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ABSTRAK 

Nama  : Sainal 

NIM  : 40200118158 

Fak/Jur : Adab dan Humaniora/Sejarah dan Peradaban Islam  

Judul Skripsi: Integrasi budaya Islam dalam Ada’ Mannunnungan di 

Mambi Kabupaten Mamasa 

 

Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana integrasi budaya 

Islam dalam ada‟ mannnunnungang di Mambi Kabupaten Mamasa? sebagai sub 

masalah:(1 Bagai mana Eksistensi Ada‟Mannunnungan di Kecamatan Mambi 

kabupaten Mamasa?)(2) Bagaimana wujud integrasi budaya Islam dalam 

pelaksanaan Ada‟ Mannnunnungang di Mambi?(3) Bagaimana Wujud Nilai-Nilai 

Budaya Islam dalam ada‟ Mannunnungang di Mambi Kabupaten Mamasa ? 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian budaya, penelitian ini mempunyai ciri 

khas tersendiri yang dapat merangkum secara keseluruhan hal-hal dalam 

kehidupan manusia. Data yang digunakan ialah data kualitatif, data ini berupa 

kata-kata, kalimat verbal dan simbol-simbol. Metode penelitian yang digunakan 

oleh peneliti adalah  metode deskriptif, metode ini mempunyai tujuan untuk 

memudahkan peneliti dalam merancang data-data atau informasi penting dalam 

penelitian. Data ini diperoleh melalui studi lapangan, dimana peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengumpulkan data-data 

atau informasi yang kemudian akan diolah dan dianalisis oleh peneliti.  

Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa 1) Ada, Mannnunnungang‟ yang 

dikenal di Mambi khusunya di kecamatan Mambi sebagai kearifan lokal 

cenderung mengalami perkembangan makna serta terjadi pergeseran nilai pada 

praktiknya 2) Ada‟Tuho adalah suatu hukum adat yang berlaku di mambi pitu 

ulunna salu sebagai badan hukum yang mengikat masyarakt yang harus di taati 

oleh masyarakatnya. 3) nilai kepercayaan dalam adat-isitiadat, ini sangat 

berpengaru dan mengubah ketaatan kehidupan masyarakat, sebelumnya 

kepercayaaan itu dikenal denan agama malillin (gelap/tidak jelas) setelah 

datangnya Islam maka kepercayaan masyarakat setempat memeluk agama Islam, 

Kristen, dan bebrapa agama atau keprayaan lainya.  . 

  Implikasi dari penelitian ini ialah bagai mana agar kita sebagai generasi 

muda harus mempertahankan tradisi ini, dan diharapkan kepada seluruh 

masyarakat Mamasa terkhusus bagi pemerintah kabupaten Mamasa 

menyampaikan bahwa Ada‟ Mannunnungang‟ adalah sebagai adat-istiadat  yang 

sakral dan harus ditulis dan dijadikan sebagai bacaan dan pembelajaran bagi 

penerus generasi yang paham sejarah dan budaya serta adat istiadat yang sekarang 

ini kerap dilupakan identitas sebagai orang Mamasa dan mambi pada hususnya.



 

1 
 

BAB iI 

PENDAHULUAN 

A. Latar iBelakang iMasalah 

Bangsa iIndonesia iberuntung iKarena imemiliki ikhazanah isastra 

iNusantara idalam ijumlah ibesar. Sastra iNusantara iitu iada itersimpan idalam 

ibentuk inaskah, iada ipula iyang itersimpan idalam ilisan imasyarakat ipewaris 

ipenurusnya.
1
Sastra iyang itersimpan ipada inaskah ilama imaupun ipada ilisan 

ipewaris ipenurutnya imerupakan isaripatai ipemikiran iatau ikebijakan ilokal 

iyang itercipta idari ipengalaman iyang iterjadi isejarah iberulang iatau iturun 

itemurun. 

Rasa ibesar ihati ikita isebagai ibangsa iadalah igolongan imanusia iyang 

itergolong idalam isuatu isuku ibangsa itertentuh, ipastilah imenpunyai ikesadaran 

idan iidentitas idiri iterhadap ikebudayaaan idan iadat iistiadat isuku ibangsanya, 

imisalnya idalam ipengggunaan ibahasa idaerah iserta imenyintai ikesenian idan 

iadat iistiadat. 

Indonesia terdiri dari suku suku bangsa merupakan iwarisan isejarah 

ibangsa, persebaran isukuisuku ibangsa di pengaruhi oleh ifaktor ibiografis, 

iPerdagangan ilaut, idan kedatangan oleh ipara ipenjajah idi iIndonesia. 

iPerbedaan isuatu isuku ibangsa iatau isuatu isuku iyang ilain idi isuatu ihal 

idaerah idapat iterlihat ipada ibudaya idan iadat iistiadatnya iyang iberada idi 

iberbagai imacam isuku iras idan iadat iistiadat imereka iatau ibudaya imereka. 

