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ABSTRAK 

Nama  : Zulkarnain 

NIM  : 30500116057 

Judul  : Eksistensi Tradisi Sayyang Pattu’du dalam Pandangan  

Masyarakat di Desa Lero Kabupaten Pinrang 

 

 Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana eksistensi 

tradisi sayyang pattu’du dalam pandangan masyarakat di Desa Lero Kabupaten 

Pinrang. Pokok masalah tersebut dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian 

yaitu: 1) Bagaimana Eksistensi tradisi sayyang pattu’du di Desa Lero Kabupaten 

Pinrang? 2) bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi sayyang pattu’du di 

Desa Lero Kabupaten Pinrang?  

 Metodologi penelitian yang digunakan dalam jenis penelitian ini, yang 

dikategorikan sebagai penelitian kualitatif: historis dan fenomologis. Sumber data 

penelitian ini terdiri dari sumber informasi primer dan sumber informasi sekunder. 

Selain itu, observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi digunakan 

untuk pengumpulan data. Kemudian melalui tiga tahapan teknik analisis dan 

pengolahan data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pada tahun 1980 cikal bakal 

sejarah tradisi sayyang pattu’du yang dilakukan Pua Salaman yang anaknya telah 

Khatam al-Qur’an. Dalam perkembangannya, tradisi sayyang pattu’du dilaksanakan 

lagi pada tahun 2006 oleh Pua Bohari. Ekistensi tradisi sayyang pattu’du di Desa 

Lero dilihat dari sejarah dan perkembangannya dapat dikatakan masih dilestarikan 

hingga sekarang. 2) Dalam pandangan masyarakat terhadap eksistensi tradisi 

sayyang pattu’du, sebahagian masyarakat tradisi sayyang pattu’du di Desa Lero 

perlu dijaga dan dilestarikan, sebahagian lagi menganggapnya biasa saja (bersikap 

netral). 

 Implikasi penelitian ini adalah: 1) sebaiknya masyarakat tetap 

mempertahankan dan menjaga tradisi yang telah diwariskan dari nenek moyang suku 

Mandar. 2) sebaiknya dalam melestarikan tradisi sayyang pattu’du di Desa Lero, 

generasi muda mempunyai peranan penting dalam menjaga agar tradisi ini tetap 

dilaksanakan hingga masa yang akan datang. 3) diharapkan kepada pemerintah desa 

agar tetap memperhatikan dan mempublikasikan tradisi sayyang pattu’du, karena 

tradisi tersebut telah menjadi salah satu identitas masyarakat suku Mandar yang ada 

di Desa Lero. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang Masalah 

Bangsa Indonesia memiliki berbagai macam ragam ras, agama, dan budaya 

yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Keberagaman itu diikat dalam satu 

kesatuan yang dikenal dengan semboyang “Bhinneka Tunggal Ika”, jadi semboyang 

inilah yang menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang bersatu, walaupun 

beranekaragam suku, budaya dan bahasa yang tersebar di seluruh kepulauan di 

Nusantara. Kawasan negara kesatuan Republik Indonesia memiliki keanekaragaman 

kondisi geografis dan corak kehidupan serta sifat masyarakat yang multi etnis. Sifat 

dan corak masyarakat yang majemuk merefleksikan ragam budaya yang tersebar di 

seluruh Indonesia, antara lain disebutkan bahwa di Indonesia terdapat lebih dari 300 

kelompok etnis (suku bangsa) yang berbeda-beda, dengan identitas kebudayaan 

tersendiri, dan memiliki lebih dari 200 bahasa khas.
1
 

Secara geografis keberagaman Indonesia tersebar di seluruh kepulauan 

Nusantara, sesuai fakta sejarah Indonesia terdiri atas berbagai suku, tradisi, adat 

istiadat dan budaya, bahkan agama.
2
 Secara tidak langsung banyak menarik perhatian 

para peneliti lokal, nasional maupun internasional untuk meneliti. Banyaknya 

kebudayaaan lokal yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia yang telah 

                                                           
1 Warsito, Antropologi Budaya (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h. 94. 
2
 Bashori A Hakim, “Pengaruh Agama dan Nilai-nilai Keagamaan terhadap Kerjasama 

Antar Umat Beragama di Kota Palu.” (Jurnal Agama dalam Pusaran Konflik dan Kohesi Sosial 10, 

no. 2, 2011), h. 320. 
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diteliti dan dikaji oleh peneliti dari luar negeri karena memiliki daya tarik tersendiri 

untuk diteliti. Budaya lokal yang berada di Indonesia masih ada sampai saat ini 

merupakan peniggalan dari leluhur-leluhur mereka yang diwariskan secara turun-

temurun agar tetap dilestarikan dan dijaga sebagai bentuk penghargaannya kepada 

warisan leluhur. Warisan leluhur biasanya berupa tradisi, adat istiadat dan kebiasaan. 

Tradisi lebih beriorentasi kepada kepercayaan dan kegiatan ritual yang berkembang 

di masyarakat menjadi suatu kebudayaan. Pada umumnya sebagian besar suku-suku 

yang berada di nusantara mempunyai hubungan, baik dari segi bahasa maupun dari 

segi budaya.
3
 

Banyaknya kebudayaan yang ada di Indonesia memberi arti penting bahwa 

tradisi atau adat telah menjadi sebagai perwujudan budaya lokal. Keanekaragaman 

budaya merupakan simbol perbedaan kultur dan kebanyakan komunitas masyarakat 

seringkali memberi pembenaran pada budaya sebagai identitas mereka
4
. Dalam 

konteks pemahaman masyarakat majemuk, masyarakat Indonesia juga terdiri dari 

berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang berada di daerah tersebut. 

Banyaknya jumlah penduduk yang berada di Indonesia dan keanekaragaman suku, 

ras, dan agamanya tidak bisa dipungkiri adanya kesamaan budaya yang satu dengan 

yang lainnya. Seperti tradisi yang ada di Sulawesi selatan dan tradisi di Sulawesi 

                                                           
3 Irwan, dkk, Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Kontemporer (Yogyakarta: TICI 

Publications, 2009), h. 303. 
4
 Rohimin, dkk, Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia 2 (Jakarta: Balai Penelitian 

dan Pengembangan Agama, 2008), h. 4. 
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barat, adanya kesamaan ini dapat dipengaruhi dari perpindahan penduduk dari daerah 

ke daerah lainnya dengan membawa budaya dan tradisi peninggalan dari leluhur 

mereka. 

Pada tahun 2004 Provinsi Sulawesi Barat mimsahkan diri dari Sulawesi 

Selatan dan menjadi provinsi ke 33, diresmikan pada tanggal 5 oktober. Provinsi 

Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak peninggalan-

peninggalan dari nenek moyang mereka, baik tradisi, kebudayaan seerta 

peninggalan-peninggalan sejarahnya. Sebelum menjadi kabupaten yang tergabung di 

provinsi Sulawesi Selatan atau ketika masih berlaku sistem kerajaan, Kawasan 

provinsi Sulawesi barat disebut Mandar. Kemudian berdasarkan UU. No 29 tahun 

1959 sistem kerajaan dihapus dan Mandar menjadi tiga kabupaten.
5
 

Suku Mandar adalah salah satu suku besar yang berada di Sulawesi Selatan, 

selain Bugis, Makassar, dan Toraja sebelum memisahkan diri dari provinsi Sulawesi 

Selatan dan menjadi provinsi Sulawesi Barat. Letaknya di pesisir barat pulau 

Sulawesi atau pesisir utara provinsi Sulawesi selatan. Secara umum, istilah mandar 

mengandung dua pengertian, yaitu mandar sebagai Bahasa dan sebagai federasi 

kerajaan kecil. pada abad-16, kerajaan-kerajaan kecil tersebut bersepakat membentuk 

federasi yang berikutnya dinamakan Pitu Ba’bana Binaga yang berarti tujuh kerjaan 

di muara sungai. Kemudian pada abad-17 federasi ini kemudian bergabung dengan 7 

                                                           
5 Asmadi Alimuddin, Pakkacaping Mandar (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h. 2. 
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kerajaan yang ada di Kawasan pegunungan yang disebut Pitu Ulunna Salu 

(persekutuan tujuh wilayah adat yang berada di hulu sungai).
6
 

Selain di Sulawesi Barat, suku Mandar juga tersebar di berbagai daerah 

yang ada di indonesia. Meskipun secara politis Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan 

diberi sekat, namun secara historis dan kulturual suku Mandar tetap terikat dengan 

saudara-saudara serumpunnya di Sulawesi Selatan. Oleh sebab itu, tidak 

mengherankan jika begitu banyak tradisi maupun budaya yang di miliki, dan seperti 

diketahui masing-masing daerah mempunyai keistimewaan baik adat istiadat, kondisi 

sosial, iklim dan lain sebagainya. Salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang 

merupakan daerah tersebarnya suku Mandar terletak di Kabupaten Pinrang, tepatnya 

di Desa Lero, Kabupaten Pinrang. Selain itu, masyarakat Desa Lero yang mayoritas 

suku Mandar berada di tengah-tengah padatnya suku Bugis yang ada di kabupaten 

Pinrang. suku Mandar yang ada di Desa Lero juga terkenal memiliki ciri sebagai 

suku yang tangguh di laut. Tidak mengherankan jika mayoritas masyarakat yang ada 

di Desa Lero memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Maka dari itu salah satu tradisi 

adat suku Mandar tetap di lestarikan di desa Lero yaitu tradisi budaya Sayyang 

Pattu’du yang dirangkaikan dengan acara peringatan maulid Nabi Muhammad saw.  

                                                           
6 Muhammad Ridwan Alimuddin, Orang Mandar Orang Laut (Yogyakarta: Ombak, 2013), 

h. 4. 
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Tradisi sayyang pattu’du merupakan tradisi peninggalan dari nenek moyang 

suku Mandar. Tradisi ini identik dengan penunggangnya, yaitu anak remaja yang 

baru khatam Al-Quran serta wanita dewasa yang duduk di bagian depan, mereka 

disebut dengan pessawe. Awalnya seragam wanita yang duduk di atas kuda, 

khususnya yang duduk di depan adalah pasangang mamea (baju adat Mandar yang 

berwarna merah), serta ada juga yang menggunakan baju pengantin (dalam adat 

Mandar), baju pokko, dan pasangang warna lain. Hiasan yang digunakan pun cukup 

berlebihan, adapun anak yang khatam Al-Quran menggunakan badawara yaitu 

pakaian yang umumnya digunakan seseorang yang baru menunaikan ibadah haji.
7
  

Kuda yang dirias dan dilengkapi dengan ambal (kasur kecil) untuk tempat 

duduk sang penunggang, beberapa kalung yang terbuat dari perak dan kamumu 

(warna ungu), yaitu penutup muka kuda yang melingkar diikat di dagu kuda yang 

terbuat dari perak lengkap dengan kacamata kuda. Kuda yang digunakan juga sudah 

terlatih untuk mengikuti irama dan mampu berjalan sembari menari mengikuti 

iringan musik tabuhan rebana, dan untaian pantun khas Mandar yang mengiringi 

arak-arakan tersebut dengan menaungi payung kehormatan yang disebut dengan 

istilah la’lang totamma. Menari Bersama kuda sekilas terlihat muda, apalagi bila 

berfikir pawang yang mengawal sang kuda akan membantu mengendalikan hewan 

                                                           
7
Suradi Yasil, dkk, Sejarah Salabose dan Tradisi Maulid (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 

2013), h. 52. 
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itu tapi nyatanya, tidak semudah yang dibayangkan.
8
 Puncak acara khatam Al-Quran 

dengan menggelar tradisi sayyang pattu’du ini memiliki daya tarik tersendiri dengan 

diramaikan dengan arak-arakan menggunakan kuda mengelilingi desa yang di 

kendarai oleh anak-anak yang telah menyelesaikan khatam Al-Quran. Tujuan dari 

pergelaran arak-arakan ini adalah untuk memberi motivasi dan spirit kepada generasi 

muda untuk senantiasa mengamalkan dan mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran. 

Tradisi sayyang pattu’du yang berlangsung di Desa Lero Kabupaten Pinrang 

merupakan salah satu adat istiadat dan kebudayaan Indonesia yang masih 

dipraktekkan sampai sekarang. Hal ini, tradisi sayyang pattu’du telah dilakukan 

secara turun temurun oleh warga Desa Lero Kabupaten Pinrang dari nenek moyang 

hingga generasi sekarang. Kemudian masih bertahan sampai hari ini di tengah 

masyarakat dan menjadi satu Tradisi yang menarik perhatian banyak orang. 

Keberadaan tradisi sayyang pattu’du sangat menghibur masyarakat setempat 

termasuk masyarakat luar yang tertarik untuk menyaksikan tradisi tersebut. 

