci?32 

Berkaitan dengan hal ini Allah Subhanahu wa Ta’ala juga berfirman. Dalam Qs. 

Shad/38: 29 

ë=≈ tGÏ. çµ≈ oΨ ø9t“Ρ r& y7ø‹s9Î) Ô8 t�≈ t6ãΒ (#ÿρ ã�−/£‰ u‹Ïj9 ÏµÏG≈ tƒ#u t�©.x‹ tFuŠ Ï9uρ (#θä9'ρ é& É=≈ t6ø9F{ $# ∩⊄∪    

 

Terjemahnya: 

ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu dengan penuh 
berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatNya dan supaya 
mendapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.33 

Menafsirkan ayat diatas, imam al-Qurthubi, mengatakan “ayat ini mengandung 

dalil kewajiban mengetahui makna-makna ayat al-Qur’an, dan juga dalil bahwa 

membaca secara tartil (pelan dengan penuh penghayatan) itu lebih utama dari 

membaca secara cepat, sebab tidak mungkuin seseorang bisa mentadabburi al-

Qur’an jika membaca al-Qur’an secara cepat.”34 

3. Mengajarkan al-Qur’an 

                                                           

32 Depertemen Agana RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya  h. 509. 
33 Depertemen Agana RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya  h. 455 . 
34 Al-Qurthubi, Al-jami’ li-Ahkam qur’an, 15/192. 
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Al-Qur’an merupakan sebaik-baik ilmu, yang menjadi sumber ilmu 

pengetahuan, petunjuk bagi manusia selama hidup didunia dan menjadi ladang 

pahala bagi yang membaca dan mengamalkan al-Qur’an. Barang siapa yang 

menyebarluaskannya kepada manusia, maka ia akan mendapatkan pahala yang 

terus mengalir dari Allah SWT. Rasulullah Saw bersabda. 

هٌ مَ ل عَ  وَ  نَ ◌ٓ ارْ القٌ  مَ ل عَ ت ـَ نْ مَ  مْ كٌ لٌ ضَ فْ اَ  ن إِ   
Artinya: 

“Sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah yang 
belajar Al-Qur̀an dan mengajarkannya.”(HR Bukhari)35  
Hadis diatas menjelaskan bahwa kita diperintahkan tidak hanya 

mempelajari al-Qur’an  akan tetapi harus diajarkan untuk menjadi orang yang 
bermanfaat.  

 

4. Mengamalkan al-Qur’an 

Demikianlah kewajiban bagi seseorang yang telah mengetahui suatu ilmu.  

Maka hendaklah ia mengamalkan apa yang telah dipelajarinya. Karena sejatinya 

adalah buah dari ilu ialah amal. Itulah mengapa manusia perlu mengamalkan apa 

yang diketahuinya. Dan Allah SWT hanya akan memberi balasan dari apa yang 

dikerjakan.sebagaimana dalam firmannya pada surah al-Baqarah/2:110, ath-

thur/52:16, dan surah al-Waqi’ah/56:24 

4 $ tΒuρ (#θãΒÏd‰ s)è? / ä3 Å¡à�Ρ L{ ô ÏiΒ 9�ö�yz çνρ ß‰ Åg rB y‰Ψ Ïã «! $# 3 ¨βÎ) ©! $# $ yϑÎ/ šχθ è=yϑ÷è s? 

×��ÅÁ t/ ∩⊇⊇⊃∪ 

   

 

 

                                                           
35 Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Al-Jami’ Al-Sahih ( Kairo: Matba’ah al-

Salafiyyah, 1400 H), 347. 
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Terjemahnya : 

dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu 
akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha 
melihat apa-apa yang kamu kerjakan.36 

 Di ayat yang lain Allah juga menyebutkan bahwa seseorang akan diberi 
ganjaran terhadap apa yang diperbuatnya baik itu buruk maupun baik, dalam Qs. 
At-tur/52:16 

 $ yϑ̄Ρ Î) tβ÷ρ t“ øg éB $ tΒ óΟçGΨ ä. tβθè=yϑ÷ès? ∩⊇∉∪     

Terjemahnya : 

sesungguhnya kamu diberi Balasan terhadap apa yang telah kamu 
kerjakan.37 

Dalam sebuah hadis juga dijelskan bahwa kebaikan-kebaikan al-Qur’an 

yang diberikan kepada manusia oleh Allah SWT yang membaca dan 

mengamalkannya akan menjadi penolong di Akhirat kelak. Seperti yang 

diriwayatkan oleh Imam Muslim.  

 

سحَْاقُ ْ�نُ 
F
ثنَاَ ا َ$ Rزَيِدُ ْ�نُ عَبْدِ رَ  َ�د� ِّ مVَْصُورٍ، +*Tْبرََ ، عَنْ مُ ثنَاَ الوَْ هِ، َ�د� ب دِ لِيدُ ْ�نُ مُسْلمٍِ حَم�

 ، حمَْنِ الجُْرَشيِِّ عْتُ ْ�نِ نفَُيرٍْ  َ̂يرِْ جُ نْ عَ ْ�نِ مُهَاجِرٍ، عَنِ الوَْلِيدِ ْ�نِ عَبْدِ الر� ، قاَلَ: سمَِ
بيِ�  َ ِ̀ عَانَ الْ اسَ ْ�نَ سمَْ عْتُ الن�بيِ� الن�و� ، يقَُولُ:  �لَيَْهِ وَ  اللهُ صَلى�  ، يقَُولُ: سمَِ َ  يؤُْتىَ «سَلم�

Rنَ كاَنوُا يعَْمَلُ  ِ �fا ِgَِْامَةِ وَ+*هBِْهِ بِ ونَ 5ِلقُْرْ+نِٓ يوَْمَ الق  

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur telah Mengabarkan 
kepada kami Yazid bin Abdu Rabbih telah menceritakan kepada kami Al 
Walid bin Muslim dari Muhammad bin Muhajir dari Al-Walid bin 
Abdurrahman Al-Jurasyi dari jubair bin Nufair ia berkata, saya 
mendengar Nabi Shallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “al-Qur’an akan 
didatangkan pada hari kiamat bersama ahlinya yang telah beramal 
dengannya.38 

 

                                                           

36 Depertemen Agana RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya  h. 17 
37 Depertemen Agana RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya  h. 524 
38 Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih Muslim, h.362 
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Sehubungan dengan ayat dan hadis diatas dan tradisi Mappammula 

Mangaji Qoro'ang yang merujuk juga kepada QS.al-Qamar:17, salah satu 

interpretasi Allamah Kamal Faqih dalam karyanya Tafsir Nurul Qur'an 

berpendapat bahwa Allah SWT benar-benar telah mengemas Al-quran sebagai 

kitab pedoman hidup yang mudah dimengerti, sehingga siapa pun dapat 

memahami kata-kata dan ekspresi didalamnya secara mudah yang artinya sejak 

awal Allah telah memulai sebuah alur sejati kehidupan manusia dengan 

kelembutan melalui kemudahan memahami al-Quran supaya menemukan jalan 

menuju kebahagiaan dengan demikian anak didik bisa mempelajari kisah-kisah 

umat terdahulu Seperti kisah Bahtera Nuh dan kebinasaan semua orang di 

seluruh penjuru bumi kecuali Nabi Nuh AS dan para pengikutnya dengan semua 

kabar yang dibawa Al-quran itu setiap orang bisa mengerti dan menyadari akan 

adanya pembalasan terhadap suatu perbuatan jahat manusia dapat mengambil 

pelajaran darinya. Dan menerima nasihat dalam konteks ini orang-orang mungkin 

mau merenungkan kengerian siksaan di dunia dan cara mencapai kebahagiaan 

karena ternyata tidak semua orang layak untuk memetik manfaat dari firman 

Ilahi mengingat al-Qur’an semata-mata untuk kaum yang mengingat Allah SWT 

bukan untuk mereka yang tenggelam dalam kelalaian. 

Dari beberapa referensi di atas dan pandangan peneliti terhadap 

pandangan masyarakat dan Annangguru disana bahwa sedari kecil anak-anak 

lebih bagus di didik dengan baik dan menanamkan bagaimana mulianya al-

Qur’an, baik serta mudahnya mempelajari al-Qur’an supaya dalam kehidupan 

sehari-harinya menghormati,mencintai dan menanamkan nilai-nilai kandungan 

al-Qur’an dalam kehidupuan sehari-hari dengan permulaan mengenalkan tradisi 

Mappamula Mangaji Qoro’ang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian  

a. Lokasi Penelitian 

Dilihat dari segi tempatnya penelitian ini di kelompokkan kepada 

penelitian lapangan (field). Penelitian ini juga biasa disebut dengan penelitian 

kancah. Yang dimaksud adalah penelitian kancah kehidupan atau lapangan 

kehidupan masyarakat, yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang 

masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian. 

Pengumpulan data dikerjakan dengan menggunakan teknik wawancara, 

pengamatan atau observasi dan studi dokumentasi, setelah data diolah, 

digunakan untuk menguji hipotesis, disimpulkan, kemudian ditafsirkan dan 

digeneralisasi.39 

Adapun lokasi Penelitian ini berada  di Desa Pambusuang Kecamatan 

Balanipa Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. keanekaragaman yang 

terlihat di desa Pambusuang dan juga sebagai daerah yang paling sering 

dilaksanakannya tradisi Mappammula Mangaji Qoro’ang lahir dalam masyarakat 

yang dari sisi keislamannya memiliki karakteristik tersendiri. Desa Pambusuang 

juga dikenal dengan desa para ulama yang memiliki nuansa keislaman yang 

menarik sehingga menjadi alasan kuat untuk dijadikan sebagai  lokasi penelitian.  

a. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Juli-September 2019. 

 

 

                                                           

39Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah (Jakarta ; Logos Wacana Ilmu, 
1997), h.14. 