                                                           
1
Achadianti   Ikram,   Pemeliharaan   Sastra   Lama   Masyarakat   Masa   Kini,   

Beberapa   Masalah   Perkembangan   Ilmu   Pilosofi   Dewasa   Ini.(Jakarta:   Diklat   Kuliah   

Fakultas   Sastra   Universitas   Indonesia,   1993).h,   6-9. 
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iItulah isuatu ikesyukuran isebagai ibangsa iyang ikaya idengan ibudaya iserta 

iadat iistiadatnya.  

Rasa ibangga ikita juga sebaga isebagai ibangsa iIndonesia imenjadi 

itergores ikarena imultikrisis idan ipenyakit ikehidupan imoral isemakin imarak 

idikalangan imasyarakat, sehingga isetuasi idimana iorde ibaru iterkesan itidak 

iberubah, ikecuali ikian ibertahan idan isemakin idi iperparah ioleh ikeserakahan 

idan igaya ihidup. iRestorasi iberubah imenjadi ireformasi idalam iarti iapa iyang 

ihendaknya idi iperbaiki imalah isemakin idirusakan.
2
 

Meskipun isebenarnya ikondisi irestorasi ibangsa iini itidak isepenuhnya 

isalah. Namun iberbagai imasalah ikehidupan iberbangsa iyag imerampas ibanyak 

iperhatian ipihak. iSetidaknya imenunjukkan ibahwa ibangsa iini itelah ibanyak 

ikehilangang irasa, irasa imalu, irasa ikeadilan, idan irasa ikejujuran, iyaitu irasa 

iyang isudah itercantum idalam ibudaya ikebangsaan iNusantara ibahkan irasa 

iyang isudah iterlembagakan idalam ibingkai ibinneka iatau ipancasila isebagai 

idasar iNegara iIndonesia. 

Salah isatu itujuan irestorasi iyang iharus isegera idilakukan iadalah 

idengan imemanifestasikan irasa iyang ihilang itersebut imenjadi isuatu ibudaya 

iyang imemang imerupakan isumber isemangatnya ibangsa iIndonesia, idan 

isebagai iperwujudan irasa isyukur iatas iwarisan ibudaya ibangsa iserta idengan 

inilai-nilai iluhur. Upaya iperbaikan iini itentu itidakdapat ilangsung iditerapkan 

ibegitu isaja idalam iseluruh ilapisan imasyarakat. 

                                                           
2
Ishak   Ngeljaratan,   Yang   Semakin   Hilang   Diantara   Kita,   (Makassar:   La   

Galigo   Press,   008),   h.   62 
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Tantangan iupaya ipengaktualisasian ibudaya iluhur ibangsa iini iterlebih idahuluh 

iadalah ibagaimana iperwujudan isignifikasinya. Bagaimana imenghadirkannya 

idihadapan imasyarakat idan iyang ijauh ilebih ipenting iadalah imenggali kembali 

ibudaya itersebut idari ikebudayaan ikeuniversalan idan iinformasi iyang iserba 

icepat. 

Kekayaan ibudaya ibangsa iyang itertanam idari imasa ilalu isepertinya 

isudah isangat idi ibutuhkan ikembali isebagai ipalamar iterhadap iberbagai 

ipermasalahan ibangsa iyang isaat iini idi ihadapi. iPohon ibudaya iyang itertanam 

idi isetiap ipelosok idaerah ibangsa iIndonesia isejak idahulu iini, ihendaknya 

isegera dipupuk idan idipelihara ikembali iagar idapat isembuh idengan imanis. 

Pohon ibudaya itersebut idiantaranya iadalah isejenis itetumbuhan 

ada‟(adat) dengan ibuah ikearifan ilokal iyang idapat idinikamti isebagai inilai-

nilai iluhur yang iterdiri iatas ibeberapa inilai iyang imenggambarkan inilai 

relegius i(keagamaan), inilai ifilsafat i(ajaran), inilai ietika i(moral), idan inilai 

keindahan. iNilai inilai itersebut imendidik imanusia iuntuk imenjadi ihamba 

tuhan iyang ishaleh, imanusia iyang ibijaksana, iberbudi ipekerti iluhur, mencintai 

keindahan idan ikedamian. 