Didalam Al-Quran menjelaskan tentang adanya kebudayaan yaitu terdapat 

dalam QS. Al-Hujurat/49:13 yang berbunyi: 

كٰٓمٰٰٓٓ آٰنٰٓا النٰٓاسٰٰٓٓ يٰٰٓٓآٰيٰٓهٰٓا لٰٓقٰٓنٰٓ نٰٰٓٓ خٰٓ آٰنٰٓثٰٓى ذٰٓكٰٓرٰٰٓٓ مٰٰٓٓ كٰٓمٰٰٓٓ وٰٓ جٰٓعٰٓلٰٓنٰٓ بٰٓا وٰٓ قٰٓبٰٓآٰىٰٓلٰٰٓٓ شٰٓعٰٓىٰٓ ا وٰٓ فٰٓىٰٓ  ٰٰٓۚٓ لٰٓتٰٓعٰٓارٰٓ

مٰٓكٰٓمٰٰٓٓ آٰنٰٰٓٓ نٰٓدٰٰٓٓ آٰكٰٓرٰٓ ىكٰٓمٰٰٓٓ اللّٰٰٰٓٓٓ عٰٓ آٰنٰٰٓٓ آٰتٰٓقٰٓ بٰٓيٰٓرٰٰٓٓ عٰٓلٰٓيٰٓمٰٰٓٓ اللّٰٰٰٓٓٓ ٰٓۚ  خٰٓ

                                                           
8
Muhammad Ridwan Alimuddin, Mandar Nol Kilometer, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 

2011), h. 124. 
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Artinya:  

Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara 

kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha 

Mengetahui, Maha Teliti.
9
 

Menurut Muhammad Quraish Shihab tafsir ayat di atas adalah “Wahai 

manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dalam keadaan yang sama, 

dari satu asal: Adam dan Hawa. Lalu kalian kami jadikan dengan keturunan, 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kalian saling mengenal dan saling 

menolong. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang 

paling bertaqwa di antara kalian, Allah sungguh Maha Mengetahui segala sesuatu 

dan Maha Mengenal, yang tiada suatu rahasia pun tersembunyi bagi-Nya”. 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis 

bermaksud untuk meneliti lebih jauh terkait “Eksistensi tradisi sayyang pattu’du 

dalam pandangan masyarakat di desa Lero Kabupaten Pinrang”.  

 

 

 

                                                           
9 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 2005, h. 49. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Adapun peneletian berfokus pada bagaimana eksistensi tradisi sayyang 

pattu’du dalam pandangan masyarakat khususnya yang ada di desa Lero. Dengan 

demikian, peneliti berusaha mengungkap bagaimana tradisi sayyang pattu’du dapat 

eksis, berkembang dan dilestarikan di Desa Lero Kabupaten Pinrang. 

2. Deskripsi Fokus Penelitian 

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara penulis dan pembaca 

dalam hal memahami judul penelitian ini, maka penulis perlu terlebih dahulu 

menjelaskan atau mendeskripsikan variabel-variabel penelitian dari judul ini. 

1. Eksistensi berasal dari Bahasa latin yakni, exsistere yang artinya muncul, ada, 

memiliki keberadaan aktual. Dalam pengertian tentang keberadaan adalah apa 

yang ada atau muncul, apa yang memiliki aktualitas, segala sesuatu yang 

dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. Dan keberadaan adalah suatu 

kesempurnaan. Eksistensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

eksistensi tradisi sayyang pattu’du. Tradisi sayyang pattu’du juga memiliki 

sejarah dan perkembangannya yang masih terus dilestarikan hingga saat ini.  

2. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang karena tuntutan kebutuhan dan 

pengaruh keyakinan, pikiran, serta ambisi tertentu dipersatukan dalam 

kehidupan kolektif. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

masyarakat umum khususnya di Desa Lero, Kabupaten Pinrang. 
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3. Persepsi adalah suatu tindakan menyusun, mengenali dan menafsirkan 

informasi sensoris atau hasil pancaindra guna untuk memberikan gambaran 

dan pemahaman tentang sekitar lingkungan. Persepsi setiap individu akan 

berbeda pemahaman masing-masing, tergantung dari faktor internal dan 

eksternal lingkungannya. Persepsi yang dimaksud peneliti dalam penelitian 

ini adalah persepsi atau pandangan masyarakat di Desa Lero, Kabupaten 

Pinrang. 

Berdasarkan pendeskripsian variabel diatas maka peneliti kemudian 

memfokuskan penelitian, yaitu bagaimana eksistensi dan pandangan masyarakat 

mengenai tradisi sayyang pattu’du di Kabupaten Pinrang.    

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik pokok permasalahan 

menjadi 3 rumusan masalah yaitu:  

1. Bagaimana eksistensi tradisi sayyang pattu’du di Desa Lero, Kabupaten 

Pinrang?  

2. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai tradisi sayyang pattu’du di Desa 

Lero, Kabupaten Pinrang?  

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa karya penelitian sebelumnya 

yang memiliki tema yang hampir relevan dengan tema yang diangkat peneliti yakni 

sebagai berikut: 
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Pertama, Kaharuddin dalam skripsinya yang berjudul “Tradisi Sayyang 

pattu’du Masyarakat Mandar Dalam Tinjauan Dakwah dan Komunikasi di Desa Lero 

Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang”, dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan 

bahwa pola komunikasi yang terbentuk dalam tradisi Sayyang pattu’du adalah 

komunikasi yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang religius untuk memberikan 

motivasi dalam belajar membaca Al-Quran. 
10

 

Dalam skripsi Kaharuddin yang berjudul “Tradisi Sayyang pattu’du 

Masyarakat Mandar Dalam Tinjauan Dakwah dan Komunikasi di Desa Lero 

Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang” ini memiliki persamaan terhadap fokus 

penelitian yaitu, sama-sama membahas tentang pandangan masayarakat dalam tradisi 

sayyang pattu’du. Adapun perbedaan penelitian ini yaitu Kaharuddin membahas 

tentang nilai komunikasi yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang religius untuk 

memberikan motivasi dalam belajar membaca Al-Quran, sedangkan peneliti 

membahas tentang eksistensi tradisi sayyang pattu’du. 

Kedua, Ratnah dalam skripsinya yang berjudul “Tradisi Sayyang pattu’du 

Pada Masyarakat Lero Kab. Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)”, berdasarkan apa 

yang telah diteliti pada penelitian tersebut membahas tentang manfaat ekonomi bagi 

masyarakat Lero dalam melaksanakan tradisi Sayyang pattu’du, yaitu membeli atau 

                                                           
10

Kaharuddin, “Tradisi Sayyang Pattu’du Masyarakat Mandar dalam Tinjauan Dakwah dan 

Komunikasi Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang” (Skripsi Sarjana; Jurusan Dakwah 

dan Komunikasi Prodi Komunikasi Penyiaran Islam: STAIN Parepare, 2014). 
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menyiapkan makanan sebagai hidangan dan menyewa perlengkapan-perlengkapan 

tradisi sayyang pattu’du. 
11

  

Adapun persamaan penelitian ratnah yang berjudul “Tradisi Sayyang 

pattu’du Pada Masyarakat Lero Kab. Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)” dengan 

penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pandangan masyarakat tentang 

tradisi sayyang pattu’du. Adapun perbedaannya adalah penelitian Ratnah berfokus 

membahas tentang analisis ekonomi Islam, sedangkan penelitian ini berfokus 

membahas eksistensi tradisi sayyang pattu’du di Desa Lero. 

Ketiga, Ismayana dalam skripsinya yang berjudul “Nilai-nilai Pendidikan 

Islam Dalam Tradisi Sayyang pattu’du di Desa Lero”, dari hasil penelitiannya dapat 

disimpulkan bahwa tradisi sayyang pattu’du memiliki hubungan erat dengan nilai-

nilai Pendidikan Islam. Nilai-nilai Pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi 

sayyang pattu’du memiliki nilai akidah, nilai ibadah, nilai ukhuwah, nilai etika dan 

nilai motivasi.  

Penelitian ini mengkaji tentang pandangan masyarakat tentang nilai-nilai 

Pendidikan Islam Dalam Tradisi Sayyang pattu’du di Desa Lero.Jadi, penelitian ini 

memiliki kesamaan yaitu membahas tentang pandangan masyarakat tradisi sayyang 

pattu’du, sedangkan perbedaannya yaitu Ismayana berfokus membahas tentang 

                                                           
11

Ratnah, “Tradisi Sayyang Pattu’du pada Masyarakat Lero Kab. Pinrang (Analisis 

Ekonomi Islam)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Ekonomi 

Syariah: STAIN Parepare, 2017). 
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Nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi sayyang pattu’du sedangkan penelitian ini 

membahas tentang eksistensi tradisi sayyang pattu’du di Desa Lero.
12

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk merumuskan dan mengembangkan suatu 

teori sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui eksistensi tradisi sayyang pattu’du di Desa Lero Kabupaten 

Pinrang. 

2. Untuk mengetahui pandangan masarakat tradisi Sayyang pattu’du di Desa Lero 

Kabupaten Pinrang. 

b. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan penelitian yang telah disebutkan, maka manfaat penelitiannya 

adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

khususnya dijadikan sebagai sarana dalam menambah referensi bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan dan sebagai 

kontribusi untuk mendukung penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin 

mengembangkan penelitian yang sama. Salah satunya ada di desa Lero tentang 

                                                           
   

12
Ismayana, “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Sayyang Pattu’du di desa Lero” 

(Skripsi Sarjana; Jurusan Tarbiyah dan Adab Prodi Pendidikan Agama Islam: STAIN Parepare, 2017). 
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tradisi sayyang pattu’du yang dikaji oleh peneliti dalam tulisan ini, sebagai bahan 

untuk mendapatkan informasi mengenai eksistensi tradisi sayyang pattu’du dalam 

pandangan masyarakat di desa Lero kabupaten Pinrang. 

2. Manfaat praktis 

Peneletian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat umum 

tentang pentingnya mengetahui perkembangan adat atau tradisi di Sulawesi Selatan 

dan Sulawesi Barat dan memahami makna kearifan lokal. Hasilnya juga dapat 

dimanfaatkan pemerintah setempat untuk menarik minat wisatawan dengan 

memperkenalkan salah satu budaya lokal terkhusus tradisi sayyang pattu’du yang 

masih dipertahankan oleh masyarakat setempat hingga saat ini. 

3. Manfaat akademis 

Penelitian ini merupakan penunjang untuk mendapatkan gelar Sarjana 

Agama (S.Ag) jurusan Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Asal Usul Kepercayaan 

Agama tidak hanya dipahami sebagai seperangkat ajaran dari Tuhan yang 

berlaku mutlak, tetapi agama lebih dipahami sebagai bagian dari kebudayaan yang 

paling mendalam. Sebagaimana dikemukakan oleh Cliffford Geertz bahwa agama 

merupakan sebuah sistem kebudayaan.
13

 Mengartikan agama dari sudut kebahasaan 

akan terkesan lebih mudah dari pada mengartikan agama dari sudut istilah, karena 

pengertian agama dari sudut istilah ini sudah mengandung muatan subyektifitas dari 

orang yang mengartikannya. Atas dasar ini, maka tidak mengherankan jika muncul 

beberapa ahli yang tidak tertarik mendefinisikan agama. James H. Leuba, misalnya, 

berusaha mengumpulkan semua definisi yang pernah dibuat orang tentang agama, 

tak kurang dari 48 teori. Namun akhirnya ia berkesimpulan bahwa usaha untuk 

membuat definisi agama itu tidak ada gunanya, karena hanya merupakan kepandaian 

bersilat lidah.
14

 

B. Eksistensi 

Eksistensi berasal dari kata bahasa latin existere yang artinya muncul, ada, 

timbul, memiliki keberadaan aktual. Existere disusun dari ex yang artinya keluar dan 

                                                           
13 Yesmil Anwar dan Adang, Sosiologi Untuk Universitas (Cet. I; Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2013), h. 303. 
14 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2001), h. 7-8. 
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sistere yang artinya tampil atau muncul.
15

 Terdapat beberapa pengertian tentang 

eksistensi yang dijelaskan menjadi 4 pengertian. Pertama, eksistensi adalah apa yang 

ada. Kedua, eksistensi adalah apa yang memiliki aktualitas. Ketiga, eksistensi adalah 

segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. Keempat, 

eksistensi adalah kesempurnaan. Eksistensi menurut kamus besar Bahasa Indonesia 

adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Artinya, eksistensi 

menjelaskan tentang penilaian ada atau tidak adanya pengaruh terhadap keberadaan 

seseorang tersebut. Apabila orang lain menganggap kita mempunyai sebuah 

eksistensi, maka keberadaan kita sudah dianggap dan dapat diperhitungkan oleh 

orang-orang di sekeliling kita. Eksistensi biasanya dijadikan sebagai acuan 

pembuktian diri bahwa kegiatan atau pekerjaan yang diakukan seseorang dapat 

berguna dan mendapat nilai yang baik di mata orang lain. Selain itu, eksistensi juga 

dianggap sebagai sebuah istilah yang bisa diapresiasi kepada seseorang yang sudah 

banyak memberi pengaruh positif kepada orang lain. Sementara menurut seorang ahli 

filsafat atau filsuf bernama Karl Jaspers memaknai eksistensi sebagai pemikiran 

manusia yang memanfaatkan dan mengatasi seluruh pengetahuan objektif.
16

 

Eksistensi seorang manusia dapat dibuktikan oleh cara berpikir dan 

tindakannya. Hal-hal tersebut dengan tujuan supaya semua orang paham dan sadar 

bahwa setiap orang memiliki keunikan yang berbeda satu dengan yang lain. Sebab, 

eksistensi merupakan sesuatu yang sifatnya individual sehingga bisa ditentukan oleh 

                                                           
15Loreng Bagus, Kamus Filsafat. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta 2005  
16 Hamersma harry, Filsafat Eksistensial Karl Jaspers (Jakarta: Gramedia, 1985), h. 7. 
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masing-masing individu. Dan menurut Jaspers, semua orang memiliki cara 

keberadaan yang khas dan unik, itulah yang dinamakan sebagai eksistensi seorang 

individu. Sehingga setiap orang yang dapat menentukan jati diri atas keberadaannya 

dan mampu berdiri diantara eksistensi orang lain maka mereka akan mendapatkan 

eksistensi yang sejati. Menurut Abidin Zaenal (2007: 16) Eksistensi adalah suatu 

proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata 

eksistensi itu sendiri, yakni exsistere yang artinya keluar dari, melampaui atau 

mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau 

kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada 

kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya.  