28 

 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu 

sebuah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar 

belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial; individu, 

kelompok, lembaga atau masyarakat.40 Seperti halnya dalam tradisi Mappamula 

Mangaji Qoro’ang yang bertujuan untuk mendeskripsikan tradisi tersebut yang 

terdapat pada masyarakat Desa Pambusuang Kecamata Balanipa Kabupaten 

Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.  

 Penelitian kualitatif ini cenderung menekankan perbandingan sebagai 

salah satu kekuatan karena perbandingan ini juga yang membuat penelitian 

kualitatif dapat menekankan proses dan dapat menegaskan konteks sosial dimana 

suatu gejala itu muncul.41 Berkaitan dengan tradisi ini maka penelitian ini 

dilakukan untuk memperoleh penelusuran tentang  tradisi Mappamula Mangaji 

Qoro’ang pada masyarakat desa Pambusuang dengan memperhatikan aspek nilai 

dan makna yang terkandung dalam tradisi tersebut.  

C. Pendekatan Penelitian 

Penulis menggunakan dua pendekatan penelitian, yaitu pendekatan tafsir 

dan pendekatan fenomenologi. 

1. Pendekatan Ilmu Tafsir 

Dalam dunia tafsir dikenal istilah corak tafsir yang berkaitan dengan 

aspek formal dari ayat-ayat al-Qur’an  yang menjadi objek material kajian. Jika 

kita melihat penelitian yang pernah dilaksanakan menunjukkan bahwa obyek 

Tafsir  tidak hanya mencakup masalah keagamaan (kepercayaan, hukum dan 

ahklak), tetapi juga masalah-masalah kemasyarakatan yang biasa dikenal dengan 

                                                           

40Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, h. 175. 
41Syamsuddin AB, Paradigma Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (makassar : 

Shofia, ). h.11. 
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sebutan corak tafsir Ijtima’i. yang menjadikan ayat-ayat kemasyarakatan sebagai 

objek.42  

Jadi dapat dipahami bahwa pendekatan ilmu tafsir adalah cara untuk 

mendekati suatu objek dengan menggunakan sudut pandang tafsir sebagai 

rujukannya. Pendekatan ini, penulis maksudkan untuk melihat hakikat tradisi 

Mappamula Mangaji Qoro’ang kemudian melihat wujud Tradisi Mappamula 

Mangaji Qoro’ang  perspektif QS al-Qamar 54:17  yang dipraktikkan oleh 

masyarakat Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali mandar 

Sulawesi barat. 

2. Pendekatan Fenomenologi 

Pendekatan ini adalah pendekatan yang memperhatikan gejala sosial-

budaya yang berusaha mengungkapkan keyakinan atau pemahaman pelaku 

terhadap dunia di mana mereka berada, karena pengetahuan dan pemahaman 

inilah yang dianggap sebagai dasar perwujudan pola-pola perilaku manusia dalam 

kehidupan sehari-hari.43 Pendekatan ini dilakukan  untuk mengetahui dan 

memahami akan makna dan motif atau motivasi atau yang melatar belakangi 

tingkah laku dan tujuan mereka melaksanakan  Mappamula Mangaji Qoro’ang.  

D. Sumber Data 

Sumber data adalah sumber yang diperoleh dari hasil penelitian. Dalam 

penelitian kualitatif, sumber data terbagi dua, yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder. 

 

 
                                                           

42Abdul Mu’in salim,dkk., Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu’I  (Yogyakarta : 
Pustaka al-Zikra, 2011), h. 102. 

43 Samsuduha, “ Konsep al-wasilah dal QS al-Maidah/5:35 ( Analisis terhadap tradisi 
Mappasoro’ pada masyarakat mandar di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar 
Sulawesi Barat), “Skripsi ( Makassar: Fak. Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin 
Makassar), h.54.  
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1. Data Primer 

Data primer adalah suatu objek atau dokumen original (material mentah) 

dari pelaku.44 Data primer yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung 

(dari tangan pertama) yang dapat diperoleh dari lapangan dengan mengadakan 

observasi, wawancara, dan data tertulis (sumber pertama)  terhadap beberapa 

informan, yang terdiri dari beberapa orang. Karena penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan dan penelitian pustaka (tafsir) maka sumber data primer 

dalam penelitian ini diperoleh dari al-Qur’an yaitu QS al-Qamar/45: 17 dan 

kitab-kitab tafsir (Kitab tafsir al-Misbah, tafsir Ibn Kas|ir, dan tafsir Nurul 

Qur’an) dan data dari lapangan. 

Adapun data primer dari lapangan yang diperoleh dari para responden 

yang dianggap dapat memberikan informasi tentang objek yang akan diteliti, 

yaitu ‘Tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang’ yang dilakukan oleh masyarakat 

Mandar di Desa Pambusuang Kecamatan  Balanipa Kabupaten Polewali mandar,  

Para informan tersebut dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu: 

1) Masyarakat biasa yakni keluarga atau orang tua anak yang akan belajar 

mengaji kemudian pernah melakukan tradisi Mappamula Mangaji 

Qoro’ang. 

2) Para annangguru  (pemuka agama). Pemilihan responden ini didasarkan 

pada kriteria: a)  biasa/sering melakukan tradisi Mappamula Mangaji 

Qoro’ang; b) dianggap mengerti serta paham dengan tradisi tersebut; c) 

memiliki pemahaman agama. Adapun jumlah yang akan diwawancarai  

dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 orang yang ada di desa 

Pambusuang. Jumlah ini mungkin saja bertambah sesuai dengan 

kebutuhan pengumpulan data. 
                                                           

44Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, dengan Kata Pengantar oleh M. Budyatna 
(Cet. III; Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 289.  
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Tabel 1.1: Informan 

NO Nama Keterangan 

1.  Syahid Rasyid Annangguru 

2.  Ridwan Alimuddin Budayawan 

3.  As’ad Ghani Masyarakat 

4.  Mustaqim Ustadz 

5.  Abd. Majid Mahasiswa 

6.  Aba’ Kicang Masyarakat 

Sumber : Data Peneliti, Juli-September  

Teknik pemilihan responden (sampling) dalam penelitian ini 

menggunakan teknik snowball sampling45 dan teknik purposive sampling46. 

Untuk kelompok yang pertama (masyarakat biasa) peneliti melakukan teknik 

snowball sampling.47 Teknik ini dimaksudkan untuk menemukan informan-

informan lain yang potensial untuk dihubungi dan ditanya untuk keperluan 

penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan. Sedangkan untuk kelompok 

yang kedua peneliti menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan 

kriteria-kriteria yang telah peneliti tetapkan sebelumnya.    

 

 

                                                           

45Snowball sampling adalah metode sampling di mana sampel diperoleh melalui proses 
bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya. Nina Nurdiani, “Teknik Sampling 
Snowball dalam Penelitian Lapangan” Comtech, vol. 5, no. 2, Desember 2014, h. 1113.  

46Purposive sampling yaitu responden yang terpilih menjadi anggota sampel atas dasar 
pertimbangan peneliti sendiri. Sesuatu atau seseorang diambil karena peneliti menganggap bahwa 
sesuatu atau seseorang tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. Deni 
Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, h. 152. Lihat juga Sugiyono, Metode Penelitian 

Kombinasi: Mixed Methods (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2016), h. 301. 

47 https.//media.neliti.com/media/publications/165822-ID-teknik-sampling-snowball-
dalam-penelitia.pdf (Diakses 1 November 2019).  
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2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau 

dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. 

Sumber sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang 

materi original48, serta al-Qur’an dan kitab tafsir.49 

a. Data Tertulis 

Data tertulis yang dimaksudkan berupa: 1) dokumen atau arsip yang 

dapat memberikan keterangan yang jelas mengenai kondisi daerah penelitian 

secara geografis, administratif, sosial-ekonomi, kondisi pendidikan, kondisi 

sosial-keagamaan yang ada di kecamatan Balanipa, kabupaten Polewali Mandar. 

2) literatur tertulis dan hasil penelitian yang relevan. Sumber data tertulis ini 

seperti laporan penelitian ilmiah, skripsi, buku-buku yang relevan, dan lain-lain. 

Peneliti menggunakan data tertulis dari berbagai sumber yaitu buku, internet, 

skripsi, artikel, jurnal untuk memperbanyak informasi dan memudahkan peneliti 

dalam penelitian tentang konsep  dan menggali informasi tertulis yang berkaitan 

dengan tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang ’ pada masyarakat Mandar di Desa 

Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan 

sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering 

dianalisis secara induktif. Ada dua kategori dokumentasi yang dapat 

dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu dokumentasi yang dihasilkan 

orang dan dokumentasi yang dihasilkan oleh peneliti sendiri.50  

                                                           

48Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial,  h. 291. 

49Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 61. 

50Robert Bogdan dan Sari Knoop Biklen, Qualitative Research for Education: An 
Introduction to Theory and Methods (Boston: t.p., 1982), h. 102. 
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E. Instrumen Penelitian  

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utama adalah 

peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka 

kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang 

diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah 

ditemukan melalui observasi dan wawancara.51 Peneliti akan terjun ke lapangan 

sendiri, tahap fokus dan seleksi, melakukan pengumpulan data, analisis dan 

membuat konklusi pada hasil yang di dapat di lapangan. 

Dalam penelitian ini, Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan 

data-data yang ada didalam penelitian ini seperti pedoman wawancara dengan 

mengikuti pola kerja penelitian fenomenologi. Tujuan dari metode  Pendekatan  

untuk mengetahui dan memahami akan makna dan motif atau motivasi atau yang 

melatar belakangi tingkah laku dan tujuan mereka melaksanakan  Mappamula 

Mangaji Qoro’ang.  

F. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan atau mendapatkan data dari fenomena empiris.52 Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan 

data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun data kualitatif dapat 

diperoleh dari transkip wawancara, catatan observasi, catatan harian, transkripsi 

audio atau video, dan catatan dokumen atau laporan.53 Metode pengumpulan 

data yang digunakan oleh peneliti adalah Field Research, yaitu Peneliti 

mengadakan penelitian di dalam masyarakat melalui orang-orang yang dianggap 

                                                           

51Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, h. 291. 

52Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 62. 

53Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolij, Action Research: Teori, Model, dan 
Aplikasi, Edisi I (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 101.  
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lebih tahu mengenai permasalahan yang akan dibahas. Metode yang digunakan 

adalah; 

a. Metode Observasi  

Nasution (1988) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta 

mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.54 Dalam hal ini 

peneliti menggunakan observasi partisipasi (participant observation) yaitu studi 

yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu 

tujuan, di mana pengamat atau peneliti terlibat langsung dalam kehidupan sehari-

hari dari subjek atau kelompok yang diteliti.55 

b. Metode Wawancara (interview) 

Merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau 

keterangan lisan dari seseorang yang disebut  responden melalui suatu 

percakapan yang sistematis dan terorganisir.56 Peneliti akan melakukan 

independent interview yang berkaitan dengan pembahasan tersebut, kemudian 

hasil percakapan tersebut dicatat atau direkam oleh pewawancara. Dalam hal ini 

peneliti menggunakan teknik independent interview, di mana peneliti dan 

informan bertatap muka langsung di dalam wawancara yang dilakukan. Dalam 

wawancara mendalam berlangsung suatu diskusi terarah di antara peneliti dan 

informan menyangkut masalah yang diteliti.57 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi 

                                                           

54 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 64. 

55 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, h. 312. 

56 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualititif Teori & Praktik, h. 165. 

57Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 82.  
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dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif. Metode dokumenter adalah metode yang 

digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian 

sejarah, maka bahan documenter memegang peranan yang amat penting.58 

^G.  Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun 

dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di 

lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.59 Teknik pengumpulan data dan 

analisis data pada praktiknya tidak secara mudah dipisahkan. Kedua bagian 

tersebut berjalan serempak. Artinya, analisis data memang seharusnya dikerjakan 

bersamaan dengan pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan setelah 

pengumpulan data selesai dikerjakan. Analisis data mencakup kegiatan dengan 

data, mengorganisasikannya, memilih dan mengaturnya ke dalam unit-unit, 

mengsintesiskannya, mencari pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa 

yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan dipaparkan kepada orang lain 

(pembaca laporan penelitian).60 

Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban 

yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa 

belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai 

tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman 

(1984), mengemukakan  bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 

                                                           

58Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan 
Ilmu Sosial lainnya, Edisi II, h. 124.  

59Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualititif Teori & Praktik, h. 210. 

60Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 91. 
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datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu, data reduction, data 

display dan conclusion  drawing/verification.61 

a. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian ini dapat dilakukan dalam 

bentuk tabel, grafik, phie card, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data 

tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga 

akan lebih mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya.  

Dalam hal yang telah disebutkan sebelumnya, Miles dan Huberman 

(1984) menyatakan “the most frequent form oF display data for qualitative 

research data in the past has been narrative text”. Yang paling sering digunakan 

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. 

Dengan mencantumkan dan menampilkan data, maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan 

display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, 

network (jejaring kerja) dan chart. 

b. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin 

lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan 

rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. 

                                                           

61 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 91 
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Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencariya bila 

diperlukan. 

c. Reliability Data (Uji Data) 

 Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik.  Instrumen yang baik tidak akan bersifat 

tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. 

Instrumen yang sudah dapat dipercaya yang reliabel akan menghasilkan data 

yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan 

kenyataannya maka berapakali pun diambil tetap akan sama. Reliabilitas 

menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu.  Reliabel artinya dapat dipercaya, 

jadi dapat diandalkan.62 

 Pengertian umum menyatakan bahwa instrumen penelitian harus reliable. 

dengan pengertian ini sebenarnya kita dapat salah arah yang diusahakan dapat 

dipercaya adalah datanya. Bukan semata-mata instrumennya ungkapan yang 

mengatakan bahwa instrumen harus reliabel sebenarnya mengandung arti bahwa 

instrumen tersebut cukup baik sehingga mampu mengungkapkan data yang bisa 

dipercaya. Apabila pengertian ini sudah tertangkap maka akan tidak begitu 

menjumpai kesulitan dalam menentukan cara menguji reliabilitas instrumen. 

d. Conclusion Drawing 

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 
                                                           

62Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek), Cet:XII, Asdi 
Mahasatya, Jakarta:2002. h.154. 
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dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga 

tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah 

dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang 

setelah peneliti berada di lapangan.63 

                                                           

63Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktek), h.158. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Masyarakat Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten 

Polewali Mandar 

1. Kondisi Geografis Kecamatan Balanipa 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Wilayah Kecamatan Balanipa 

Sumber: Badan Pusat Statistik Polewali Mandar 

Kecamatan Balanipa merupakan salah satu Kecamatan yang berada di 

Kabupaten Polewali Mandar. Kecamatan Balanipa terletak antara 1190 05 

“40.41” Lintang Selatan dan 30 30” 10.30” Bujur Timur. Batas-batas wilayah 

kecamatan Balanipa antara lain sebagai berikut :64 

Barat   : Kecamatan Tinambung 

Timur   : Kecamatan Campalagian 

Utara   : Kecamatan Limboro dan Campalagian 

Selatan   : Teluk Mandar 

Jarak dari ibukota kecamatan Balanipa ke ibukota Polewali Mandar 

adalah sekitar 44 km. Ibukota kecamatan Balanipa terletak di kelurahan Balanipa 

                                                           
64 Profil Kec. Balanipa Tahun 2019. 
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dengan ketinggian 6 meter di atas permukaan air laut. Luas wilayah kecamatan 

Balanipa adalah 37,42 km2. Kecamatan Balanipa terdiri atas sepuluh desa dan 

satu kelurahan. Desa yang memiliki wilayah terluas adalah desa Mosso dengan 

luas 7,57 km2 sedangkan desa yang memiliki luas paling sempit adalah desa 

Pambusuang dengan luas 1 km2. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.2. Persentase Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan 

Balanipa.65 

Sumber: Badan Pusat Statistik Polewali Mandar 

Fokus utama yang dijadikan sebagai lokasi penelitian dari beberapa 

desa/kelurahan di kecamatan Balanipa Desa Pambusuang. 

1. Kependudukan  

Penduduk Kecamatan Balani pa berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk 

pada tahun 2016 mencapai 25.430 orang yang terdiri dari 12.167 orang penduduk 

laki-laki dan 13.263 orang penduduk dengan tingkat kepadatan penduduk rata-

rata 680 orang per km2. Jika dilihat dari distribusi penduduk, maka penduduk 

kecamatan Balanipa masih terpusat di daerah pambusuangan, yaitu 15.782 orang 

                                                           
65 Profil Kec. Balanipa Tahun 2019. 
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atau sekitar 62% dari total penduduk kecamatan Balanipa dengan jumlah 

penduduk terbanyak di desa Pambusuang. Jumlah rumah tangga di kecamatan 

Balanipa hasil proyeksi adalah 5.457 rumah tangga dengan rata-rata banyaknya 

anggota rumah tangga dalam satu rumah adalah 5 orang.66 

2. Kondisi Keberagamaan 

Mayoritas masyarakat Balanipa adalah penganut agama Islam yang setia 

tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat lepas dari kepercayaan-

kepercayaan seperti pemali, larangan-larangan dan perbuatan magis seperti 

pemakaian jimat atau benda-benda keramat dan sesaji.  

Penduduk kecamatan Balanipa semuanya beragama Islam. Nuansa 

keagamaan di Balanipa sangat kental khususnya di Pambusuang. Di daerah ini 

dikenal dengan pusat pengajian kitab kuning. Pengajaran al-Qur’an dilakukan 

sejak dini kepada anak-anak baik yang dilakukan di rumah-rumah maupun di 

masjid. Adapun setelah anak-anak menyelesaikan pengajaran pembacaan al-

Qur’an (khataman), biasanya akan dilanjutkan dengan pengajaran al-Qur’an yang 

lain secara bertahap. Misalnya, dimulai dengan pembelajaran tajwid,  

pembelajaran akhlak (pembacaan kitab Akhlaq li al-Bani), sharaf, dan seterusnya.  

Pengkajian kitab-kitab lanjutan juga didapati di masjid-masjid yang 

dibawakan oleh annangguru-annangguru antara waktu Magrib sampai Isya, 

misalnya di masjid Jami’ Pambusuang, masjid al-Taqwa dibawakan oleh ustadz 

Bisri, masjid Husain dibawakan oleh ustaz Burhan, mushallah pesantren Nuhiyah 

di bawah bimbingan annangguru Mustaqim. Tradisi pembacaan Barzanji setiap 

malam Jumat juga masih dilakukan setiap antara Magrib sampai Isya dan lain-

lain 
                                                           

66 Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewalli Mandar, Kecamatan Balanipa dalam Angka 

2017, https://polewalimandarkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve.pdf (20 september 
2019), h. 11.  
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Meskipun demikian, kepatuhan orang Mandar pada syara’ dengan segala 

kekentalan nuansa Islaminya, hampir sejajar dengan kepatuhan mereka kepada 

adat sepanjang keduanya tidak bertentangan.67 Masyarakat Mandar memiliki 

taraf fanatisme yang tinggi terhadap adat istiadat mereka tidak terkecuali 

masyarakat Mandar di Pambusuang. Walaupun mereka mengaku sebagai 

penganut agama Islam, namun unsur-unsur kepercayaan lain tetap ada. Unsur-

unsur itu muncul dalam beberapa upacara adatnya yang masih juga dilakukan 

oleh orang-orang berhubungan dengan lingkaran hidup individu, seperti maulid 

nabi Muhammad saw. dan tradisi Mappamula Mangngaji Qoroan’ itu sendiri. 

3. Pengertian Annangguru 

Annangguru biasa digunakan untuk sebutan ulama di Mandar yang 

merujuk kepada figur tertentu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang 

memadai dalam ilmu-ilmu agama islam. Kerena kemampuan yang tidak 

diragukan lagi dalam struktur masyarakat Mandar, Annangguru memperoleh 

pengakuan akan posisi penting di masyarakat.  

