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sarjana pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam di Fakultas Adab dan Humaniora 

Universitas Islam Negeri Makassar. Tak dapat dipungkiri bahwa penulis begitu 

berusaha dan ketekunan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula kita 

kirimkan salamserta shalawat kepada Nabi junjungan kita yaitu Nabi Muhammad 
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Nurmasita Ahmad, Nur Asia Ahmad, Dermawan, dan Nur Aliah telah banyak 
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ABSTRAK 
 
Nama : Muhammad Alwi.A 
NIM : 40200118019 
Judul : Tradisi Ma’tula Bala Pada Masyarakat Salutambung di 

Kabupaten Majene (Studi Unsur-unsur Budaya Islam)  

 
Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana unsur-unsur budaya 

Islam dalam tradisi Ma’tula Bala pada masyarakat Salutambung Kabupaten 

Majene? sebagi sub masalah 1) Bagaimana eksistensi tradisi Ma’tula Bala pada 

masyarakat Salutambung Kabupaten Majene? 2) Bagai mana prosesi tradisi 

Ma‟tula Bala pada masyarakat Salutambung Kabupaten Majene? 3) Bagaimana 

nilai-nilai budaya Islam yang terkandung dalam tradisi Ma‟tula Bala pada 

masyarakat Salutambung Kabupaten Majene?  

Penelitian ini merupakan penelitian budaya, data yang digunakan adalah 

data kualitatif data diperoleh melalui studi lapangan, metode pelaksanaan ini 

adalah deskriptip. Pendekatan penelitian ini adalah sejarah, sosiologi, antropologi 

dan agama. Tehnik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan 

dokumentasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa1) tradisi Ma’tula Bala ini pada 

awalnya dikenal oleh masyarakat sebelum masuknya Islam dimana pada saat itu 

masyarakat masih menganut ajaran animisme dan dinamisme. Tradisi ini 

terlembagakan dan diperkenalkan pada masa Mara’dia, Baligau, dan 

Pappuangan. Kemudian mengalami perubahan yang sangat jelas ketika Islam 

diterima di masyarakat Salutambung Kabupaten Majene. Pendukung kebudayaan 

ini adalah masyarakat Salutambung yang umumnya adalah suku Mandar, yang 

memilki strata Sosial Mara‟dia, Baligau, Pappuangan, Annanguru serta 

Masyarakat biasa. 2) Prosesi tradisi Ma’tula Bala pada masyarakat Salutambung 

Kabupaten Majene terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu pra pelaksanaan, 

pelaksanaan dan pasca pelaksanaan. 3) Nilai-nilai Islam yang terkandung didalam 

tradisi Ma’tula Bala pada masyarakat Salutambung Kabupaten Majene yaitu nilai 

keyakinan dan keagamaan, nilai sosial dan kemasyarakatan dan nilai kerja yang 

ada pada pada Tradisi Ma’tula Bala. 

Implikasi penelitian ini adalah penulis berharap kedepanya agar setiap 

tradisi-tradisi di setiap daerah khususnya daerah Salutabung di Kabupaten Majene 

selalu mempertahankan tradisi yang ada yaitu: tradisi Ma’tula Bala yang 

merupakakan salah satu warisan budaya dari nenek moyang yang telah menjadi 

tradisi lokal. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumber 

ajuan maupun rujukan bagi peneliti-peneliti kedepannya agar perkembangan dan 

pelestarian kebudayaan selalu berkembang dan terjaga demi kelestarian nilai-nilai 

budaya yang lebih maju.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak ragam budaya. 

Sebagai warga negara Indonsia yang kaya dengan budaya, tradisi dan adat istiadat 

yang sampai saat ini masih dipertahankan dan dilestariakan demi menumbuhkan 

rasa semangat sosial antara masyarakat satu dengan masyarakat lainya. Salah satu 

dampak dalam multikultural dalam keberagaman ritual keagamaan yang 

dilaksanakaan dan dilestarikan oleh masing-masing masyarakat di Indonesia.  

Kebudayaan akan berkembang jika masyarakat sendiri yang akan menurunkan 

secara turun menurun hingga menjadi kebudayaan di daerah tersebut. Apalagi 

kebudayaan atautradisi tersebut sesuai agama Islam yang dianut oleh masyarakat 

Indonesia. 

Kebudayaan adalah suatu fenomena yang universal dan sudah menjadi 

kebutuhan bagi masyrakat yang meliputi kepercayaan tentang roh nenek moyang 

(animisme) dan benda-benda gaib (dinamisme). Kebudayaan sendiri merupakan 

kesatuan dari gagasan simbol-simbol dan nilai nilai yang akhirnya menjadi tradisi. 

Dalam kehidupan kita dapat menjumpai beraneka ragam kebudayaan. Kita 

mengetahui kebudayaan itu dalam bentuk warisan kekayaan yang dicapai oleh 

umat manusia. Sebagai ciptaan manusia kebudayaan adalah eksistensi manusia di 

dunia. Pada kebudayaan manusia menampakkan jejak-jejaknya dalam panggung 

sejarah.
1
Serta diteruskan oleh generasi ke generasi selanjutnya sehingga 

kebudayaan tidak akan punah dan tidak geser oleh zaman. 

                                                           

1
Rafael Raga Maram, Manusia & Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 15. 
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Proses kebudayaan dapat kita ikuti apabila kita pahami kehidupan manusia 

selalu dihadapkan pada masyarakat, lingkungan dan dunianya. Lingkungan serta 

alam mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan 

manusia adalah makhluk yang serba butuh. Namun dunia belum bisa 

dimanfaatkan begitu saja. Oleh karena itu perlu diolah sehingga mampu 

memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian timbulah karya antara manusia 

dan dunianya. Karena karya dan kerjalah manusia dapat berinteraksi dengan 

dunianya, sehingga manusia mudah dalam mengembangkan kehidupanya.  

Dalam memaknai suatu tradisi atau budaya lokal disuatu daerah dapat 

mengunakan pendekatan sisitem terhadap budaya, yang saling berhubungan dan 

merupakan suatu kesatuan diantaranya yaitu sistem kekeluargaan, pendidikan, 

ekonomi, politik, asosiasi, agama dan reaksi.
2
Kehidupan masyarakat dimasa kini 

tidak terlepas dari kebudayaan sebagai perilaku masyarakat dimasa lampau, 

sedangkan masyarakat kuno memperolehnya sebagai warisan yang dipandang dari 

ide-ide tradisonal. Ide-ide tersebut mengandung nilai yang pendukungnya ketika 

situasi tertentu mereka mengambil keputusan nlia-nilai warisan dimiliki dan 

ditaati, dihormati dan dihargai, serta dibela dan dipertahankan oleh masyarakat.  

Ketika Islam masuk ke Sulawesi Barat terjadi pergeseran pola hidup 

masyarakat mandar tidak lagi mengacu pada tradisi dan adat isttiadat lokal. 

Masyarakat mulai mempertahankan nilai-nilai Islam. Maka kehidupan masyarakat 

tidak lepas dari budayanya yang telah terkonstruksi dari adat istiadat dan ajaran 

Islam. Syiar Islam ketika menyebar di Mandar saat itu tidak langsung 

menghilangkan kebudayaan masyarakat Mandar hanya saja mengubah 

kebudayaan Mandar menjadi asimilasi kebudayaan lokal terhadap ajaran Islam. 

                                                           

2
Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rahmat, Komunikasi Antar Budaya (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 1990), h.63-65. 
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Masyarakat suku Mandar memilki banyak tradisi dan ritual sejak dahulu 

sampi sekarang masih dilakukan, walaupun pelaksanaanya mulai mengalami 

perubahan akibat pertumbuhan zaman. Ritual adalah ciri khas dapat menjadi 

pembeda dengan kebudayaan lain yang ada di Indonesia. Ritual ini merupakan 

warisan dari nenek moyang terdahulu dan menjadi pembentukan karaktrer jati diri 

sebagai orang Mandar. Tradisi dan ritual orang Mandar mengandung pandangan 

masyarakat tentang kehidupan, baik dan buruk.  

Salah satu ritual tradisi yang masih dipertahankan sampai sekarang oleh 

masyarakat Mandar yang bermukim di Desa Salutambung, adalah ritual Ma’tula 

Bala (Tolak Bala) yang dilakukan masyarakat. Kepercayaan tersebut untuk 

mengantisipasi bencana alam dan wabah penyakit. Simbol-simbol dalam ritual 

Ma’tula Bala (Tolak Bala) mengandung makna yang dijadikan masyarakat 

sebagai panutan dalam menjani kehidupan sehari-hari. Masyarakat Desa 

Salutambung memaknai ritual tolak bala adalah agar manusia dapat bersinergi 

dengan lingkungan dan alamnya, agar dijauhkan dari wabah penyakit dan 

terciptanya rasa aman. Kegiatan ini berdampak di berbagai aspek dalam 

kehidupan masyarakat, seperti aspek-aspek sosial, religi, seni dan ekonomi.  

Dalam tradisi Ma’tula Bala banyak mengandung nilai budaya leluhur, 

sehingga saat ini tradisi tolak bala masih dilakukan secara turu menurun oleh 

masyarakat desa Salutambung. Dalam tradisi tolak bala memiliki masing-masing 

nilai budaya yang terkandung didalamnya. Dalam penelitian ini peneliti akan 

mengkaji proses pelaksanaan tradisi Ma’tula Bala masyarakat Desa Salutambung 

Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maslah maka dapat dikemukakan pokok 

masalah yaitu bagaimana unsur-unsur budaya Islam dalam tradisi Ma’tula Bala 

pada masyarakat Salutambung, Kabupaten Majene? Sebagai sub masalah: 

1. Bagaimana eksistensi tradisi Ma’tula Bala pada masyarakat Salutambung 

Kabupaten Majene? 

2. Bagaimana prosesi tradisi Ma’tula Bala pada masyarakat Salutambung 

Kabupaten Majene? 

3. Bagaimana nilai-nilai budaya Islam dalam tradisiMa’tula Bala pada 

masyarakat Salutambung Kabupaten Majene? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah proses tradisi Ma’tula Bala pada masyarakat 

Salutambung Kabupaten Majene, baik itu pra pelaksanaan, pelaksanaan, maupun 

pasca pelaksanaan. Sebelum pembahasan fokus terlebih dahulu dibahas eksisitensi 

tradisi Ma’tula Bala pada masyarakat Salutambung Kabupaten Majene, baik awal 

mulai dikenal, perubahan dari masa kemasa dan pendukung tradisi maupun motif 

dilaksanakanya. Setelah pembahasan fokus akan dibahas juga nilai-nilai budaya 

Islam dalam tradisi Ma’tula Bala, baik itu nilai keyakinan dan keagamaan, nilai 

sosial kemasyrakatan dan nilai kerja yang terdapat didalamnya.  

2.  Deskripsi Fokus   

Sebelum pelaksanaan tradisi Ma’tula Bala biasanya masyarakat yang 

didampingi oleh tokoh adat, tokoh agama dan mengundang  aparat desa untuk 

melakukan musyawarah bersama serta menyepakati mengadakan ritual tradisi 

Ma’tula Bala bersama  agar terhindar dari berbagai macam bahaya yang 

dikhawatirkan akan menimpa warga desa seperti bencana alam, musibah, mala 
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petaka atau wabah penyakit  dan berbagai hal buruk lainya yang akan menimpa 

baik secara individu atau kelompok di dalam masyarakat, kemudian akan 

menetapkan waktu pelaksanaan  yang akan dilaksanakan pada hari jum‟at selama 

tujuh pecan, dimana setiap keluarga akan menyediakan santapan berupa telur, 

sokkol (beras ketan) dan beberapa makanan lainya yang rata- rata memiliki nilai 

tersendiri di mata masyarakat.  

Pelaksanaan tradisi Ma’tula Bala yang dipimpin oleh toko agama 

dilaksanakan sesudah shalat jum‟at dengan melantukan kalimat-kalimat istighfar 

dan kalimat tauhid mengesakan Allah swt. Maka akan dilanjutkan dengan 

pembacaan do‟a Ma’tula Bala (Tolak Bala) bersama masyarakat yang dipandu 

oleh toko agama dengan harapan kita terhindar dari segala macam bencana 

musibah dan mala petaka, dan bebagai hal buruk lainya.  

Setelah pelaksanaan ritual tradisi Ma’tula Bala masyarakat biasanya 

menyantap hidangan yang disediakan oleh tiap-tiap keluarga yang mengikuti 

tradisi Ma’tula Bala, makanan yang sudah disediakan ini disantap dengan 

mengharapkan berkah dari makanan yang sudah disediakan agar supaya terjauh 

dari masalah, saling memaafkan ketika ada perselisihan diantara masyarakat desa 

yang dikhawatirkan mengundang Bala atau (bencana).  

D. Tinjuan Pustaka 

Adapun literatur yang ditinjau berkaitan dengan judul penelitian saya 

sebagai berikut: 

1. Dalam skripsi yang berjudul “Assongka Bala (studi) kasus memudarnya 

tradisi tolak bala di masyarakat Desa Marannu Kecamatan lau Kabupaten 

Maros)” tahun 2014, oleh Lukman Rais. Dalam skripsi ini membahas 

tentang perilaku sosial masyarakat dan penyebab memudarnya assongka 

bala masyarakat.  
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2. Dalam skripsi yang berjudul “Tradisi Upacara Tolak Bala Rebo Kasan: 

Sejarah, Makna, dan Fungsi” tahun 2018, oleh FalleniaFaithan. Dalam 

skripsi ini membahas tentang asal-usul tradisi upacara adat tolak bala Rebo 

Kasan. 

3. Dalam skripsi yang berjudul “Tradisi Doa Dana (Tolak Bala) pada 

masyarakat lanta barat Kecamatan Lambu Kabupaten Bima” tahun 2018, 

oleh Syarifuddin. Dalam skripsi ini membahas tentang tradisi Doa Dana 

pada masyarakat Lanta barat.  

4. Jurnal dengan judul “Ma’bura kampung: ritual tradisi pada masyarakat 

Batetangnga di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat oleh 

Abdul Hafid dan Sahajuddin tahun 2021. Artikel ini membahas tentang 

tradisi ritual ma’bura kampung yang merupakan salah satu tradisi ritual 

yang dilakukan oleh masyarakat suku Pattea tepatnya di Dusun Baruga dan 

Dusun Pasembaran, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan  

Dalam setiap penelitian tentu ada tujuan yang akan dicapai peneliti.  

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa eksistensi tradisi Ma’tula Bala 

pada masyarakat Salutambung Kabupaten Majene. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa prosesi tradisi Ma’tula Bala pada 

masyarakat Salutambung Kabupaten Majene.  

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa nilai-nilai budaya Islam dalam 

tradisi Ma’tula Bala masyarakat Salutambung Kabupaten Majene.  
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2. Kegunaan penelitian ini  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi 

peneliti dan oleh peneliti selanjutnya. Adapun kegunaan yang diharapkan 

dari penelitin ini adalah 

a. Kegunaan teoritis 

Peneliti mengharapkan penelitian ini berkotribusi dan berguna bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, yakni dibidang kebudayaan Islam. 

Adapun kegunaan ilmiah dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dapat di jadikan sebagai rujukan peneliti selanjutnya sebagai 

landasan pengetahuan.  

2. Untuk menambah wawasan kepada masyarakat Salutambung Kabupaten 

Majene tentang tujuan dan nilai-nilai dari tradisi Ma’tula Bala. 

3. Sebagai rujukan pengetahuan dan pembelajaran bagi masyarakat 

khususnya tokoh agama dalam memahamitradisi Ma’tula Bala. 

4. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya  

5. Bagi peneliti dapat menambah wawasan khazanah pengetahuan hususnya 

dalam kebudayaan Islam  

 

b. Kegunaan praktis  

Kegunaan praktis ialah kegunaan yang berkaitan dengan 

pengengbangan kehidupan masyarakat sehari-hari. Adapun kegunaan 

praktis dalam penelitian ini adalah diharapkan para pembaca dapat 

memahami kebudayaan daerah setempat dan senantiasa melestarikanya 

sampai generasi selanjutnya  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Konsep kebudayaan dan Tradisi 

1. Pengertian Kebudayaan  

Nawari Ismail berpendapat bahwasanya budaya lokal adalah seluruh ide, 

aktivitas dan hasil aktivitas manusia pada suatu kelompok masyarakat yang berada 

disebuah tempat tertentu. Kebudayaan lokal tersebut masih tumbuh dan 

berkembang di masyarakat yang disepakati untuk menjadi pedoman bersama. Maka 

dari itu sumber budaya kebudayaan lokal tidak hanya berupa nilai dan hasil 

aktivitas tradisional atau warisan nenek moyang masyarakat setempat saja, namun 

semua komponen dan unsur-unsur budaya yang berlaku didalam masyarakat, 

menjadi ciri khas dan berkembang di dalam masyarakat tertentu.
1
 

Daya tahan suatu kebudayaan itu termasuk budaya lokal sangat bergantung 

pada perubahan yang terjadi dalam masyarakatnya. Inilah yang mencakup pada tata 

nilai adat istiadat pandangan hidup masyarakatnya.
2
 

2. Unsur-unsur Kebudayaan  

a. Unsur kebudayaan yang ada dalam masyarakat 

Unsur merupakan bagian terkecil dari suatu benda didalam unsur kebudayaan 

adalah bagian terkecil dari kebudayaan, dalam sistem pemenuhan kebutuhan 

mereka meliputi seluruh unsur kehidupan yang meliputi bahasa, agama, ilmu 

pengetahuan, ekonomi, teknologi, kesenian dan organisasi social 

 

 

                                                           

1
Ismail Nawari, Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal, (Bandung: Lubuk Agung, 

2011), h.43. 
2
 Karta Jayadi, “Kebudayaan Lokal Sebagai Sumber Inspirasi (Tinjauan Antropologi 

Visual Pda Pelukis di Kota Makassar)” Seni Budaya, vol. 12 no. 2 Desember 2014, h. 116. 

https://Jurnal.isi-ska.ac.id/index.php/gelar/article/download/1511/1465 

https://jurnal.isi-ska.ac.id/index.php/gelar/article/download/1511/1465
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1.) Bahasa  

Bahasa adalah media penting dalam pengembangan dan penyampaian 

kebudayaan suatu generasi kegenarasi berikutnya  

2.) Agama 

Agama memainkan peran penting dalam membentuk kepercayaan, nilai, 

norma, dan tradisi masyarakat 

3.) Ilmu pengetahuan  

Ilmu pengetahuan meliputi unsur kebudayaan karena mempengaruuhi cara 

masyarakat mengembangkan dan memahami kebudayaan untuk mengembankan 

dan mempertahankan ilmu pengetahuan sabagai bagian dari budaya manusia. 