Eksistensi bisa kita kenal juga dengan satu kata yaitu keberadaan. Dimana 

keberadaan yang di maksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita. 

Eksistensi ini perlu diberikan orang lain kepada kita, karena dengan adanya respon 

dari orang di sekeliling kita ini membuktikan bahwa keberadaan kita diakui. Tentu 

akan terasa sangat tidak nyaman ketika kita ada namun tidak satupun orang 

menganggap kita ada, oleh karena itu pembuktian akan keberadaan kita dapat dinilai 

dari berapa orang yang menanyakan kita atau setidaknya merasa sangat 

membutuhkan kita jika kita tidak ada. 

Masalah keperluan akan nilai eksistensi ini sangat penting, karena ini 

merupakan pembuktian akan hasil kerja kita (performa) kita di dalam suatu 

lingkungan. Perkuliahan misalnya, dosen akan lebih mengenal dan mengetahui 
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keberadaan kita setelah dosen tahu performa kita baik (dengan nilai yang bagus, 

aktif, dan komunikatif) dan cenderung sedikit memperhatikan orang-orang yang 

pasif. Dalam suatu keorganisasian eksistensi hanya perlu dilakukan dengan sebuah 

apresiasi terhadap kerja seseorang.
17

 Apresiasi yang sangat sederhana, yaitu ucapan 

terima kasih. Hanya itu, hanya sebuah ucapan terima kasih yang mampu membuat 

seseorang yang merasakan keberadaannya, merasakan eksistensinya. Dalam konsep 

eksistensi, satu-satunya faktor yang membedakan setiap hal yang ada dari tiada 

adalah fakta. Setiap hal yang ada itu mempunyai eksistensi atau ia adalah suatu 

eksisten. 

Menurut Bapak Gerakan Eksistensialis Kierkegaard, menegaskan bahwa 

yang pertama-tama penting bagi keadaan manusia yakni keadaannya sendiri atau 

eksistensinya sendiri. Ia menegaskan bahwa eksistensi manusia bukanlah ada yang 

statis, melainkan ada yang menjadi. Dalam arti terjadi perpindahan dari 

kemungkinan ke kenyataan. Apa yang semula berada sebagai kemungkinan berubah 

menjadi kenyataan. Gerak ini adalah perpindahan yang bebas, yang terjadi dalam 

kebebasan dan keluar dari kebebasan. Ini terjadi karena manusia mempunyai 

kebebasan memilih. Dengan demikian eksistensi manusia adalah suatu eksistensi 

yang dipilih dalam kebebasan. Bereksistensi berarti muncul dalam suatu perbedaan, 

yang harus dilakukan tiap orang bagi dirinya sendiri. 

                                                           
17Hamersma harry, Filsafat Eksistensial Karl Jaspers (Jakarta: Gramedia, 1985), h. 9.  
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Menurut Zainal Abidin (2008) Eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, 

melainkan lentur dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, 

tergantung pada kemampuan individu dalam mengaktualisasikan potensipotensinya. 

Oleh sebab itu, arti istilah eksistensi analog dengan kata kerja bukan kata benda. 

Eksistensi adalah milik pribadi. Tidak ada dua individu yang identik. Oleh sebab itu, 

eksistensi adalah milik pribadi, yang keberadaannya tidak bisa disamakan satu sama 

lain. 

Penulis mencoba membuat kesimpulan dari pembahasan diatas yakni 

eksistensi adalah paham yang cenderung memandang manusia sebagai objek hidup 

yang memiliki taraf yang tinggi, dan keberadaan dari manusia ditentukan dengan 

dirinya sendiri bukan melalui rekan atau kerabatnya, serta berpandangan bahwa 

manusia adalah satu-satunya mahluk hidup yang dapat eksis dengan apapun 

disekelilingnya karena manusia disini dikaruniai sebuah organ urgen yang tidak 

dimiliki oleh mahluk hidup lainnya sehingga pada akhirnya mereka dapat 

menempatkan dirinya sesuai dengan keadaan dan selalu eksis dalam setiap hidupnya 

dengan organ yang luar biasa hebat tersebut.  

C.  Kebudayaan 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kebudayaan diartikan sebagai hasil 

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

adat istiadat; dan berarti pula kegiatan (usaha) batin (akal dan sebagainya) untuk 

menciptakan sesuatu yang termasuk hasil kebudayaan.27 Menurut ilmu antropologi, 
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“kebudayaan” adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia 

dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.18 

Kata “kebudayaan” ditinjau dari beberapa Bahasa yaitu cultuur (Bahasa 

Belanda), culture (Bahasa Inggris), tsafaqah (Bahasa Arab) dan dari Bahasa latin 

colore yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan, 

terutama dalam mengolah tanah atau bertani. Dalam segi arti ini berkembanglah arti 

culture sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah 

alam. Adapun ditinjau dari Bahasa Indonesia kata “kebudayaan” berasal dari kata 

Sansekerta buddhayyah yang merupakan bentuk jamak dari kata “buddhi” yang 

berarti budi atau akal. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal 

yang bersangkutan dengan budi dan akal.
19

 

Kebudayaan adalah sebuah konsep yang definisinya sangat beragam. Pada 

abad ke-19, istilah kebudayaan umumnya digunakan untuk seni rupa, sastra, filsafat, 

ilmu alam, dan musik yang menunjukkan semakin besarnya kesadaran bahwa seni 

dan ilmu pengetahuan dibentuk oleh lingkungan sosialnya.
20

 Pada umumnya 

kebudayaan merupakan hasil karya seni, seperti seni tari, seni suara, seni lukis, seni 

drama dan sebagainya. Adapun karya manusia seperti candi, masjid-masjid dan 

kerajaan. Demikian juga perilaku manusia yang dilakukan dalam lingkup yang luas 

juga dikatakan kebudayaan.Jadi, kebudayaan dalam pengertian umum lebih bersifat 

                                                           
18

Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Cet. X; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005) h. 

144  

 19Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), h. 166. 

 20Warsito, Antrpologi Budaya, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h. 48. 
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atau berbentuk material. Sedangkan pandangan hidup, tata nilai, norma-norma yang 

bersifat ideal tidak dimasukkan sebagai kebudayaan. Pandangan tersebut tidak salah, 

akan tetapi sesungguhnya kebudayaan lebih luas cakupannya dari pada itu semua 

termasuk hal-hal yang bersifat ideal. 

Menurut Sir Edward Taylor dalam buku conrad Philip Kottak, “Culture is 

that complex whole which includes knowledge, belief, arts, morals, law, custom, and 

any other capabilities and habbits acquired by man as member of society”.
21

 Budaya 

adalah kesuluruhan kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, 

hokum, adat istiadat, dan kemampuan serta kebiasaan lain yang diperoleh manusia 

sebagai anggota masyarakat. 

Menurut Edward B. Taylor dalam buku Herimanto dan Winarno, 

mengemukakan bahwa, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di 

dalamnya terkandung pengetahuan, kepeercayaan, kesenian moral, hokum, adat 

istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota 

masyarakat.
22

 

Sedangkan menurut Koentjaraningrat yang dikutip dalam buku Sukidin, 

Baswori, dan Agus Wiayaka mengemukakan bahwa, kebudayaan adalah sebagai 

keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil kelakuan yang teratur oleh tata 

                                                           
21

Conrad Philip Kottak, Anthropology Appreciating Human Diversity 

(Amerika: Mc Graw Hill, 2013), h 27 

22Herimanto dan Winarno, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, Cet. 10 (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2016), h. 24.  
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kelakuan yang harus didapatnya dengan belajar dan semuanya tersusun dalam 

kehidupan masyarakat.
23

  

Dari pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa kebudayaan sendiri memiliki 

arti sebagai sebuah hasil pemikiran dan usaha tenaga yang lahir dari manusia. 

Dimana dari hasil tersebut, mampu menciptakan sesuatu yang memiliki nilai dan 

bermanfaat dalam proses peningkatan kualitas kehidupan manusia. Disini, hasil 

pemikiran dapat dilihat dalam bentuk sikap. Dengan demikian, semua kemajuan baik 

yang berwujud fisik maupun nonfisik dalam bidang apapun, biasa disebut 

kebudayaan. Sebab, hal tersebut merupakan hasil dari proses pemikiran serta usaha 

fisik manusia sehingga menciptakan pembaharuan dalam berbagai bidang. 

Kebudayaan dari setiap bangsa atau masyarakat, terdiri dari beberapa unsur 

besar maupun kecil yang merupakan bagian-bagian yang menjadi satu yang bersifat 

sebagai kesatuan. Seperti dalam tradisi sayyang pattu’du dapat dijumpai unsur-unsur 

seperti kalinda’da atau pantun Mandar, kuda yang dinaiki, parrawana (rebana) dan 

lain sebagainya. 

 

 

                                                           
23

Sukidin, Basrowi, Agus Wiyaka, Pengantar Ilmu Budaya (Surabaya: Insan Cendekia, 

2003), h. 4. 
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D. Pengertian Tradisi 

Pengertian tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) 

yang masih dilakukan oleh masyarakat. Tradisi juga merupakan penilaian atau 

anggapan bahwa cara-cara telah ada merupakan baik dan benar.
24

 Secara umum 

dimaksud untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang berbau 

lama, dan hingga saat ini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh 

masyarakat tertentu. 

Menurut Khazanah Bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti 

adat kebiasaan, ajaran dan sebagainya yang turun-temurun dari nenek moyang, ada 

pula yang menginformasikan bahwa tradisi berasal dari kata traditium yaitu segala 

sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. 

Berdasarkan sumber tersebut jelas bahwa inti tradisi adalah warisan masa lalu yang 

dilestarikan terus hingga sekarang, warisan masa lalu dapat berupa nilai, norma, 

sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai 

aspek kehidupan.
25

 

Menurut Supardi Suparlan dalam buku Jalaluddin: “Tradisi merupakan 

unsur sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupam masyarakat dan sulit 

                                                           
24

Kemendagri, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV (Cet I; Jakarta: PT 

Gramedia, 2008, h. 1483. 

25
Thontowi, “Pendidikan dan Tradisi (Menakar Tradisi Pendidikan Pesantren).” (Jurnal 

Pendidikan Islam 3, no. 2, 2008), h. 153-154.  
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berubah”. Meredith Me Guire melihat bahwa dalam masyarakat pedesaan umumnya 

tradisi erat kaitannya dengan mitos dan agama.
26

 

Tradisi berasal dari praktik kehidupan yang sudah lama berjalan dan ini 

disebut tradisi kultural. Tradisi dapat pula berasal dari keyakinan keagamaan yang 

berasal dari wahyu ini disebut tradisi keagamaan. Pengertian ini dapat dikatakan 

bahwa tradisi itu dapat lahir dari agama, namun harus tetap dibedakan antara agama 

dan tradisi. Dengan demikian, terdapat macam-macam tradisi dengan adanya agama 

yang berbeda-beda. Tradisi muncul sesuai dengan kebiasaan yang dijalankan para 

penganut agama seperti tradisi yang bersumber dari agama Islam, Kristen, Hindu, 

dan Budha.
27

 

Agama Islam telah menyebar pada masyarakat yang umumnya telah 

memiliki suatu tradisi atau adat istiadat yang sudah berakar dan diawarisi secara 

turun-temurun dari nenek moyang mereka. Sebelum datangnya kepercayaan-

kepercayaan terhadap roh nenek moyang masih melekat dimasyarakat yang 

dipadukan dengan tradisi mereka. Namun setelah datangnya Islam lambat laun 

kepercayaan itu mulai hilang tapi tradisi itu masih dilakukan dengan dipadukan 

dengan unsur Islam. 

Tradisi yang mewarnai corak hidup masyarakat tidak mudah diubah 

walaupun setelah masuknya Islam sebagai agama yang dianutnya. Banyak budaya 
                                                           

26Jalaluddin, Psikologi Agama (Cet-I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 170.  
27

Syahril Muhammad, Masyarakat Ternate Pergulatan Tradisi dan Modernitas 

(Yogyakarta:  Penerbit Ombak, 2013), h. 32. 
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masyarakat yang setelah masuknya Islam itu terjadi pembaruan dan penyesuaian 

antara budaya yang sudah ada dengan budaya Islam itu sendiri. Budaya dari hasil 

pembaruan inilah yang bertahan sampai sekarang sebab dinilai mengandung unsur-

unsur budaya Islam didalamnya. 

E.  Persepsi  

1. Pengertian Persepsi  

Persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang 

melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu 

bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.
28

 Definisi lain dari 

persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam 

otak manusia.
29

 Melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan 

dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera 

penglihatan, pendengaran, perabaan, perasaan, dan penciuman. Definisi persepsi 

sebagai berikut: Persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk-petunjuk inderawi dan 

pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada 

kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu. Senada 

dengan proses dimana kita menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulus dalam 

                                                           
28Harold J. Leavitt, Psikologi Manajemen Penerjemah Drs. Muslicha Zarkasi (Cet. II; 

Jakarta: Erlangga, 1992), h. 27.  
29Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya (Cet. III; Jakarta: Rineka 

Cipta, 1995), h. 102.  