Merujuk kepada gelar annangguru yang diartikan sebagai annangguru 

sareah atau ahli agama, ada tiga varian dalam struktur masyarakat Mandar, yaitu: 

a. Annangguru Pangaji, annangguru ini berprofesi di bidang pengajar kitab 

kuning (fiqhi, tafsir, dan tasawwuf), ilmu sharaf, ilmu nahwu, dan belajar 

membaca al-Qur’an. 

b. Annangguru tarekaq, yaitu annangguru yang secara khusus mendalami ilmu 

tarikat, tasawwuf kemudian mengajarkannya kepada santri-santrinya. 

Annangguru barakkaq, yaitu annangguru yang secara khusus didatangi 

masyarakat karena dipahami sebagai seorang yang makbul doanya. 

 

                                                           

67Zainal Abidin dalam Kementrian Agama RI, Sejarah Islam di Mandar, h. 118.  
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B. Hakikat dan Bentuk Tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang di Desa 

Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar 

1. Hakikat Tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang di Desa Pambusuang 

Kecamatan balanipa Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi barat. 

Sebelum membahas tentang tradisi Mangaji Mappamula Mangaji 

Qoro’ang, maka harus diketahui terlebih dahulu siapa-siapa saja  yang menjadi 

objek penelitian penulis dalam mengumpulkan data-data dan hasil wawancara 

selama penelitian berlangsung. Sebagian besar berasal dari Annangguru di Desa 

pambusuang. Annangguru dalam masyarakat mandar diartikan sebagai ustadz 

atau orang yang mengetahui tentang ilmu agama. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Annangguru Syahid, bahwa Tradisi 

Mappamula Mangaji Qoro’ang sudah lama dilaksanakan oleh masyarakat Mandar 

secara turun temurun. Dalam proses pelaksanaannya hampir keseluruhannya 

memiliki muatan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat Mandar itu sendiri 

khususnya di desa Pambusuang. Tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang dilakukan 

pada saat seorang anak akan belajar mengaji, maka pihak keluarga akan 

melakukan rangkaian ritual sebagai bentuk usaha agar anaknya dimudahkan saat 

proses belajar68. 

Adapun yang dikemukakan oleh  Ridwan Alimuddin, bahwa masyarakat 

desa pambusuang memahami Tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang sebagai 

salah satu   tradisi yang dilakukan dengan menggunakan sebuah penyimbolan 

atau yang biasa disebut oleh masyarakat mandar dengan ussul yang dilakukan 

ketika anak akan memulai mengaji. adapun dalam proses  pendaftarannya tidak 

seperti yang ada dikota-kota, seperti ambil formulir dan membayar uang 

pendaftaran. Anak-anak disana jika ingin belajar mengaji maka langsung datang 

                                                           

68Ustadz Syahid (77 tahun), Annangguru (Pemuka Agama) di Desa Pambusuang, 
Wawancara, 17 September 2019.  
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kerumah Annangguru tanpa mengambil formulir dan membayar uang 

pendaftaran.69  

Annangguru-Annangguru di mandar dari yang peneliti wawancarai 

semuanya mengatakan bahwa “kita disini para Annangguru tidak meminta 

apapun ketika ingin mengajar, karna kami juga dulu saat belajar mengaji tidak 

pernah di suruh untuk membayar. Dari pengalaman itulah para Annangguru tidak 

meminta imbalan saat mengajar.Adapun metode yang dipake ada dua macam 

yang pertama adalah metode bagdadiya atau biasa disebut dengan metode alepu  

dengan memakai Al-Qur’an Keccu. Dan yang kedua adalah metode yang 

sekarang ini dipake juga di kota-kota yaitu dengan memakai iqra. 70 

Kedua tokoh yang disebutkan diatas sama-sama mengemukakan hal-hal 

yang sama menjelaskan terkait tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang. Baik dari 

sudut pandang yang umum maupun sudung pandang yang khusus. Berikut 

Tradisi  Mappamula Mangaji Qoro’ang  yang akan dibahas adalah konteksnya 

dalam masyarakat pambusuang. Demikian penulis dalam menyelesaikan 

wawancaranya dengan mendatangi kalangan Annangguru dan masyarakat 

pambusuang itu sendiri. 

1. Wujud pelaksanaan tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang di Desa 

Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar 

Di dalam melakukan suatu kegiatan, untuk menjamin keberhasilan dan 

berkah dari kegiatan tersebut maka dibutuhkan persiapan-persiapan yang baik. 

Sama halnya  dalam Pelaksanaan tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang di Desa 

                                                           
69Ridwan Alimuddin ( 41 tahun),  masyarakat di Desa Pambusuang, Wawancara, 17 

September 2019 
  
70Mustaqim ( 43  tahun), Annangguru(Pemuka Agama) di Desa Pambusuang, 

Wawancara, 21 September 2019. 
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Pambusuang, untuk mengharap berkah dan kebaikan dari suatu tradisi maka ada 

beberapa hal  di anggap penting dan harus di perhatikan,71 diantaranya ialah: 

a.  Hidangan  

Hidangan adalah salah satu bentuk sedekah terhadap anak-anak yang ada 

dirumah Annangguru yang sedang belajar mengaji, hidangan tersebut diberikan 

kepada anak-anak. saat anak yang akan belajar mengaji telah dibacakan doa oleh 

Annangguru, adapun niat mereka melakukan hal itu, karena mereka 

mengharapkan orang yang membacakan atau mendoakan terhadap anak yang 

akan belajar mengaji dimudahkan dalam proses mempelajari Al-Qur’an.72 

Selain sebagai sedekah juga sebagai pengharapan lewat simbol-simbol 

yang dibawa lewat hidangan tersebut, juga sebagai bentuk kesenangan dalam 

melakukan sesuatu kegiatan yang baik. Dilihat dari sisi sedekah bahwa dalam 

bentuk apapun sedekah merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan dalam islam, 

memberikan makanan kepada orang lain adalah perbuatan yang sangat terpuji 

sebagaimana hadis Rasulullah saw. bersabda sebagai berikut. 
مِ  َ َ̀ سْلاَمُ؟ قاَلَ: "طِيبُ الْ

F
ِ مَا الاْ �mرَسُولَ ا nَ :ُْسََةَ قُلتoَ� ِرِو ْ�ن َ�دِيثِ عمَْ

عَامِ" طْعَامُ الط�
F
  وَا

Artinya: 
Hadis dari Amri bin Abasah dai berkata wahai Rasulullah apakah Islam 
itu? Rasul menjawab Islam adalah bertutur kata yang baik dan 
menyuguhkan makanan.73 

Hidangan yang disajikan berdasarkan kemampuan ekonomi dan harus  

menjadi pertimbangan utama. Tidak boleh memaksakan diri untuk memberikan 

jamuan dalam acara tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang, apalagi sampai 

                                                           

71Syahid (77 tahun), Annangguru (Pemuka Agama) di desa Pambusuang, Wawancara, 17 
September 2019.  

 
72As’ad (45 tahun) Ustadz (Guru Mengaji) di desa Pambusuang, Wawancara, 17 

September 2019.   
73 Hafiz bin Ahmad bin Ali al-Hakimi, Maarij al-KAbul Bisarhi Sullam al-Wusul ila Ilmil 

al-Wusul, ( Juz. III; Baerut: Dar Ibnu Qayyim, 1410), h. 651. 
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berhutang ke sana ke mari atau sampai mengambil harta anak yatim dan ahli 

waris yang lain. Hal tersebut jelas tidak dibenarkan.74  

Lain halnya jika memiliki kemampuan ekonomi yang sangat 

memungkinkan. Selama tidak israf  (berlebih-lebihan dan menghamburkan 

harta), maka diperbolehkan membawa apa saja yang ingin dibawa. Seperti yang 

di katakana oleh Ustadz Mustaqim bahwa: 

Tradisi Mappamula Mangaji  Qoro’ang  tidak diwajibkan terserah dari 
kesanggupan orang tua si anak yang akan belajar mengaji, kadang juga 
ada orang tua yang membawa makanan pokok atau memberi  amplop. 
Akan tetapi walaupun Annangguru tidak meminta sesuatu untuk dibawa, 
akan tetapi masyarakat Desa Pambusuang sangat menjungjung tinggi 
tradisi yang telah lama dilakukan oleh nenek moyang mereka.  Jadi ketika 
anaknya akan mulai belajar mengaji maka akan diusahakan agar tradisi itu 
tetap dilakukan.75 

Faktor yang paling penting adalah ketika masyarakat di Desa Pambusung 

ingin melakukan tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang dengan menata niat di 

dalam hati bahwa apa yang dilakukan itu semata-mata agar mendapat berkah dan 

diridhai Allah swt. juga hidangan tersebut dimaknai sebagai salah satu jalan 

Allah swt. Memberikan rezki terhadap orang-orang yang menuntut ilmu. 

 Melakukan Tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang  juga diniatkan 

sebagai doa karena dalam Masyarakat Mandar sebagaimana masyarakat Islam 

lain dan sebagai masyarakat Islam yang bercorak kultural NU, sangat meyakini 

keutamaan dan manfaat dari sebuah doa terutama pengiriman doa kepada orang 

yang telah meninggal. Itulah mengapa hampir dalam setiap tradisi yang 

dilakukan oleh masyarakat Mandar tidak terlepas dari praktik berdoa. Begitu 

pula dengan tradisi Mappamula Mangaji, praktik berdoa yang dipraktikkan dalam 

tradisi Mappamula berupa doa-doa yang dipanjatkan oleh annangguru sebagai 

                                                           

74A’ba Kicang (82 tahun), Annangguru (Pemuka Agama dalam bidang tarekat) di desa 
Pambusuang, Wawancara, 17 September 2019.  