Meskipun sebenarnya ikondisi irestorasi ibangsa iini itidaklah isepenuhnya 

isalah. iNamun iberbagai imasalah-masalah kehidupanikebangsaan iyang 

imerampas ibanyak iperhatian ipihak isetidaknya imenunjukkan ibahwa ibangsa 

iini telah ibanyak ikehilangan irasa imalu, irasa ikeadilan, idan irasa ikejujuran, 

iyaitu irasa iyang isudah itercantum idalam ibudaya ikebangsaan iNusantara, 
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ibahkan rasa iyang itelah iterlembagakan idalam ibingkai iPancasila isebagai 

idasar inegara iIndonesia. i 

Salah isatu itahap irestorasi iyang iharus isegera idilakukan iadalah 

idengan memanifestasikan i'rasa' iyang ihilang itersebut imenjadi isuatu ibudaya 

iyang imemang imerupakan isentral isemangatnya ibangsa iIndonesia, idan 

isebagai iperwujudan irasa isyukur iatas iwarisan ibudaya ibangsa iyang isarat 

idengan inilai-nilai iluhur. 

Upaya iperbaikan iini itentu itak idapat ilangsung iditerapkan ibegitu isaja 

idalam seluruh ilapisan imasyarakat. iTantangan iupaya ipengaktualisasian 

ibudaya iluhur ibangsa iini iterlebih idahulu iadalah ibagaimana iperwujudan 

isignifikansinya, ibagaimana imenghadirkannya idihadapan imasyarakat, idan 

iyang ijauh ilebih ipenting iadalah imenggali ikembali ibudaya itersebut idari 

ikubangan ikeuniversalan idan iarus iinformasi iyang iserba icepat. 

Untuk imengenal inilai-nilai ibudaya iyang iterdapat ipada isetiap isuku 

ibangsa iterus idiupayakan ioleh ipemerintah idewasa iini iuntuk idilestarikan idan 

idikembangkan. Setiap isuku ibangsa imemiliki ikhas idan iadat iistiadat 

itersendiri, sehingga ikeragaman ibudaya ipun iberaneka iragam ijenisnya iyang 

imenghiasi ipersada ibumi iNusantara itercinta iini. Hal iyang imendasar iyang 

iperlu ikita ipikirkan inilai-nilai iadat-istiadat iitu idikembangkan idapat imemberi 

imakna idalam ikemajuan ibangsa iyang ikita icintai iberdasarkan iPancasila idan 

iUndang iUndang iDasar i1945. 

Adat iistiadat iyang berlaku ditengah-tengah masyarakat kita merupakan 

gambaran iatau iwatak dari isuatu idaerah iatau ibangsa iyang isekaligus 
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merupakan isalah isatu iperwujudan idari pada ijiwa. Oleh ikarenanya, isetiap 

isuku ibangsa ididunia iini imemiliki ibudaya idan itradisi iyang iberbeda 

ikebudayaan idaerah idan ihubungan ibangsa iyang ibersangkutan idari imasa ike 

imasa. Namun iada ibeberapa diantaranya imemiliki ikesamaan. Justru idari 

iperbedaan iinilah ikita idapat imengatakan bahwa iadat iitu imerupakan ibagian 

iterpenting iyang imemberikan igelar ikepada bangsa iyang ibersangkutan. 

Setiap imasyarakat imempunyai ikepribadian itersendiri iyang iberbeda 

dengan ikarakter iyang idimiliki ioleh imasyarakat ilain idalam inilai-nilai budaya 

yang imerupakan ipetunjuk iatau ipola itingkah ilaku iyang imenuntun individu-

individu iyang bersangkutan idalam iberbagai iaktivitasnya isehari-hari.
3
 

Perbedaan itersebut idisebabkan ioleh imasyarakat idimana ipribadi-pribadi 

tersebut ibergaul idan iberinteraksi idengan iorang ilain kemudian imembangun 

kebudayaan ibaru idalam iinstitusi ikehidupan ibermasyarakat. 

Kebudayaan idalam ipandangan iKoentjaraningrat iadalah ikeseluruhan 

iide ide, tindakan, danihasil karya manusia idalam irangka ikehidupan imasyarakat 

iyangimilikidiri manusia dengan ibelajar. iHal iiniibermaksudibahwa ikebudayaan 

imerupakan isuatu iproses ihubungan iantara imanusia idengan ialam idalam 

irangka imelengkapi ikebutuhan ihidupnya ibaik jasmaniah imaupun irohaniah. 

iDalam iproses itersebut imanusia iberusaha imengendalikan ipermasalahan idan 

itantangan iyang iada idihadapannya.
4
 

                                                           
3
Koentjaraningrat,   Pengantar   Ilmu   Antropologi   (Jakarta:   Aksara   Baru,   1968),   h,   

90 
4
 Wahyuddin   G,   Sejarah   dan   Kebudayaan   Sulawesi   Selatan   (Makassar:   