4.) Ekonomi  

Ekonomi adalah unsur kebudayaan yang mencerminkan kondisi, identitas 

masyarakat dan erat dengan adat istiadat.  

5.) Teknologi  

Teknologi dapat mempengaruhi kebudayaan dan tradisi masyarakat, baik 

dalam hal positif maupun negative 

6.) Kesenian  

Kesenian merupakan unsur kebudayaan yang memainkan peran penting 

dalam mengekspresikan identitas budaya suatu masyarakat 

7.) Organisasi sosial  

Organisasi memilki unsur kebudayaan yang has dan mempengaruhi cara 

organisasi tersebut berinteraksi dengan anggotanya maupun dengan masyrakat 

secara umum. Mereka mempunyai pemahaman, program kegiatan pelaksanaan 

terkait untuk mempertahankan, memperbaiki dan mengembangkan unsur 
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kebutuhan mereka, dengan memperhatikan lingkungan dan sumber daya manusia 

yang terdapat pada warga mereka
3
 

Selain itu unsur kebudayaan dilihat dari keberlangsungan atau eksistensi 

kebudayaan dengan ditentukan oleh tiga unsur, yaitu unsur pendukung 

kebududayaan, unsur aktivitas kebudayaan dan nilai-nilai yang dikandung sebuah 

kebudayaan 

b. Unsur yang ada pada setiap kebudayaan  

Mengutip pendapat Koentjaraningrat dari Modul yang ditulis oleh Oktian 

Fajar Nugroho bahwa Koentjaraningrat sendiri mendefinisikan kebudayaan 

menjadi dua arti, arti yang sempit dan arti yang luas. Dalam arti yang sempit 

budaya adalah kesenian sedangkan arti yang luas adalah kebudayaan sebagai 

keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakanya dengan belajar, 

pengertian yang didefinisikan oleh Koentjaraningrat ini sangatlah luas yang 

mencakup seluruh aktifitas manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

unsur yang ada pada setiap kebudayaan itu berkaitan dengan kata kunci yang 

mengcakup (1) gagasan, atau apa yang di pikirkan (2) perilaku atau apa yang 

dilakoni (3) dan hasil dari perbuatan atau karya manusia itu sendiri 
4
 

c. Unsur keberlangsungan kebudayaan  

Unsur keberlansungan budaya yang pertama adalah unsur yang 

mendukung kebudayaan seperti bagai mana latar belakang suku dan kepercayaan 

masyarakatnya dan bagaimana strarata sosial dalam kehidupan sehari-harinya. 

Yang kedua adalah proses keberlansungan budaya dimana yang mengcakup 

bagaimana pra pelaksanaan, pelaksanaanya dan pasca pelaksanaan dari 

kebudayaan tesebut yang ketiga unsur yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya 

                                                           
3
 Agung Setiawan,” Budaya Lokal Dalam Prespektif Agama: Legitimasi Hukum Adat 

(„Urf) Dalam Islam, “ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin 13, No 2 2012. h. 203-222 
4
 Oktian Fajar Nugroho “Hakikat Kebudayaan dan Unsur-Unsur Pokok Kebudayaan”, 

Modul 6 Pendididkan Berwawasan Kemasyarakatan: (Universitas Esa Unggul 2018). h 3-4 
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yang membuat budaya itu eksisi, seperti pelakunya, pendukunya atau aktifitasnya 

dan nilai- nilai yang terkandung didalamnaya  

3. Tradisi Sebagai Bagian dari Budaya  

Budaya berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah yang berarti budi 

atau akal. Kebudayaan berhubungan dengan kreasi budi atau akal manusia. Atas 

dasar ini, Koenjaroningrat mendefinisikan budaya sebagai daya budi yang berupa 

cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa 

itu
5
. Adapun tradisi adalah bagian dari unsur kebudayaan yang memiliki unsur 

diantaranya adalah system kepercayaan, pendidikan dan tradisi. Tradisi bisa kita 

pahami sebagai sesuatu yang turun menurun dari nenek moyang kita
6
sedangkan 

menurut M.Haris mendefinisikan bahwa budaya adalah tradisi gaya hidup yang 

dipelajari dan didapatkan secara sosial oleh anggota dalam suatu masyarakat, itu 

meliputi cara berpikir, perasaan, dan tindakan yang terpola yang dilakukan 

berulang-ulang.
7
Perkembangan tradisi pasti akan terjadi akulturasi dimana 

perpaduan antara kebudayaan yang satu dan kebudayaan lainya, dengan tujuan 

untuk mendapatkan nilai yang terdapat dalam kebudayaan tersebut.Maka dari itu 

tradisi merupakan unsur yang penting dalam budaya karena menjabarkan suatu 

kegiatan masyarakat yang diasosiasikan dalam bentuk upacara ritual pelaksanaan. 

4. Teori Perubahan Kebudayaan 

Perkembangan zaman dan kebutuhan manusia terus berubah, sehingga 

interaksi sosial dan perkembangan kebudayaan juga mengalami perubahan, 

perubahan ini biasanya biasanya terjadi dengan cepat atau lambat, dan bisa 

                                                           
5
 Koenjaraningrat, Kebudayaan, Mentalis dan Pembangunan di Indonesia (Jakarta: 

gramedia Pustaka Utama, 1992,) h. 181. 

6
 W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: PN Balai Pustaka,1985), 1088 

7
 Stanley J. Baran, Pengantar Komunikasi Masa Melek Media dan Budhayah, terj. S. 

Rouli Manalu (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 9. 
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disebabkan oleh faktor tidak terduga seperti bencana alam atau yang direncanakan 

seperti program bantuan teknis dan kesehatan yang juga berusaha untuk 

mengubahkebudayaan dan pandangan masyarakat. Perubahan ini sering menjadi 

pemicu untuk terjadinya pembaharuan kebiasaan hidup serta pola interaksi dalam 

masyarakat
8
 mengutip pendapat Koentjaraningrat dari skripsi yang ditulis oleh A. 

A Ayu Murniasih bahwa perubahan kebudayaan dipengaruhi oleh proses evolusi 

kebudayaan, proses belajar kebudayaan yang melibatkan adanya interaksi atau 

hubungan antar budaya. Berbagai inovasi yang menurut Koentjayaningrat 

menybabkan masyarakat menyadari bahwa kebudayaan mereka sendiri selalu 

memilki kekurangan, sehingga untuk menutupi itu manusia selalu mengadakan 

inovasi. Sebagian besar dari inovasi yang terdapat dalam kehidupan masyarakat 

adalah hasil dari pengaruh masuknya unsur-unsur kebudayaan asing dalam 

kebudayaan suatu masyarakat sehingga tidak bisa disangkal bahwa hubungan 

antar budaya memainkan peranan yang cukup penting bagi keragaman budaya di 

Indonesia 
9
 

B. Hubungan Agama dan Budaya 

Islam masuk ke wilayah nusantara pada saat pribumi sudah memiliki sifat 

local primitive. Ada atau tidaknya agama, manusia akan terus hidup dengan 

pedoman yang telah merka miliki. Jadi dapat dikatalan bahwa datangnya agama 

Islam di nusantara diidentikkan dengan datangnya suatu kebudayaan yang baru 

yang kelak akan berinteraksi dengan budaya yang sudah lama dan tidak menutup 

kemungkinan budaya lama juga akan terhapus oleh budaya yang baru.
10

 

                                                           
8
 Salman Yoga S, “Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Perkembangan 

Teknologi Komunikasi” Jurnal Al-Bayan, Vol 24 No 1 Januari-juni 2018. h 34 
9
 A.A Ayu Murniasih “Barong Ladung: Akulturasi Budaya Bali Dan Tionghoa “, Skripsi: 

(Denpasar: Fakultas Ilmu Budaya Universitas UDAYANA, 2016), h 8. 
10

H. Lebba Kadorre Pongsibanne, Islam dan Budaya Lokal, (Yogyakarta: Kaukaba 

Dipantara, 2017), h. 9. 
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 Agama dalam bahasa Sanskrit dapat diartikan dari susunanya yaitu a 

artinya tidak, dan gama artinya pergi, jadi tidak pergi. Artinya tetap ditempat, 

diwarisi turun temurun. Dalam istilah FachroedDin al-kahiri, agama diartikan 

dengan a berarti tidak gama berarti kocar-kacir, berantakan chaos (Griek) ini 

artinya tidak berantakan, tidak kocar-kacir.
11

 

 Kedua kata ini jika digabungkan berarti sesuatu yang tidak kacau, jadi 

fungsi agama dalam pengertian ini adalah memelihara integrasi dari seseorang 

atau kelompok agar hubungan dengan Tuhan, sesama manusia dan alam sekitar 

tidak kacau.
12

Ritual atau tradisi juga biasa disebut dengan budaya karna pada 

dasarnya semua itu adalah produk dari manusia. Apabila kita berbicara tentang 

kebudayaan maka kita berhadapan langsung dengan makna dan arti dari 

kebudayaan itu sendiri. Seiring dengan berjalanya waktu, banyak para ilmuan 

yang sudah yang memfokuskan kajian tentang kebudayaan yang ada di 

masyarakat.  

 Secara umum budaya sendiri berasal dari bahasa sansekerta buddhayah, 

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

hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.Jadi konsep beragama yang 

ideal adalah jika nilai agama berhasil menjiwai nilai-nilai budaya yang ada. Apa 

yang belum tercapai, berarti penghayatan tentang agama belum dilakukan secara 

utuh atau bersungguh-sungguh.jadi agama dan budaya tidak dapat dipisahkan, 

keduanya merupakan suatu kesatuan yang mempunyai makna yang berbeda. Para 

penyebar agama pun khususnya Islam pada walisongo, dipercayai dalam 

metodenya menyebarkan agama Islam menggunakan berbagai media untuk 

mempermudah risalah yang dibawa. Media yang dibawa oleh para walisongo 

                                                           
11

 R. Abuy Sodikin, Konsep Agama dan Islam, (IAIN Sunan Gunung Djati : Vol 20 No.97 

2003) h. 2 
12

 Ahmad Suriadi, Akulturasi Budaya dalam Tradisi Maulid Nabi Muhammmad di 

Nusantara, (UIN Antasari Banjarmasin : Vol 17 (1) 2019), h. 171-172 
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sudah menjadi budaya, dan sebagaian dari budaya itu sudah mendarah daging 

dikehidupan mereka.
13

 

Islam adalah sebuah agama  hukum, dimana hukum agama yang 

diturunkan Allah Swt. Melalui wahyu yang disampaikan oleh baginda Nabi 

Muhammad Saw, supaya menjadi tuntunan bagi kaum muslimin di bumi tampa 

terkecuali, tampa ada yang dikurangi sedikitpun. Islam haruslah diterima secara 

utuh, dalam arti seluruh hukum-hukumnya harus ditaati dan dilaksanakan dalam 

kehidupan bermasyarakat dalam semua tingkatan Secara umum konsep Islam 

berangkat dari dua pola hubungan yaitu  hubungan  secara virtekal yakni 

hubungan langsung dengan Allah Swt dan hubungan dengan sesama manusia. 

Dimana hubungan yang pertama itu berbentuk tatanan ibadah dan hubungan yang 

kedua hubungan yang berbentuk sosial atau muamalah. Sosial itu yang 

membentuk suatu masyarakat yang akan menjadi wadah kebudayaan.
14

 

Oleh karena itu, didalam agama Islam itu mempunyai dua aspek, yang 

pertama dari aspek agama dan yang kedua dari aspek kebudayaan. Dengan 

demikian ada agama Islam dan ada kebudayaan Islam. Dalam pandangan ilmiah 

keduanya dapat dibedakan tetapi dalam pandangan Islam itu sendiri tidak 

mungkin dapat dipisahkan. Karena keduanya membentuk integerasi. Dengan 

demikian susah membedakan suatu perkara, apakah itu suatu perkara agama atau 

kebudayaan. Misalnya nikah, talak, rujuk, itu biasanya dimasukkan dalam 

pandangan kebudayaan, hingga perkara-perkara itu masuk kebudayaan. Akan 

tetapi ketentuan-ketentuanya itu berasal dari Tuhan. Dalam manusia dengan 

Tuhan-Nya, manusiamenaati perintah dan laranganya. Namun hubungan manusia 

dengan manusia, itu termasuk didalam kategori kebudayaan. 

                                                           
13

 Radius Solihah, Agama dan Budaya; Pegaruh Keagamaan Masyarkat Gebang Madura 

Terhadap Budaya Rokat Tase’, (UIN Sunal Ampel Surabaya) Vol 2 No. (I) 2019) h.5. 
14

 Fitriyani,” Islam dan Kebudayaan” (Insitute Agama Islam Negeri Ambon Al- Ulum) 

Vol. 12 No. (I) 2012 h. 133. 
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C. Konsep Kebudayaan Islam dan Nilai-Nilainya  

1. Pengertian Kebudayaan Islam  

 Kata kebudayaan mulai dikenal dengan atau dipakai kira-kira pada tahun 

1930 dan dengan cepat istilah ini mendapat yang tepat dan luas dalam khazanah 

perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia, Verkuyl berpendapat bahwa kata 

kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, budaya,yakni bentuk jamak dari 

budi yang berarti roh atau akal, Koentjaraningrat mengemukakan bahwa kata 

kebudayan berasal dari bahasa Sanskerta, budhayah, 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.
15

 

Kebudayaan Islam adalah kebudayaan wajib berdasar kepada ajaran-ajaran 

agama Islam yang berlandaskan pada Alquran dan hadis, agama Islam adalah 

agama wahyu yang diturunkan Allah kepada umat manusia melalui perantaraan 

malaikat Jibril dan tugas kerasulan yang diemban Nabi Muhammad. Islam sebagai 

wahyu adalah bukan bagian dari kebudayaan tetapi sebagai pendorong terbitnya 

kebudayaan yang diridhai Allah. Kebudayaan sebagai hasil umat manusia, dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya, wajib berdasar kepada ajaran-ajaran 

Islam. 

 

 

 

2. Nilai Kebudayaan Islam 

a.  Nilai agama 

                                                           

15
 Rina Priarni, “Integrasi Nilai-Nilai Budhayah Islam Dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam” Inspirasi, Vol.3 No.1 (2019) h.35. 
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Nilai agama adalah nilai-nilai moral, etika dan spiritual yang diajarkan 

oleh agama dan dipercayai oleh para penganutnya. Nilai agama biasa mencakup 

ajaran tentang moralitas, kesalehan, cinta kasih, kerendahan hati, ketulusan, 

kepercayaan dan tanggung jawab nasional. Nilai agama juga dapat mempengaruhi 

cara seorang berperilaku dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. 

Nilai agama juga dapat berperan sebagai panduan dalam membuat 

keputusan hidup dan mengatasi masalah dalam kehidupan. Agama memberikan 

panduan moral yang kuat dan harapan positif tentang kehidupan dunia dan di 

akhirat, serta menawarkan penghiburan dalam situasi-situasi tersulit. Karena nilai 

agama sangat penting bagi banyak orang, nilai-nilai ini juga mamainkan peran 

penting dalam membentuk budaya dan masyrakat di berbagi wilayah Indonesia.  

Nilai adalah hal-hal yang dianggap penting dan berguna bagi kehidupan 

manusia. Nilai yang yang didefinisikan sebagai kumpulan perasaan mengenai apa 

yang mesti dilakukan atau yang tabu untuk dilakukan. Nilai adalah sesuatu yang 

berharga, bermutu, yang menunjukan kualitas yang berguna bagi manusia. 

Sesuatu yang bernilai dapat diartikan bernilai jika dia berharga dan berguna. Nilai 

adalah sesuatu yang abstrak yang tidak dapat dilihat, disentuh, atau dirasakan dan 

tak terbatas ruang lingkupnya. Nilai ialah hal yang bersifat abstrak, ideal, bukan 

benda yang kongkrit, bukan bersifat fakta, bukan hanya persoalan benar salah 

yang menuntut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang sudah 

dihendaki, disenangi, maupun yang tidak disenangi.
16

 

Budaya dan Islam keduanya tidak bisa dipisahkan, keduanya harus saling 

melengkapi antara satu dengan yang lainya. Berbagai pandangan dan pendapat 

menyatakan bahwa agama bagian dari kebudayaan, tetapi tidak sedikit juga yang 

                                                           
16

 Samhi Muawan Djamal, Peranan Nilai-nilai Ajaran Islam dalam Kehidupan 

Masyarakat di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, Jurnal Adabiyah 

17, No.2 (2017) h.168. 
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berpendapat bahwa kebudayaan adalah hasil dari agama. Dimana agama dan 

kebudayaan adalah nilai dan simbol. Agama adalah simbol ketaatan kepada tuhan. 

Pada kebudayaan adalah simbol agar manusi dapat hidup dilingkungannya.
17

 

b.  Nilai Sosial masyarakat.  

 Tradisi adalah warisan budaya yang diteruskan dari generasi kegenerasi. 