75 Papa Mia  (78 tahun), Annangguru (Pemuka Agama) di Desa Pambusuang, 
Wawancara, 17 September 2019.  
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pelaksana utama dari tradisi tersebut dan praktik ussul yang terdapat dalam 

beberapa ritusnya sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.76 

Praktik berdoa yang dipraktikkan dalam tradisi ini, selain memanjatkan 

doa untuk kemudahan dalam mmperlajari Al Qur’an. Sebagaimana yang telah 

diuraikan sebelumnya bahwa ada dua bentuk berdoa yang dipraktikkan dalam 

tradisi ini yaitu berdoa seperti pada umumnya yakni memanjatkan doa-doa 

kepada Allah swt. dan berdoa dalam bentuk ussul yang terwujud dalam makna 

simbolik sajian dan ritus-ritusnya.  

Diantara responden yang peneliti wawancarai mengartikan bahwa tradisi 

Mappamula Mangaji Qoro’ang adalah sebuah istilah bentuk ussul. Sebelum 

membahas lebih luas mengenai tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang maka 

peneliti sedikit akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan Ussul 

sebagaiman yang dijelaskan oleh para Annangguru dan masyarakat pambusuang. 

Ussul  adalah serangkaian perilaku atau penggunaan benda-benda tertentu 

yang dilaksanakan oleh masyarakat suku mandar. Adapun factor yang 

mempengaruhi masyarakat desa pambusuang mempercayai Ussul yang pertama 

adalah, harapan, budaya dan agama, pengalaman dan pertanda. Sedangkan 

pengaruh dari pelaksanaan Ussul terhadap individu terdiri dari perasaan positif, 

perasaan negative, biasa saja, dan masih belum memiliki harapan. Kemudian 

sumber informasi yang didapatkan mengenai pemaknaan Ussul yaitu dari orang 

tua dalam keluarga, Annangguru, dari lingkungan sekitar dan kebiasaan.77   

 

 

                                                           

76 Majid (18 tahun), Anak Pangaji di Desa Pambusuang,Wawancara, 19 September 2019.  
 
77 Ridwan Alimuddin (41 tahun), Masyarakat Desa Pambusuang, Wawancara, 17 

September 2019.  
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b. Tawassul kepada Rsulullah Saw. 

Salah satu praktik wasilah yang dipraktikkan dalam tradisi Mappamula 

Mangaji Qoro’ang sebagaimana yang dapat dipahami pada uraian sebelumnya 

adalah praktik wasilah dengan bertawassul kepada Rasulullah saw . Praktik 

wasilah ini dilalukan dengan  pembacaan selawat kepada Rasulullah saw. dan 

pembacaan surah al-Fatihah yang ditujukan kepada Rasulullah saw. dengan 

ucapan, “Ila hadratin,,,”. Pembacaan solawat dan al-Fatihah yang ditujukan 

kepada Rasulullah saw. ini didasari oleh keyakinan mereka bahwa kemuliaan 

yang diberikan kepada Rasulullah saw. oleh Allah swt. akan dapat 

menyampaikan doa kepada Allah swt. kemudian Allah swt. akan 

memperkenankan doa tersebut.78 

2. Sajian Tradisi Mappamula 

Tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang dalam pelaksanaannya dibutuhkan 

beberapa sajian. Sajian tersebut disesuaikan dengan keadaan dan kondisi adat 

kebiasaan masyarakat setempat, atau tergantung kepada orang yang ingin 

melakukan tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang apa yang ingin mereka sajikan 

atau tergantung kemampuan bagi mereka yang hendak memulai belajar 

mengaji.79 Sya’rawi mengatakan: 

“biasanya jika seorang anak akan memulai mengaji maka orang tua akan 
membawa beberapa sajian.Terserah kepada orang tua dari anak yang ingin 
belajar mengaji. Mana-mana yang ingin dibawa. Yang penting 
didalamnya ada pisang, gula merah, jarum, dan benang. Selebihnya 
tergantung dari orang tua. Kadang juga ada yang membawa makanan 
pokok seperti beras untuk di sedekahkan kepada Annangguru. Tidak 
boleh juga meminta karena nanti menjadi beban” 

Pernyataan sya’rawi di atas menunjukkan bahwa sajian dalam tradisi ini 

tergantung kepada orang tua dari anak yang akan belajar mengaji akan 
                                                           

78 Mustaqim ( 43tahun), Ustadz (guru mengaji) di Desa Pambusuang, Wawancara, 21 
September 2019. 

79Mustaqim  (43 tahun), Ustadz  (guru mengaji ) di Desa Pambusuang, Wawancara,21 
September 2019.  
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menyediakan apa dalam sajian tersebut, sajian tersebut tidak akan membebani 

baginya, dan berupa sesuatu yang sudah biasa dan akrab dengan masyarakat atau 

yang akan mambarakkai80. Adapun sajian yang disajikan ketika seseorang hendak 

melakukan tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang’ adalah sebagai berikut: 

a. Loka Tira’ dan loka Manurung 

Pisang adalah nama umum yang diberikan kepada tumbuhan yang 

memiliki daun yang panjang dan buah yang banyak. Seperti yang dikatakan oleh 

Ustadz mistakim bahwa filosofi dari pisang sangat banyak diantaranya 

memberikan manfaat kepada manusia mulai dari daun, akar, batangnya sampai 

buah, semua bermanfaat. Bahkan saat buah pisang masih mentah , buahnya sudah 

dapat diolah menjadi keripik, direbus dan masih banyak lagi manfaatnya. Jika 

kita lihat dari filosofinya maka dapat diartikan dengan giat dan rajin81 

Annangguru syahid mengatakan bahwa diharapkan agar anak itu dapat 

meniru dan mengambil pelajaran dari filosofi pisang yang dapat hidup 

dimanapun, bagaimanapun keadaannya dan selalu berusaha untuk bermanfaat 

serta tidak mudah menyerah dengan keadaan. Minimal sesuai dengan 

kesanggupan kita. 

Loka Tira’ juga biasa  dimaknai dengan makna rajin, tekun, gesit, kuat , 

bersemangat  dan bersungguh-sungguh. Diharapkan anak yang akan belajar 

mengaji mempunyai sifat rajin, kuat dan bersemangat dalam belajar. Sedangkan 

filosofi dari loka manurung adalah nama yang terikat dari loka ( pisang ) itu. 

Ustadz Mustaqim mengatakan bahwa: 

 

                                                           

80Sya’rawi  (27 tahun), Annangguru (Pemuka Agama) di Desa Pambusuang,Wawancara, 

19 September 2019.  
 
81 Mustakim  (43 tahun), Ustadz  (guru mengaji ) di Desa Pambusuang, Wawancara,21 

September 2019.  
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 kenapa seorang anak membawa loka manurung saat akan belajar mengaji, 
adalah karna manurung biasa diartikan dengan cahaya, yang diambil dari kata 
Nur. adapun pengharapannya kenapa orang tua anak harus menyiapkan Loka 
Manurung diharapkan bahwa anak ini kelak menjadi cahaya atau dapat menjadi 
manusia yang bermanfaat dengan mengajarkan ilmu yang didapatkannya.82 

b. Gula Merah  

Gula merah merupakan salah satu bahan terpenting dalam pembuatan 

segala jenis makanan khas Mandar begitu banyak filosofi dalam kebudayaan dan 

tradisi Mandar khususnya di Desa Pambusuang. sehingga jika diinterpretasikan 

Tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang merupakan sebuah perpaduan antara 

budaya sebelum Islam masuk di Mandar  yang berasal dari Tradisi-tradisi yang di 

lakukan oleh masyarakat Mandar sebelum Islam Masuk.  

Seperti halnya tradisi  Sayyang Pattu’du sebelum datangnya islam di 

Mandar, Upacara tari-tarian yang dikenal dalam Kerajaan berfungsi sebagai 

penyembahan kepada dewa. dengan datangnya islam, maka seni tari hanya 

berfungsi sebagai bagian dari adat saja. Tapi bagi orang yang menamatkan al-

Qur’an dikenal adanya upacara diarak keliling kampong dengan menaiki Sayyang 

Pattu’du’ Kuda yang pintar menari) sambil diikuti irama rebana, lalu dikanan-

kirinya, kaum muda remaja memperlihatkan kebolehannya berkalinda’da’ 

(bersyair).83 

Gula merah merupakan asli dari Nusantara yang kebiasaan membuat kue 

manis dapat dikatakan sebagai akulturasi budaya yang diadopsi sampai menjadi 

sebuah ciri saat melakukan Tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang di Desa 

Pambusuang. 

                                                           

82Mustakim  (43 tahun), Ustadz  (guru mengaji ) di Desa Pambusuang, Wawancara,21 
September 2019.  

 
  
83 Nurlina, “Budaya Sayyang Pattu’du di Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali 

Mandar Prof. Sulawesi Barat” Skripsi, Fakultas Ushuluddin, filsafat dan politik UIN Alauddin 
Makassar, 2016, h. 48.   
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Dibalik filosofi gula merah tersebut dari rasanya yang Manis. Diharapkan  

agar anak itu manis keronya atau bagus ahklaknya  bukan hanya ilmunya yang 

banyak akan tetapi  juga mementingkan adab dalam keseharian. Adapun dari segi 

warnanya masyarakat Mandar menyimbolkannya dengan keberanian. 

Gula merah memberi kesan kepada sang anak bahwa ketika ia dewasa dan 

harus menjadi guru yang mengajar anak-anak maka ia harus teguh dan kuat. 