Alauddin   University   Press,   014)   h,   5 
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Kebudayaan ijuga iberkembang isesuai idengan iwaktu, itempat idan 

ikeadaan, iyang imengakibatkan itimbulnya ibermacam-macam itingkah ilaku 

idan iadat iistiadat idi iIndonesia. iClifford iGeertz idi idalam ibuku iyang iditulis 

ioleh iWahyuni i“Sosiologi Bugis-Makassar” ibahwa ibudaya iyang idigerakkan 

iagama itimbul idari iproses ihubungan imanusia idengan ikitab iyang idiyakini 

isebagai ihasil idaya iinovatif ipemeluk isuatu iagama itapi idikondisikan ioleh 

ikonteks ihidup ipelakunya, iyaitu ifaktor igeografis, ibudaya idan ibeberapa 

ikondisi iyang iobyektif.
5
 

Berangkat idari iproses ikenyataan ipelaksanaan ikeagamaan idan iadat 

iditengah imasyarakat imemiliki ivisi iyang isama ihanya isaja ipelaksanaan 

iupacaranya iyang iberbeda-beda. iTetapi iketika iketentuan idari iupacara 

itersebut ipada itatanan imanifestasi idalam imasyarakat, iterjadi iperubahan iyang 

itidak isama iantara imasyarakat yang isatu idengan imasyarakat iyang ilainnya, 

ihal iini itidak ilain iakibat ipengaruh idan ituntunan itradisi iatau iadat iyang 

idianut imasyarakat. 

 IUpacara Sesungguhnya ajaran Islam tidak menolak perkembangan 

kebudayaan dan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat, sepanjang kebudayaan 

dan adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan jiwa dan norma-norma 

agama. Islam hanya menolak adat istiadat dan kebudayaan masyarakat yang 

mengandung unsur-unsur kepercayaan atau paham yang tidak sesuai dengan 

ajaran prinsipil Islam. Dengan demikian kedatangan Islam berikut hukumnya 

bukanlah bertujuan untuk membongkar adat istiadat dan kebudayaan yang telah 

                                                           
5
Wahyuni,   Sosiologi   Bugis   Makassar(Makassar:   Alauddin   University   Press,   014)   

h,   104 
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ada dan yang telah dimiliki oleh umat manusia sebelumnya akan tetapi 

kedatangan Islam lebih kepada untuk mengarahkan kehidupan manusia menuju 

kehidupan yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam.  

Dalam perjalanan sejarah masyarakat Islam Indonesia, aktualisasi nilai-

nilai Islam berlangsung mengikuti irama berbagai macam nilai-nilai kebudayaan 

lokal yang pluralis dan membentuk struktur masyarakat yang berbeda-beda sesuai 

dengan kondisi budaya setempat, tidak terkecuali dalam upacara perkawinan, 

kepercayaan semacam itu berlanjut pada masa pasca Islam dan masih dapat 

ditemukan sampai sekarang. pernikahan imisalnya, iIndonesia iyang iterdiri idari 

iberbagai suku bangsa imempunyai ibermacam-macam iadat iupacara 

ipernikahan, sehingga kesulitan untuk imenemukan iciri irupa iatau iwajah iorang 

iIndonesia
6
 

. Hal iini ditunjukkan ioleh berbagai imacam ialat iperlengkapan iyang 

imenyertai dalam suatu iupacara iadat ipernikahan.
7
 iSeperti ihalnya imasyarakat 

iBugis idan Makassar iyang imemiliki ibudaya iyang diadopsi idari iLontara‟ 

iyang imemuat berbagai inasehat, iaturan iatau inorma idan pedoman ihidup 

idalam imasyarakat. 

Konsep iAde‟ i(adat) idan ispiritualitas i(agama) imerupakan itema isentral 

idalam teks-teks ihukum idan isejarah iorang iBugis. Namun, iistilah iAde‟ iitu 

ihanyalah ipengganti iistila-istilah ilama iyang iterdapat idam iteks-teks izaman 

ipra-Islam, ikontak-kontak isosial, iserta iperjanjian iyang iberasal idari izaman 

                                                           
6
 Ahmad M Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad ke XVI-XVII) (Cet. II; Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 47. 
7
Hilman   Hadikusuma,   Hukum   Perkawinan   Adat(Bandung:   Alumni,   1990),   h,   12 
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iitu. Masyarakat itradisional iBugis mengacu ipada ikonsep ipangadarng iatau 

i“adat iistiadat” iberupa iserangkaian inorma yang iterkait isatu isama ilain.
8
 

Keragaman ibudaya idan inilai-nilai imasyarakat iMamasa idan iterkhusus 

Mambi dalam wilaya ini yang diteliti dalam penelitian ini. Disamping iitu masi 

banyak imasyarakat yang ibelum imengetahui inilai-nilai budaya yang iada dalam 

iwilayah Mambi, isehingga dalam ipenelitian iini masyarakat Mambi dapat 

idengan imudah idan ibisa imengetahui isejarah budaya iserta iadat iistadat 

tersebut.
9
I 

Berdasarkan iuraian idi iatas imaka ipenulis iingin imelakukan 

ipenepelitian tentang “Integrasi budaya Isalam dalam Ada’ Mannunnungang di 

Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa” penulis imerasa perlu untuk dikaji 

sehingga imampuh imemberikan pemahaman bagiigenerasi tentang adat-istiadat 

yang digunakan sejak nenek moyang yang turun itemurun di wariskanihingga saat 

iiniimasi adaibeni-beniibudaya yang terusidi pupuk dan dilestarikan 

iolehimasyarakat Mambi Kabapaten Mamasa. 