                                                                                                        
 

25 
 
 

lingkungan. Gibson dan Donely menjelaskan bahwa persepsi adalah proses 

pemberian arti terhadap lingkungan oleh seorang individu.
30

  

Persepsi adalah suatu proses dimana seseorang mengorganisasikan dalam 

pikirannya, menafsirkan, mengalami dan mengelolah pertanda atau segala sesuatu 

yang terjadi di lingkungannya.
31

 Persepsi bertautan dengan cara mendapatkan 

pengetahuan khusus tentang kejadian pada saat tertentu, maka persepsi terjadi kapan 

saja stimulus menggerakkan indera. Dalam hal ini persepsi diartikan sebagai proses 

mengetahui atau mengenali objek dan kejadian obyektif dengan bantuan indera cara 

pandang, persepsi timbul karena adanya respon terhadap stimulus. Stimulus yang 

diterima seseorang sangat komplek, stimulus masuk kedalam otak, kemudian 

diartikan, ditafsirkan serta diberi makna melalui proses yang rumit baru kemudian 

dihasilkan persepsi. Dalam hal ini, persepsi mencakup penerimaan stimulus (inputs), 

pengorganisasian stimulus dan penerjemahan atau penafsiran stimulus yang telah 

diorganisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap, 

sehingga orang dapat cenderung menafsirkan perilaku lain sesuai dengan keadaannya 

sendiri.
32

 

Proses pembentukan persepsi dijelaskan sebagai pemaknaan hasil 

pengamatan yang diawali dengan adanya stimuli. Setelah mendapat stimuli, pada 

                                                           
30Gibson dkk, Organisasi-Perilaku, Struktur, Proses (Cet. VIII; Jakarta: Binarupa Aksara, 

1994), h. 21.  
31Anwar Abu Bakar, “Persepsi Pegawai terhadap Kualifikasi Pendidikan dan Penempatan 

pada Kantor Wilayah DEPAG Provinsi SUL-SEL”. Tesis (Makassar: Program Pasca Sarjana UNM 

Makassar, 2002), h. 20.  
32Hadari Nawawi, Administrasi Sekolah dan Kepemimpinan (Jakarta: Gunung Agung, 1997), 

h. 57  
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tahap selanjutnya terjadi seleksi yang berinteraksi dengan “Interpretion”, begitu juga 

berinteraksi dengan “closure”. Proses seleksi terjadi pada saat seseorang memperoleh 

informasi, maka akan berlangsung proses penyeleksian pesan tentang mana pesan 

yang dianggap penting dan tidak penting.
33

 Proses closure terjadi ketika hasil seleksi 

tersebut akan disusun menjadi satu kesatuan yang berurutan dan bermakna, 

sedangkan interpretasi berlangsung ketika yang bersangkutan memberi tafsiran atau 

makna terhadap informasi tersebut secara menyeluruh. Fase interpretasi ini, 

pengalaman masa silam atau dahulu memegang peranan yang penting. Faktor-faktor 

fungsional yang menentukan persepsi seseorang berasal dari kebutuhan, pengalaman 

masa lalu dan hal-hal lain termasuk yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal. 

Selanjutnya Peter Drucker menjelaskan yang menentukan persepsi bukan jenis atau 

bentuk stimulus, tetapikarakteristik orang yang memberi respon terhadap stimuli. 

Persepsi meliputi juga kognisi (pengetahuan), yang mencakup penafsiran objek, 

tanda dan orang dari sudut pengalaman yang bersangkutan. Selaras dengan 

pernyataan tersebut, Krech dalam karya Gibson yang berjudul “Organisasi – 

Perilaku, Struktur, Proses” mengemukakan bahwa persepsi seseorang ditentukan 

oleh dua factor utama, yakni pengalaman masa lalu dan faktor pribadi. Dari uraian di 

atas, maka dapat dipahami bahwa persepsi tidaklah lahir dengan sendirinya, 

melainkan banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

                                                           
33Peter Drucker, bagaimana Eksekutif yang efektif. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1986), h. 

44.  
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Persepsi merupakan suatu proses dalam arti bahwa stimulus yang diterima 

dari panca indera disampaikan dan diintegrasikan kemudian disimpan dalam otak 

yang selanjutnya memberikan arti dan tanggapan terhadap stimulus sesuai dengan 

keadaan diri dan Peter Drucker, bagaimana Eksekutif yang Efektif. keadaan 

lingkungan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persepsi tidaklah berdiri 

sendiri tetapi senantiasa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penginderaan terjadi 

dalam suatu konteks tertentu, konteks ini disebut sebagai dunia persepsi. Agar suatu 

penginderaan yang bermakna, ada ciri-ciri umum dalam dunia persepsi, yaitu: 

a. Modalitas: Rangsangan-rangsangan yang diterima harus sesuai dengan modalitas-

modalitas tiap-tiap indera, sifat sensoris dasar dan masing-masing indera (cahaya 

untuk penglihatan, bau untuk penciuman, suhu bagi perasaan, bunyi bagi 

penginderaan, sifat permukaan bagi peraba dan sebagainya). 

b. Dimensi waktu: Dunia persepsi mempunyai dimensi waktu, seperti cepat-lambat, 

tua-muda dan lain-lain. 

c. Dimensi ruang: Dunia persepsi mempunyai sifat ruang; kita dapat mengatakan 

atas-bawah, tinggi-rendah, luas-sempit, latar depan-latar belakang dan lain-lain. 

d. Struktur konteks, keseluruhan yang menyatu: obyek-obyek atau gejala-gejala 

dalam dunia pengamatan mempunyai struktur dengan konteksnya.
34

 

2. Faktor yang mempengaruhi Persepsi  

                                                           
34Abdul Rahman Saleh dan Muhbib Abdu Wahab, Psikologi suatu Pengantar dalam 

Perspektif Islam (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 88.  
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Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi adalah faktor eksternal dan 

faktor internal ialah sebagai berikut: 

a. Faktor Internal  

Adapun Faktor Internal yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor-faktor 

yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain: 

1) Fisiologis: Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang 

diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan 

arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera untuk mempersepsi 

pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga 

dapat berbeda. 

 2) Perhatian: Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk 

memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental 

yang ada pada suatu objek. Energi tiap orang berbeda-beda sehingga 

perhatian seseorang terhadap objek juga berbeda dan hal ini akan 

mempengaruhi persepsi terhadap suatu objek.  

3) Minat: Persepsi terhadap suatu objek bervariasi tergantung pada seberapa 

banyak energi atau perceptual vigilance yang digerakkan untuk mempersepsi. 

Perceptual vigilance merupakan kecenderungan seseorang untuk 

memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat.  
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4) Kebutuhan yang searah: Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya 

seseorang individu mencari objek-objek atau pesan yang dapat memberika 

jawaban sesuai dengan dirinya.  

5) Pengalaman dan ingatan: Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada 

ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian 

lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas.  

6) Suasana hati: Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, mood ini 

menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat 

mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan 

mengingat. 

b.    Faktor Eksternal 

Faktor Eksternal yang mempengaruhi persepsi merupakan 

karakteristik dari lingkungan dan objek-objek yang terlibat di dalamnya. 

Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap 

dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau 

menerimanya. Maka adapun faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi 

persepsi adalah: 

1) Ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus: Faktor ini menyatakan 

bahwa semakin besarnya hubungan suatu obyek, maka semakin mudah untuk 

dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu dan dengan 



                                                                                                        
 

30 
 
 

melihat bentuk ukuran suatu objek individu akan mudah untuk perhatian pada 

gilirannya membentuk persepsi.  

2) Warna dari objek-objek: Objek-objek yang mempunyai cahaya lebih 

banyak, akan lebih mudah dipahami (to be perceived) dibandingkan dengan 

yang sedikit.  

3)Keunikan dan kekontrasan stimulus: Stimulus luar yang penampilannya 

dengan latar belakang dan sekelilingnya yang sama sekali di luar sangkaan 

individu yang lain akan banyak menarik perhatian.  

4) Intensitas dan kekuatan dari stimulus: Stimulus dari luar akan memberi 

makna lebih bila lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya 

sekali dilihat. Kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu objek yang 

bisa mempengaruhi persepsi. 

 5) Motion atau gerakan: Individu akan banyak memberikan perhatian 

terhadap objek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan 

dibandingkan objek yang diam.
35

 

 

 

 

                                                           
35Gibson dkk., Organisasi – Perilaku, Struktur, Proses, h. 37.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif-

deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dari 

lisan maupun tulisan dan tingkah laku dari objek yang diteliti.
36

 Dan juga lebih 

menekankan pada keaslian, tidak bertolak dari teori melainkan dari fakta yang 

sebagai mana adanya di lapangan atau dengan kata lain menekankan pada kenyataan 

yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau masyarakat tertentu.
37 Penelitian 

kualitatif menggunakan observasi terstruktur dan tidak terstruktur dengan interaksi 

komunikatif sebagai alat pengumpulan data, terutama wawancara mendalam. Data 

itu mencakup sumbangsih penafsiran peneliti dan subjek, tidak ada usaha untuk 

membuat kontrol dari interaksi itu, data ini adalah subjectif melibatkan persepsi dan 

keyakinan peneliti dan subjek. Data pada penelitian kualitatif berbentuk kata-kata 

dan dianalisis dalam terminologi respon-respon dari individual, kesimpulan 

deskriptif atau keduanya.
38 

Penelitian lain disebutkan bahwa penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriptif adalah data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata dan 

                                                           
36Bagong Suyanto dan Sutina, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan 

(Cet. III; Jakarta: Kencana, 2005), h.166.   
37Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Jakarta: CV. Alfabeta, 2006),h.16   
38

Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 

h. 37. 
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gambar dari pada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari 

data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. Data tersebut 

mencakup transkripwawancara, catatan lapangan, fotografi, dokumen pribadi, dan 

rekaman-rekaman resmi lainnya.
39

 Penelitian ini memberikan gambaran secara 

sistematis, cermat, dan akurat mengenai eksistensi tradisi sayyang pattu’du dalam 

pandangan masyarakat di Desa Lero. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten 

Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena masyarakat Lero 

merupakan salah satu masyarakat suku Mandar yang melakukan tradisi ini selain itu 

mudah dijangkau oleh peneliti. Waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 1 

bulan. 

C. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Historis; melalui pendekatan sejarah seseorang diajak untuk 

mengetahui keadaan yang berkaitan dengan penerapan suatu peristiwa. 

Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui fakta sejarah tradisi sayyang 

pattu’du sampai berkembangnya di desa Lero. Dalam hal pendekatan ini juga, 

kita harus mengetahui sejarah awal masyarakat suku Mandar mulai datang 

                                                           
39

Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 

2011), h. 3. 
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dan menetap di Desa Lero karena tradisi sayyang pattu’du ini berasal dari 

suku Mandar. 

2. Pendekatan Fenomenologi; fenomenologi berkaitan dengan penampakan 

suatu objek, peristiwa, atau suatu kondisi dalam persepsi kita. Pengetahuan 

berasal dari pengalaman yang disadari, dalam persepsi yang beredar dalam 

masyarakat. pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang digunakan 

untuk menggambarkan hal-hal yang terjadi pada objek penelitian ini dengan 

menjelaskan kejadian-kejadian mengenai eksistensi tradisi sayyang pattu’du 

dalam pandangan masyarakat di Deso Lero Kabupaten Pinrang. 

D. Sumber Data 

1. Data Primer Data Primer yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung 

dari lapangan berdasarkan hasil wawancara bersama informan penelitian dan 

hasil observasi.
40

 Sehingga dapat dikatakan bahwa data primer adalah data 

yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau 

tempat objek penelitian dilakukan. Adapun informan yang diwawancarai 

yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama, dan budayawan yang ada di desa Lero 

sebagai tempat penelitian. 

2. Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui media perantara (dihasilkan dari pihak lain) atau digunakan oleh 

lembagalembaga yang bukan merupakan pengelolahnya, tetapi dapat 

                                                           
40

Rosady Ruslan, Metode PenelitianPublic Relation dan Komunikasi (Jakarta: Rajawali Pers, 

2010), h. 173.   
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dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.
41

 Sehingga Data Sekunder 

dapat dikatakan bahwa data pendukung yang diperoleh dari lembaga atau 

institusi, seperti buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian terdahulu, 

ataupun artikel- artikel yang berkaitan dengan objek yang diteliti. 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi merupakan kegiatan sehari-hari manusia dengan menggunakan 

pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainya seperti 

telinga, penciuman, mulut dan kulit.
42

 Observasi atau pengamatan merupakan 

aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Peneliti 

mengikuti kegiatan informan dalam waktu tertentu, memperhatikan apa yang 

terjadi, mendengarkan apa yang dikatakan dan mempertanyakan kepada 

informan yang menarik bagi peneliti. 

2. Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penulisan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 

dengan informan atau orang yang di wawancarai.
43

 Tekhnik wawancara 

diawali dengan persiapan pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah 

yang diteliti. Kemudian mendesain pertanyaan secara terstruktur, tidak 

                                                           
41

Rosady Ruslan, Metode PenelitianPublic Relation dan Komunikasi (Jakarta: Rajawali Pers, 

2010), h. 173.   

  
42

Burhan Bungin, Metodologi Penulisan Kualitatif (Jakarta: Kencana, 2009), h. 11.  
43Syofian Siregar, Statistika Deskriptif untuk Penelitian “Dilengkapi Penghitungan Manual 

dan Aplikasi SPSS Versi 17” (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 130.   