Setiap tradisi memilki nilai sosial yang dapat mambantu membangun dan 

memperkuat hubungan sosial antara anggota masyarakat.Nilai sosial masyrakat 

merujuk pada prinsip-prinsip atau konsep-konsep yang dianggap penting dan 

berharga dalam sebuah masyarakat. Nilai-nilai sosial dapat mempengaruhi 

perilaku dan sikap anggota masyarakat, serta membantu membangun dan 

memperkuat hubungan sosial anggota masyarakat. Beberapa nialai sosisal didalam 

masyarakat seperti solidaritas, toleransi, keadilan, tangguang jawab, keterbukaan 

dan kepedulian sosial semua nialai sosial tersebut saling terkait dan saling 

memperkuat untuk membentuk masyarakat yang baik. Oleh karena itu, sangat 

penting untuk mengembangkan dan mempromosikan nilai-nilai sosial ini dalam 

masyarakat, sehingga dapat membantu memperkuat hubungan sosial antara angota 

masyarkat dan dapat membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berdaya 

saing. 

c. Nilai kerja  

Nilai dapat kita artikan sebagai sesuatu yang berharga sebagai esensi yang 

melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia, khususnya 

mengenai kebaikan suatu hal, nilai artinya sifat-sifat atau suatu hal-hal yang 

pentiang atau berguna bagi kemanusian.
18

 Nilai kerja adalah prinsip-prinsip moral 

yang membimbing tindakan seseorang dalam pekerjaan atau karier mereka, nilai-

                                                           
17

 Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid: Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik Dalam 

Bingkai Strukturalisme Transedental (Cet, II; Bandung: Mizan, 2001), h. 201.  

18
 M. Chabib Toha, Kapita Selakta Pendidikan Islam, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 

1996), Cet,1, h 61 
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nilai ini mencakup berbagai aspek, seperti integritas, tanggung jawab, 

keterbukaan, kejujuran, dan kolaborasi. Integritas dalam nilai kerja berarti 

memilki prinsip-prinsip moral yang kuat dan bertindak sesuai dengan prinsip-

prinsip tersebut. Dedikasi berarti memilki komitmen yang kuat untuk mencapai 

tujuan dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dengan penuh semangat 

profesional, mempertahankan semangat tinggi dalam pekerjaan termasuk etika, 

kualitas dan sikap dimana merasa memilki tanggung jawab yang berarti menerima 

konsekuensi dari tindakan dan keputusan, serta mempertimbangkan dampaknya 

pada orang lain, keterbukaan berarti terbuka terhadap ide-ide baru keritik dan 

umpan balik, kejujuran berarti tidak menipu atau menyalah gunakan kepercayaan 

orang lain, kolaborasi berarti bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai 

tujuan yang sama. Ketika seseorang menghargai nilai-nilai dalam ini dalam 

pekerjaan mereka, merka cenderung lebih sukses lebih produktif, dan memilki 

hubungan yang lebih baik dengan rekan kerjanya, selain itu nilai kerja juga 

membantu menjaga integritas dan mempromosikan lingkungan kerja yang positif.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian budaya. Data yang digunakan adalah 

data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang diperoleh melalui pengamatan dan 

wawancara yang menghasilkan informasi deskriptif dan-non-numerik, yang sering 

digunakan dalam penelitian sosial dan bidang lainya untuk memahami fenomena 

manusia secara lebih mendalam. Data ini diperoleh melalui penelitian lapangan 

yang di temapat-tempat tertentu untuk mengumpulkan data secara langsung dari 

sumbernya. Kemudian dalam penelitian ini merupakan penelitian budaya yang 

didalam prosesnya peneliti mengumpulkan melalui proses penelitian lapangan.  

Adapun yang dimaksud dengan Metode kualitatif ialah jenis penelitian 

yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) 

dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari 

kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan 

untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingka laku, 

fungsionalisasi organisasi, aktifitas sosial, dan lain-lain.
1
 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang diteliti terletak di Desa Salutambung, Kecamatan 

Ulumanda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Peneliti memilih tempat 

penelitian ini karena bertepatan dengan tempat peneliti tinggal. Hal ini, lokasi 

fokus penelitian ini mudah dijangkau oleh peneliti. Dalam tradisi ini peneliti 

telah terbiasa melaksanakan tradisi Ma’tula bala secara langsung sehingga 

peneliti tertarik untuk meneliti tradisi tersebut. 

 

                                                           
1
Pupu Saeful Rahmat,”Penelitian Kualitatif”Equilibrum, vol. 5 no. 9 (2009), h.2. 
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C. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Sejarah  

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami suatu peristiwa itu dapat terjadi, 

melalui pendekatan sejara pula, kita diajak untuk memasuki keadaan yang berkaitan 

dengan penerapan sebuah peristiwa
2
. Dalam hal ini pendekatan sejarah ditempatkan 

sebagai suatu usaha untuk menguliti budaya lokal tradisi Ma’tula Bala. Seperti 

bagaimana eksistensi, asal usul tradisi ini muncul di kalangan masyarakat Salutambung 

bagaimana prosoesinya dan nilai-nilai apa saja yang terkandung tradis Ma’tula Bala yang 

pada akhirnya menjadi tradisi yang terus menrus menerus dilaksanakan jika 

dikhawatirkan akan adanya suatu bencana yang akan menimpa masyarakat.  

2. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan ini peneliti berusaha untuk menjelaskan dan mengungkap 

makna dan pengalaman sosio-cultural subjek penelitian terhadap suatu fenomena 

yang tidak bisa dengan mudah diukur menggunakan angka atau numerik. Dalam 

pendekatan sosiologi secara deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan kondisi 

bagai mana tradisi Ma’tula Bala yang melibatkan masyarakat didalamnya sebagai 

bagian terpenting dalam tradisi Ma’tula Bala tersebut.  

3. Pendekatan Antropologi 

Pendekatan antropologi dalam penelitian sering dikenal dengan 

pendekatan kualitaif, pendekatan ini menekankan pada pemahaman mendalam 

mengenai fenomena sosial yang diteliti melalui pengumpulan dan analisis data 

yang tidak berdasarkan angka atau statistik, melainkan lebih fokus pada 

penggunaan teks dan bahasa.  

 

                                                           
2
  Irwansyah, Akulturasi Budaya Lokal Dengan Budaya Islam Dalam Tradisi Mattoddoq 

Boyang Di Desa Papalang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju Skripsi  ( Makassar: Fak. 

Adab dan Humaniorah UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 16 
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4. Pendekatan Agama  

Peneliti berusaha mendeskripsikan hubungan agama dan kebudayaan yang 

dapat digambarkan sebagai hubungan yang timbal balik. Agama secara praktis 

merupakan produk pemahaman dan pengalaman masyarakat berdasarkan 

kebudayaan yang telah dimilikinya, sedangkan kebudayaan selalu berubah 

mengikuti agama yang diyakini oleh masyarakat. Dimana perkatek agama akan 

selalu bersamaan bahkan berinteraksi dengan budaya 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan ialah sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, 

karena tujuan dari sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data. Adapun 

metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu sebagai 

berikut 

1. Wawancara  

Yakni peneliti mengadakan wawancara dengan informan yang dianggap 

berpengaruh dan berkompoten yang mampu memberikan keterangan terhadap 

penelitian yang dilakukan. Wawancra merupakan sebuah interaksi lisan yang 

dilakukan secara langsung oleh interview dengan informan yang dilakukan secara 

lisan dan tulisan dengan menggunakan rekaman dengan catatan yang bersifat 

deskriptif situsional. Dimana Informan dalam penelitian ini merupakan Tokoh 

adat, tokoh agama, pemuda dan masyarakat yang dipilih secara sengaja untuk 

diwawancarai. 

2. Observasi 

Metode observasi merupakan suatu aktivitas lapangan yang dilakukan 

dengan pencatatan secara sistematik dengan kejadian-kejadian, perilaku objek 

yang dilihat dan hal-hal yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dalam 
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sebuah penelitian yang sedang dilakukan menggunakan tehnik mengamati secara 

langsung terhadap objek penelitian
3
. 

3. Dokumentasi  

 Metode dokumentasi adalah sebua metode yang digunakan peneliti untuk 

menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat, yang 

dapat dimanfaatkan untuk menguji, dan menafsirkan, untuk menarik kesimpulan 

melalui usaha menemukan karakteristik pesan, yang dilakukan secara objektif dan 

sistematis. 

E. Sumber Data 

1. Data primer  

Data primer ialah data yang didapat langsung dari sumber pertama yang 

diamati dan dicatat langsung dari sumberpertama baik individu maupun 

perorangan
4
. Di dalam penelitian ini sumber data diambil lansung dari lokasi 

penelitian yaitu tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh agama di Desa Salutambung, 

serta beberapa masyarakat yang ikut serta dalam pelaksanaan tradisi Ma’tula 

Bala.  

2. Data sekunder  

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari buku buku yang ditelaah 

melalui kepustakaan.
5
 Data sekunder yang dimaksud yaitu data yang diperoleh 

secara tidak langsung, misalnya melalui beberapa tulisan seperti jurnal, buku 

ataupun literatur-literatur yang berkaitan dengan judul. 

                                                           

3
Nur Hikmah Ridwan, “Tradisi Mappatumbu di Desa Mattirowalie Kecamatan Kindang 

Kabupaten Bulukumba” Skripsi (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020), 

h. 33. 

4
 Amiruddin dan Zainal Azikin, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta :Raja Grafindo 

Persada,2003),h.30 

5
 Bangon Suyanto dan Sutianah, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif pendekatan 

(Cet;1, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), h. 55. 
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F. Teknis Pengolahan Data dan Analisis Data 

Teknis pengumpulan data dan analisis data pada praktiknya itu sulit untuk 

dipisahkan karena kedua bagian ini beriringan, analisis data yaitu proses 

menyusun data secara sistematis agar dipahami dengan mudah, hal demikian 

analisis data memang seharusnya dikerjakan secara bersamaan dengan 

pengumpulan data dan kemudian akan dilanjutkan setelah pengumpulan data 

selesai dikerjakan. Menyusun data berarti menggolongkannya kedalam pola, tema, 

atau kategori, untuk mendapatkan hasil yang objektif dalam penelitian ini, maka 

data yang didapatkan dilapangan akan diolah dan dianalisa secara kualitatif, yaitu 

dengan menggambarkan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dari sejumlah 

data-data yang telah diperoleh dilapangan selama penelitian berlangsung,
6
 analisis 

data mencakup pengorganisasian data, memilih dan mengatur data dalam satuan 

unit-unit, lalu mengsintesiskannya, dengan mencarikan pola-pola lalu menemukan 

apa yang penting dan juga apa yang dipelajari kemudian memutuskan apa yang 

akan dipaparkan kepada orang lain. 
7
 

1. Langka-langka Analisis Data   

 Setelah selesai melakukan penyusunan teknik pengumpulan data, maka langh 

selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data merupakan tahap 

pertengahan dan serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai 

fungsi yang sangat penting dalam penelitian ini. Analisis data yang digunakan 

disini adalah kualitatif yang dapat diperoleh melalui wawancara dan observasi. 

Dalam tahapan analisis data peneliti melibatkan empat tahapan.dalam penelitian 

tradisisi Ma’tula Bala pada masyarakat Salutambung Kabupaten Majene 

                                                           

6
 Aina Mardhiyah Ulfa, skripsi Tinjuan Al-Qur‟an Terhadap Tradisi Passorong Dalam 

Pernikahan Adat Mandar di Kelurahan Baruga Kabupaten Majene, 2022 h. 51.  

7
 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik (Cet. IV; Jakarta: Bumi 

Aksara, 2016), h. 210.  
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a. Pengumpulan Data  

Melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan melakukan 

wawancara, observasi dokumenter survey kepada masyarakat Desa Salutambung,  

b. Penyajian Data  

Setelah berhasil dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah proses 

pengolahan data. Dimana peneliti memproses atau melakukan pemeriksaan 

terhadap jawaban-jawaban yang diberikan oleh narasumber. Bertujuan untuk 

memperhalus data dan perbaikan kata dan kalimat, memberi keterangan tambahan 

dan membuang keterangan yang tidak penting.  

c. Reduksi data  

Reduksi data iyalah upaya untuk menyimpulkan data, kemudian 

sekumpulan informasi yang dilaporkan dan dipaparkan secara tertulis. Penyajian 

data pada penelitian ini berbentuk uraian dari rangkuman hasil wawancara dan 

observasi yang dihasilkan setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan data 

yang akan dikaji dengan teori-teori yang sudah dikumpulkan. 

d. Pengumpulan kesimpulan : penarikan/ Verifikasi 

Pengumpulan kesimpulan adalah penarikan suatu kesimpulan umum dari 

analisis penelitian. Kesimpulan yang dibuat harus berkaitan dengan teori yang 

mendasari penelitian yang dilakukan. Maka setelah itu peneliti sudah dapat 

menarik kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelian yang dilakukakan.
8
 

2. Metode Pengumpulan Data  

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini diantara lain 

sebagai berikut: 

a. Metode induktif, yaitu menganalisis data dari proses berpikir yang dimulai 

dari yang khusus kemudian mengarah ke yang bersifat umum. 

                                                           
8
 Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif” Jurnal Alhadrah, Vol 17 No. 33 Januari- Juni 

2018, h  83 
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b. Metode deduktif, yaitu menganalisis data dari proses berpikir yang dimulai 

dari sifat umum dan kemudian mengarah ke sifat khusus. 

c. Metode kompratif, yaitu menganalisis data dengan cara membandingkan 

pendapat para ahli yang satu dengan yang lain untuk menarik kesimpulan. 

Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk analisis data yaitu tahap 

proses proses pemilihan data, kalrifikasi data, tahap menyajikan data, dan 

pengecekan keabsahan data.
9
 

 

 

 

 

                                                           

9
Djam‟an Satori dan Aaan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. III, 

Bandung: Alfabeta, 2011).  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Eksistensi Tradisi Ma’tula Bala pada Masyarakat Desa Salutambung 

1. Awal mula Tradisi Ma’tula Bala pada masyarakat Salutambung  

Sebelum Islam masuk kewilayah mandar, masyarakat khususnya yang 

bermukiman di wilyah Tubo, mereka telah memegang ada’sangga sebagai adat 

kebiasaan yang mengatur perilaku hidup masyarakat Tubo termasuk masyarakat 

Sambabo dan Salutambung sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Tubo pada 

masa dahulu. Ada’sangga adalah adat yang yang terstruktur dari segi 

pemerintahan yang sangat dihormati oleh masyarakat mulai dari Mara’dia, 

Baligau, pappuangan, pua’kali, annanngguru sampai masyarakat biasa.  

Dalam kehidupan masyarakat Salutambung sebelum mekar menjadi 

sebuah Desa tersndiri, dulu Desa Salutambung adalah bagian dari wilayah distrik 

Sambabo yang dipinpin oleh Mara’dia yang memegang teguh hadat sangga yang 

berpussat di Tubo. Daerah Mandar khususnya daerah Salutambung Kabupaten 

Majene dalam melaksanakan tradisi Ma’tula Bala. Berdasarkan hasil penelitian, 

peneliti tidak mampu mendapatkan data secara tertulis dalam artian belum ada 

yang membukukan. Oleh karna itu tradisi ini tidak ada yang tahu pasti kapan 

mulai dilaksanakan, hal demikian peniliti hanya mampu memperoleh data secara 

lisan dari beberapa informan. Namun yang pastinya tradisi ini mulai 

diperkenalkan di Salutambung oleh para Maradia, Baligau dan pappuangan yang 

berada di wilayah Tubo, Salutambung Sambabo dan sekitarnya. 

Ada’sangga terdiri dua kata yakni ada‟ yang berarti kebiasaan sedangkan 

sangga yang berarti tersetruktur atau beraturan.jadi ada’sangga adalah adat yang 

menjunjung tinggi aturan-aturan yang sudah ditetapkan 
1
 yang sangat dipatuhi dan 

                                                           
1
Maddal Hair (54 Tahun) Tokoh Adat,wawancara.Salutambung 15 oktober 2022 
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dihormati oleh masyarakat Tubo, Salutambung, Sambabo dan sekitarnya dan 

dimana ada’sangga adalah adat yang terartur dan terstruktur yang menurut 

informan yang bernama asli Bunga Canning sering dikenal dengan sapaan ibu Sia 

dia adalah keturunan Mra’dia di Tubo, menurut beliau asal mula dari cerita 

kerajaan yang berada di Tubo yakni Mara’dia sebagai salah satu orang yang 

dijadikan petua dan sangat dihormati yang diberikan status sama seperti dengan 

raja di daerah Tubo, Salutambung, Sambabo dan sekitarnya. 

Pada zaman dahulu di daerah Tubo dan sekitarnya sering terjadi 

pembunuhan yang sadis dengan cara memotong kepala dari manusia yang ingin ia 

bunuh, di masa itu setiap selesai melaksanakan aksinya membunuh dan 

memotong kepala manusia maka dia akan membawanya ke atas gunung untuk 

dikeringkan sebagai lambang kehebatanya,  Pembunuh ini dikenal dengan nama 

Pua‟ Kali Lamungang,dan tidak sembarang orang yang bisa mengalahkanya, 

ketika masyarakat sudah sangat tidak aman dengan Kali Lamungan yang sering 

membunuh.  

Maka mereka melaporkan ke tokoh yang dituakan di Tubo pada saat itu 

yang dikenal dengan Mara’dia Kambunong, Mara’dia Kambunong dengan 

berbagai cara agar bisa membunuh Kali Lamungan namun tidak ada satupun cara 

yang berhasil membunuh Kali Lamungan, hingga Mara’dia Kambunong 

mengeluarkan maklumat berupa sayembara yang berbunyi “moa diangga mala 

mai maggalaiang indo,o panggala aba mala napebaine mesa ana’ku” yang 

artinya “Jika ada sanggup atau mampu membunuh yang sering melakukan aksi 

pembunuhan dengan cara mengambil kepala orang, maka dia bisa menikahi 

putriku
2
”.  