Tidak akan mudah dipengaruhi, dan jika dikaitkan dengan alasan mengapa 

mereka membawa gula merah agar anak itu memiliki kecerdasan, keberanian dan 

ahklak mulia.84 

Penulis menyimpulkan bahwa mereka seorang anak yang memiliki sifat-

sifat tersebut tentunya memiliki cita-cita yang baik. 

c. Jarum dan benang  

Diantara kegunaan dan manfaat dari jarum dan benang dari dua benda 

yang berlainan bentuk rupa jika digunakan sendiri-sendiri pasti tidak akan 

sehebat manfaatnya jika di gunakan bersa-sama untuk menjahit sebuah kain. Jika 

dikaitkan dengan tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang, yang dimaknai dengan 

pentingnya bekerja sama, saling memberi semangat ketika belajar. Dan juga jika 

dilihat dari sifat jarum yang tajam, maka anak ini juga diharapkan agar 

mempunyai otak yang cerdas. 

d. Parang 

Biasanya juga jika melakukan tradisi mappamula mangaji qoro’ang, maka 

anak yang akan belajar Al-Qur’an di perintahkan untuk duduk diatas parang 

(pisau yang panjang) dengan posisi. Diharapkan Agar otak dan hati sang anak 

                                                           

84Syahid (77 tahun), Annangguru (Pemuka Agama) di Desa Pambusuang, Wawancara, 17 
September 2019.  
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menjadi matarang (tajam) dalam bahasa mandar makna lain dari matarang juga 

diartikan dengan Pintar.85 

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa segala sesuatu 

yang ada didunia ini yang diciptakan oleh Allah pasti mempunyai manfaat mulai 

dari mahkluk dan benda benda baik itu kecil ataupun besar, akan tetapi kita 

sebagai manusia tidak mengetahui manfaat keseluruhan dari benda-benda atau 

mahkluk yang diciptakan oleh Allah. Allah juga mengajak kita untuk mengambil 

pelajaran dari apa yang diciptakannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Qs. 

Yunus/10:101 

È≅ è% (#ρ ã�ÝàΡ $# #sŒ$ tΒ ’ Îû ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ 4 $tΒuρ Í_ øóè? àM≈ tƒFψ$# â‘ ä‹ –Ψ9$#uρ  tã 

7Θöθs% āω tβθãΖÏΒ÷σãƒ ∩⊇⊃⊇∪   

Terjemahnya:  

Katakanlah, “Perhatikanlah apa yg ada dilangit” tidaklah bermanfaat 
tanda-tanda (kebesaran Allah) dan Rasul-rasul yang memberi peringatan 
bagi orang yang tiadak beriman.86 

3. Tata Cara Pelaksanaan Mappamula Mangaji Qoro’ang 

Berikut tata cara pelaksanaan tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang 

berdasarkan wawancara dengan para Ustadz atau annangguru : 

Sebelum tradisi ini dilakukan maka Annangguru memilih hari ketika akan 

memulai belajar mengaji dan biasanya tradisi ini dilakukan pada hari senin pagi  

dan  hari jum’at, dan dilanjutkan dengan membawa dan menyediakan sajian 

dalam baki. selanjutnya anak yang akan belajar mengaji juga dibawa kerumah 

Annangguru. Kemudian anak tersebut dipersilahkan duduk diatas parang dengan 

posisi parang dibaringkan. Selanjutnya Annangguru memanjatkan do’a yang 

                                                           

85 Syahid (77 tahun), Annangguru (Pemuka Agama) di Desa Pambusuang, Wawancara, 

17 September 2019.  
 

86 Depertemen Agana RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya  h. 220. 
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dimulai dengan membaca shalawat dan Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan 

membaca do’a yang diyakini atau. Setelah Annangguru memanjatkan do’a. 

pisang yang ada didalam baki tersebut diambil satu buah kemudian diberikan 

kepada anak yang akan memulai belajar mengaji untuk dimakan begitupun 

dengan gula merah.Selebihnya diberikan kepada anak-anak yang berada dirumah 

Annangguru yang sudah lama belajar mengaji.Setelah semuanya selesai maka 

anak-anak langsung diajar mulai dari belajar Iqra dan sebagian Annangguru 

masih menggunakan metode bagdadiyah atau yang biasa disebut di Mandar 

dengan metode Alepu.87 

4. Motivasi dalam Tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang 

a. Keyakinan  

Proses pelaksanan dari tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang adalah 

ketika orang tua akan membawa anaknya kerumah annangguru maka orang tua 

itu akan membawa beberapa macam makanan dan benda-benda untuk melakukan 

ritual. Ini diyakini oleh masyarakat pambusuang sebagai salah sutu bentuk 

kebaikan yang terdapat dalam pelaksanaannya Masyarakat disana mengatakan 

bahwa Tradisi ini adalah sebuah pengharapan lewat simbol-simbol sajian yang 

dibawa kerumah Annangguru sebagai bentuk doa dengan tujuan untuk 

mendapatkan berkah dari Allah SWT. juga diniatkan sebagai sedekah kepada 

Annangguru karena banyak juga yang membawa makanan pokok seperti beras, 

minyak, dan kadang juga ada yang membawa ayam. sebagai bentuk terima kasih. 

Allah berfirman dalam Qs. Al-Rahman/55:60 

ö≅ yδ â !#t“ y_ Ç≈ |¡ôm M}$# āω Î) ß≈ |¡ôm M}$# ∩∉⊃∪     

Terjemaahnya: 

                                                           

87As’ad (45 tahun) Ustadz (Guru Mengaji) di desa Pambusuang, Wawancara, 17 
September 2019.    
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tidak ada Balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).88 

a. Keinginan untuk mempelajari Al-Qur’an  

Keinginan masyarakat desa pambusuang yang tinggi agar dapat 

mengetahui dan memahami isi al-Qur’an  merupakan motivasi yang muncul dari 

dalam diri (internal) karena masyarakat desa pambusuang berpendapat bahwa 

sangat banyak ayat-ayat yang membahas tentang pentingnya untuk mepelajari al-

Qur’an dan keistimewaan bagi orang yang mendalami al-Qur’an. Itulah mengapa 

di Desa Pambusuang kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar membuat 

segala macam cara agar anak-anaknya bersemangat dalam menuntut ilmu. 

Adapun Tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang sebagai salah satu  jalan yang 

dipilih oleh masyarakat desa Pambusuang ketika terdapat seseorang anak dalam 

suatu keluarga yang ingin mempelajari Al-Qur’an. 

Allah berfirman dalam Qs. Shad/38: 29 

ë=≈ tGÏ. çµ≈ oΨ ø9t“Ρ r& y7ø‹s9Î) Ô8 t�≈ t6ãΒ (#ÿρ ã�−/£‰ u‹Ïj9 ÏµÏG≈ tƒ#u t�©.x‹ tFuŠ Ï9uρ (#θä9'ρ é& É=≈ t6ø9F{ $# ∩⊄∪    

Terjemahnya: 

ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu dengan penuh 
berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatNya dan supaya 
mendapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.89 

Namun, adapula yang melakukannya meskipun mereka sudah dewasa 

seperti ibu-ibu. Mereka akan melakukan tradisi seperti yang dilakukan ketika 

anak kecil yang akan belajar Al-Qur’an. Annangguru  desa  pambusuang 

mengatakan bahwa “bukan hanya anak kecil saja yang belajar mengaji akan 

tetapi ada juga kelompok belajar mengaji ibu-ibu yang dilakukan di masjid At-

Taqwa. Tradis Mappamula Mangaji Qoro’ang merupakan tradisi yang sangat 

dijunjung tinggi oleh Masyarakat Pambusuang Sebagaimana yang telah 

dikatakan sebelumnya bahwa tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang sendiri 

                                                           
88 Depertemen Agana RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya  h.533 

89 Depertemen Agana RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya  h. 455. 
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adalah diniatkan untuk sedekah dan  pengharapan lewat simbol-simbol sebagai 

do’a.  di mana salah satu  tujuan adalah agar anak dimudahkan dalam  

mempelajari Al-Qur’an.90 

b. Bersedekah 

 Sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu shadaqah )(b'cd   yang berarti 

suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara 

spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu dan jumlah tertentu. 

Sedekah juga diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada orang lain dengan 

mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata.91 Perbuatan atau tingkah laku 

manusia yang baik itu akan dinilai sedekah oleh Allah SWT, dalam sebuah 

riwayat dikatakan bahwa mendamaikan antara dua orang yang berselisih dinilai 

sedekah, dan membantu seseorang mengangkatkan barang bawaannya naik 

kekendaraannya disebut sedekah.”(Mengucapkan) perkataan yang baik adalah 

sedekah, setiap langkah yang diaberjalan menuju kemesjid untuk shalat adalah 

sedekah, dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah” (HR. AL-

Bukhari dan Muslim). Hadits diatas memerintahkan kepada manusia agar 

bersedekah dengan berbagai cara.    

Sama halnya dengan tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang di Desa 

Pambusuang. bentuk  sedekah dalam tradisi ini adalah spirit utama dalam tradisi 

Mappamula Mangaji Qoro’ang ’. Para pelaku Mappamula mangaji Qoro’ang ’ 

memahami bahwa Mappamula Mangaji Qoro’ang’ itu sendiri adalah sedekah. 