                                                                                                        
 

35 
 
 

terstruktur, sesuai dengan kondesi psikologis narasumber (informan) dengan 

bantuan note book dan tape recorder. 

3. Dokumentasi merupakan suatu cara menemukan data tentang hal-hal atau 

variabel dalam bentuk catatan, transkip, buku, koran, majalah, prasasti, 

notulen rapat panjang, agenda dan lain-lain.
44

 Sehingga bisa dikatakan bahwa 

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data yang 

berkaitan dengan objek penelitian berupa gambar-gambar, dokumen berupa 

arsif-arsif, dokumen milik lembaga dan catatan harian. Dalam metode ini, 

peneliti mengumpulkan hasil data sebagai catatan dan hasil gambar yang 

diambil oleh kamera. 

F. Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data yang 

terkumpul mulai dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen 

berupa laporan dan sebagainya.
45

 Tujuan analisis data adalah untuk 

menyerdehanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca. 

                                                           
44

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), h. 231.   
45

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. 30, Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2018), h. 103. 
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Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah deskiptif 

kualitatif. Analisis data ini menggunakan tiga pola, pertama deduktif yaitu 

menganalisis data yang bersifat umum untuk sampai pada kesimpulan yang bersifat 

khusus. Kedua, induktif yaitu menganalisis data yang bersifat khusus untuk 

memperoleh rumusan yang bersifat umum. Ketiga, komparatif yaitu membandingkan 

data yang satu dengan yang lain, untuk memperoleh data yang lebih akurat.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Kabupaten Pinrang 

Peta Kabupaten Pinrang 

 

 Kabupaten pinrang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi 

Sulawesi Selatan. Kabupaten ini terletak 185 KM dari Kota Makassar, berbatasan 

dengan Kota Pare-pare arah selatan, Kabupaten Sidrap dan Enrekang dari arah timur 

dan Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dari arah utara. Luas 

wilayah kabupaten Pinrang yakni 1.961,77 km² dan terbagi ke dalam 12 kecamatan, 

yang meliputi 68 desa dan 36 kelurahan serta terdiri dari 86 lingkungan dan 189 

dusun. Pada tahun 2021, jumlah penduduk kabupaten Pinrang sebanyak 407.882 

jiwa, dengan kepadatan 208 jiwa/ km
2.
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1. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Lero 

Desa Lero adalah sebuah daerah tanjung yang bersampingan dengan kota 

pare-pare yang dipisahkan oleh laut yang masuk dalam wilayah Kecamatan Suppa, 

Kabupaten pinrang, yang mana dahulunya merupakan tempat persinggahan oleh para 

pelaut maupun para pedagang yang hendek menuju ke daerah lain. Desa Lero 

merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang yang 

luasnya ± 47 Ha yang mempunyai batas wilayah sebagai berikut: 

Tabel 1. Batas Wilayah 

Batas Desa/Kelurahan Kecamatan 

Sebelah Utara Desa Ujung Labuang Suppa 

Sebelah Selatan Selat Makassar Suppa 

Sebelah Timur Teluk Parepare Kota Madya Parepare 

Sebelah Barat Desa Wiring Tasi Suppa 

Sumber Data: Kantor Desa Lero 

Adapun jarak dari Ibukota Kecamatan 17 km sedangkan jarak dari Ibukota 

Kabupaten 37 km dan jarak dari Ibukota Propinsi 215 km mempunyai ketinggian 

tanah dari permukaan laut 3 meter. Dengan pantai ± 2 km terdiri atas daerah 

pemukiman penduduk 85 % dan selebihnya adalah lahan kebun. 

Keadaan wilayah desa Lero dalam hal ini daerah bibir pantai setiap 

tahunnya terjadi abrasi dan bibir pantai terkikis hingga 5 meter ke daratan atau 
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pemukiman penduduk bahkan 3 tahun terakhir ini rumah penduduk yang ada di bibir 

pantai sudah beberapa unit digusur diakibatkan terkena abrasi yang disebabkan oleh 

pasangnya air laut pada musim Barat. Desa Lero terdiri dari 3 wilayah dusun yakni 

Dusun Adolang, Dusun Ujung Lero dan Dusun Butung. 

2. Keadaan Penduduk 

Sebelum desa Lero dipecah menjadi 3 desa yakni desa Wiringtasi dan desa 

Ujung Labuang, pada Tahun 1987 penduduk desa Lero berjumlah ±14.500 jiwa. 

Berdasarkan data jumlah keadaan penduduk desa Lero Desember tahun 2017 sebagai 

berikut: 

Tabel 2. Keadaan jumlah Penduduk Desa Lero Tahun 2017 

Penduduk Jumlah 

Laki-laki 3.597 orang 

Perempuan 3.904 orang 

Kalkulasi keseluruhan 7.501 orang 

Kepala Keluarga 1.830 KK 

Sumber Data: Kantor Desa Lero 
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3. Keadaan Kesehatan 

Tingkat kesehatan masyarakat Desa Lero masih jauh dari standar dimana 

sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Mahasiswa UNHAS bahwa tingkat 

kesehatan masyarakat Desa Lero masuk dalam kategori Desa Persiapan Menuju 

Sehat (DPMS). Hal ini disebabkan karena pemahaman dan kesadaran penduduk 

terhadap pentingnya kesehatan masih minim, utamanya kesehatan Ibu dan Balita 

yang mengidap gizi buruk. Begitu juga tingkat kelahiran di Desa Lero masih sangat 

tinggi disebabkan banyaknya keluarga yang tidak memahami pentingnya Keluarga 

Berencana (KB). 

Disamping itu beberapa jenis penyakit juga diderita oleh masyarakat di Desa 

Lero diantaranya, penyakit TB paru-paru, ispa, demam berdarah, dan diare. Adapun 

prasarana/pelayanan Kesehatan yang ada di Desa Lero yaitu posyandu sebanyak 5 

unit dan puskesmas memiliki 1 unit. 

4. Mata Pencaharian 

Desa lero berada di wilayah pesisir pantai serta dikenal sebagai masyarakat 

bahari maka mata pencaharian penduduknya mayoritas sebagai nelayan dan 

penghasilan mereka bersumber dari hasil laut, disamping itu juga ada sebagian 

masyarakat yang mempuyai profesi lain sebagai berikut: 
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Tabel 4. Mata pencaharian masyarakat Desa Lero Tahun 2017 

No Mata Pencaharian Jumlah 

(orang) 

Keterangan 

1 Nelayan 1.340 Mayoritas sebagai sawi (buruh) 

2 PNS 63 - 

3 Pensiunan PNS 44 - 

4 Petani 120 Mayoritas sebagai buruh tani 

5 Pedagang keliling 134 Mayoritas perempuan 

6 Buruh/kuli bangunan 172 Mayoritas aki-laki 

7 Kerajinan (tenun, jahit, 

industri rumah tangga 

400 Hasil dari karya sampai ke luar 

daerah sulawesi 

8 Pedagang/penjual/took 96 - 

9 Tukang batu 30 - 

10 Tukang kayu 35 - 

11 Tukang servis/bengkel 20 - 

12 Karyawan swasta 49 Mayoritas karyawan took 



                                                                                                        
 

42 
 
 

13 Sopir 18 - 

14 Dukun kampung terlatih 4 Mayoritas perempuan 

15 Peternak 36 - 

16 Ojek/becak 5 - 

17 Sementara sekolah 2602 SD/SLTP/SLTA/S1 

18 Tidak bekerja 2333 - 

 

Bahagian ini menjelaskan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti 

selama penelitian berlangsung yang berupa data primer dan data sekunder. Data 

primer yang dimaksud adalah data hasil wawancara dari beberapa narasumber yang 

dijumpai pada saat terjun ke lokasi penelitian. Seperti, pemangku adat, budayawan 

serta masyarakat yang berpartisipasi dan kemudian menjadi salah satu pokok penentu 

hasil penelitian ini. Adapun dari data sekunder adalah beberapa sumber informasi 

berupa teori yang diperoleh dari bacaan guna lebih intens dalam menganilis 

permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. 

B. Eksistensi Tradisi Sayyang Pattu’du di Desa Lero Kabupaten Pinrang 

Tradisi sayyang pattu’du (kuda menari) adalah suatu adat istiadat yang 

berasal dari daerah Mandar Sulawesi Barat yang dilaksanakan turun temurun. 

Sayyang pattu’du identik dengan penunggangnya yaitu anak atau remaja baik laki-
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laki maupun perempuan yang telah mengkhatam al-Qur’an serta Wanita dewasa 

yang duduk di bagian depan dan mendampingi remaja laki-laki maupun perempuan 

yang biasa disebut sebagai pessawe. Sayyang pattu’du digunakan sebagai 

tunggangan untuk anak-anak yang telah khatam al-Qur’an dan kemudian diarak 

mengelilingi desa yang umumnya dilaksanakan bertepatan memperingati maulid 

Nabi Muhammad saw. 

sejarah munculnya tradisi sayyang pattu’du yaitu pada saat awal masuknya 

Islam di tanah Mandar pada masa pemerintahan kerajaan Balanipa yaitu raja ke 4 

Daetta tommuane yang dibawah oleh para mubalig, kemudian dikembangkan oleh 

K.H. Muhammad Tahir Imam Lapeo. Pada awalnya tradisi sayyang pattu’du hanya 

dilakukan oleh bangsawan kerajaan Balanipa, namun seiring berjalannya waktu 

tradisi ini kemudian berkembang menjadi tradisi masyarakat Mandar. Tradisi inipun 

dilaksanakan sampai di Desa Lero karena mayoritas penduduknya adalah masyarakat 

suku Mandar. 

Dalam wawancara bersama dengan bapak Hamid mengenai cikal bakal dari 

awal tradisi sayyang pattu’du di Desa Lero, beliau mengatakan: 

Cikal bakal adanya tradisi sayyang pattu’du yang berada di Desa Lero yaitu 

pada tahun 1980 ada seorang yang bernama Almarhum Pua Salaman saat 

anaknya khatam al-Qur’an, dia melaksanakan tradisi sayyang pattu’du. 

Pelaksanaannya tidak seramai yang biasanya dilaksanakan di Sulawesi Barat 

karena pada saat itu hanya ada satu kuda saja dan tradisi sayyang pattu’du 

ini belum menjadi kebiasaan di Desa Lero. 
46

 

                                                           
46 Hamid (58 tahun), budayawan, Wawancara. Desa Lero, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, 3 

Februari 2023. 
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Jadi, berdasarkan wawancara dari narasumber di atas cikal bakal sejarah 

pelaksanaan tradisi sayyang pattu’du di Desa Lero dimulai oleh Almarhum Pua 

Salaman yang dilakukan secara pribadi sekitar akhir tahun 80an. Tradisi ini hanya 

dilakukan secara pribadi dan tidak seramai di daerah Mandar Sulawesi Barat, kuda 

yang digunakannya pun berasal dari kuda yang dipakai para pedagang datang ke 

Desa Lero. Tradisi sayyang pattu’du di Desa Lero juga belum menjadi tradisi yang 

setiap tahun dilaksanakan sebagaimana yang dilakukan di Mandar Sulawesi Barat.  

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Nur Ahmad selaku tokoh adat 

Desa Lero pada saat wawancara: 

Tradisi sayyang pattu’du berasal dari Sulawesi Barat, namun dilaksanakan 

juga di Desa Lero, karena di Desa Lero mayoritas penduduknya merupakan 

keluarga besar suku Mandar dari daerah Lambanan, Pambusuang, Majene 

dan beberapa daerah lain yang ada di Sulawesi Barat, sehingga tradisi 

sayyang pattu’du juga dilaksanakan di Desa Lero karena penduduknya yang 

mayoritas suku Mandar. Jadi yang melatarbelakangi sehingga tradisi ini 

dilaksanakan di Desa Lero karena penduduknya merupakan Sebagian besar 

suku Mandar yang berasal dari Sulawesi Barat yang beranak pinak..
47

 

Terkait dari hasil wawancara di atas mengenai masuknya suku Mandar di 

Desa Lero, lebih jelasnya di kemukakan oleh bapak Hamid, beliau mengatakan 

bahwa: 

Menurut beberapa cerita dari orang-orang terdahulu kita yang ada di Lero, 

masuknya suku Mandar di Desa Lero dibawa oleh seseoarang yang 

Bernama Ibrahim alias La’Bora. Dia adalah Seorang pedagang yang berasal 

dari Desa Ba’ba Bulo, Kabupaten Majene yang saat itu masih termasuk 

wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Lero pada saat itu tidak seramai 

sekarang, barulah pada tahun 1957 setelah terjadi pembantaian di daerah 

                                                           
47 Nur Ahmad (65 Tahun) Tokoh Adat Desa Lero, Wawancara. Desa Lero, Kec. Suppa, Kab. 

Pinrang, 3 Februari 2023. 
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Mandar yang dikenal penjajah pasukan Gorilla, maka para penduduk dari 

daerah tersebut pindah ke Lero yang dianggap aman untuk ditempati, selain 

aman karena telah ada beberapa keluarga yang lebih dahulu menetap di 

Lero.
48

 

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa 

yang melatar belakangi sehingga tradisi ini dilaksanakan di Desa Lero karena 

mayoritas penduduknya adalah suku Mandar yang berpindah dari Sulawesi Barat, 

yang pertama kali bermukim di Desa Lero yaitu seorang pedagang yang Bernama 

La’Bora atau Ibrahim. Setelah itu, pada tahun 1957 masyarakat Mandar banyak yang 

berpindah ke Lero karena adanya pembantaian yang terjadi di Mandar, selain 

berpindah masyarakat Mandar juga membawa budaya atau tradisi dari nenek moyang 

mereka dalam hal ini tradisi sayyang pattu’du. 