B. Rumusan imasalah 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dikemukakan pokok 

permasalahan yaitu: Bagaimana Integrasi budaya Islam dalam 

Ada‟Mamnnunnungang di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa untuk 

membahas pokok masalah tersebut maka dapat dikemukakan sub masalah: i 

                                                           
8
Wahyuni,   Sosiologi   Bugis   Makassar,   h.   113 

9
   Agus   Leksono   “Kebegaman Bahasa dan Budaya Sebagai Keyakinan Bangsa 

Indonesia”, Bahasa Satra dan Budaya . 9 no. 1(2022): h. 018. 
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1. Bagaimana eksistensi Ada‟Mannunnungan di Kecamatan Mambi 

Kabupaten Mamasa?  

2. Bagaimana wujud integrasi budaya Islam dalam pelaksanaan Ada‟ 

Mannnunnungang di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa? 

3. Bagaimana wujud nilai-nilai budaya Islam dalam ada‟ Mannunnungang di 

Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa?  

C. Fokus iPenelitian idan iDeskripsi iFokus i 

1. Fokus iPenelitian 

Fokus penelitianiini adalahiwujud Integrasi budaya Islam dalam 

pelaksanaan Ada‟ Mannunnungang di Kecamatan Mambi kabupaten Mamasa. 

Sebelum pembahasan terlebih dahulu dibahas ada tuho, ada Mannunnungan dan 

ada‟ sibali. Setelah ipembahasan ifokus ijuga idibahas wujud nilai-nilai budaya 

Islam dalam ada‟ mannunnungang di Mambi, ibaik nilai agama, nilai 

silaturrahmi, nilai social, dan nilai moral.  

2. Deskripsi iFokus i 

Berdasarkan pada fokus penelitian maka dapat di deskripsikan mengenai 

pokok permasalahan  pada Ada‟ masyarakat Mambi di kabupaten Mamasa. Oleh 

karena itu penulis akan memberikan deskripsi fokus tentang prosesi pelaksanaan 

Ada‟ Mannunnungan yang dilaksanakan di Mambi kabupaten Mamasa sebagai 

berikut :  

Secarah harfiah dapat di terjemahkan artinya ketika kamu melihat atas 

rumah adat maka kamu hidup dan tidak mati dan baik tidak rusak‟bahwa 

pengakuan eksistengsi hidup sangat tinggi, dan menjadi hakikat Adat Tuho itu 
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sendiri, dimana manusia adalah mahluk yang independent yang lahir dan wajib 

diberi dan dilindungi hak hidupnya (hak asasinya). 

Ada‟ imate iadalah ihukum imati i(hukum imati) iapabilah iseseorang 

imelakuakan ipelanggaran imaka isangsinya iadalah ihukum imati, ihukum imati 

iini iberlaku isebelum ilahirnya iada‟ ituho iatau ihukum ihidup idi imana ihukum 

iini idi ihilangkan isetelah ipembentukan ipitu iulunna isalu isebagai isalah isatu 

iagenda ipokok idalam irapat ipenting ipembentukan iKerajaan iPitu iUlunna 

iSalu, iyang idiagendakan isetelah iperang iDinata iatau ipembentukan iKerajaan 

Pitu Ulunna iSalu idi ipimpin ioleh iLondong iDehata iatau iTomampuk iyasng 

iberasal idari iToraja. 

Struktur keadatan Masyarakat di Mambi disebut Ada‟ Sibali artinya tolong 

menolong dan bantu membantu dalam menyelesaikan setiap kasus adat di 

masyarakat). Mambi sebagai salah satu daerah di Pitu Ulunna Salu dipimpin oleh 

seorang Tomakaka. Posisinya sebagai lantang kada nenek atinya Mambi sebagai 

tempat bermusyawarah, dibutuhkan adanya mitra (ada sibali) yang secara internal 

dan eksternal untuk memikirkan kehidupan masyarakat dan kemajuan wilayah, 

Ada‟ sibali sendiri adalah sebuah hukum adat yang berlaku di mambi dan adat 

sibali ini adalah adat yang mengandung banyak hal dalam aspek kehidupan mulai 

dari tatanan siosial, ekonimi, dan kepercayaan semua terkandung didalamnnya. 