Tanpa praktik bersedekah di dalamnya maka hal tersebut tidak dapat dikatakan 

sebagai Mappamula Mangaji Qoro’ang. Selain itu, dasar utama mereka tetap 

melakukan Mappamula Mangaji Qoro’ang ini adalah riwayat-riwayat tentang 

                                                           
90 Syahid (77 tahun), Annangguru (Pemuka Agama) di desa Pambusuang, Wawancara, 17 

September 2019. 
91 Hasan Bastomi, “Dakwah Melalui Gerakan Bersedekah”. 
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bersedekah. di samping juga  karena Mappamula Mangaji Qoro’ang’ ini adalah 

sesuatu yang telah dilakukan oleh orang tua terdahulu ketika ingin belajar 

mengaji. hal ini berkenaan dengan firman Allah SWT. Dalam Qs. An-Nisa/4:114 

āω u�ö� yz ’ Îû 9��ÏV Ÿ2  ÏiΒ öΝßγ1uθôf ¯Ρ āω Î) ô tΒ t� tΒr& >πs%y‰ |Á Î/ ÷ρ r& >∃ρ ã�÷è tΒ ÷ρ r& £x≈ n=ô¹ Î) 

š ÷ t/ Ä¨$ ¨Ψ9$# 4  tΒuρ ö≅ yèø�tƒ š� Ï9≡sŒ u !$ tóÏFö/$# ÏN$ |Ê ó÷s∆ «! $# t∃ öθ|¡sù ÏµŠ Ï? ÷σçΡ 

#·�ô_ r& $ \Κ‹Ïàtã ∩⊇⊇⊆∪     

Terjemahnya: 
tidak ada kebaikan pada dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali  
pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (manusia) memberi 
sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara 
manusia. Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan 
Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.92 

 

Ada beberapa riwayat yang mereka ceritakan yang menjadi landasan 

mereka tetap melakukan tradisi ini. Salah satunya adalah riwayat yang 

diceritakan oleh Majid, bahwa pada zaman Rasulullah, pernah terjadi kemarau 

yang panjang, kemudian Rasulullah bersama sahabat melakukan shalat istisqo 

atau shalat meminta hujan. Ketika rasulullah dan para sahabat ingin memulai 

shalat istisqo, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk membalik songkok 

yang dipakai. Ini sebagai pengharapan agar  musih yang kemarau bisa berbalik 

menjadi musih hujan.93 

Bentuk bersedekah dalam tradisi ini adalah sajian yang dibawa ke rumah 

annangguru untuk dibarakkai (diberkati). Setelah dibaca, sajian tersebut dimakan 

oleh anak yang akan belajar mengaji dan anak-anak yang sedang belajar mengaji. 

 

                                                           

92 Depertemen Agana RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya  h.97 
93Majid  (18 tahun), Anak Pangaji di desa Pambusuang, Wawancara, 19 September 2019.   
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c. Berdoa 

Doa adalah sarana untuk mencapai tujuan akhir seseorang. Hukum 

universal, sebab akibat, juga menunjukkan bahwa kita memang harus mencari 

pertolongan  dari sebab utama, yakni Allah yang maha kuasa.94 Dalam kondisi 

ketika manusia melakukan sesuatu dengan cara yang alamiah kemudian ia 

mendapatkan hasilnya maka tidak seharusnya manusia beranggapan bahwa 

mereka tidak membutuhkan doa.  

Disisi lain juga sebagian orang beranggapan bahwa memanjatkan doa saja 

sudah cukup tanpa dibarengi dengan usaha untuk mencapai tujuan. Pandangan ini 

jelas-jelas sangat keliru, karena Allah yang maha kuasa telah mengatur system 

sebab akibat. Dan menganjurkan manusia untuk bekerja sesuai dengan hukum 

tersebut untuk mencapai apa yang diinginkan.95 

Doa bukan sekedar hanya sebatas ucapan lisan belaka, melainkan sebuah 

ungkapan kebutuhan yang sangat diinginkan, yang pada umumnya terwujud 

dalam permohonan lisan dan permohonan lewat perbuatan. Apabila tidak ada 

kesesuaian antara pernyataan kebutuhan dalam hati yang direalisasikan lewat 

tindakan dan  pernyataan lisan,  maka doa akan kehilangan ruhnya. 

Seperti yang dilakukan oleh Masyarakat pambusuang dengan melakukan Tradisi 

Mappamula Mangaji Qoro’ang ’ diniatkan  sebagai doa yang dilakukan dalam 

tradisi ini. Perintah berdoa di dalam al-Qur’an sangat banyak, di antaranya 

adalah QS al-Baqarah/2: 186 dan QS al-Mukminun/40: 60 berikut: 

                                                           

94 Abu Muhammad  Zainal Abidin, “Nafas Sang Kekasih” (Jakarta: Al-Huda, 2010), h. 
19. 

 
95 Abu Muhammad Zainal Abidin, “Nafas Sang Kekasih” (Jakarta: Al-Huda, 2010), h. 

19. 
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#sŒ Î)uρ y7s9r' y™ “ÏŠ$ t6Ïã Íh_ tã ’ ÎoΤÎ* sù ë=ƒÌ�s% ( Ü=‹Å_ é& nο uθôãyŠ Æí#¤$!$# #sŒ Î) Èβ$ tãyŠ ( 
(#θç6‹Éf tGó¡ uŠ ù=sù ’ Í< (#θãΖÏΒ÷σã‹ø9uρ ’ Î1 öΝßγ ¯=yès9 šχρ ß‰ ä© ö�tƒ ∩⊇∇∉∪    

Terjemahnya: 

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang 
Aku maka sesungguhnya Aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang 
yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah dia memenuhi 
perintah-Ku dan beriman kepada-Ku agar mereka memperoleh 
kebenaran.96 

 

tΑ$ s%uρ ãΝà6 š/u‘ þ’ ÎΤθãã÷Š $# ó= Éf tGó™r& ö/ ä3 s9 4 ¨βÎ) š Ï% ©!$# tβρ ç�É9õ3 tGó¡o„ ô tã ’ ÎAyŠ$ t6Ïã 

tβθè=äzô‰ u‹y™ tΛ©yγy_ š Ì�Åz# yŠ ∩∉⊃∪     

 
Terjemahnya:  

Dan Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku niscaya akan Aku 
perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak 
mau menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina 
dina.”97    

Bentuk berdoa yang dipraktikkan dalam tradisi Mappamula Mangaji 

Qoro’ang’ ada dua. Pertama, berdoa pada umumnya yakni dengan memanjatkan 

doa-doa kepada Allah swt. Kedua, berdoa dengan pengharapan yang baik kepada 

Allah swt. yang terwujud pada simbol-simbol baik pada sajian maupun ritus yang 

dipraktikkan dalam tradisi ini yang dalam bahasa Mandar disebut dengan ussul.  

1) Bentuk yang pertama diawali dengan pembacaan selawat dan al-Fatihah 

yang ditujukan kepada Rasulullah saw. untuk menghadirkan Rasulullah 

saw. (Ila hadratin...). Hal tersebut dimaksudkan sebagai tawassul kepada 

Rasulullah saw. Mereka meyakini dengan bertawassul kepada Rasulullah 

                                                           

96Depertemen Agana RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya  h. 28. 
97Depertemen Agana RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya  h. 474. 
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saw. doa mereka akan terkabul karena Rasulullah saw. yang akan 

menyampaikan doa mereka kepada Allah swt. Beliau menekankan bahwa 

sebelum melakukan tradisi ini, niat harus diperbaiki terlebih dahulu 

termasuk mengenai sajian tersebut. Beliau mencoba menanamkan kepada 

masyarakat bahwa sesuatu yang gaib hanya sesuatu yang gaib pula yang 

dapat sampai kepadanya. Olehnya, mereka para annangguru mencoba 

menanamkan kepada masyarakat bahwa pembacaan makanan yang 

hampir selalu dilakukan masyarakat Mandar termasuk pembacaan 

makanan atau sajian dalam tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang’ bahwa 

bukan makanan tersebut yang bersifat materi yang sampai kepada orang 

yang akan belajar mengaji melainkan doa dan berkahnya yang sampai. 

Hal tersebut dilakukan untuk mengikis pemahaman dan meminimalisir 

praktik yang dilakukan oleh sebagian masyarakat tentang membuang atau 

meninggalkan sajian tersebut di tempat-tempat yang menurut mereka ada 

penunggunya.    

Seperti juga yang dikatakan oleh Annangguru syahid tentang sajian yang 

dibawa ketika akan melakukan tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang beliau 

mengatakan bahwa “Jika sajian yang dibawa saat melakukan tradisi Mappamula 

Mangaji Qoro’ang dikatakan sebagai sesajen maka  sajian itu bukanlah sesajen 

karena sajian itu tidak dipersembahkan kepada benda, adapun jika sajian itu 

dipersembahkan kepada benda  atau sesuatu yang tidak kasat mata yang tidak 

diketahui maka itu disebut dengan sesajen. Dan tidak dikatakan sesajen apabila 

itu dipersembahkan untuk manusia,  akan tetapi itu adalah bentuk sedekah. karna 

sudah jelas orangnya siapa yang diberikan dan dibawa kemana,contohnya jika 

dibawa kekuburan yang tidak jelas atau barang itu ditinggal begitu saja maka itu 

adalah sesajen karna tidak jelas peruntukannya. 
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Setelah pembacaan al-Fatihah tersebut akan dibacakan doa-doa yang lain. 

Mengenai doa-doa yang dibacakan atau dipanjatkan dalam tradisi ini, tidak ada 

aturan baku atau ketentuan harus membaca doa ini. Doa-doa yang dibacakan 

tergantung kepada doa apa yang mereka ketahui dan doa mana yang muncul 

dalam benak mereka.98 

2) Bentuk yang kedua adalah berdoa dalam bentuk ussul. Ussul dalam 

masyarakat Mandar sebagaimana yang dikemukakan oleh Tajriani 

meliputi lima hal salah satunya adalah ussul dalam artian harapan yaitu 

merupakan salah satu cara berdoa kepada Tuhan melalui perwujudan 

dalam bentuk perbuatan99, penyimbolan menggunakan benda-benda100, 

terkadang ada yang melengkapinya dengan baca-baca yakni doa yang 

dilafalkan dalam tulisan al-Qur’an atau mantra yang menggunakan bahasa 

Mandar. 

Praktik ussul dalam tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang’ terwujud 

dalam sajian yang memiliki makna simbolik dan ritus-ritus yang dipraktikkan 

yang juga mengandung makna simbolik. Misalnya pada sajian disediakan loka 

tira  (pisang ambong). Katanya loka tira yang disimbolkan dengan sifat rajin, giat 

dan gesit.  jadi mereka mangussul agar anak yang akan belajar mengaji bisa 

memiliki sifat dari loka tira  tersebut. 

Ussul dalam sajian dan ritus yang telah diuraikan di atas dapat dilihat 

pada pengharapan sesuatu yang baik yang diharapkan akan terjadi kepada anak 

                                                           
98 Syahid (77 tahun), Annangguru (Pemuka Agama) di desa Pambusuang, Wawancara, 17 

September 2019. 
99Tajriani, “Pemaknaan Ussul sebagai Keyakinan Masyarakat Suku Mandar: Studi 

Indidegous pada Masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar” Skripsi, Fakultas Psikologi 
Universitas Negeri Makassar, 2017, h. 56.  