Jadi, kesimpulan dari hasil wanwancara di atas mengenai sejarah tradisi 

sayyang pattu’du di Desa Lero bahwa, pada mulanya Desa Lero di kembangkan oleh 

seorang nahkda kapal yang juga seorang pedagang yang bernama La Bora (Ibrahim) 

yang berasal dari Desa Ba’ba Bulo, Kabupaten Majene Sulawesi Barat. Desa Lero 

pada saat itu tidak seramai sekarang, barulah pada tahun 1957 setelah terjadi 

pembantaian di daerah Mandar yang dikenal dengan penjajah pasukan gorilla, maka 

para penduduk di daerah tersebut pindah ke Desa Lero yang dianggap aman untuk 

ditempati. Selain aman, ada beberapa keluarga yang telah tinggal dan menetap 

terlebih dahulu di Desa Lero. Tradisi sayyang pattu’du tidak lepas dari masyarakat 

Mandar karena merupakan peninggalan dari leluhur mereka, maka dari itu cikal 

                                                           
48 Hamid (58 tahun) Budayawan, Wawancara. Desa Lero, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, 3 

Februari 2023. 
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bakal dari awal tradisi sayyang pattu’du di Desa Lero dilaksanakan oleh Almarhum 

Pua Salaman secara pribadi saat anaknya khatam al-Qur’an sekitar tahun 1980an, 

namun pada saat itu belum menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan setiap 

tahunnya. 

Tradisi sayyang pattu’du merupakan hasil warisan budaya leluhur dan 

nenek moyang suku Mandar yang sampai saat ini masih dilestarikan dengan baik 

oleh kalangan masyarakat Mandar, tradisi ini sebagai bentuk kesyukuran, 

penghargaan, dan hadiah kepada anak-anak suku Mandar yang telah khatam al-

Qur’an. Anak-anak yang telah khatam al-Qur’an disebut totamma’ yang didampingi 

seorang Wanita dewasa yang disebut pessawe yang diarak keliling kampung dengan 

kuda yang pandai menari (sayyang pattu’du), kemudian arak-arakan sayyang 

pattu’du diiringi tabunan rebana disebut parrawana disertai dengan sholawat kepada 

Nabi, disela-sela itu ada yang disebut dengan seorang yang menyairkan pantun-

pantun Mandar atau disebut kalinda’da. Tradisi sayyang pattu’du sangat berkembang 

pesat dikalangan masyarakat Mandar karena tradisi ini merupakan perpaduan antara 

budaya Islam dengan Budaya leluhur suku Mandar. Selain itu, tradisi sayyang 

pattu’du dilaksanakan oleh masyarakat Mandar yang ada di Sulawesi Barat, tradisi 

sayyang pattu’du juga dilaksanakan di Desa Lero Kabupaten Pinrang, Sulawesi 

Selatan, karena masyarakat Lero merupakan penduduk yang berasal dari suku 

Mandar.  
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Setelah beberapa tahun tradisi ini Kembali dilaksanakan, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh bapak Nur Ahmad selaku tokoh adat Desa Lero pada saat 

wawancara: 

Dilaksanakannya kembali tradisi sayyang pattu’du di Desa Lero yaitu pada 

tahun 2006. Almarhum Pua Bohari yang anaknya sudah mengkhatam al-

Qur’an, dengan menggunakan kuda yang telah disewa oleh keluarganya. 

Kuda yang digunakan merupakan kuda yang langsung dibawa dari Mandar 

Sulawesi Barat. Setelah beberapa tahun kedepan tradisi ini setiap 2 tahun 

sekali dilaksanakan di Desa Lero, pemerintah desa pun mengambil alih 

dalam pelaksanaan tradisi ini dengan bermusyawarah dengan masyarakat 

Lero untuk membentuk panitia pelaksana dan pelaksanaannya dirangkaikan 

dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad saw seperti halnya yang 

dilaksanakan di Mandar Sulawesi Barat tepatnya pada bulan Rabiul Awal. 

Kemudian tradisi sayyang pattu’du inipun menjadi tradisi yang rutin 

dilaksanakan dan menjadi identitas bagi masyarakat suku Mandar yang ada 

di Desa Lero di tengah-tengah padatnya penduduk suku Bugis yang ada di 

Kabupaten Pinrang. 
49

 

Jadi, berdasarkan informasi yang didapat dari wanwancara di atas sejarah 

pelaksanaan tradisi sayyang pattu’du di Desa Lero sekitar akhir tahun 1980an  

dimulai oleh Almarhum Pua Salaman yang dilaksanakan secara pribadi dan belum 

meluas dikalangan masyarakat. Kemudian beberapa tahun tradisi sayyang pattu’du 

ini tidak pernah lagi dilaksanakan, barulah pada tahun 2006 tradisi ini Kembali 

dilaksanakan oleh Almarhum Pua Bohari yang saat menyewa kuda yang ada di 

Sulawesi barat sehingga tradisi sayyang pattu’du pun rutin dilaksanakan di Desa 

Lero. Pelaksanaan tradisi ini diambil oleh pemerintah desa Lero karena dianggap 

telah menjadi identitas suku Mandar yang ada di Desa Lero, akan tetapi pemerintah 

                                                           
49 Nur Ahmad (65 tahun) Tokoh Adat Desa Lero, Wawancara. Desa Lero, Kec. Suppa, Kab. 

Pinrang, 3 Februari 2023. 
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desa Lero bermusyarawah dengan masyarakat untuk membentuk panita pelaksana 

selaku sebagai pengurus pelaksana tradisi sayyang pattu’du. Pelaksanaan tradisi 

sayyang pattu’du di Desa Lero 2 tahun sekali pada bulan Rabiul Awal yang 

dirangkaikan dengan maulid Nabi Muhammad saw seperti pada pelaksanaan tradisi 

sayyang pattu’du di Mandar Sulawesi Barat.  

Berdasarkan hasil musyawarah antara pemerintah desa dengan masyarakat 

desa Lero, tradisi sayyang pattu’du awalnya dilaksanakan setiap tahun sekali akan 

tetapi berhubungan dengan kesepakatan bersama mengenai anggaran yang tidak 

memadai untuk dilaksanakan setahun sekali maka tradisi ini dilaksanakan 2 tahun 

sekali. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nur Ahmad pada saat wawancara, beliau 

mengatakan bahwa: 

Adapun setelah beberapa tahun dilaksanakannya tradisi sayyang pattu’du 

yang diambil alih oleh panitia pelaksana yang dibentuk oleh pemerintahan 

desa, dan pada awalnya pelaksanaan tradisi sayyang pattu’du di Desa Lero 

rutin dilaksanakan setiap tahun, namun diubah menjadi 2 tahun sekali pada 

hasil musyawarah antara pemerintah desa dengan masyarakat Desa Lero 

dengan alasan keterbatasan ekonomi masyarakat yang dibawa rata-rata 

sudah tidak mampu menjamu tamunya yang datang dari daerah lain yang 

ingin melihat tradisi sayyang pattu’du.
50

 

Jadi pada awalnya tradisi sayyang pattu’du di Desa Lero dilaksanakan setiap 

tahun sekali. Kemudian berdasarkan dari hasil musyawarah antara panitia pelaksana 

dengan masyarakat setempat maka pelaksanaan tradisi sayyang pattu’du di Desa 

Lero dilaksanakan 2 tahun sekali karena adanya keterbatasan ekonomi. Terkadang 

masayarakat Desa Lero meminjam dana agar dapat menjamu tamunya yang datang 

                                                           
50Nur Ahmad (65 tahun) Tokoh Adat Desa Lero, Wawancara. Desa Lero, Kec. Suppa, Kab. 

Pinrang, 3 Februari 2023.  
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dari luar daerah. Masyarakat Mandar yang berada di Desa Lero sangat meninggikan 

sifat rasa malu atau siri’, sehingga mereka akan merasa malu apabila tidak dapat 

menjamu tamunya yang datang dari luar daerah. Tradisi sayyang pattu’du yang 

berada Di Desa Lero dikenal sampai keluaar daerah Kabupaten Pinrang, banyak 

masyarakat dari luar daerah yang berdatangan untuk menyaksikan pelaksanaan 

tradisi sayyang pattu’du seperti Kota Pare-pare, Barru, Enrekang, Sidrap dan derah 

lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun masyarakat dari daerah 

Provinsi Sulawesi Barat yang datang untuk menyaksikan pelaksanaan tradisi sayyang 

pattu’du sekaligus bersilaturahmi dengan keluarga mereka masing-masing.  

Jadi, kesimpulan dari hasil wanwancara di atas mengenai perkembangan 

tradisi sayyang pattu’du di Desa Lero bahwa, pada tahun 2006 tradisi sayyang 

pattu’du kembali dilaksanakan oleh Almarhum Pua Bahari yang anaknya telah 

khatam al-Qur’an, kuda yang digunakannya disewa oleh keluarganya yang diambil 

langsung dari tanah Mandar Sulawesi Barat. Setelah beberapa tahun, tradisi ini setiap 

2 tahun sekali dilaksanakan di Desa Lero, pemerintah desa pun mengambil alih 

dalam pelaksanaannya dengan bermusyawarah kepada masyarakat Lero untuk 

membentuk panitia pelaksana. Pelaksanaannya pun dirangkaikan dengan peringatan 

maulid Nabi Muhammad saw seperti halnya yang dilaksanakan di Mandar Sulawesi 

Barat. Kemudian tradisi sayyang pattu’du menjadi tradisi yang rutin dilaksanakan 

dan menjadi identitas suku Mandar yang ada di Desa Lero ditengah-tengah padatnya 

suku Bugis yang ada di Kabupaten Pinrang. 
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Pelaksanaan tradisi sayyang pattu’du di Desa Lero Bertujuan agar supaya 

tradisi ini tetap eksis. Adapaun dalam tradisi sayyang pattu’du memiliki prosesi-

prosesi sebelum melaksanakan tradisi tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

bapak Hamid selaku budayawan, beliau mengatakan bahwa: 

Sebelum pelaksanaan tradisi sayyang pattu’du dilakukan sehari sebelumnya 

atau pada saat malam sebelum pelaksaksanaan tradisi sayyang pattu’du, 

anak-anak yang telah terdaftar sebagai peserta melalui beberapa acara 

seperti pengkhataman atau pembacaaan ayat suci al-Qur’an massal yang 

diadakan dilapangan. Masing-masing pihak keluarga membawa anaknya 

untuk mengikuti jalannya acara, serta panitia juga mengundang Imam 

masjid maupun guru mengaji yang ada di Desa Lero untuk menguji peserta 

yang ikut acara terebut.
51

 

Berdasarkan wawancara dari informan diatas, sebelum anak-anak yang telah 

khatam al-Qur’an (totamma’) harus melalui beberapa tahap prosesi sebelum 

pelaksanaan tradisi sayyang pattu’du dimulai, seperti pembacaan ayat suci al-Qur’an 

secara massal oleh anak-anak yang telah terdaftar Namanya sebagai peserta dalam 

pelaksanaan tradisi sayyang pattu’du. prosesi tersebut dilaksanakan di lapangan yang 

telah diapsangi tenda oleh panitia pelaksana, waktu prosesinya pada malam hari atau 

sehari sebelum pelaksanaan tradisi tersebut. 

 Selain melalui prosesi pembacaan al-Qur’an pada malam hari, anak-anak 

yang telah khatam al-Qur’an juga melalui prosesi antara lain. 

a. Ma’barazanji 

Salah satu prosesi sebelum pelaksanaan tradisi sayyang pattu’du yaitu 

pembacaan barzanji atau dalam istilah masyarakat Mandar disebut ma’banrzanji, 

prosesi pembacaan barzanji dilakukan pada maulid Nabi Muhammad saw. Pada 
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masyarakat Desa Lero prosesi ma’barazanji diselenggarakan pada malam hari, 

tempatnya di lapangan yang telah dipasangi tenda oleh panitia penyelenggara. Pihak 

keluarga totamma’ dan panitia terlebih dahulu telah menyiapkan barraka’ dan tiriq 

untuk dibagikan kepada masing-masing tamu undangan. Barraka’ adalah makanan 

yang telah disiapkan didalam satu kantong plastik yang dibagikan kepada 

pa’barazanji ataupun tokoh masyarakat dan para tamu yang hadir dalam kegiatan ini 

sebagai wujud terima kasih. Adapun isi dari baraka’ terdiri loka tira (pisang ambon), 

loka manurung (pisang raja), tallo’ (telur ayam), sokkol (beras yang telah dicampur 

dengan santan dan dibungkus dengan daun pisang), baye’ (beras ketan yang 

dicampur dengan gula merah kemudian dibungkus dengan daun pisang), Bu’u-bu’us 

(makanan tradisional Mandar yang dimasak dengan cara dikukus), atupe’ (ketupat). 

Selain barraka’ ada juga tiriq, merupakan jejerean telur beserta ketupat yang telah 

disusun sedemikian rupa sebagai symbol untuk anak yang telah khatam al-Qur’an, 

susunan telur ini diletakkan bersama dengan batang pohon pisang lengkap dengan 

buahnya. Tiriq biasa juga disebut dengan bukkawen yang mebjadi salah satu syarat 

utama dalam menyelenggarakan prosesi khatam al-Qur’an. 