D. Tinjuan iPustaka 

 Dari ipenelusuran ikarya-karya isebelumnya ipenulis itelah imelakukan 

tinjauan ipustaka idemi imenjaga iadanya ikesamaan idari imasalah iyang dibahas 
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dalam ipenelitian iini idan imenghindari iadanya ikesan imengulangi ipenelitian 

terdahulu. 

1.  Penelitian iserupa idilakukan ioleh iMuhammad iIrfan idari iUniversitas 

iSebelas iMaret iProgram iPaskasarjana idengan ijudul i“Reproduksi iAda‟ 

iTuho idi iKecamatan iUlumanda, iKabupaten iMajene, iProvinsi iSulawesi 

iBarat” idengan ihasil ipenelitian imenunjukkan ibahwa idalam ireproduksi 

iAda‟ iTuho idi iKecamatan iUlumanda iterdapat ihubungan iantara iaktor 

idan istruktur iyang idijelaskan imelalui ihabitus, imodal, idan iarena iuntuk 

imenggambarkan iperjuangan iaktor idalam imemperoleh iposisi ipada 

iruang isosial. iArena iAda‟ iTuho idi idalamnya iterdapat iempat irana yaitu 

ipernikahan, ipertanian, idan ruang isosial. 

2. Hasriana Mahasiswa Universitas Islam Negri Alauddin Makassar Jurusan 

Sejarah Kebudayaan Islam dalam skrisinya menjelaskan interasi budaya 

Islam dengan budaya lokal dalam upacara perkawinan dikabupaten pangkep 

(tinjauan budaya). Skripsi ini dibuat pada tahun 2010 yang menjelaskan 

bagaimana pelaksanaan budaya lokal Sul-Sel dalam upacara perkawinan di 

Kabupaten Pangkep dan bagaimana integrasi budaya Islam dengan budaya 

lokal dalam pelaksanaan upacara perkawinan di Kabupaten Pangkep.
10

i 

3. Adli Azhari Mahasiswa Universitas Islam Negri Alauddin Makassar dalam 

skripsinyaimenjelaskan irepresentasi inilai-nilai ibudaya local 

dalamilembaga daerah ikabupaten iPolewali Mandar iskripsi iini idibuat 

                                                           
10

 Hasriana  “interasi budaya Islam dengan budaya lokal dalam upacara perkawinan 

dikabupaten pangkep (tinjauan budaya).” Skripsi,  (Makassar   Jurusan Sejarah dan Kebudayaan 

Islam UIN   Alauddin Makassar, 016).    
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ipadaitahun 2017 iyang imembahas itentang ibagaimana imengetahuiimakna 

budaya Mandar idan ijuga imembahas itentang ibagaimana imengetahui 

ipresentase inilai-nilai ibudaya iMandar.
11

 

4. Ardila Mahasiswa Universitas Islam Negri Alauddin Makassar dalam 

iskripsinya imenjelaskan iTradisi iMetawe idalam ibudaya iMandaridi 

Kecamatan iLuyo idibuat ipada itahun i2016 iyang imenjelaskan itentang 

ibagaimana inilai-nilai imetawe‟ idalam ikehidupan isosial idan 

ibagaimanaimenjagaidanimelestarikanibuadayaiMetawe‟ idalam ikehidupan 

isosial.
12

 

5.  Rusliah dalam skripsinya menjelaskan peranan kerjan Banggae dalam 

penyebaran Islam di Majene abad XVII dibuat pada tahun 2019 yang 

menjeslakan bagaimana eksistensi Kerajaan Banggae, bagaimana pola 

penyebaran Islam yang dilakukan Kerajaan Banggae, dan bagaimana hasil-

hasil yang dicapai kerajaan Banggae dalam penyebaran Islam dan Mandar 

pada umumnya.
13

 

6. Muh. Farrel Islam, Lutfiah Ayundasari dalam jurnannya menjelaskan 

Akulturasi Agama dan Budaya dalam Struktur Pemerintahan Kerajaan 

Balanipa Abad 17 – 18 di buat pada tahun 021yang menjelaskan bagai mana 

struktur dan sistem pemerintahan Kerajaan Balanipa pra-Islam, menjelaskan 

                                                           
11

 Adli   Azhari   “Representsi   Nilai-Nilai   Budaya   Lokal   Dalam   Lembaga   Daerah   

Kabupaten   Polewali   Mandar”,   Skripsi,   (Gowa   Jurusan   Ilmu   Komunikasi   UIN   

Alauddin   Makassar,   017). 