                                                           
2
 Bunga canning (96 Tahun), Tokoh Adat, wawancara. 14 Oktober 2022 
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Sampai akhirnya tiba suatu masa cerita sayemmbara tersebut terdengar 

oleh topanggulu salu (orang yang berada di kepala suangai) atau biasa disebut 

dengan to Rantte Bulahang, Rantte Bulahang adalah sebuah daerah pegunungan 

yang berada di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. Ia bernama Tomakaka 

Malotong Pondo’na, hingga turunlah Tomakaka ini dari Rante Bulahang untuk 

membunuh Kali Lamungan yang meresahkan masyarakat.  

Hingga bertemulah Tomakakadan Pua’kali Lamungan namun Pua‟kali 

Lamungan tidak mengetahui maksud kedatangan To makaka untuk 

membunuhnya, lalu Pua’kali Lamungan menanyakan apa maksud dan tujuanya 

hingga Tomakaka ini turun dari ulunna salu (kepala sungai), Tomakaka pun 

menjawab masaema a’de diang manggande bau base (saya sudah lama tidak 

makan ikan basah) maka berkatalah Pua’kali Lamungan “sannang moko, naku 

puka’aangkko bau laing dibinanga” (tenang Tomakaka saya akan pergi menjaring 

ikan di muara, kita akan memakan ikan basah di sini) lalu berangkatlah 

tomakadan pua’kali lamungan kemuara sungai binanga (aliran sungai Tubo) 

untuk memasang jarring. ikan, setelah beberapa hari memasang jarring, keduanya 

kemudian pergi mengambil hasil jarring ikan yang dipasangnya, disaat pua’kali 

lamungan menunduk meengankat hasil tangkapanya disaat itu pula Tomakaka 

malotong pondo’na  mengankat pedangnya untuk menebas leher dari pua’kali 

lamungan.
3
 

Setelah Tomakaka berhasil membunuh Kali Lamungan dipinggiran aliran 

sungai Tubo, kemudian berangkatlah Tomakaka pergi menemui Mara’dia 

Kambunong untuk menagih janji, yang sudah disebutkan oleh Mara’dia, karena 

telah berhasil membunuh Kali lamungan. Tomakaka menemui Mara’dia, maka 

Mara’dia sudah menyuruh untuk menghias tujuh wanita yang akan dipilih salah 

                                                           
3
 Bunga canning (96 Tahun), Tokoh Adat, wawancara. 14 Oktober 2022 
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satunya oleh Tomakaka, lalu Tomakaka memberikan isyarat dan bertutur kepada 

Mara’dia :“Mettukku anna mendonga to malotong pondo’na nangoa, pabea,ing 

mannang kodi sabua palli,na sammuaneku, dia bandang kodi iting pakkuttu 

dapunna naku pebahine” lalu( menunduk dan menaikkan lehernya Tomakaka 

sambil mengatakan “ biarkanlah saya memilih penjaga dapurnya ini Mara’dia 

sebagai calon istriku)”Tomakaka lebih memilih pakkuttu,dapunna ( pembantu di 

dapur) ke tujuh wanita yang di calonkan oleh Mara’dia Kambunong ini.  

 Di mana Pakkuttu dapu (pembantu di dapur) ini adalah satu-satunya anak 

kandung oleh Mara’dia Kambunong yang sengaja dikotorkan wajahnya agar tidak 

menjadi pilihan Tomakaka maka berkatalah Mara’dia Kambunong  sambil 

memegang dadahnya berkata kepada Tomakaka Malotong pondo’na “ apa bole 

bua, taniako tau kale menggaka pole baho dibanuammu Tomakaka “ (apa boleh 

dibuat kamu bukan orang sembarang yang berangkat dari tanah kelahiranmu 

Tomakaka)” mupupu ponge ateku, supu-supunna ana’ku mesa (kamu mupetik 

satu-satunya buah hatiku, yang kamu pilih)maka di papanje,ne (di wudu’kan ) lah 

anak dari Mara’dia Kambunong yang bernama Sindo Allo lalu dinikahkan dengan 

Tomakaka Malotong Pondo’na
4
dan melahirkan seorang putri yang diberi nama 

oleh ayahnya sendiri Tomakaka sebelum meninggal yakni Cicci Membulolo atau 

Icci Membulolo. Ketika Cicci Membulolo lahir, ayahnya sudah meninggal dunia 

dikarenakan sakit, dengan menitipkan sebuah cicin agar supaya sodara-sodara 

laki-lakinya Cicci Membulolo dari lain ibu yang masih berada di daerah 

pegunungan mengenali adik perempuannya yang berada di wilayah Tubo.
5
 

Ketika Cicci membulolo sudah dewasa ia dilamar oleh anak dari Puang di 

Bonde yang dimana melahirkan anak pertama seorang laki-laki yang di beri nama 
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 Bunga canning (96 Tahun), Tokoh Adat, wawancara. 14 Oktober 2022 

5
 Bunga canning (96 Tahun), Tokoh Adat, wawancara. 14 Oktober 2022 
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Daeng Manyekka inilah yang menjadi Mara’dia di Tubo dia juga sebagai Baligau 

Tubo dan digelari sebagai Lembang Tajang atau Daeng Mattayang di aliran 

sungai Tubo. Ketika Cicci Membulolo melahirkan lagi anak laki-laki di beri nama 

Andu‟ maka diserahkan lah KeBaligauan kepadanya karena Daeng Manyekka 

memiliki beberapa tugas maka di serahkan salah satu tugas tersebut kepada 

adiknya yang bernama Andu‟ sebagai Baligau Tubo.
6
 dan ketika Cicci 

Membulolo melahirkan anak laki-laki yang ke tiga ia memberi nama Daeng 

Manuruki yang di beri julukan Puatta’ Salutambung yang menjadi Pappuangang 

(puang di Salutambung) lalu Cicci Membulolo kembali melahirkan sosok anak 

perempuan yang ke empat di berilah nama neneta Daetta Minne atau Tomatindo 

di Bunga inilah yang menjadi Mara’dia di Sambabo. 

 Hal Inilah yang menjadi struktural kelembagaan ada’sangga yang teratur 

mulai dari Mara’dia lalu turun ke Baligau lalu turun lagi ke Pappuangan, pua kali 

dan sampai pada rentetan masyarakat biasa yang harus dihormati di dalam 

ada’sangga.
7
Beginilah kira-kira asal-usul singkat tentang bagaimana sejarah 

terbentuknya kelembagaan adat sangga‟ dan sejarah nenek moyang orang-orang 

Salutambung. 

 Dalam penjelasan Ahmad sebagai imam mesjid Al-Furqan Salutambung 

dan sebagai Baligau Tubo yang sekarang, ia menjelaskan bahwa Mara’dia 

,Baligau dan Pappuangan lah yang dulu pertama kali memperkenalakan dan 

meleksanakan Tradisi Ma’tula Bala di Desa Salutambung Kecamatan Ulumanda 

Kabupaten Majene
8
Sedangkan dalam Tradisi Ma’tula Bala di Salutambung pada 

zaman dahulu itu melakukan ritual berbedah jauh dengan ritual Tradisi Matula 

Bala pada zaman sekarang, karna masyarakat terdahulu meminta pertolongan 

                                                           
6
 Ahmad (59 Tahun), Tokoh Adat sekaligus Tokoh Agama, wawancara 11 Oktober 2022 

7
Bunga canning (96 Tahun), Tokoh Adat, wawancara. 14 Oktober 2022 

8
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bukan kepada Allah Swt melainkan kepada mahluk-mahluk gaib yang berada 

diwilayah mereka yang dpercai sebagai Pa’jagana Kappung (penjaga kampung) 

atau Panggeppena Kappung atau (penunggu kampung).  

Salah satu faktor yang sampai sekarang masih dipercayai beberapa 

masyarakat munculnya Bala di Salutambung karena sebahagian besar masyarakat 

masih mempercayai adanya penungggu kappung atau panggeppena kappung yang 

akan murka jika pantangan-pantangan yang ada di Salutambung dilanggar seperti 

membakar udang di kampung, membakar terong, menggunakan wadah bekas 

memasak dan menggoreng ikan dan daging sebelum dibersihkan terlebih dahulu, 

memasak daging yang dimana ketika daging telah mendidih kuahnya jatuh 

mengenai api. Inilah yang diyakini menjadi memicu kemarahan penunggu 

kampung hingga banyak terjadi musibah wabah penyakit seperti sakit perut secara 

bersamaan yang sulit disembuhkan dan mengakibatkan kematian secara berturut-

turut, yang biasa disebut dengan istilah mamea pekku’buang (merah tanah 

pekuburan) yang biasa diartikan banyaknya kematian yang beruntun di 

Salutambung. 
9
 

Berdasarkan ringkasan diatas hal tersebut menjadi pemicu asal mula 

masyarakat dahulu sering melaksanakan tradisi Ma’tula bala, bahakan sampai 

sekarang. Disamping gangguan makhluk yang ta‟kasat mata., Faktor yang lain 

kala itu juga timbul persepektif masyarakat ketika mendengar atau mendapat 

kabar dari negri lain atau daerah lain misalnya di tanah Jawa atau Sumatra, terjadi 

bencana alam berupa gempa bumi, tsunami, meletusnya gunung yang bisa saja 

berdampak sampai ke tanah Sulawesi ataukah akan ada wabah penyakit yang 

menular baik itu penyakit yang mematikan atau tingkat kematianya tinggi. Maka 

hal itulah yang membuat masyarakat biasanya melakukan musyawarah untuk 
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 Maddal Hair (54 Tahun) Tokoh Adat,wawancara.Salutambung 15 oktober 2022 
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melaksanakan ritual tradisi Ma’tula bala, dengan maksud dan tujuan untuk 

mencegah sampai penyakit atau bencana alam yang sampai ke lita banuatta (tanah 

daerah kita). Pemicu-pemicu seperti diataslah yang yang sering membuat 

masyarakat di Desa Salutambung melaksanakan tradisi Ma’tula Bala.
10

 

2. Perubahan dari masa kemasa  

Sebagaimana hal yang diketahui bahwa setiap kelompok masyarakat pasti 

ada salahsatu budaya yang tercipta, sama halnya seperti budaya yang ada di 

daearah mandar pada umumnya yang menciptakan suatu tradisi Tolak Bala 

(Menhindari hal yang tak diinginkan dalam artian menhidari suatu bencana), sama 

seperti di selurh penjuru Indonesia bahkan belahan dunia, telah berlangsung 

memliki buidaya tersendiri dan berawal sejak berabad-abad tahun yang lalu dan 

terus berkembang dan berubah seiring dengan perubahan masyarakat dan 

budaya.
11

 Sama seperti halnya tradisi Ma’tula Bala yang ada Salutambung sudah 

berlangsung sejak berabad-abad yang lalu dan menjadi bagian penting dari budaya 

dan sejarah setempat. Dalam perjalananya tradisi ini mengalami perubahan dan 

evolusi seiring dengan perubahan masyarakat dan budayanya.  

a. Sebelum masuknya Islam 

Sebelum masyrakat mengenal Islam pada masa ini, tradisi Tolak Bala di 

mandar masih sangat kental akan kepercayaan animisme dan dinamisme di 

masyarakat setempat. Upacaranya dilakukan dengan sangat-sungguh dan memilki 

makna spiritual yang kuat. Dalam upacara ini masyarakat mempersembahakn 

bahan-bahan tertentu untuk memohon perlindungan dan kebeuntungan kepada 

roh-roh yang dipercayai dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, upacara 

ini juga memilki makna yang simbolik yang kuat, seperti melambangkan 
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Ahmad (59 Tahun),  Tokoh Agama, wawancara 11 Oktober 2022 
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pembersihan dosa. Padamasa ini diperkirakan masyarakat mandar dalam masa 14 

kerajaan yang dimana masing-masing menjalankan pemerintahan secara otonomi. 

Untuk mengatuur strategi masyarakat melawan penjajah, ketuju Kerajaan itu 

sepakat bersatu dalam suatu oerganisasi ketatanegaraan berbentuk federasi yang 

dinamakan pitu Ba’bana Binanga yang diartikan sebagai tujuh muara sungai, 

ketuju kerajaan itu adalah Balanipa, Sendana, Banggae, Pamboang,Tappalang, 

Mamuju dan Binuang. Lalu Ketuju kerajaan ini membuat perjanjian dengan tujuh 

kerajaan yang berada diwilayah pegunungan yang diberi nama pituulunna salu 

yakni tujuh kepala atau Hulu sungai kerjaan ini adalah Rattebulahang, Mambi, 

Aralle, Bambang, Messawa, Tabulahang dan Matangga
12

  

Kemudian didaerah Sendana sendiri tepatnya di wilayah Tubo Sendana 

yang sekarang sebahagian menjadi wilayah Kecamatan Ulumanda akibat 

pemekeran wilayah, sebelum masuknya agama Islam masyarakat sudah mengenal 

tradisi Ma’tula Bala tidak ada yang tahu pasti tahun kapan tradisi ini pertama kali 

di laksanakan tetapi yang pastimenurut nara sumber tradisi ini diperkenalkan oleh 

Mara’dia. Baligau dan Pappuangan
13

 tradisi ini sudah biasa dilakukan 

dikarenakan kepercayaan mereka dulu masih mempercayai tentang roh nenek 

moyang mereka, masyarakat Desa Salutambung mempercayai adanya gangguan 

atau bala‟ yang akan menimpa lita banuatta (tanah kita), hal inilah yang 

menyebabkan masyarakat dulu sampai sekarang, ketika mendapat sebuah 

informasi akan datangnya Abala, maka akan mengadakan ritual tradisi Ma’tula 

Bala. Namun sebelum datangnya Islam, tradisi ini memiliki perbedaan dengan 

masa setelah masuknya Islam di wilayah Ulumanda khususnya desa Salutambung.  

                                                           
12

Abd Shadiq Kawu, “Sejarah Masuknya Islam di Majene” Jurnal Al-Qalam, vol. 17 no. 

2 (2011), h. 152 jurnalalqalam.or.id (Diaskes 16 November 2022) 
13
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Sebelum masyarakat Salutambung mengenal Islam lebih dalam, ritual 

tradisi Ma’tula Bala atau meminta pertolongan kepada Dehata Lita ruh yang 

menguasai dunia bawa yang dipercaya sebagai penunggunya kampung 

(Pangeppena Kappung) dan mempersembahkan sesajen yang didiamkan ditempat 

yang diyakini sakral untuk Dehata Lita berupa makanan dan lain sebaginya untuk 

mencegah roh-roh gaib tidak murkah dan senantiasa menjaga kampung 

masyarakat Salutambung dari seluruh macam bencana (abala). Inilah yang paling 

menonjol yang membedakan tradisi ini sebelum masuknya Islam dan sesudah 

masuknya Islam.
14

 

b. Setelah masuknya Islam 

Masuknya Islam di Ulumanda atau Mandar sendiri itu pada umumnya 

bermula dari datangnya tiga muballig dari dari Sumatera yang datang ke Sulawesi 

Selatan untuk membawa dan menyiarkan agama Islam. Dari beberapa sumber 

maka diperoleh keterangan bahwa sebelum mengislamka kerajaan Gowa, ketiga 

muballig tersebut  terlebih dahulu singgah ke tanah Luwu, ketiga muballig ini 

yaitu, Datuk Ri Bandang yang bernama asli Abdul Makmur dengan gelar Khatib 

Tunggal, Datuk Tiro yang bernama asli Abdul Jawad dengan gelar Khatib 

Bungsu, dan Datuk Patimang yang bernama asli Datuk Sulaiman yang bergelar 

Khatib Sulung. Ketika masa ini Luwuk di perintah oleh Lapatiware‟ Daeng 

Para‟bung yang memerintah pada tahun 1586-1610 yang kemudian berhasil di 

Islamkan pada 15 Rhamadan 1013 atau 4 februari 1603. 

 Setelah itu dua tahun sesudahnya giliran Kerajaan Gowa yang berhasil di 

Islamkan lalu kemudian La Patiware yang memerintah saat itu diberi gelar Arab 

yaitu Sultan Muhammad Mudharuddin
15

Setelah berhasil mengislamkan tanah 
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Ahmad (59 Tahun), Tokoh Adat sekaligus Tokoh Agama, wawancara 11 Oktober 2022 
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Edward L. Poelinggoman dan Suriadi Mappangarra, Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I 

(Cet I ; Makassar : Balitbangda Sul-Sel, 2004 ), h. 80 
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luwu Khatib Tunggal dan Khatib Bungsu menuju ke tanah Gowa dan Bulukumba 

kemudian keduanya berselisih paham antara metode apa yang akan dipakai dalam 

mengajarkan Islam, sehingga keduanya berpisah dan menjalankan metodenya 

secara sendiri-sendiri, Khatib Bungsu singgah dan menetap sendiri di Tiro daerah 

Bulukumba sedangkan Khatib Tunggal melanjutkan perjalananya ke tanah 

Kerajaan Gowa
16

 

Pada saat agama Islam sudah sampai kekerajaan gowa pada tahun 1605 

maka pada tahun-tahun berikutnya kerajaan-kerajaan yang ada di Mandar juga 

ikut mengikut memeluk agama Islam, karena Kerajaan Gowa dan Mandar 

memiliki hubungan yang erat antara keduanya (Khususnya Kerajaan Balanipa) 

ya,ni memiliki hubungan politik yang sangat erat, hal ini ditandai dengan 

diangkatnya I Manyabungi Todilaling ( Raja Balanipa pertama) sebagai panglima 

perang Kerajaan Gowa serta dinikahkanya  I Manyabungi dengan anak raja Gowa 

yang kesembilan yaitu Tuma‟parisi‟ Kallona17
 

Datangnya Islam di Mandar diperkenalkan oleh para muballig dan 

diterima dengan damai dan senang hati oleh masyarakat Mandar.diantara Tokoh 

pengyebar Islam tersebut antara lain yakni: Syekh Abdul Mannan To Salamaq di 

Salabose, Sayyid al-Adiy, Abdurrahman Kamaluddin, Kapuangan Jawa dan Sayid 

Zakaria. Ulama Abdurrahman Kamaluddin atau yang dikenal dengan nama 

Tosalamaq di Binuang datang di Galetto, salah satu pelabuhan tertua di Mandar. 