Seperti apa yang dikemukakan oleh bapak Nur Ahmad mengenai prosesi 

ma’barazanji, sebagai berikut: 

pembacaan barzanji atau dalam istilah masyarakat Mandar disebut 

ma’banrzanji, prosesi pembacaan barzanji dilakukan pada maulid Nabi 

Muhammad saw. Pada masyarakat Desa Lero prosesi ma’barazanji 

diselenggarakan pada malam hari, tempatnya di lapangan yang telah 

dipasangi tenda oleh panitia penyelenggara. Pihak keluarga totamma’ dan 
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panitia terlebih dahulu telah menyiapkan barraka’ dan tiriq untuk dibagikan 

kepada masing-masing tamu undangan.
52

 

b. Marrattas baca 

Marrattas baca yaitu mempertemukan bacaan antara anak yang telah 

khatam al-Qur’an dengan guru mengajinya, dimana dalam acara ini setiap guru 

mengaji dari anak yang telah khatam al-Qur’an akan menuntun untuk membaca 

kembali ayat-ayat pembuka dan penutup al-Qur’an. Seorang anak yang telah khatam 

al-Qur’an bukan berarti berhenti untuk membacanya, melainkan lebih mendalami 

lagi makna dari isi al-Qur’an. Dalam hal ini marrattas baca dimaksudkan untuk 

menanamkan kembali dalam diri anak-anak yang telah khatam al-Qur’an agar 

senantiasa membacanya, mempelajari dan mengamalkan isi al-Qur’an sebagaimana 

al-Qur’am merupakan pedoman hidup dan sumber hukum dalam Islam. 

Seperti apa yang telah dikatakan oleh bapak Hamid dalam wawancara, 

beliau mengatakan bahwa: 

dalam acara Marrattas baca ini setiap guru mengaji dari anak yang telah 

khatam al-Qur’an akan menuntun untuk membaca kembali ayat-ayat 

pembuka dan penutup al-Qur’an. Seorang anak yang telah khatam al-Qur’an 

bukan berarti berhenti untuk membacanya, melainkan lebih mendalami lagi 

makna dari isi al-Qur’an. Dalam hal ini marrattas baca dimaksudkan untuk 

menanamkan kembali dalam diri anak-anak senantiasa membacanya, 

mempelajari dan mengamalkan isi al-Qur’an.
53

 

c. Parrawana 
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Dalam Bahasa Mandar rebana disebut dengan rawana dan orang yang 

menabuh rebana disebut parrawana yang terdiri dari anak-anak sampai orang tua 

yang tergabung dalam satu grup. Rebana adalah alat musik pukul yang berbentuk 

lingkaran dan terbuat dari kayu yang dilubangi untuk kemudian dipasangi membrane 

yang terbuat dari kulit Binatang. Meskipun ada beberapa alat sejenis yang terbuat 

dari kayu dan kulit Binatang, diduga rebana berasal dari pengaruh budaya arab. 

Demikian juga teknik pukul dan syair-syair yang dilantunkan, yang umumnya berisi 

petuah keagaamaan dan syair-syair barazanji. Pada saat proses marrawana atau saat 

rebana ditabuh oleh beberapa sekelompok parrawana disertai dengan lantunan 

shalawat kepada Nabi ataupun isi barzanji, ada perbedaan dan perubahan yang ada 

pada prosesi ini pada masyarakat Mandar maupun masyarakat yang berada di Desa 

Lero. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Hamid, beliau berkata: 

Pada masyarakat Mandar anak-anak yang telah khatam al-Qur’an selama 3 

hari berturut-turut berada di rumah masing-masing dan diadakan prosesi 

marrawana, totamma’ akan diperdengarkan tabuhan rebana yang disertai 

dengan shalawatan. Dari tahun ke tahun prosesi seperti ini sudah tidak 

diadakan lagi di daerah-daerah lain di Mandar, di Desa Lero pun seperti itu 

yang hanya dilakukan pada malam pelaksanaan tradisi sayyang pattu’du.
54

 

Berdasarkan dari wawancara di atas, bahwa terdapat perbedaan antara 

prosesi saat dilangsungkannya parrawana pada zaman dulu dengan zaman sekarang. 

Pada masyarakat Mandar, awalnya masing-masing totamma’ akan duduk 

dirumahnya kemudian dilangsungkan prosesi marrawana selama 3 hari berturut-

turut dan sekarang prosesi tersebut hanya dilangsungkan dipagi hari sebelum 
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melaksanakan tradisi sayyang pattu’du. sementara di Desa Lero prosesi 

dilangsungkan parrawana hanya pada malam maulid Nabi yang berlokasi di 

lapangan, setelah selesai acara mabarazanji dan marrattassi baca. Dari beberapa 

tahap prosesi yang telah diuraikan di atas, bahwa setelah totamma’ melalui beberapa 

tahap, maka totamma’ telah berhak mengikuti pelaksanaan tradisi sayyang pattu’du 

karena telah memenuhi tahap prosesi tersebut yaitu ma’barazanji, marrattassi baca 

dan parrawana. Pada masyarakat di Desa Lero, setelah totamma melalui beberapa 

tahap prosesi maka sampailah pada hari inti dari pelaksanaan tradisi sayyang 

pattu’du. 

Adapun pada masyarakat di Desa Lero sebelum melaksanakan arak-arakan 

tradisi sayyang pattu’du dengan mengelilingi kampung, terlebih dahulu pihak 

keluarga totamma’ telah menyiapkan peralatan yang akan digunakan pada saat 

pelaksanaan. Selain itu masih ada acara pembukaan pada pagi hari oleh panitia 

pelaksana yang ditandai dilaksanakannya peringatan maulid Nabi Muhammad saw. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Nur Ahmad, beliau mengatakan: 

Sebelum dilaksanakan perayaan arak-arakan sayyang pattu’du pada pagi 

hari di lapangan Desa Lero, terlebih dahulu diadakan acara pembukaan yang 

ditandai dengan peringatan maulid Nabi Muhammad saw. Susunan acaranya 

diawali dengan pembacaan ayat suci al-Qur’an, kemudian sambutan-

sambutan serta hikmah maulid yang ada hubungannya dengan sayyang 

pattu’du dan dibawakan oleh penceramah yang telah diundang oleh panitia 

pelaksana. Kemudian dihadiri oleh para tamu undangan dari luar daerah, 
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adapun tamu yang terhormat dari pejabat yang datang seperti Gubernur 

Sulawesi Selatan dan Bupati Pinrang.
55

  

Jadi berdasarkan wawancara di atas, bahwa kegiatan yang dilakukan 

sebelum perayaan pelaksanaan arak-arakan tradisi sayyang pattu’du bukan hanya 

sekedar perayaan adat biasa, karena perayaan arak-arakan tradisi sayyang pattu’du 

diawali dengan peringatan maulid Nabi Muhammad saw. Kegiatan ini juga dihadiri 

oleh beberapa tamu undangan seperti pejabat daerah yaitu Gubernur Sulawesi 

Selatan dan Bupati Pinrang, selain itu masyarakat yang sangat antusias berdatangan 

dari luar daerah seperti yang dari Kota Pare-pare, Barru, Enrekang, Sidrap, bahkan 

dari Kota Makassar. Sehingga dalam pelaksanaan tradisi sayyang pattu’du ini 

menjadi identitas bagi masyarakat Mandar yang ada di Desa Lero yang satu-satunya 

di Sulawesi Selatan melaksanakan tradisi sayyang pattu’du. 

Selesainya acara peringatan acara maulid Nabi Muhammad saw yang 

dilaksanakan pada pagi hari, sampailah pada puncak acara yaitu pelaksanaan arak-

arakan sayyang pattu’du. acara pelaksanaan tradisi sayyang pattu’du berlangsung 

pada siang hari yaitu ba’da Dzuhur sekitar pukul 14:00 waktu setempat, yang dimana 

tempat berkumpulnya peserta di lapangan Desa Lero. Sebelum totamma’ berangkat 

ke lapangan, tentunya pihak keluarga telah mempersiapkan segala perlengkapan 

yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tradisi ini. Dalam hal ini seorang pessawe yaitu 

orang yang duduk di depan menemani totamma’ yang umumnya seorang Wanita 

maupun remaja laki-laki, tapi biasanya Wanita remaja sampai dewasa. Pessawe 
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harus menyimbolkan bahwa Wanita tersebut dewasa dalam menyikapi hidup, 

menawan, menarik perhatian, dan dulu Wanita tersebut harus yang sudah khatam al-

Qur’an, tapi sekarang ini seorang pessawe hanya diliat dari kecantikannya saja tidak 

melihat bahwa pessawe seharusnya Wanita yang telah khatam al-Qur’an. 

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh bapak Nur Ahmad, beliau berkata bahwa: 

Menurut pemahaman masyarakat Mandar terdahulu mengenai seorang 

pessawe itu adalah seorang Wanita yang memiliki paras wajah yang 

menawan sehingga menarik perhatian banyak orang, selain itu pessawe ini 

harusnya Wanita yang telah khatam al-Qur’an karena akan mendampingi 

seorang anak yang telah khatam al-Qur’an. Tapi saat sekarang syarat 

tersebut mulai bergeser, seorang pessawe sekarang ini hanya dilihat dari 

paras wajah yang menawan saja, bukan karena Wanita tersebut telah khatam 

al-Qur’an.
56

 

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa seorang pessawe ketika akan 

naik di atas Kuda tidak boleh menyentuh tanah sehingga dia akan digendong oleh 

pihak keluarga ataupun dari kerabat, paling tidak seorang pessawe naik di atas tangga 

agar bisa langsung naik ke kuda yang ditungganginya dalam hal ini sayyang 

pattu’du. Adapun pada saat di atas kuda seorang pessawe tidak langsung duduk 

melainkan harus berdiri dan wajahnya menghadap ke langit lalu melihat matahari 

kemudian menyerap cahayanya, hal ini merupakan konsep ussul karena masyarakat 

Mandar percaya bahwa sang Wanita akan memiliki wajah yang bercahaya. Ketika 

seorang pessawe yang berdiri sebelum duduk di atas kuda berarti itu menandakan 

bahwa dia telah siap untuk melaksanakan tradisi sayyang pattu’du. pada saat di atas 

kuda cara duduk pun tidak sembarangan, duduknya yang elegan, yang sopan, dan 

                                                           
56 Nur Ahmad (65 tahun), Tokoh Adat Desa Lero, Wawancara. Desa Lero, Kec. Suppa, Kab. 

Pinrang, 3 Februari 2023. 



                                                                                                        
 

57 
 
 

indah dipandang. Hampir sama dengan sikap duduk seorang Wanita Mandar saat 

makan di lantai seperti sisi lutut-betis kiri merapat didasar lantai dan kaki kanan 

ditekuk sehingga seakan paha kanan melekat didada. Begitu juga seoarang pessawe 

harus duduk dengan kaki kanan ditekuk ke belakang dengan lutut mengarah ke depan 

dan kaki kiri terlipat dengan lutu mengarah ke atas dan telapak kaki berpijak pada 

badan kuda. Dengan model duduk seperti ini, keseimbangan harus betul-betul terjaga 

saat kuda yang ditunggangi menari dengan mengangkat setengah badannya ke atas 

lalu menari dengan menghentakkan kaki bergantian, lalu menggoyangkan kepalanya. 

Masyarakat Desa Lero bisa dikatakan masyarakat yang sangat menghargai 

peninggalan nenek moyang mereka. Seperti yang terlihat dari adanya tradisi sayyang 

pattu’du yang masih dilaksanakan dan lestarikan sampai sekarang ini. Sebagaimana 

penegasan dari bapak Nur Ahmad selaku tokoh adat Desa Lero: 

Masyarakat Desa Lero sangat menghargai peniggalan dari leluhur mereka 

seperti adat, budaya, dan peniggalan-peninggalan lainnya. Dalam hal tradisi 

sayyang pattu’du, masyarakat Desa Lero menganggapnya sebagai 

peninggalan yang sangat berharga maka dari itu tradisi ini perlu 

dilaksanakan secara turun temurun agar supaya tradisi ini tetap eksis dan 

dilestarikan. Maka dari itu, pemerintah dan masyarakat Desa Lero 

bermusyawarah agar tradisi ini dilaksanakan setidaknya 2 tahun sekali 

sebagai bentuk pelestarian.
57

 

Wawancara kepada bapak Hamid selaku budayawan, terkait eksistensi 

tradisi sayyang patttu’du di Desa Lero, beliau mengatakan bahwa: 

Adapun dalam masyarakat suku Mandar di Desa Lero, tradisi sayyang 

pattu’du adalah peninggalan dari nenek moyang mereka. Maka dari itu 

keberadaan tradisi sayyang pattu’du sangat penting untuk dilaksanakan dan 
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dilestarikan agar anak cucu masyarakat suku Mandar tidak lupa dengan 

peniggalan dari leluhur mereka. Tradisi sayyang pattu’du juga memiliki 

unsur-unsur Islam didalamnya seperti khatam al-Qur’an, sholawatan dan 

maulid Nabi Muhammad saw.
58

 

Dari hasil wawancara 2 informan di atas dapat disimpulkan bahwa, 

masyarakat Desa Lero sangat menghargai peninggalan dari leluhur mereka dalam hal 

ini yaitu tradisi sayyang pattu’du. eksistensi tradisi sayyang pattu’du di Desa Lero 

sangat penting bagi masyarakat Desa Lero untuk dilaksanakan dan dilestarikan, maka 

dari itu pemerintah dan masyarakat Desa Lero bermusyawarah bahwa pelaksanaan 

tradisi sayyang pattu’du dilaksanakan setidanya 2 tahun sekali sebagai bentuk 

pelestarian dan juga menjaga keberadaan tradisi sayyang pattu’du. Tradisi ini juga 

bermanfaat bagi masyarakat Desa Lero karena memiliki unsur-unsur Islam didalam 

pelaksanaannya seperti, khatam al-Qur’an, sholawatan, dan maulid Nabi Muhammad 

saw. 