12
 Ardila   “Tradisi   Metawe   Dalam   Budaya   Mandar” Skripsi,  (Makassar   Jurusan   

Ilmu Komunikasi UIN   Alauddin Makassar, 016).    
13

   Rusliah   “Peranan   Kerjan   Banggae   Dalam      Penyebaran   Islam   di   Majene   

Abad   XVII”,   Skripsi   (   Gowa   Jurusan   Sejarah   Kebudayaan   Isalam      Universitas   Islam   

Negri   Alauddin   Makassar,   019). 
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proses Islamisasi Kerajaan Balanipa, dan menjelaskan titik temu antara 

sistem tradisional Kerajaan Balanipa dan Kebudayaan Islam.
14

 

Perbedaan idalam ipenelitian imahasiswa/i iUIN iAlauddin iMakassar 

iJurusan Sejarah iPeradaban iIslam iadalah iobjek idan ilokasi ipenelitian.
15

 

Berdasarkan ipenelusuran ikarya-karya idi iatas iyang imemmbahas 

itentang iadat, peneliti imenyimpulkan ibahwa ibelum iada iyang imembahas 

isecara idetail tentang i“Integrasi budaya Islam Dalam Ada’ Mannunnungang 

di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa” karya idiatas iberbeda idengan 

ikarya iyang ipenulis iteliti, itentu isaja akaniterdapat ibanyak iperbedaan idari 

ihasil ipenelitian iyang idilakukan. 

E. Tujuan idan iKegunaan iPenelitian 

1. Tujuan iPenelitian 

Berdasarkan ipada irumusan imasalah iyang itelah idi iuraikan idi iatas 

maka tujuan idari ipenelitian iini iyaitu: 

a. Untuk imendeskripsikan idan imenganalisis eksistensi Ada‟ Mannunnungan di 

Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa 

b. Untuk imendeskripsikan idan imenganalisis wujud Integrasi budaya Islam 

dalam pelaksanaan Ada‟ Mannunnungan di Kecamatan Mambi Kabupaten 

Mamasa  

c. Untuk imendeskripsikan idan imenganalisis wujud nilai-nilai budaya Islam 

dalam Ada‟ Mannunnungang di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. 

                                                           
14

   Muh.  Farrel  Islam,  Lutfiah  Ayundasari  “Akulturasi  Agama  dan  Budaya  dalam  

Struktur  Pemerintahan  Kerajaan  Balanipa  Abad  17  –  18”  Jurnal  (  Sumber  Sari  Malang  

Jurusan  Sejarah,  Universitas  Negeri  Malang,  021). 
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2. Kegunaan iPenelitian i 

a. Hasil ipenelitian iini idiharapkan ibisa imenjadi imedia ireferensi idan 

informasi ibagi ipara ipeneliti iyang ilain iterkait ipermasalahan iyang idi i 

angkat, iyakni itentang iAnalisis iSosiologis iAntropologis Integrasi budaya 

Islam Dalam Ada‟ Mannunnungang di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa 

Dari ihasil ipenelitianiiniidiharapkanibisa imenjadi sumbangsiipemikiran 

untukimenamba wawasanipengetahuanidan informasi dalam hal iadat istiadat 

danibudaya di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa, ikhususnya 

idikalangan Mahasiswa iSejarah idan iPeradaban iIslam iUIN iAlauddin 

iMakassar. 
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BAB iII 

KAJIAN iTEORETIS 

A. Konsep iKebudayaan 

Konsep awal kebudayaan yang bersumber dari studi tentang masyarakat-

masyarakat primitif tersebut mengandung sisi praktis, sebagai sumber kekuatan 

yang dimaksudkan untuk mempengaruhi rangkaian gagasan-gagasan dan 

tindakan-tindakan moderen
1
. Menyusun suatu hubungan antara apa yang manusia-

manusia purbakala tak-berbudaya pikirkan dan lakukan, dan apa yang manusia-

manusia moderen berbudaya pikirkan dan lakukan, bukanlah masalah ilmu 

pengetahuan teoretik yang tak-dapat-diterapkan, karena persoalan ini mengangkat 

masalah, seberapa jauh pandangan dan tingkah-laku moderen berdasarkan atas 

landasan kuat ilmu pengetahuan moderen yang paling masuk akal.
2
 

Istilah kebudayaan memang tak asing bagi kita khususnya yang 

berkecimpung di dunia ini, apakah itu sebagai agamawan, budayawan,  seniman, 

penikmat budaya, pelaku budaya, seni, dan lainnya.
3
 Namun  kita juga sering 

bertanya apakah setiap agama, masyarakat, ras, dan etnik,  memiliki persepsi 

sendiri tentang kebudayaan. Apakah terdapat persepsi  yang sifatnya umum atau 

khusus dalam memandang budaya. 