Setelah peng-Islaman itu, raja menetapkan Islam menjadi agama resmi kerajaan 

sehingga semua penguasa lainnya dan rakyat juga menganut Islam. Itulah yang 

menjadi dasar penguasa menetapkan lembaga baru yang disebut Maraqdianna 

                                                           
16

 Edward L. Poelinggoman dan Suriadi Mappangarra, Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I, h. 

80-81 
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 Idham dan Saprillah, Sejarah Perjuangan Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, (Cet; 

II: Solo: Zada Haniva Publishing, 2015), h. 6. 
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Saraq yang berada di bawah seorang pemimpin agama yang disebut “Kali” atau 

“Kadhi”.
18

 

Sementara ulama yang menyiarkan ajaran Islam di daerah kerajaan 

Mamuju, Sendana, Pamboang dan Tappalang adalah Sayid Zakaria dan Kapuang 

Jawa atau Raden Mas Surya Adilogo pada abad ke-17.
19

 Menurut kisah, ulama 

tersebut ialah murid dari Sunan Bonang yang datang ke Kalimantan dan kemudian 

melanjutkan kegiatannya ke Sulawesi. Ia pertama datang singgah di Mamuju 

kemudian melanjutkan ke daerah-daerah lain. Menurut informasi, nama 

sebenarnya dari ulama ini (Kapuang Jawa) adalah Raden Mas Surya Adilogo. 

Penyapahan dengan nama Kapuang Jawa karena berkaitan dengan daerah asalnya, 

yaitu Pulau Jawa.
20

 

 Setelah Agama Islam seluruhnya telah menyebar di tanah Mandar tidak 

terkecuali kerajaan-kerajaan kecil yang berda di Sendana atau Tubo Sendana. 

Akulturasi Budaya dan agama seperti yang terdapat dalam Tradisi pernikahan, 

tradisi dalam upacara kematian, dan trasisi yang menjadi ikonik di suku mandar 

yakni Saiyyang Pattuqddu atau yang biasa dikenal dengan kuda menari yaitu 

tradisi selamatan yang diadakan oleh masyrakat di Mandar dengan menunggangi 

kuda dan diarak ketengah-tengah kampung oleh orang yang telah menyelesaikan 

atau menamatkan Alquran.
21

 Tidak terkecuali juga tradis Ma’tula Bala yang 

beralkulturasi dengan agama Islam, yang tadinya tradisi ini meminta-minta 

kepada roh goib, namun setelah masuknya Islam berubah menjadi meminta hanya 

kepada Allah Swt.inilah yang paling pertama dirubah dalam tradisi Ma’tula Bala. 
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 Edward L. Poelinggomang, Sejarah dan Budaya Sulawesi Barat, h. 91. 
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 Ahmad M. Sewang dkk, Sejarah Islam di Mandar, (Cet. I; Jakarta Timur: Puslitbang 
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 Setelah Islam dikenal oleh masyarakat Mandar khususnya Ulumanda, 

tradisi Ma’tula Bala  ini tidak dihilangkan melainkan diakulturasikan dengan 

syariat-syariat Islam, perlahan tatacara pelaksanaan tradisi mulai berbah selain 

dari bentuk aqidah, yang bentuk permohonanya tidak lagi kepada hal-hal yang 

gahaib melaikan kepada Aallah Swt. Bentuk ibadahnyapun mulai berubah yang 

tadinya makanan-makanan di hanyutkan kelaut atau ditinggalkan di tempat-

tempat yang sakral, setelah mengenal Islam tidak lagi seperti itu, makanan yang 

dibawa kini dimakan secara bersama-sama yang menjadi nilai sedekah, dan 

meminta pertolongan tidak lagi pada Dehata Lita pa,jaga kappung (penjaga 

kampung) melainkan kepada Allah Swt.  

c. Masa sekarang 

Setelah kemerdakaan bangsa Indosenesia tepatnya pada 17 Agustue 1945. 

Bangsa Indonesia telah mengumumkan dan menyatakan kemerdekaanya secara 

formal, baik itu kepada dunia internasional maupun kepada bangsa Indonesia itu 

sendiri, bahwa mulai saat itu Bangsa Indosenesia  telah merdeka, yang berarti 

mulai saat itu bangsa Indonesia mengambil sikap menentukan nasib bangsanya 

sendiri dari segala aspek, baik itu aspek perekonomian, pendidikan dan hukum 

ketatanegaraan dan kebudayaanya sendiri.
22

 

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat selalu dekat dengan 

kebudayaanya itu sendiri, yang tidak jauh beda dengan masyarakat Desa 

Salutambung yang dulunya memiliki banyak kebudayaan yang yang sering 

dilaksanakan baik itu untuk keperluan sehari-hari. Namun karena percepatan 

teknologi dan informasi serta kemajuan ilmu pengetahuan banyak diantara 

kebudayaan, kesenian dan permainan kahs daerah yang sudah mulai memudar 

ditelan oleh perkembangan zaman. 
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Aktifitas yang paling terlihat saat ini adalah cara hidup, yakni proses 

pergeseran dari aktifitas hidup tradisional menuju modern dengan memanfaatkan 

hasil teknologi buatan manusia sehingga memudahkan aktitivitas dalam 

kehidupanya. tidak jarang proses pergeseran cara hidup dari tradisional menuju 

modern memiliki anggapan bahwa sesuatu yang kuno atau tradisional merupakan 

hal-hal yan tidak penting. Padahal Manusia dan kebudayaan memang tidak dapat 

dipisahkan adanya tempat yang dihuni manusia maka bisa dipastikan ada pula 

kebudayaan ditampat hunian tersebut, kebudayaan merupakan warisan dari 

leluhur yang memilki ciri khas masing-masing dan memiliki simbol-simbol 

khusus yang memilki pemaknaan yang berbeda-beda. 

 Proses regenarasi adalah penerus bagi pewaris kebudayaaan untuk bisa 

mempertahankan eksistensi kebudayaan, tetapi seiring dengan perkembangan 

zaman maka kebudayaan akan mengalami perubahan. Proses pergeseran gaya 

hidup dari tradisional menuju ke modern memang tidak dapat dihindari yang 

sesuai dengan teori modernisasi, akan tetapi jika proses pergeseran tersebut 

menyangkut tentang tradisi lokal atau tradisi yang memilki nilai sakral, maka hal 

itu akan membawa hal buruk bagi jati diri yang membawa kebudayaan tersebut, 

apatah lagi jika menggunakan anggapan “yang kuno merupakan halyang tidak 

penting” ini akan menghilangkan kearifan lokal hingga jati diri penerus atau 

pewaris kebudayaan akan hilang
23

 

Tradisi Ma’tula Bala yang ada di Desa Salutambung tidak banyak 

mengalami perubahan dari masa awal kedatangan Islam datang dan zaman 

sekarang, hanya yang membedakan yakni semangat dari para masyarakat mulai 

menurun. Kurangnya perhatian pelaksanaan tradisi ini dikarenakan banyaknya 

budaya budaya modern yang mempengaruhi hinga datang atau timbulnya faham-
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faham membid‟ahkan bid’ah dolala (bid‟ah yang buruk) tradisi ini oleh 

sekalangan masyarakat yang tidak faham tentang asal usul atau sejarah dari tradisi 

ini, dan bagaimana agama Islam mengakulturasikan kebudayaan tersebut dengan 

nilai-nilai Islam. Terlepas dari semua itu penduduk asli Desa Salutambung sampai 

saat ini masih mempercayai tradisi Ma’tula Bala dapat menahan dan membuang 

Bala‟ yang akan menimpa Desa Salutambung Kabupaten Majene.  

Pada masa sekarang masyarakat Salutambung tidak sepenuhnya terlepas 

dari hal-hal ghaib, masyarakat mempercayai masih ada hal-hal ghaib, akan tetapi 

tidak lagi dipercai sebagai penolong atau yang dapat menjaga dari berbagai hal 

bencana (abala) karena setelah masuknya agama Islam, Allah Swt adalah dzat 

yang maha pelindung dan maha menyayangi, dan ialah yang mengatur semua hal 

yang ada di muka bumi ini.
24

 

Pada masa kini juga tradisi Ma’tula Bala masih tetap ada dan dihormati 

oleh masyarakat khususnya masyarakat Salutambung. Meskipun telah berubah 

seiring waktu, tradisi Ma’tula Bala di Desa Salutambung tetap merupakan bagian 

penting dari budaya dan sejarah stempat, masyarakat Salutambung masih 

menghsormati dan mempertahankan tradisi ini, dan upacara masih dilakukan 

sampai saat ini jika melihat waktu dimana masyarakat sudah diajurkan untuk 

melaksanakan tradisi ini. 

3. Pendukung tradisi Tolak Bala 

a. Suku Mandar 

Mandar terbentuk sejak abad XVI. Pembentukan ini terjadi setelah adanya 

persekutuan antara 7 kerajaan dipesisir yang disebut dengan pitu babaqna binanga 

dan 7 kerajaan yang ada di pegunungan yang disebut dengan pitu ulunna salu. 

Tujuh kerajaan pesisir meliputi wilayah kerajaan Balanipa, Sendana, Pamboang, 
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Banggae, Tappalang, Mamuju dan Binuang. Sementara tujuh kerajaan yang ada 

dipegunungan meliputi kerajaan Rantebulahang, Aralle, Tabulahang, Mambi, 

Matangnga, Tabang dan Bambang.25 

Keempat belas kerajaan tersebut kemudian sepakat untuk membentuk 

sebuah persekutuan suku bangsa yang saling menguatkan dan melengkapi satu 

sama lain. Darisinilah asal-usul suku Mandar. Nama Mandar sendiri sampai saat 

ini masih menjadi perdebatan. Para peneliti budayawan Sulawesi Barat belum 

memilki kesepakatan aka nasal usul kata suku Mandar yang digunakan. Sebagian 

menyebutkan bahwa nama Mandar berasal dari kata Sipamandar yang artinya 

saling melengkapi. Kata ini lahir dari persekutuan 14 kerajaan yang terjadi 1580 

silam. Namun sejumlah literaratur lain menyebutkan bahwa kata Mandar telah ada 

sejak jauh sebelum persekutuan tersebut terjadi. Data ini dilihat dari peta-peta 

Eropa tahun 1534-2540 yang memuat kata Mandar pada catatan pendaratan 

pertama portugis dipulau Sulawesi pada tahun 1530.  

Pada zaman pendudukan Bangsa Belanda di Nusantara ini tepatnya sekitar 

tahun 1905, wilayah Sulawesi Barat yang didiami oleh etnis Mandar, dikenal 

sebagai satu wilayah: Afdeling Mandar yang terdiri dari 4 (empat) wilayah Onder 

Afdeling. Salah satu diantaranya adalah Onder Afdeiling Majene. Di bawah 

Onder Afdeling dibagi lagi atas beberapa wilayah Swapraja. Di bawah Swapraja 

dikenal lagi dengan beberapa Distrik. Istilah distrik ini masih digunakan sampai 

digunakan sampai beberapa tahun setelah Proklamasi kemerdekaan Repubilk 

Indonesia Tahun 1945, bersamaan dengan beberapa desa tentangganya di wilayah 

Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene, pada tahun 1985 Desa Sambabo juga 

dibentuk. Desa sambabo juga merupakan gabungan dari dua bagian wilayah 

distrik yang berbeda, yaitu Desa kabiraan yang merupakan wilayah Distrik 
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Ulumanda yang dipinpin oleh Tomakaka  dan desa Smbabo yang merupakan desa 

yang dimekarkan merupakan wilayah Hadat Sambaho yang dipimpin oleh 

Mara’dia.
26

 

Dari keterangan para narasumber yang sempat diwawancarai, Nama 

Sambaho diambil / diabadikan dari kata Sambaho yang berarti diatas, berarti desa 

Sambaho adalah Desa yang diatas Gunung. Konon katanya bahwa penduduk 

Sambaho yang pada saat itu bermukim atau menempati kampung secara teratur 

dan memiliki jumlah penduduk yang banyak, kebanyakan diisi keturunan Raja 

Bulo sebuah kampung yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.  

Sejarah terbentuknya desa sambabo diambil saat rapat pertama yang 

dilaksankan di Sulai yang masing-masing tokoh mengusulkan nama Desa antara 

lain yang mengemuka Salutambung, Liba dan Sambabo sendiri, pada akhirnya 

seluruh peserta menyepakati nama Desa Sambabo. Seiring terbentuknya Desa 

Sambabo maka pemerintahan dibentuk dan kepala Desa yang pertama dijabat oleh 

Idris selama 2 tahun, setelah desa sambabo defenitif kepala Desa Sambabo dijabat 

oleh Arifin. 

Sejak pemerintahan dipegang oleh Arifin inilah Salutambung menjadi 

bagian Desa Sambabo yang kala itu Salutambung menjadi bagian Distrik Tubo. 

Kepala dusun kala itu Pua‟noni disuruh memilih atau mengikut kemana, apakah 

ke Tubo atau ke Malunda yang pada akhirnya Pua‟ noni memilih Malunda. 

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan terbentuknya beberapa dusun 

di Desa Sambabo dan atas tekad, kerja sama serta keinginan yang kuat dari 

Masyarakat, serta adanya kebijakan yang baru dari pemerintahan Kabupaten 

Majene bersama DPRD telah menetapkan Ranperda pemekaran Desa tersebut 
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bersama dengan Desa-Desa lain yang berada dalam Kabupaten Majene. Majene 

melalui Rapat paripurna DPRD. Pada tanggal 01 maret 2011 oleh Bpk. H.Kalma 

Katta sebagi Bupati Majene, telah meresmikan  pemekaran Desa yang tertuang 

Perda nomor 7 tahun 2010 tanngal 6 Desember 2010 tentang pembetukan wilayah 

Desa di wilayah Kabupaten Majene, maka Desa Sambabo dimekarkan menjadi2 

Desa yakni Desa Sambabo dan Desa Salutambung.
27

  

 Sebagai ibukota Desa Smbabo maka Desa Salutambung sudah memiliki 

psuat pelayanan Administrative Desa dengan ukuran 7,512 M2. Berdasarkan 

perda tersebut diatas maka penerintahan Desa Salutambung sambil memilih 

pemilihan kepala desa maka camat Ulumanda Sudirman, S.Pd, M.Si menunjuk 

kepala Desa penjabat kepala desa yang dimaksud adalah Sekretaris Desa Sambabo 

Syamsuddin Idris.  

Pejabat desa pula yang mengawal pemilihan kepala Desa Salutambung 

yang pertama kali dilaksanakan pada tanggal 31 oktober 2011 secaraserentak 

diwilayah kabupaten Majene. Proses pemilihan kepala Desa tersebut diikuti oleh 4 

calon kepala desa yang akhirnya dimenangkan oleh Jabaruddin yang sampai 

sekaran menjabat kembali setelah terpilih pada pilkades di tahun 2017 yang 

dilaksanakan secara serentak pula.
28

 

b. Stratifikasi Sosial 

Masyarakat Mandar dikenal dengan sebagai masyarakat yang ketat 

mempertahankan aturan pelapisan sosial dalam masyarakatnya. Oleh karena itu 

hingga saat ini pelapisan sosial di Mandar, terutama pada tingkat adat dan 
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Mara‟dia direvitalisasi yaitu mengembalikan fungsi-fungsi kelompok pejabat adat 

(puang) dan kelompok daeng.  

Pelapisan sosial masyarakat sebagaimana yang dijelaskan di atas, dewasa 

ini sudah tidak mecolok seperti pada zaman sebelum kemerdekaan. Pelapisan 

sosial seperti gelaran daeng, memang masih ada dalam struktur masyarakat, tetapi 

status dan penerapanya dalam kehidupan sosial dan pemerintahan tidak seperti 

pada masa kerajaan yang lalu. Gelaran ini tidak lain digunakan hanya merupakan 

penghormatan dalam tata krama pergaulan. Kenyataanya, penghormatan yang 

diberi kepada seseorang tidak hanya tertuju kepada orang bangsawan, tatapi juga 

dari golongan tau merdeka yang memperoleh kedudukan dan jabatan dalam 

pemerintahan atau organisasi sosial dalam masyarakat.29 

 Pelapisan sosial masyarakat Mandar khususnya Desa Salutambung 

Kecamatan Ulumanda dikenal dalam masyarakat berdasarkan keturunan atau 

status dan perananya dalam masyarakat. Pelapisan sosial yang ada dalam 

kehidupan masyarakat Salutambung Kecamatan Ulumanda dibedakan atas 5 

golongan yaitu Mara’dia, Baligau, Pappuangan, Annanguru, dan masyarakat 

biasa. 

Agar supaya kebudayaan tetap berlangsung memang diperlukan penerus 

dan pendukung dari kebudayaan itu sendiri, karena jika tidak ada pendukung dari 

kebudayaan itu sendiri maka mustahil kebudayaan itu terus ada dan sampai 

kepada penerus anak cucuk dari nenek moyang menciptakan kebudayaan yang 

sampai kekita saat ini, pendukung dari kebudayaan inilah yang menyampaikan 

dan menggerakkan masyarakat agar tradisi disuatu daerah bisa dilaksanakan dan 

berjalan dengan kesakralanya. Dalam pelaksanaan tradisi-tradisi yang ada di Desa 

Salutambung. Adapun tokoh dari lembaga adat yang menjadi pendukungnya 
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iyalah tidak lain seperti Mara’dia, Baligau, Pappuangang, annangguru dan 

seluruh masyarakat yang ada di Salutambung itu sendiri. 