 

C. Pandangan Masyarakat terhadap Eksistensi tradisi Sayyang pattu’du di 

Desa Lero Kabupaten Pinrang 

Masyarakat suku Bugis Pinrang sangat menghargai keberadaan pendatang 

dari luar daerah, dapat dilihat dari datangnya masyarakat Suku Mandar yang 

bermukim di Desa Lero yang mana daerah ini termasuk dalam wilayah Kabupaten 

Pinrang. Masyarakat suku Mandar yang berada di Desa Lero juga sangat 

menghormati suku Bugis Pinrang, karena diizinkan bertempat tinggal di wilayah 

Kabupaten Pinrang. Masyarakat Mandar sangat menghargai peninggalan dari nenek 

moyang mereka seperti tradisi sayyang pattu’du. Tradisi sayyang pattu’du ini 
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dilaksanakan di Desa Lero 2 tahun sekali agar tradisi ini tetap dilestarikan. Untuk 

melihat bagaimana pandangan masyarakat terhadap eksistensi tradsisi sayyang 

pattu’du, wawancara yang telah dilakukan kepada ibu Zaenab, beliau mengatakan 

bahwa: 

Didalam masyarakat suku Mandar di Desa Lero, tradisi sayyang pattu’du 

adalah peninggalan dari nenek moyang mereka. Maka dari itu keberadaan 

tradisi sayyang pattu’du sangat penting untuk dilestarikan agar anak cucu 

masyarakat suku Mandar tidak lupa dengan peniggalan dari leluhur 

mereka.
59

 

Wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu Nur Aisyah selaku budayawan, 

beliau mengatakan bahwa: 

Keberadaan tradisi sayyang pattu’du dalam masyarakat Mandar di Desa 

Lero di dasari adanya pandangan bahwa tradisi ini mengajarkan untuk 

membaca kitab suci al-Qur’an dan menghatamkannya. Setelah khatam al-

Qur’an anak remaja akan diarak keliling kampung menggunakan sayyang 

pattu’du (kuda menari) sebagai bentuk penghargaan karena telah khatam al-

Qur’an.
60

 

Wawancara yang telah dilakukan kepada masyarakat yaitu Nurhayati, beliau 

Mengatakan bahwa: 

Keberadaan tradisi sayyang pattu’du di Desa Lero dalam pandangan 

masyarakat Bugis merupakan sesuatu hal yang baru, karena tradisi sayyang 

pattu’du tidak pernah dilaksanakan oleh masyarakat Bugis. Akan tetapi, 

tradisi sayyang pattud’du sangat menghibur bagi masyarakat suku bugis 

yang datang dan melihat tradisi ini di Desa Lero dengan adanya sayyang 

pattu’du (kuda menari), dan juga dirangkaikan dengan maulid Nabi 
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Muhammad saw. Adapun sebahagian masyarakat Bugis tidak terlalu peduli 

dengan tradisi sayyang pattu’du
61

 

Wawancara yang telah di lakukan kepada masyarakat Desa Lero yaitu 

Supriadi S.H, beliau mengatakan bahwa: 

Tradisi sayyang pattu’du merupakan peninggalan dari leluhur dari suku 

Mandar yang harus dijaga dan dilestarikan karena mengandung unsur-unsur 

keagamaan seperti membaca dan khatam al-Qur’an, sholawat, dan 

dirangkaikan dengan maulid Nabi Muhammad saw. Jadi, keberadaan tradisi 

sayyang pattu’du di Desa Lero patut dihargai dan dilestarikan.
62

 

Hasil dari ke empat informan yang telah di wawancarai mengenai 

pandangan masyarakat terhadap eksistensi tradisi sayyang pattu’du di Desa Lero 

dapat disimpulkan bahwa, sebahagian dari masyarakat suku Bugis tidak peduli 

(bersikap netral) dengan adanya tradisi sayyang pattu’du tapi tidak juga melarang 

adanya tradisi tersebut. Sebahagian besar masyarakat Suku bugis menikmati adanya 

tradisi sayyang pattu’du karena sangat menghibur. Bagi masyarakat suku Mandar di 

Desa Lero, keberadaan tradisi sayyang pattu’du untuk menghargai dan menghormati 

peninggalan dari nenek moyang mereka. Informan lebih menekankan nilai-nilai 

normatif yang ada dalam kebudayaan suku Mandar, lebih menekankan nilai-nilai 

adat istiadat. Sehingga mereka menerima keberadaan tradisi sayyang pattu’du di 

Desa Lero. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh peneliti dalam proses 

wawancara di Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang mengenai tradisi 

sayyang pattu’du, peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Dalam masyarakat Desa Lero sangat menghargai peninggalan dari leluhur 

mereka dalam hal ini yaitu tradisi sayyang pattu’du. eksistensi tradisi sayyang 

pattu’du di Desa Lero sangat penting bagi masyarakat Desa Lero untuk 

dilaksanakan dan dilestarikan, maka dari itu pemerintah dan masyarakat Desa 

Lero bermusyawarah bahwa pelaksanaan tradisi sayyang pattu’du 

dilaksanakan setidanya 2 tahun sekali sebagai bentuk pelestarian dan juga 

menjaga keberadaan tradisi sayyang pattu’du. Tradisi ini juga bermanfaat bagi 

masyarakat Desa Lero karena memiliki unsur-unsur Islam didalam 

pelaksanaannya seperti, khatam al-Qur’an, sholawatan, dan maulid Nabi 

Muhammad saw. 

2. Dalam pandangan masyarakat tentang eksistensi tradisi sayyang pattu’du di 

Desa Lero, menurut sebahagian masyarakat suku Bugis Pinrang tidak terlalu 

peduli (bersikap netral) namun tidak juga melarangnya, sebahagian 

masyarakat Bugis lainnya menikmati dan terhibur dengan adanya tradisi 
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sayyang pattu’du karena merupakan suatu hal yang baru berada di Kabupaten 

Pinrang. Adapun dalam masyarakat Desa Lero, tradisi sayyang pattu’du 

sebagai adat isitiadat suku Mandar peniggalan dari nenek moyang mereka 

yang perlu dilestarikan. 

B. Saran 

Adapun beberapa hal yang menjadi saran berkaitan dengan pelaksanaan 

tradisi sayyang pattu’du di Desa Lero, saran tersebut diantaranya: 

1. Terkait eksistensi tradisi sayyang pattu’du di Desa Lero, sebaiknya 

masyarakat tetap mempertahankan dan menjaga tradisi yang telah diwariskan 

oleh nenek moyang suku Mandar karena banyak mengandung unsur-unsur 

Islam didalamnya. 

2. Sekiranya dalam melestarikan tradisi sayyang pattu’du generasi muda 

mempunyai peranan penting dalam menjaga agar tradisi ini tetap 

dilaksanakan hingga masa yang akan datang. 

3. Diharapkan kepada masyarakat, terkhusus kepada pemerintah desa agar tetap 

memperhatikan dan mempublikasikan tradisi sayyang pattu’du, karena tradisi 

tersebut telah menjadi salah satu identitas masyarakat suku Mandar yang ada 

di Desa Lero. 

 

 

 



                                                                                                        
 

63 
 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2001. 

Abdul Rahman Saleh dan Muhbib Abdu Wahab, Psikologi suatu Pengantar dalam 

Perspektif Islam, Jakarta: Prenada Media, 2004. 

Anwar Abu Bakar, “Persepsi Pegawai terhadap Kualifikasi Pendidikan dan 

Penempatan pada Kantor Wilayah DEPAG Provinsi SUL-SEL”, Tesis, 

Makassar: Program Pasca Sarjana UNM Makassar, 2002.   

Asmadi Amaluddin, Pakkacaping Mandar; Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2003.  

Bagong Suyanto dan Sutina, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif 

Pendekatan, Cet. III; Jakarta: Kencana, 2005. 

Bashori Al Hakim, “Pengaruh Agama dan Nilai-nilai Keagamaan Terhadap 

Kerjasama Antar Umat Beragama di Kota Palu.”; Jurnal Agama Dalam 

Pusaran Konflik dan Kohesi Sosial 10, no. 2, 2011. 

Burhan Bungin, Metodologi Penulisan Kualitatif, Jakarta: Kencana, 2009. 

Conrad Philip Kottak, Anthropology Appreciating Human Diversity,  Amerika: 

Mc Graw Hill, 2013. 

Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data; Cet. II; Jakarta: Rajawali 

Pers, 2011. 

Gibson dkk, Organisasi-Perilaku, Struktur, Proses, Cet. VIII; Jakarta: Binarupa 

Aksara, 1994. 

Hadari Nawawi, Administrasi Sekolah dan Kepemimpinan, Jakarta: Gunung Agung, 

1997. 

Hamersma harry, Filsafat Eksistensial Karl Jaspers, Jakarta: Gramedia, 1985. 



                                                                                                        
 

64 
 
 

Harold J. Leavitt, Psikologi Manajemen Penerjemah Drs. Muslicha Zarkasi (Cet. II; 

Jakarta: Erlangga, 1992. 

Herimanto dan Winarno, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar; Cet. 10; Jakarta: Bumi 

Aksara 2016. 

Irwan, dkk, Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Kontemporer; Yogyakarta: TICI 

Publications, dan Pengembangan Agama, 2008. 

Ismayana, Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Sayyang Pattu’du di desa 

Lero, Skripsi Sarjana; Jurusan Tarbiyah dan Adab Prodi Pendidikan Agama 

Islam: STAIN Parepare, 2017. 

Jalaluddin, Psikologi Agama; Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998. 

Kaharuddin, “Tradisi Sayyang Pattu’du Masyarakat Mandar dalam Tinjauan 

Dakwah dan Komunikasi Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten 

Pinrang”; Skripsi Sarjana: Jurusan Dakwah dan Komnikasi Prodi 

Komunikasi Penyiaran Islam: STAIN Pare-pare, 2014. 

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2005.  

Kemedagri, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV; Cet I; Jakarta: PT. Gramedia, 

2008. 

Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Cet. X; Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2005. 

Loreng Bagus, Kamus Filsafat, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta 2005.  

 

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , Cet. 30, Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2018. 



                                                                                                        
 

65 
 
 

Muhammad Ridwan Alimuddin, Mandar Nol Kilometer; Yogyakarta: Penerbit 

Ombak, 2011. 

Muhammad Ridwan Alimuddin, Orang Mandar Orang Laut; Yogyakarta: Ombak, 

2013. 

Peter Drucker, Bagaimana Eksekutif yang efektif, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1986. 

Ratnah, “Tradisi Sayyang pattu’du pada Masyarakat Lero Kabupaten Pinrang 

(Analisis Ekonomi Islam)”, Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi 

Islam Prodi Hukum Ekonomi Syairah: STAIN Pare-pare, 2017. 

Rohimin, dkk, Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia 2; Jakarta: Balai 

Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008. 

Rosady Ruslan, Metode PenelitianPublic Relation dan Komunikasi; Jakarta: 

Rajawali Pers, 2010. 

Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya, Cet. III; Jakarta: Rineka 

Cipta, 1995. 

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar; Jakarta: Rajawali Pers, 1982. 

Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Dengan Contoh Proposal dan 

Laporan Penelitian; Bandung: Alfabeta, 2005. 

Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Jakarta: CV. Alfabeta, 2006. 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006. 

Sukidin, Basrowi, Agus Wiyaka, Pengantar Ilmu Budaya, Surabaya: Insan 

Cendekia, 2003. 

Suradil Yasil, dkk, Sejarah Salabose dan Tradisi maulid; Yogyakarta: Penerbit 

Ombak, 2013. 



                                                                                                        
 

66 
 
 

Syahril Muhammad, Masyarakat Ternate Pergulatan Tradisi dan Modernitas; 

Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013. 

Syofian Siregar, Statistika Deskriptif untuk Penelitian “Dilengkapi Penghitungan 

Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17”, Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2014. 

Thontowi, “Pendidikan dan Tradisi (Menakar Tradisi Pendidikan Pesantren)”; Jurnal 

Pendidikan Islam 3, no. 2, 2008. 

Warsito, Antropologi Budaya; Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012. 

Yesmil Anwar dan Adang, Sosiologi Untuk Universitas, Cet. I; Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        
 

67 
 
 

                                    Lampiran 

 

   Gambar 1. Bapak Nur Ahmad (Tokoh adat) 
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    Gambar 2. Bapak Hamid (Budayawan) 
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  Gambar 3. Supriadi. S. H. (Masyarakat/staf kantor Desa Lero) 
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    Gambar 4. Ibu Zaenab (Masyarakat)  
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   Gambar 5. Ibu Nurhayati (Masyarakat) 
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   Gambar 6. Ibu Nur Aisyah (Masyarakat) 
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DAFTAR INFORMAN 

NO NAMA UMUR JABATAN/KEDUDUKAN 

1 Nur Hamid 65 tahun Tokoh Adat  

2 Ahmad 58 tahun Budayawan 

3 Supriadi S.H. 28 tahun Masyarakat Bugis 

4 Zaenab 48 tahun Masyarakat Desa Lero 

5 Nurhayati 48 tahun Masyarat Bugis 

6 Nur Aisyah 46 tahun Masyarakat Desa Lero 
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