100Tajriani, “Pemaknaan Ussul sebagai Keyakinan Masyarakat Suku Mandar: Studi 
Indidegous pada Masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar”, h. 57.   
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yangakan belajar mengaji sehingga yang anak tersebut bisa cepat dalam  

memahami pelajaran. 

C. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang 

Terhadap Pembelajaran  Al-Qur’an Pada Masyarakat Sekitar 

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan pelajaran oleh peneliti pada saat 

dilakukannya proses tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang. Yang pertama, 

adanya unsur-unsur kesederhanaan yang terus disiratkan dalam dalam proses 

pelaksaannya. Mulai dari sajian yang dibuat,  penampilan orang tua dan anak 

yang akan belajar mengaji, sampai kepada proses pelaksanaan dari tradisi itu 

sendiri yang sangat sederhana. kemudian yang kedua, adanya sikap 

penghormatan terhadap al-Qur’an baik dari awal belajar sampai saat penamatan 

al-Qur’an, dan juga sikap penghormatan kepada Annangguru  yang akan 

mengajar mengaji. 

Saat melakukan penelitian di desa pambusuang, sempat terbesit dalam 

benak penulis, ternyata seperti ini yang disebut dengan Tradisi Mappamula 

Mangaji Qoro’ang. Yang sebelumnya penulis tidak pernah lihat ataupun 

mendengar tentang tradisi seperti ini sebelumnya. berhubung karna penulis bukan 

asli orang mandar, jadi sangat banyak tanda Tanya dikepala saya tentang apa 

sebenarnya yang disebut dengan Tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang. Terlebih 

lagi, wacana tentang Tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang  baru diketahui 

ketika akan mengajukan tradisi ini sebagai judul skripsi. 

Dalam aktifitasnya  dan proses pelaksanaannya menyiratkan makna yang 

sangat luar biasa. Luar biasa sebab, untuk memohon doa dan berkah saja harus 

menyiapkan segala macam bentuk syarat sebelum dilakukannya Tradisi 

Mappamula Mangaji Qoro’ang. Begitupun dengan makanan-makanan yang 

disiapkan adalah untuk dikonsumsi bersama. 
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Adapun nilai pada tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang  terhadap 

kehidupan masyarakat Pambusuang, dikemukakan oleh beberapa narasumber 

yang ditemui oleh penulis. Pertama, oleh Annangguru  Syahid mengatakan: 
Dalam melakukan suatu kegiatan yang baik, biasanya kita melakukan 
kegiatan yang didahului dengan mengadakan sebuah ritual atau upacara 
adat misalnya, ketika membangun rumah dan berangkat ke laut, seperti 
juga ketika anak akan  belajar mengaji, tradisi ini dilakukan agar 
mendapat berkah,  dan juga sebagai doa agar setiap proses dari 
pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Hal ini diharapkan agar anak itu 
menjadi anak yang cerdas. Nah, Tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang 
dilakukan sebagai bentuk pengharapan lewat simbol-simbol sajian yang 
dibawa  dan juga sebagai bentuk kesenangan sebelum belajar mengaji, 
tidak baik rasanya jika seorang anak yang akan memulai mempelajari al-
Qur’an baru tidak melakukan tradisi ini. Karena setiap yang baru itu, 
didoakan untuk memperoleh ridha Allah SWT. Dan berkah selama proses 
pembelajaran.         
  

Dari pemaparan Annangguru  syahid, penulis dapat mengetahui bahwa 

Tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang  itu adalah sebuah bentuk syukur, 

meminta pertolongan kepada Allah, meminta keselamata, intinya adalah 

meminta doa dan berkah.  

 Kemudian yang kedua adalah oleh ustadz asad  yang ditemui oleh penulis 

ketika melakukan penelitian, mengungkapkan bahwa Tradisi Mappamula 

Mangaji Qoro’ang  hampir serupa dengan yang yang di ungkapkan oleh 

Annangguru syahid. Ustadz asad mengatakan bahwa: 
ustadz as’ad mengatakan bahwa masyarakat desa Pambusuang  
melakukan tradisi ini tanpa dilandasi dengan dalil ataupu perkataan 
ulama. Melainkan mereka hanya melanjutkan dan mempertahankan 
tradisi yang dilakukan oleh nenek moyang mereka secara turun-temurun 
dan ulama-ulama dahulu.  

Dari penjelasan yang dikemumukan oleh ustadz as’ad diatas bahwa ketika 

melakukan tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang, penulis menyimpulkan bahwa 

masyarakat pambusuang melakukan tradisi ini hanya melanjutkan tradisi dari 

nenek moyang mereka.  
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Selain Annangguru syahid, narasumber lain yang sempat ditemui oleh 

penulis ketika melakukan penelitian , yaitu Majid salah satu santri dari 

Annangguru syahid, mengatakan bahwa: 

 Tradisi ini telah lama dilakukan oleh  Ulama besar dipambusuan. Salah 

satunya adalah  yang biasa disebut dengan  pua’ keba.  
Beliau mengatakana bahwa tradisi ini bukan permasalahan bahwa ada 
hadis ataupun dalil al-Qur’an. Akan tetapi  ini adalah persoalan tradisi ini 
yang telah lama dilakukan oleh orang-orang dan ulama-ulama yg dulu 
yang lebih dulu mengenal islam daripada kita. 

Menurut penulis, dalam menyimak dan menganalisa ketiga narasumber 

diatas, sama-sama menjelaskan dampak dan pengaruh tradisi Mappamula 

Mangaji Qoro’ang bagi kehudupan masyarakat desa pambusuang bagi kehidupan 

mereka. Nilai dari tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang selalu mendapatkan 

jawaban yang sama, yaitu untuk keselamatan. Artinya, dianggap baik sebab 

untuk mendoakan dan memohon keselamatan dan untuk meminta berkah.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang  adalah salah satu rangkaian proses 

dalam kegiatan memulai membaca al-Qur’an bagi masyarakat desa 

Pambusuang.  Kegiatan tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang tidak bisa 

diabaikan, Karena tradisi ini telah dilaksanakan secara turun-temurun. 

Setiap langkah  dan proses yang dipraktekkan dalam tradisi Mappamula 

Mangaji  Qoro’ang  memiliki makna dan arti tersendiri. Praktek kegiatan 

ini dinamakan dengan praktek Ussul. Praktik ussul  dalam  tradisi 

Mappamula  Mangaji  Qoro’ang’ terwujud  dalam sajian yang memiliki 

makna simbolik dan ritus-ritus yang dipraktikkan. Misalnya pada sajian 

yang disediakan loka tira’ Katanya loka tira yang disimbolkan dengan 

sifat rajin, giat dan gesit.  jadi mereka mangussul  agar anak yang akan 

belajar mengaji bisa memiliki sifat dari loka tira  tersebut 

2. Wujud tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang yang dipraktikkan oleh 

masyarakat Mandar di kecamatan Balanipa khususnya di Pambusuang 

yang menjadi daerah fokus penelitian peneliti adalah tawassul kepada 

Rasulullah saw. Sedangkan wasilah yang dipraktikkan dalam bentuk amal 

saleh berupa sedekah yang terwujud dalam sajian yang dibawa ke rumah 

annangguru yang kemudian dimakan oleh santri-sanri yang belajar 

mengaji. dan praktik berdoa yang di dalamnya terdapat pembacaan doa-

doa bagi anak yang akan belajar mengaji agar memperoleh berkah dari 

Allah SWT. 

3. Secara garis besar, penulis mengamati dan menganalisa proses dari ritual 

Tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang  memiliki nilai sebagai berikut: 
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Adanya nilai-nilai keagamaan yang timbul dari bentuk rasa syukur kepada 

Allah SWT dan Rasul-nya, Adanya nilai sosial yang dijunjung tinggi oleh 

masyarakat desa pambusuang  dalam menghormati al-Qur’an dan menghormati 

yang mengajarkan al-Qur’an dan juga menambah sikap penghambaan kepada 

Allah swt. Karena didalamnya mengandung keinginan yang kuat untuk 

mempelajari al-Qur’an, bersedekah dan berdoa. 

B. Implikasi dan Saran 

Pengkajian terhadap tradisi-tradisi yang ada di Indonesia sangat penting 

untuk menjaga kelestarian tradisi-tradisi tersebut. Pengkajian terhadap tradisi-

tradisi tersebut akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana 

sebenarnya tradisi tersebut sehingga anggapan-anggapan yang menganggap 

bahwa tradisi-tradisi tersebut adalah sesuatu yang tabu dapat berubah. Selain itu, 

dengan melakukan pengkajian, terutama dalam hal agama dapat dipilah-pilah 

mana tradisi yang sesuai dengan agama dan mana tradisi yang tidak sesuai, 

kemudian mewarnai tradisi-tradisi tersebut dengan nuansa Islami tanpa harus 

menghilangkan tradisi-tradisi tersebut. 

Demikian pula dengan tradisi Mappamula Mangaji Qoro’ang’. Tradisi 

tersebut merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat desa 

pambusuang secara turun temurun. penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai umpan balik untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat 

memberikan sumbangsih bagi dunia pendidikan serta dapat menumbuhkan 
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ketertarikan dan minat bagi generasi muda untuk mempelajari dan selalu 

melestarikan tradisi-tradisi daerah.   

Akhirnya, kesempurnaan tulisan ini hanya milik Allah swt. semata dan 

kekurangan berasal dari manusia. Dengan demikian, peneliti menyadari berbagai 

kekurangan dan keterbatasan hingga kesalahan yang membutuhkan koreksi, 

teguran, dan kritikan demi kesempurnaan penelitian dan hasil yang lebih baik 

lagi. 
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