1. Mara’dia  

Mara’dia adalah pememimpin adat didaerah Tubo sendana yang meliputi 

sebahagian wilayah Kecamatan Ulumanda sekarang, dalam system pemerintahan 

adat sangga‟ Mara‟dia dalam kepemimpinanya membawahi Baligau, 

pappuangangopok, annangguru, dan seluruh masyarakat. Dalam kehadiran sosok 

Mara’dia dalam tradisi Ma’tula Bala menambah nilai kesakralan dalam ritual 

tradisi ini, dimana Mara’dia dipandang sebagai tokoh adat yang sangat dihormati 

di Desa Salutambung dengan Tupoksinya sendiri sebagai pemimpin adat iyalah 

menyelesaikan segala perselisihan yang ada di masyarakat. Menelisik jauh 

kebelakang, ketika ingin melaksanakan tradisi Tolak Bala dan berbagai tradisi 

lainya tidak dapat dilaksanakan tampa hadirnya Mara’dia.
30

 

2. Baligau (Tubo) 

Berangkat dari sejarahnya Baligau adalah istiadat yang diberikan kepada 

sodara dari Mara’dia yang khusus memag menangani permasalahan adat yang 

berada di wilayah Tubo, baligau adalah mahkama pengadilan adat yang 

menangani setiap permasalahan masyarakat yang tidak bisa mereka selesaikan 

sendiri, diantara beberapa tugas dari Baligau (Baligau Tubo),selain mendamaikan 

setiap permasalahan dan memberikan nasehat kepada masyarakatadalah 

mengangkat Mara’dia yang dianggap pantas dan bisa dituakan untuk didengarkan 

setiap perkataanya dan dapat juga memberhentikan Mara’dia apabila dikemudian 

hari terdapat hal-hal yang tidak melambangkan seorang yang dianggap dapat 
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dituakan didaerah Tubo yang sebahagian daerahnya sekarang termasuk dalam 

Kecamatan Ulumanda.
31

 

 

3. Pappuangang 

Pappuangan adalah salah satu unsur pendukung dari tradisi Tolak Bala, 

pappuangan bertugas mengontrol daerah-daerah kecil yang berada di daerah 

Tubo, permasalahan-permasalahan masyarakat di daerah akan diadukan ke 

pappuangan terlebih dahulu, untuk diberikan pencerahan dan solusi dari setiap 

permasalahan, tetapi jika permasalahanya tidak mendapatkan solusi, maka 

permasalahan tersebut akan dibawah kerana lembaga adat (baligau)untuk 

didamaikan. Sebagai salah satu toko adat pappuangan jugalah yang menerima 

masukan-masukan dari masyarakat agar disampaikan ke Mara’dia untuk 

mengambil keputusan, dan langkah apa yang akan dilakukan oleh masyarakat 

untuk menyelesaikan perkaranya.
32

 

4. Annangguru  

Annangguru adalah sebutan untuk toko masyarakat yang memiliki 

keahlian dibidang ilmu agama dan memiliki sanad yang jelas serta diakui oleh 

masyarakat sekitar, istilah annanngguru diambil dari istilah anregurutta yang 

terkenal dikawasan masyarakat Bugis –Makassar.annanguru bertugas berdakwah 

menyebarkan nilai-nilai agama dikalangan masyarakat. Annangguru berfungsi 

sebagai toko sentral dalam kegiatan acara Mattula’ Bala di Desa Salutambung 

dikarenakan fungsinya sebagai penyelaras antara kebudayaan lokal dengan nilai-

nilai agama Islam. 

5. Masyarakat 
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Masyarakat adalah sekelompok orang yang terjalin erat karena system 

tertentu, orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan sebuah kebudayaan, 

sistem didalam masyarakat saling berhubungan kolektif, yang dimana sistem 

tersebut saling berhubungan antara manusia dan manusia yang lainya dan dapat 

memciptakan sebuah kebudayaan dan kesatuan. Masyarakat menjadi pendukung 

yang penting dalam tradisi ini karena sebagai penyambung dari kebudayaan dan 

pendukung dari kebudayaan itu sendiri, tampa adanya sebuah masyarakat yang 

beradat, maka mustahil sebuah tradsi atau kebudayaan itu akan terbentuk dan 

berjalan seperti yang semestinya.
33

 Semua pendukung memainkan peranan 

penting dalam mempertahankan dan menjaga kelangsungan hidup tradisi tolak 

bala yang ada di Desa Salutambung dimana mereka membantu memastikan 

bahwa tradisi ini tetap diteruskan dan dihormati oleh generasi berikutnya.  

B. Prosesi Tradisi Ma’tula Bala 

1. Pra Pelaksanaan 

Pelaksanaan dari trdisi Ma’tula Bala pada masyarakat Desa Salutambung 

memiliki prosesnya tersendiri, biasanya diawali dengan adanya satu kabar yang 

didengar oleh masyarakat biasa atau orang tertentu bahwa aka ada sebuah bencana 

yang akan melanda pa’banuatta (tanah kelahiran kita), atau sebuah penyakit yang 

tidak biasa yang melanda pa’banuatta yang sulit ditemukan penawarnya (obat) 

yang sampai-sampai meregut nyawa sebahagian masyarakat. 

Biasanya tanda-tanda akan terjadinya suatu bencana juga sudah dirasakan 

sebahagian tokoh adat tokoh agama dan masyarakat, kejanggalan yang dirasakan 

biasanya diberikan tanda-tanda baik itu berupa tanda yang nyata seperti gejala 

alam yang tidak menentu, maupun tanda tanda supra natural seperti banyaknya 
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orang yang mengalami mimpi mimpi yang tidak biasa yang dimana masyarakat 

mengalami mimpi yang sama, tentang kehacuran yang akan menimpa masyarakat. 

Maka biasanya masyarakat langsung melangsungkan atau memberikan 

keluhanya kepada tokoh-tokoh adat dan tokoh agama agar supaya berusaha 

mengantisipasi hal-hal yang tidak di inginkan. biasanya antisipasi dari seluruh 

kalangan masyarakat adalah mengadakan ritual tradisi Ma’tula Bala yang biasa 

diawali oleh Mando kappung yang akan meminta izin dari tokoh agama (imam 

masjid) dan tokoh adat untuk turun langsung kerumah-rumah warga 

menginformasikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa Salutambung 

untuk mempersiakan diri melaksanakan ritual Ma’tula Bala istilah untuk Mando 

kappung yang menginformasikan berita tersebut iyalah Pappara’kappung atau 

Mappra’ kappung. Berangkat dari ujung desa sampai ujung desa pappara’ 

menginformasikan kepada aparat Desa dan seluruh msyarakat bahwa akan 

diadakan ritual tradisi Ma’tula Bala yang akan diadakan di masjid yang diadakan 

hari jum‟at setelah shalat jum‟at selama tujuh jum‟at secara berturut turut.
34

 

Sseirig berkembangnya zaman, mando sudah tidak lagi mandatangi satupersatu 

rumah masyarakat teapi sudah bisa langsung mengumumkan melalui pembesar 

suara yang ada di masjid.  

Pra pelaksanaan tradisi Ma’tula Bala mempunyai beberapa persiapan yang 

masing-masing harus dilengkapi sebelum tradisi ini dimulai, sebagai syarat dari 

pelaksanaan yang biasanya disiapkan oleh sando kappung dan orang - orang yang 

sudah mengerti tentang makna dari syarat tradisi ini, selain dari sando kappung  

biasanya tokoh –tokoh adat dan tokoh-tokoh agama yang siap menyiapkan syarat 

wajib dari Ma’tula Bala sebagai bentuk dari kesakralan dari tradisi ini, ada tujuh 

bahan sekiranya yang harus disiapkan sebelum ritual Ma’tula Bala diantaranya : 
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a. Kain kafan (kasa) 

Kain kafan atau yang biasa disebut kasa oleh masyarakat khususnya yang 

berada di Salutambung dimaknai sebagai tanda bahwa masyarakat sedang 

berkabung atas bencana atau musibah yang melanda Pa’banuatta, (tanah 

kelahiran) untuk meminta pertolongan kepada Allah swt. Kain kafan juga 

memberikan nilai kesama rataan manusia di mata tuhanya yang mengingatkan 

masyarakat bahwa kita harus menerapkan sifat rendah hati dan tidak boleh 

sombong karena semua manusia akan kembali kepada penciptanya.  

b. Kemenyan (ndung)  

Undung atau yang biasa dikenal dupa sebuah bahan yang mengeluarkan 

asapyang jika dibakar mampu mengeluarkan bau aroma wangi terapi atau 

meditasi, yang digunakan untuk upacara pelakasanaan tradisi Ma’tula Bala yang 

dipercayai dapat mengusir hal-hal tidak baik yang dating mendekati. Undung yang 

biasa digunakan dalam tradisi ini ialah undung makkah atau dupa yang bersal dari 

tanah Arab (Mekah) di maknai sebagai pengundang malaikat yang ada diatas 

langit turun ikut serta bersama kita. Ataubiasa juga diartikan untuk mengundang 

pa’jagana nakappung dan hal-hal baik lainya dating bersama kita serta mengusir 

hal-hal yang dipercayai buruk bagi masyarakat.
35

 

c. Telur (Tullu)  

Tullu atau telur yang biasa digunakan sebgai bahan baku syarat dari tradisi 

Ma’tula Bala yakni telur dari ayam kampung yang akan diletakkan diatas sokkol 

(beras ketan) yang sudah dibentuk seperti lengkungan gunung untuk di letakan 

diatas sokkol tersebut orang-orang atau tokoh adat yang di Desa Salutambung 

melambangkan tullu (telur) bahwa kita ini satu dimaknai kulit telur sebagai iman, 

putih telur artinya Islam dan kuning telur dimaknai sebagai ihsan.  
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d. Minyak (Lana)  

Lana (minyak) juga harus disiapkan sebelum memulai tradisi yang 

diletakan di piring yang kecil sebagai salah satu syarat dilaksankan tradsi dari 

Ma’tula Bala  biasanya minyak yang digunakan adalah minyak goring khas dari 

mandar yang berbahan dari kelapa, minyak (lana) orang khas mandar 

menyebutnya sebagai lomo ini sekaligus menjadi identitas dari siku mandar. 

Orang-orang di Desa Salutambung sendiri memaknai filosofis lanadalam ritual 

tradisi ini sebagai rezki yang mengalir seperti minyak itu sendiri, minyak mandar 

memiliki aroma harum khas yang apabila digunakan dalam membuat adonan 

makanan, penggunaanya juga diharapkan selain mempermuda rezki yang 

mengalir memberikan juga aroma yang baik dari setiap rezeki yang didapatkan.  

e. Bunga Cucur Bebek (Banguttuho)  

Banguttuho adalah tumbuhan yang dikenal sebagai bunga cucur bebek 

yang menjadi salah satu syarat dari tradisi ini, tumbuhan ini banyak dipakai 

diberbagai tradisi yang ada di Desa Salutambung seperti tradisi Ma’kala tigi 

dalam proses adat pernikahan di Kecamatan Ulumanda, tumbuhan ini banyak 

ditemukan disekitaran rerumputan liar di Salutambung, Banguttuho 

disajikandiatas piring kecil bersama lana (minyak kelapa) orang-orang 

mempercayai makna filosofis dari Banguttuho ini agar tanaman atau hasil  kebun 

subur dari masyarakat bisa berlimpa ruah,  masyarakat mengharapkan dengan 

adanya banguttuho ini dapat mencegah dari adanya gagal panen.
36

 

f. Abu (Apuh)  

Apuh adalah terumbu karang yang diambil dilautan lalu di keringkan kemudian   

dibakar halus dipallu api, pallu api adalah tempat masak orang-orang dahulu 

dengan bahan bakar kayu yang sudah dikeringkan sebelum mengenal yang 
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namanya kompor sumbu dan kompor gas pada zaman sekarang, apu yang 

digunakan harus dipilah secara baik karea yang digunakan haruslah yang benar-

benar bersih yang disiapkan oleh sando kappung yang halus di bakar oleh api, 

apuh yang bersih biasanya dilihat dari struktur kehalusan dari serbuk abu tersebut 

yang ditandai berwarna putih ke abu-abuan, makna filosofis dari apuh ini 

dopercayai masyarakat sebagai lambang kesucian dan kebersihan 
37

 

g. Uang  

Uang juga di syarat bagi tradisi Ma’tula Bala, selain dari makna 

filosofisnya yang dipercaya dapat melancarkan rezeki berupa uang itu sendiri, 

kegunaanya juga diberikan kepada sando atau ustad yang memandu tradisi 

Ma’tula Bala ini, uang yang biasanya digunakan menjadi syarat tradisi ini tidak 

terlalu besar, uang yang disedehkan tersebut hanya menjadi salah satu syarat 

pelaksanaan, (seikhlasnya) biasanya hanya kisaran 5000 rupiah sampai dengan 

sekitan 50.000 rupiah , konsepnya semakin banyak uang yang disedekahkan di 

harapkan semakin banyak juga rezeki yang akan datang dan diperoleh oleh 

seluruh masyarakat yang berada di Desa Salutambung. 

Tujuh bahan diatas yang menjadi syarat yang harus disiapkan sebelem 

pelaksanaan ini disajikan secara bersama diatas sebuah kappar atau baki’ yang 

dikenal kebanyakan orang sebagai nampan, syarat diatas basanya memilki 

tambahan yang dilengkapi dengan katupa’nabi dan banno’ sebagai pelengkap dari 

syarat diatas, katupa nabi adalah daun pandan yang dilipat hingga menyerupai 

ketupat pada umumnya, namun ukurannya lebih kecil dari ketupat yang biasanya 

sedangkan banno’ terbuat dari beras ketanyang di panggang hingga menyerupai 

(jagung panggang) namun banno’ tidak memilki rasa (hambar).
38
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Sedangkan masyarakat pada umumnya membawa makanan dan kue yang 

sudah siap di makan oleh seluruh masyarakat yang hadir, biasanya setiap keluarga 

rumah tangga menyiapkan setidaknya satu kappar makanan tersebut. Jadi setiap 

selesai shalat jum‟at ibu rumah tangga akan membawa makanan tersebut ke 

masjid untuk ritual Ma’tula Bala selama tuju jum‟at berturut-turut.  

2.  Pelaksanaan 

Tradisi Ma’tula Bala yang berada di Desa Salutambung Kecamatan 

Ulumanda adalah sebuah tradisi yang memiliki makna spiritual bagi masyrakat 

setempat, proses dilaksanakan dengan cara skaral yang menekankan 

penghormatan terhadap leluhur dan penghambaan diri kepada Allah Swt. Setelah 

seluruh persiapan dan syarat perlengkapan telah dipersiapkan, maka masuklah kita 

ke proses Ma’tula Bala. tradisi ini biasanya dilaksanakan pada hari jum‟at setelah 

ba‟dah shalat jum‟at yang diadakan selama tujuh jum‟at berturut turut maka ketika 

semua sudah memenuhi syarat dan semua eleman undangan sudah hadir semua, 

maka dimulailah proses tradisi ini dengan diawali berdirinya pua‟kali untuk 

menjelaskan kepada masyarakat apa yang melatar belakangi sehingga 

dilaksankanya tradisi ini, agar masyarakat faham dan mengerti apa-apa saja yang 

terjadi disekitaran lita pa’banuatta. Setelah menjelaskan panjang lebar tentang 

apa yang menyebabkan dilaksankanya tradisi Ma’tula Bala maka pua’kali akan 

membacakan kalimat-kalimat pembuka dan bacaan yang intinya meminta 

pertolongan kepada Allah Swt maka pua’kali akan berdiri untuk mengusapkan 

apu kepada kening setiap masyarakat yang menghadiri acara Ma’tula Bala. 

Setelah itu pua‟kali akanmenyerahkan kepada sando atau orang yang akan 

memimpinatau memandu acara dari tradsi, untuk masuk pada acara inti Ma’tula 

Bala. Setelah itu maka sando akan mulai acara dengan bersama membacakan do,a 
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yang di ikuti oleh masyarakat dari tradisi Ma’tula Bala yakni kalimat-kalimat 

tauhid mengesakan Allah Swt. 
39

 

Setelah seluruh rangkaian pembacaan do‟a telah seesai di lantunkan sando 

atau imam masjid yang memandu acara Tula Bala dengan membacakan do‟a 

secara bersama-sama, setelah pembacaan do,a Ma’tula Bala maka akan 

dilanjutkan degan pembacaan do‟a sedekah makan yang dibawa oleh masyarakat, 

dengan berdo,a meminta berkah dari makan tersebut, setelah itu maka masyarakat 

yang hadir sudah bisa menyantap makan yang sudah disajikan oleh pihak 

perempuan, dan sebahagian makan yang belum dihabiskan makan akan dibawa ke 

rumah-rumah untuk dimakan oleh orang-orang yang tidak sempat hadir dalam 

trdisi Ma’tula Bala dengan niatan ketika memakan makanan tersebut maka berkah 

dari makanan tersebut terhindar dari dari Abala’ yang dikhawatirkan menimpa 

mereka. Tradisi Ma’tula Bala di Salutambung memilki arti yang penting bagi 

masyarakat setempat karena dianggap sebagai upaya untuk memohon 

perlindungan dan meminta kebahagiaan kepada sang pencipta, prosesi ini juga 

mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan masyarakat setempat. 

3. Pasca pelaksanaan  

Dalam setiap selesainya tradisi ini dilaksanakan maka pua’kali akan 

berdiri kembali untuk menyampaikan bahwasanya tradisi ini masih akan 

dilaksankan selama tujuh jum‟at secara berturut maka diharapkan untu jum‟at 

kedepanya kembali dipersiapkan makanan sedekahan untuk mengadsakan lembali 

tradisi Ma’tula Bala. Setelah tradisi Ma’tula Bala dilaksankan selama tujuh 

jum‟at secara berturut-turut, maka syarat wajibnya dari tradisi ma’tula Bala ini 

seperti kasa, undung, tullu banguttuho, undung, apuh, dan lana akan dibawa 
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kelaut untuk dihanyutkan (mammanu’ang lopi-lopi) yang dibawa oleh sando atau 

imam masjid dengan niatan semoga syarat dari tradisi tadi akan hanyut ke laut 

bersama penyakit atau abala’ (bencana) lainya yang menimpa Desa 

Salutambung
40

. Tradisi Mammanu’ang lopi-lopi ini bagian akhir dari tradisi 

Ma’tula Bala yang masih dipertahankan dari tradisi sebelum mengenal Islam dan 

sampai masuknya Islam dan samapai saat ini dengan mengalkulturasikan agama 

dan budaya, orang-orang dahulu (nenek moyang orang Salutambung) 

mempercayai apa-apa yang dihanyutkan tersebut akan diambil oleh penunggu 

yang ada di laut, sedangkan setelah masyarakat mengenal Islam tradisi ini tidak 

dihilangkan namun niatnya yang berubah dari memberi sesajen kepada penunggu 

laut dirubah menjadi membuang segala bentuk kesialan (bala‟) untuk hanyut ke 

tengah lautan dan hilang ditelan lautan.  

Tradisi Mamanu’ang lopi-lopi (menghanyutkan kapal-kapal) dengan 

carasando atau imam masjid akan diantar oleh nelayan ketengah-tengah laut untuk 

melepaskan kappar (nampan) ditengah lautan yang berisikan syarat dari tradisi 

Ma’tula Bala. Dengan selesainya Mammanu’ang lopi-lopi juga menandakan 

selesainya seluruh rangkaian acara dari tradisi Ma’tula Bala yang berada di Desa 

Salutambung Kecamatn Ulumanda.
41

Setelah selesainya seluruh rangkaian acara 

tradisi ini sebahagian masyarakat juga masih berdoadan berterimakasih kepada 

Tuhan atas keberhasilan pelaksanaan tardisi Ma’tula Bala ini, masyarakat percaya 

bahwa melalui tradisi ini, mereka dapat melindungi diri kejadian buruk dan 

membawa keberuntungan bagi keluarga dan linkungan mereka. 
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C. Nilai-nilai Budaya Islam Dalam Tradisi Tolak Bala 

1. Nilai Keyakinan dan Keagamaan  

Nilai Keyakinan dan Keagamaan khususnya agama Islam bersumber dan 

berakar dari keimanan terhadap keesaan Tuhan. Semua nilai kehidupan manusia 

berakar keimanan terhadap keesaan Tuhan yang menjadi dasar patokan agama. 

Nilai-nilai budaya Islam itu pada hakikatnya ialah kumpulan dari kumpulan dari 

prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manausia seharusnya menjalankan 

kehidupannya di dunia ini, yang satu prinsip dengan lainya saling terkait 

membentuk satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisahkan.
42

 

Dalam tradisi suatu masyarakat pasti memiliki nilai-nilai yang terkandung 

didalamnya, begitu pula dengan tradisi Ma’tula Bala yang ada pada masyarakat 

Salutambung Kecamatan Ulumanda Kabuaten Majene. Dalam upaya penelitian 

dan observasi yang telah dilakukan peneliti terhadap informan pada tahap awal 

pelaksanaan tradisi Ma’tula Bala, oleh karna itu maka peneliti menyimpulkan 

bahwa setidaknya terdapat tiga nilai keyakinan pada acara tradisi Ma’tula Bala 

yang dilakukan oleh masyarakat Desa Salutambung Kabupaten Majene yaitu : 

a. Nilai Keyakinan  

Islam mengajarkan kita tentang adanya Rabb yang maha Esa. Dialah yang 

menciptakan alam semesta dan seluruh yang ada didalamnya, baik itu yang nyata 

maupun yang tidak Nampak oleh mata. Itulah keyakinan atau aqidah yang mesti 

kita percayai. Islam mengajarkan bahwa kita harus beriman keda seluruh yang 

ghaib, berarti meyakini seluruh ciptaan Allah Swt. yang berada diluar dunia nyata, 

dan mempercayai penuh tentang kekuasaanya, namun beriman kepada yang ghaib 

bukan berarti mahluk yang ghaib itu memiliki kekuatan penuh, karena apabila kita 
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mempercayai hal seperti ini maka akan mengakibatkan kemusyrikan atau 

menganggap ada sesuatu kekuatan yang kuat selain kekuatan Allah Swt.
43

 

Tradisi Ma’tula Bala memilki nilai keyakinan dan keagamaan yang kuat 

dan sangat menekankan pentingnya memegang teguh pada keyakinan dan iman. 

Nilai-nilai buddaya seperti kebaikan, keadilan, kedermawanan dan saling 

menghormati merupakan bagian integral dari tradisi ini yang dipandang sebagai 

cara untuk memperkuat keyakinan dan menunjukkan pengabdian terhadap Tuhan. 

Pengaruh kepercayaan animisme dan dinamisme masyarakat Desa 

Salutambung Kecamatan Ulumanda terhadap kepercayaan mengenai tradisi 

Ma’tula Bala masih sangat kental, sebahagian masyarakat masih mencapur 

adukkan antara trsdisi primitive dan sariat Islam, terlihat dari saat tradisi Ma’tula 

Bala dilaksakan yang dimana ada bacaan-bacaan ayat suci alquran dan ada 

sesajen-sesajen yang dipersiapkan, yang diperuntukkan sebagai syarat dari tradisi 

yang mana masih banyak salah mengartikan, menganngap bahwa sesajen tersebut 

asih diperuntukan kepada hal-hal yang ghaib atau roh nenek moyang mereka. Hal-

hal seperti inilah yang coba diluruskan, bahwasanya tradisi Ma’tula Bala zaman 

sekarang telah di akulturasikan dengan syariat Islam dan nilai-nilai yang 

terkandung didalamnya. 

Didalam ayat suci alquran yang menjelaskan betapa berbahayanya 

mempersekutukan Allah Swt: 

 

 ِ ٍْشَ هُشْشِكٍِيَ بهِِ ۚ وَهَيْ ٌشُْشِكْ ببِلِلَّّ ِ غَ ٍْشُ أوَْ تهَْىِي بهِِ  حٌُفَبَءَ لِِلَّّ وَبءِ فتَخَْطَفهُُ الطَّ فكََأًََّوَب خَشَّ هِيَ السَّ

ٌحُ فًِ هَكَبىٍ سَحٍِقٍ   الشِّ
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Terjemahnya: 

Dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. 
Barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, Maka adalah ia 
seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan 
angin ke tempat yang jauh”.29 (QS. Al-Hajj/22:31). 

Ayat di atas menggambarkarkan betapa buruk dan membinasakan 

menyekutukan Allah Swt. Syirik ialah memberikan perumpaan tentang keadaan 

seorang musyrik yang pasti binasa dan tidak kuasa melakukanya sesuatu yang 

dapat mengelakkanya dari kebinasaan, seperti halnya yang terjatuh dari 

ketinggian, disambar burung, lalu diterkam dan dipotong berkeping-keping atau 

diterbangkan angin sedemikian jauh lalu dicampakkan  kedaratan sehingga hancur 

binasa.
44

 

Bukankah sudah dijelaskan di dalam al-quraan bahwa ajaran Islam Telah 

di sempurnakan dengan diutusnya Nabi Muhammad Saw sebagai rasul terakhir 

dan ajaran yang diajarkan telah disempurnakan dan diridohi oleh Allah Swt 

sebagai agama yang benar dan diabadikan di dalam kitab suci Alquran sebagai 

mana dalam firman Allah Swt (QS al-Ma‟idah/5:3). 

 

ِ بهِۦِ وَٱلْوُ  ٍْشِ ٱلِلَّّ مُ وَلحَْنُ ٱلْخٌِضٌِشِ وَهَبٓ أهُِلَّ لغَِ ٍْتتَُ وَٱلذَّ ٍْكُنُ ٱلْوَ هَتْ عَلَ ٌتَُ حُشِّ ٌْخٌَقِتَُ وَٱلْوَىْقىُرَةُ وَٱلْوُتشََدِّ

هـ  ٍْتنُْ وَهَب رُبحَِ عَلىَ ٱلٌُّصُبِ وَأىَ تسَْتقَْسِوُىا۟ بٱِلْْصَْلَ بعُُ إلََِّّ هَب رَكَّ لكُِنْ وَٱلٌَّطٍِحَتُ وَهَبٓ أكََلَ ٱلسَّ نِ ۚ رَه

خْشَىْهنُْ وَٱخْشَىْىِ ۚ ٱلٍْىَْمَ أكَْوَلْتُ لكَُنْ دٌٌِكَُنْ وَأتَْوَوْتُ فسِْقٌ ۗ ٱلٍْىَْمَ ٌئَسَِ ٱلَّزٌِيَ كَفشَُوا۟ هِي دٌٌِكُِنْ فلَََ تَ 

ثْنٍٍۢ ۙ ِ ٍْشَ هُتجََبًفٍٍِۢ لِّْ ب ۚ فوََيِ ٱضْطشَُّ فىِ هَخْوَصَتٍ غَ نَ دٌٌِ ًۭ هـ سْلَ ٍْكُنْ ًعِْوَتىِ وَسَضٍِتُ لكَُنُ ٱلِْْ َ  عَلَ فإَىَِّ ٱلِلَّّ

حٍِنًٌۭ   غَفىُسًٌۭ سَّ

 

Terjemahnya:  

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah,
 

daging babi, dan 
(daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, 
yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, 
kecuali yang sempat kamu sembelih.

 
Dan (diharamkan pula) yang 
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disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan 
azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari 
ini

4
 orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, 

sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. 
Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku 
cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. 
Tetapi barang siapa terpaksa

 
karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, 

maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”
45

 

Dengan demikian Islam adalah agama yang sudah sempurna yang dibawa 

oleh Nabi Muhammad Saw. Sebagai mana yang telah dicamtumkan dalam al-

quran dimana pelaksanaanya telah dicontohkan oleh rasulullah Saw. 

b. Ibadah  

Konsep ibadah dalam tradisi Ma’tula Bala segala sesuatu bentuk 

manifestasi penghambaan manusia kepada sang pencipta, dimanameliputi 

kegiatan, ritual, dan termasuk rasa syukur kepada Allah Swt atas semua kebaikan 

dan berkah yang telah diberikanya, ada beberapa rangkaian acara dalam tradisi ini 

yang mengandung unsur ibadah, meskipun seluruh rangkaian acara tradisi 

Ma’tula Bala diniatkan seluruhnya menjadi ibadah dan diterima disisi Allah Swt 

sebagai contoh kecil dalam tradisi Ma’tula Bala dima didalam tradisi ini terdapat 

do‟a meminta pertolongan kepada Allah Swt. Dimana do‟a merupakan inti dari 

ibadah, do‟a dalam istilah leksikal adalah menyeru kepada Allah dan memohon 

bantuan dan pertolongan kepadanya, agar terhindar dari mara bahaya dan kita bisa 

mendapat manfaat didalamnya.
46

 

c. Akhlak 

Nilai akhlak dalam tradisi Ma’tula Bala berkaitan erat dengan nilai-nilai 

budaya seperti kebaikan, kedermawanan, dan saling menghormati. Nilai ahlak ini 

menekankan pentingnya memperlakukan orang lain dengan baik serta 

memperkuat keyakinan dan pengabdian terhadap Tuhan. Masyarakat Desa 
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Salutambung sangat mementingkan yang dinamakan dengan ahlakul karimah atau 

akhlak muliah, di mana dalam setiap kehidupan masyrakat termasuk dalam ritual 

tradisi kebudayaan. Masyarakat Salutambung melaksanakan tradisi Ma’tula Bala 

dengan benar karena mereka beranggapan akhlak bukanlah sekedar prilaku 

manusia yang sifatnya bawaan dari lahir, tetapi merupakan salah satu dimensi 

kehidupan Muslim yang mecakup akidah dan syariat yang diajarkan oleh Allah 

Swt melalui para Nabi-Nya. 

Dalam tradisi Ma’tula Bla yang dilaksanakan oleh masyarakat 

Salutambung terdapat nilai akhlak yang tinggi, dimana seseorang akan saling 

memuliakan sama yang lainya, disamping karena kepercayaan bahwa bertengkar 

akan menghadirkan Bala’ masyarakat masih berpegang teguh dengan 

pappasangna to matua-tua (pesan dari orang tua dulu) bahwa kita hidup, kita 

harus memegang teguh sikalemui (kita saling membantu dalam dalam kehidupan 

dan saling menghormati dalam setiap keadaan).
47

 

2. Nilai Sosial Kemasyarakatan 

Nilai sosial adalah norma, prinsip, atau standar yang diterima oleh 

masyarakat tentang bagai mana perilaku dan hubungan antar individu seharusnya 

terjadi. Nilai ini menentukan apa yang dianggap baik dan buruk, benar atau salah 

dan pantas atau tidak pantas dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai sosial 

kemasyrakatan bertujuan untuk menjaga stabilitas dan harmoni dalam masyarakat. 

Tradisi tolak bala adalah tradisi yang berkembang di bebrapa wilayah di 

Indonesia sedangkan tradisi Ma’tula Bala yang khususnya pada masyarakat 

Salutambung untuk melindungi diri keluarga beserta seluruh masyarakat dari 

berbagai bencana atau musibah. 
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Islam adalah agama yang dalam syari‟atnya, bersifat universal. Betapa 

tidak, bahwa apa yang terdapat dari segala aspek hukum baik yang terdapat pad 

alquran maupun hadist, keduanya saling menguatkan dan tidak sedikit yang 

mengajarkan pada umatnya untuk besikap sosialis dalam bermasyarakat. Nilai 

sosial kemasyarakatan dalam tradisi Ma’tula bala dapat dilihat dengan nilai 

kerohanian yang berguna bagi batin manusia, seperti: 

a. Religiolitas 

Nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik dan terus diinginkan dan di 

cita-citakan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Olehkarenanya sesuatu 

yang memilki nilai jika berguna dan berharga seperti nilai kebenaran, kerendahan 

hati, moral atau etis dan agama
48

. 

Tradisi Ma’tula Bala sanagat menekankan pentingnya nilai religiositas dan 

menjujung tinggi nilai-nilai agama, karena banyak tindakan yang dilakukan 

sebagian dari ibadah. Dalam tradisi ini sering diperlihatkan melalui ritual-ritual 

tertentu, seperti membaca doa-doa tertentu atau mempercayai kekuatan gaib 

tertentu, namun secara umum tujuanya adlah memberikan rasa aman dan 

keyakinan keyakinan individu bahwa mereka melindungi dari ha-hal negatif dan 

membantu mereka merasa lebih aman, tenang dan dami 

b. Mempererat tali silaturahmi  

Berdasarkan hasil bacaan penulis, ia mendapatkan refrensi dari Imam Al-

San‟ani yang menjelaskan secara garis besar tentang silahturahmi ialah kiasan 

tentang berperilaku baik kepada kerabat yang masih memliki hubungan nasab.
49
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Ibnu al-Katsir mengungkapkan bahwa silahtuahmi adalah kinayah/cinta tentang 

berbuat baik kepada kerabat, baik menurut garis keturunan maupun perkawinan.
50

 

Mempererat silaturahmi diyakini bahwa dapat melapangkan rezeki dan 

dapat pula memanjangkan umur oleh masyarakat desa Salutabung, Mempererat 

tali silaturahmi juga maknai sebagai salah satu mediasi untuk menghindari dari 

suatu kejadian yang tak terduga  yang disebut Bala’ karena kepercayaannya 

barang siapa yang memutuskan tali silatuhrahmi akan menghadirkan Bala’  

karena orang-orang di Salutambung juga memegang prinsip salaing 

menghidupkan (sibaliparri) kita hidup mesti saling bekerja sama antar sesama 

manusia, berdasarkan hasil wawancara yang dikatakan oleh narasumber Bunga 

Cenning salahsatu warga Desa Salutambung :  pa’da tau moa namaloppa damo 

kappung napanoa to si ero-ero (kita akan celaka ketika kampung kita panas 

dikarenakan orang –orang saling membenci).
51

  Adapun mayoritas masyarakat 

Desa Salatambung adalah petani dan pekebun yang hampir menghabiskan 

waktunya di sawah dan kebun masing-masing, maka salah satu cara untuk 

menjalin silaturahmi salah satunya iyalah dengan bergotong royong hadir di setiap 

acara ritual tradisi, dengan hal itu masyarakat Desa Salutambung kembali 

mempererat dan menghangatkan tali persaudaraan satu sama lain.  

c.  Bergotong royong  

Dalam konsep Islam bergotong royong atau saling membantu ialah hal 

yang lumrah diperbolehkan oleh agama dalam hal kebaikan dan melarang tolong 

menolong dalam hal keburukan, sebagaimana yang terdapat dalam surah Ali 

Imran ayat 104 dan Al Maidah ayat ke- 2. Dengan adanya ayat ini, dapat dilihat 
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bahwa peranan agama dan budaya sangat mengakar dan saling berkaitan dan tak 

dapat dipisahkan dan jidakan sebagai pegangan hidup bagi masyarakat.
52

 Dalam 

tradisi Ma’tula Bala beberapa tindakan harus dilakukan secara bersama-sama, 

sehinga kerja sama atau gotong royong menjadi nilai sosial yang sangat penting. 

Masyarakat Salutambung tidak mengutamakan individualitasnya atau 

mementingkan hidup sendiri, mereka akan selalu mengutamakan kebersamaan 

dibandingkan hanya mementingkan diri sendiri, rasa kebersamaan inilah yang 

membangun semangat integritas di dalamnya.
53

 

d. Sedekah  

Sedekah merupakan bagian nilai sosial bagi masyarakat, selain dari tolong 

menolong sedekah juga bernilai kerohanian bagi batin setiap manusia danya unsur 

sedekah dalam ritual tradisi Ma’tula Bala yakni membawa makanan di setiap 

pelaksanaanya, sangat selaras dengan sabda Nabi Muhammad Saw yang artinya:  

“Bergegaslah bersedekah sebab bala tidak akan pernah bisa mendahului 
sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Sedekah itu sesuatu 
yang ajaib. Sedekah menolak 70 macam bala‟ dan bencana, dan yang 
paling ringan adalah penyakit kusta dan sopak (vitiligo).”(HR. Baihaqi & 
Thabarani) 

Dalam tradisi Ma’tula Bala sedekah dipercayai sebagai salah satu cara 

untuk membendung keburukan dan memperoleh keberkahan. Sedekah dapat 

berbagai bentuk, seperti memberi makanan kepada orang miskin, mengeluarkan 

dana untuk membantu orang yang membutuhkan atau menyumbangkan barang ke 

panti asuhan dan masih banyak lagi. Perinsip sedekah dalam tradisi Ma’tula Bala 

adalah memberikan kebaikan kepada orang lain dan memperbanyak kebaikan, 

sehingga dipercayai dapat membantu mengurangi keburukan dan memperoleh 

kebaikan  

                                                           
52

 Https://kemenag.go.id Melansir dari tafsir Kemenag Surah Al Maidah ayat 2, 12 

Januari 2022. 
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Maddal Hair (54 Tahun) Tokoh Adat wawancara. Salutambung 15 oktober 2022. 
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3. Nilai Kerja 

Nilai kerja merupakan salah satu tujuan yang dimiliki oleh setiap orang 

yang didalamnya mencakup sebuah pemikiran, perasaan, dan keingina yang dapat 

mempengaruhi sikap. Kemudian disatukan dalam hal tradisi nilai kerja mengacu 

pada manfaat atau hasil yang diperoleh dalam melakukan atau mempertahankan 

tradisi itu sendiri. Nilai kerja dari sebuah tradisi dapat bervariasi dan dapat 

meliputi hal-hal seperti membantu memelihara identitas suatu budaya, 

mempererat ikatan sosial, membentuk kebudayaan, memberikan arti dan makna, 

dan memperkuat nilai-nilai penting bagi suatu komunitas masyarakat.
54

  

Penting untuk diingat bahwa nilai kerja dari tradisi dapat saja berbeda 

antar komunitas dan individu, dan dapat dipengaruhi oleh faktor seperti 

keyakinan, latar belakang, dan pengalaman pribadi, namun meskipun nilai kerja 

dapat berbeda, tradisi seringkali memainkan perang penting dalam membentuk 

dan memelihara budaya dan identitas suatu komunitas.  

Tradisi Ma’tula Bala adalah tradisi yang bersal dari kepercayaan 

masyarakat yang menganggap adanya kekuatan ghaib yang dapat mempengaruhi 

kehidupan manusia. Dalam tradisi ini, dipercayai bahwa melakukan tindakan 

tertentu dapat membantu melindungi diri dari kejadian buruk atau “bala”,seperti 

sakit, kecelakaan, atau kemalangan. 

                                                           
54

Dezonda R.Pattipawae, Penerapan Nilai-nilai Dasar Budaya Kerja, Jurnal Sasi Vol. 17 

No.3 2011. 
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Nilai kerja dari tradisi Ma’tula Bala mencoba melihat manfaat dan apa 

hikmah yang bisa diambil masyarakat kedepannya apakah masyarakat memiliki 

kesadaran tentang pentingnyamenjaga sifat, taktakrama, dan saling menghormati 

agar supaya masayarakat terhindar dari segala macam Bala atau sebaliknya 

melepaskan segala tangung jawabnya, jika melepaskan segala halnya maka 

sebuah tradisi itu sudah tidak dihormati dan tidak lagi dijunjung tinggi tentang 

nilai-nilainya. Tradisi Ma’tula Bala memiliki beberapa nilai kerja, diantaranya: 

a. Kerja sama : dalam tradisi ini, masyarakat bekerja sama untuk membantu 

sesama yang sedang mengalami masalah atau kesulitan yang meunjukan rasa 

kebersamaan dan solidaritas  

b. Tanggung jawab sosial: tradisi ini juga menemukan menekankan pentingnya 

tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitarnya, sehingga masyarakat 

memilki rasa kepedulian terhadap sesamanya. 

c. Kemampuan Adaptasi: dalam tradisi ini, masyarakat harus mampu 

menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan situasi, sehingga dapat 

meminimalisir dapak negatif dari bencana atau bahaya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian diatas yang telah di uraikan sebelumnya, 

maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut 

1. Trade Ma’tula Bala yang dilaksanakan masyarakat Desa Salutambung  itu 

menolak kejadian-kejadian buruk dan memohon perlindungan dari kekuatan 

kepada supranatural (Allah Swt) Yang dimana ritual ini melibatkan seluruh 

masyarakat untuk melaksanakan ritual-ritual dan pembacaan doa dan 

tindakan-tidakan khusus, dimana tujuanya untuk memberikan rasa aman dan 

meyakinkan bahwa kekuatan supranatural akan melindungi dan memberkati 

masyarakat, oleh karena itu, tadisi Ma’tula Bala merupakan bagian penting 

dari kepercayaan dan budaya masyrakat Desa Salutambung Kecamatan 

Ulumnada 

2. Tradisi Ma’tula Bala yang berada di Desa Salutambung tidak ada yang 

mengetahui sepesifik kapan tradisi ini dimulai tetap sumber informan yang 

diperoleh dari beberapa informan, bekesipulannya bahwa tradisi ini sudah ada 

sebelum masyrakat mengenal Agama Islam, dan diperkenalkan oleh 

Mara’dia, Baligau, dan Pappuangan sejak dahulu dan ketika masyarakat 

sudah menerima Agama Islam maka tradisi ini di akulturasikan dengan 

syariat dan nilai-nilai Islam pada saat ini. 

3. Dalam proses pelaksanaan tradisi Ma’tula Bala yang dilaksanakan setiap hari 

jum‟at memilki nilai-nilai yang terkandung didalamnya, nilai keyakinan dan 

keagamaanseperti seperti aqidah (keyakinan), ibadah dan ahlak, nilai sosial 

kemasyrakatan seperti nilai religilitas, mempererat silaturahmi, bergotong 
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royon dan juga sedekah sementara nilai kerja seperti kerjasama, tanggung 

jawab dan kemampuan beradaptasi. 

 

B. Implikasi 

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan 

di dalamnya maka penulis memohon maaf dan sangat berharap diwaktu yang 

akan datang dapat dilengkapi dan dikembangkan lagi oleh peneliti-peneliti 

selanjutnya. Pembahasan tentang tradisi Ma’tula Bala yang berada di Desa 

Salutambung Kecamatan Ulumanda menarik untuk dibahas apatah lagi jika 

peneliti bisa mengankat lebih jelas lagi bagai mana sejarah, atau asal usul 

nenek moyang orang-orang Ulumanda dan orang-orang Tubo dalam 

mempertahankan tradisi-tradisinya hingga sampai saat ini. Selanjutnya 

peneliti memberikan saran dan harapan yaitu: 

1. Meningkatnya pengetahuan tradisi lokal  

  Penulis juga berharap melalui penelitian ini, dapat dapat ditemukan 

informasi tentang tradisi Ma’tula Bala yang masih dijalankan oleh 

masyarakat Salutambung.hal ini dapat menambah pengetahuan tentang tradisi 

lokal yang mungkin tidak dikenal luas oleh masyarakat luar. 

2. Perlindungan terhadap  tradisi: 

Dengan adanya penelitian tentang tradisi Ma’tula Bala ini, dapat 

membantu memberikan perlindungan terhadap tradisi tersebut. Agar hal ini 

dapat menghindari tradisi ini kehilangan dan punah, serta dapat membantu 

menjaga kelestarian budaya setempat. 

3. Memberi pemahaman terhadap masyarakat Salutambung 

Studi tentang tentang tradisi Ma’tula Bala diharapkan dapat memberikan 

pemahaman lebih mendalam terhadap masyarakat. Agar dapat memahami 
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bagaimana tradisi tersebut mempengaruhi kehidupan masyrakat. Dan juga 

memahami apa yang diyakini dan dipercayai oleh masyrakat Salutambung 

4. Memberikan pengetahuan terhadap generasi muda 

Harapan penulis pengetahuan tentang pentingnya merawat tradisi lokal tidak 

hanya dipahami oleh tokoh-tokoh adat dan masyrakat Salutambung saja tetapi 

juga kepada seluruh masyarakat Ulumanda dan orang-orang yang datang dari 

luar daerah mengerti dan menghormati tentang pentingnya tradisi Ma’tula 

Bala ini. 

 



 

67 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Amiruddin dan Zainal Azikin.Pengantar Metode Penelitian. (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada. 2003) 

Asy-Syak-Ah, Mustofa Muhammad. Penerjemah: A.M Basalamah, Islam Tidak 
Bermazhab Cet.I: Jakarta: Gema Insani 1994 

Budiarti, GemaDampak Cultural invasion terhadap Kebudayaan Lokal: Studi 
Kasus Terhadap Bahasa DaerahJurnal Pamator Vol, 13 No 2 Oktober 
(2020). 

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya,  

Djamal, Samhi Munawan. Peranan Nilai-nilai Ajaran Islam dalam Kehidupan 
Masyarakat di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten 
Bulukumba, Jurnal Adabiyah 17, No.2 (2017) 

R.Pattipawae, Dezonda. Penerapan Nilai-nilai Dasar Budaya Kerja, Jurnal Sasi Vol. 17 
No.3 2011. 

Faidin, Penetrasi Budaya Klonial Dalam Buku Teks Sejarah Indonesia Kelas XI 
(Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol 26, No 1, Juni 2017) 

Fallahnda, Balqis. ”Mengenal Budaya lokal: Konsep dan Ciri-
cirinyahttps://amp.tirto.id/mengenal-budaya-lokal -konsep-dan ciri-
cirinya- (diakses 31 Maret 2022). 

Fitriyani, “Islam dan Kebudayaan” Al-Ulum Vol.12 no.1 Juni 2012, 
https://media.neliti.com (diakses 7 April 2022). 

Https://kemenag.go.id Melansir dari tafsir Kemenag Surah Al Maidah ayat 2, 12 

Januari 2022. 
Irwansyah, Akulturasi Budaya Lokal Dengan Budaya Islam Dalam Tradisi 

Mattoddoq Boyang Di Desa Papalang Kecamatan Papalang Kabupaten 
Mamuju Skripsi (Makassar: Fak. Adab dan Humaniorah UIN Alauddin, 
2017),  

J. Baran, Stanley.Pengantar Komunikasi Masa Melek Media dan Budhayah, terj. 
S. Rouli Manalu (Jakarta: Erlangga, 2012). 

Jayadi, Karta.  “Kebudayaan Lokal Sebagai Sumber Inspirasi (Tinjauan 
Antropologi Visual Pda Pelukis di Kota Makassar)” Seni Budaya, Vol. 12 
No. 2 Desember 2014, h. 116. https://Jurnal.isi-
ska.ac.id/index.php/gelar/article/download/1511/1465 

Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pengembangan, (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 1992). 

Kuntowijoyo. Muslim Tanpa Masjid: Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik 
Dalam Bingkai Strukturalisme Transedental (Cet, II; Bandung: Mizan, 
2001) 

Maram, Rafael Raga, “Manusia & Kebudayaan Dalam Prespektif Ilmu Budaya 
Dasar”(cetakan: 3 Jakarta, PT RINEKA CIPTA,2010). 

Mulyana, Deddy dan Jalaluddin Rahmat, “Komunikasi Antar budaya” (cetakan: 
14 Bandung: PT, Remaja Rosdakarya, 1990). 

https://amp.tirto.id/mengenal-budaya-
https://media.neliti.com/
https://kemenag.go.id/
https://jurnal.isi-ska.ac.id/index.php/gelar/article/download/1511/1465
https://jurnal.isi-ska.ac.id/index.php/gelar/article/download/1511/1465


68 
 

 
 

Murniasih A.A Ayu “Barong Ladung: Akulturasi Budaya Bali Dan Tionghoa 
“Skripsi: (Denpasar: Fakultas Ilmu Budaya Universitas UDAYANA, 
2016),  

Mursalin, Do’a Dalam Prespektif Al-quran, Jurnal Al-Ulum, Vol 11, No 1 Juni 
2011 

Nawari, Ismail. 2011. Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal.Bandung: 
Lubuk Agung. 

Norbeck, Edward. Religion and HumanLife (New York: Holt, Rinehart and 
Wiston Inc., 1974 

Normina, Pendidikan Dalam Kebudayaan, Jurnal Kopetaris Wilayah XI 
Kalimantan, Vol 15. No 28 Oktober (2017)  

Nugroho, Oktian Fajar. “Hakikat Kebudayaan dan Unsur-Unsur Pokok 
Kebudayaan”, Modul 6 Pendididkan Berwawasan Kemasyarakatan: 
(Universitas Esa Unggul 2018). 

Pongsibanne, H. Lebba Kadorre. Islam dan Budaya Lokal, (Yogyakarta: Kaukaba 
Dipantara, 2017) 

Pradimara, Dias, Dibentuknya Negara Klonial Di Sulawesi Bagian Selatan Di 
Abad Ke-19 (Jurnal of Cultural Sciences, Vol 12, No 2 Oktober 2017),  

Priarni, Rina. “Integrasi Nilai-Nilai Budhayah Islam Dalam Pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam” Inspirasi, Vol.3 No.1 (2019). 

Purwanto,Muhammad Roy,dkk, Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Klonial: 
Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa 
Kolonial BelandaJurnal Studi Islam, Vol 1, No 2, Februari 2005 

Profil Kantor Desa, File Arsip data-data desa Salutambung, Kecamatan 
Ulumanda, 12 0ktober 2022. 

Rahmat, Pupu Saeful. Penelitian Kualitatif. Equilibrum, Vol. 5 No. 9, Januari – 
Juni 2009. 

Riddhwan, Kepercayaan Masyarakat Bugis Pra Islam Ekspose, Vol,17 No 1, 
(2018)  

Ridwan, Nur Hikmah. “Tradisi Mappatumbu di Desa Mattirowalie Kecamatan 
Kindang Kabupaten Bulukumba” Skripsi (Makassar: Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar, 2020) 

 Rijali, Ahamad “Analisis Data Kualitatif” Jurnal Alhadrah, Vol 17 No. 33 
Januari- Juni 2018.  

Rinardi, Haryono. Proklamasi 17 Agustus 1945: Revolusi Politik Bngsa Indonesia 
Jurnal Sejarah Citra Lekha, Vol. 2 No 1 (2011) 

 Raga Maran, Rafael “Manusia & Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya 
Dasar” (cetakan: 3, Jakarta, PT RINEKA CIPTA,2010) 

Shadiq, Kawu Abd “Sejarah Masuknya Islam di Majene” Jurnal Al-Qalam, vol. 
17 no. 2 (2011), jurnalalqalam.or.id (Diaskes 16 November 2022) 

Shadiq, Kawu Abd “Sejarah Masuknya Islam di Majene” Jurnal Al-Qalam, vol. 
17 no. 2 (2011), Jurnalalqalam.or.id (Diaskes 16 November 2022) 

Shihab, M.Quraish. Tafsir Al-Misbah, vol. 9, (Jakarta: lengtera hati, 2002), 



69 
 

 
 

Sodikin, R. Abuy. Konsep Agama dan Islam, (IAIN Sunan Gunung Djati: Vol 20 
No.97 2003) 

Solihah, Radius. Agama dan Budaya; Pegaruh Keagamaan Masyarkat Gebang 
Madura Terhadap Budaya Rokat Tase’, (UIN Sunal Ampel Surabaya: Vol 
2 No. (1) 2019) 

Subqi, Imam. Nilai-Nilai Sosial-Religius Dalam Tradisi Meron di Masyrakat 
Gunung Kendeng Kabupaten Pati,Jurnal of Social Studies, Vol 1, No 2 
Desember 2020, 

Suriadi, Ahmad. Akulturasi Budaya dalam Tradisi Maulid Nabi Muhammmad di 
Nusantara, (UIN Antasari Banjarmasin: Vol 17 (1) 2019), 

Suyanto, Bangon dan Sutianah, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif 
pendekatan (Cet; 1 Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005). 

Ulfa, Aina Mardhiyah. Skripsi Tinjuan Al-Qur’an Terhadap Tradisi Passorong 
Dalam Pernikahan Adat Mandar di Kelurahan Baruga Kabupaten 
Majene, 2022 

W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985). 

Yoga S, Salman “Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan 
Perkembangan Teknologi Komunikasi” Jurnal Al-Bayan, Vol 24 No 1 
Januari-juni 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 
 

 

DAFTAR INFORMAN 

 

NO NAMA INFORMAN ALAMAT UMUR JABATAN/STATUS 

01 
Bunga Canning Salutambung 96 tahun Tokoh Adat 

02 
Maddal Hair Salutambung 54 Tahun Tokoh Adat /Guru PNS 

03 
H.Ahmad  Salutanbung 59 tahun Tokoh Adat sekaligus 

Tokoh Agama  
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Lampiran - lampiran  

 

1. Proses Pra Pelaksanaan Ma’tula Bala 
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2. Proses Pasca Pelaksanaan 
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