Secara saintifik, kebudayaan dibahas secara luas dan mendalam dalam  sains 

antropologi ataupun sosiologi. Seperti yang diuraikan di dalam antropologi, 

                                                           
1
 Desi Karolina, S.Pd., M.Pd. Randy, M.Pd., “ Kebudayaan Indonesia”, Eureka Media 

Aksara, 1, no, 1, (2021). 
2
 Nurdien Harry Kistanto “Konsep Kebudayaan” jurnal, Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Diponegoro,(28 Januari 2023). 
3
 Arum, Winda Falah Setianing (2013) Menyelamatkan, Melestarikan Budaya Indonesia. 

Jurusan Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 
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banyak para pakar kebudayaan mendefinisikan kata kebudayaan atau dalam 

adanan Inggrisnya culture.
4
 

Sampai tahun 1950 paling tidak ada 179 definisi kebudayaan yang 

dikemukakan oleh para Ahli. Namun  kemudian, dari berbagai definisi itu didapati 

berbagai kesamaan, paling tidak kebudayaan memiliki dua dimensi yaitu isi dan 

wujud. Seperti yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1980) yang mengutip 

pendapat Claude Kluckhohn, bahwa kebudayaan adalah sebagai seluruh ide, 

gagasan, dan tindakan manusia dalam angka memenuhi kebutuhan hidup sehari-

hari, yang diperoleh melalui proses belajar mengajar (learned action)
5
. Kemudian 

ditinjau secara umum, budaya terdiri dari dua dimensi, yaitu wujud dan isi.
6
 

Dalam dimensi wujud, budaya terdiri dari tiga unsur, yaitu: 

(1.)Wujud dalam bentuk ide atau gagasan, (2) wujud dalam bentuk aktivitas atau 

kegiatan, dan (3) wujud dalam bentuk benda-benda atau artifak. Ditinjau dari 

dimensi isi, atau sering disebut tujuh unsur kebudayaan universal, maka 

kebudayaan terdiri dari tujuh unsur yaitu
7
:  

(1.) Sistem religi, (2 bahasa, (3) teknologi dan peralatan hidup, (4) sistem mata 

pencaharian, (5) sistem organisasi sosial, (6) pendidikan, dan (7) kesenian. 

Dalam kajian budaya, sering pula dikenal istilah peradaban (sivilisasi), 

yaitu unsur-unsur kebudayaan yang maju, halus, dan tinggi
8
  Kata ini, biasa 

                                                           
4
 Ember, R. Carol, dan Melvin Ember. (1981). "Konsep Kebudayaan", dalam T.O. 

Ihromi. Pokok-Pokok Antropologi Budaya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 
5
 Mulyana, Deddy dan Jalaluddin Rakhmat (ed.), Komunikasi  Anta rbudaya. Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2001 
6
 Ember, R. Carol, dan Melvin Ember. (1981). "Konsep Kebudayaan", dalam T.O. 

Ihromi. Pokok-Pokok Antropologi Budaya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 
7
 Anshari, Endang Saifuddin. 1980. Agama dan Kebudayaan. Surabaya: Bina Ilmu 

8
 lihat Webster‟s 1960 dan L.H. Morgan 1877 
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merujuk kepada peradaban-peradaban seperti: Sumeria, Assiria, Indus, Babilonia, 

Inca, Oriental, Oksidental, dan lain-lain.
9
 

Istilah peradaban itu sendiri merupakan unsur  serapan bahasa Indonesia 

yang berasal dari bahasa Arab yaitu dari akar kata adab. Umumnya pengertian 

budaya menurut para ilmuwan Barat seperti yang dikemukakan dalam antropologi 

dan sosiologi, adalah bahwa agama atau sistem religi sebagai bagian dari unsur 

kebudayaan yang sejajar dengan unsur budaya lain. Dalam Islam, agama memiliki 

dimensi Ilahiyah atau wahyu, dalam dimensi sedemikian rupa tidak termasuk 

dalam budaya, bahkan budaya wajib berasas kepada wahyu. Sebaliknya, 

kreativitas  manusia dalam rangka mengisi budaya dapat dikategorikan sebagai 

budaya.
10

 

B. Teori Perubahan Kebudayaan 

Salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan kebudayaan yang banyak 

menjadi perhatian para ahli antropologi adalah adanya penemuan baru dan gejala 

persebaran unsur-unsur kebudayaan. Untuk mengenali karakteristik unsur 

kebudayaan dan perubahan kebudayaan terdapat beberapa teori di antaranya 

adalah teori evolusi dan difusi. Teori evolusi menggambarkan bahwa perubahan 

kebudayaan terjadi secara perlahan-lahan dan bertahap.
11

 Setiap masyarakat 

mengalami proses evolusi yang berbeda-beda.  

Oleh karena itu, masing-masing masyarakat menunjukkan kebudayaan 

yang berbeda-beda. Salah satu masyarakat dikenal telah maju, sedangkan 

                                                           
9
 Ember, R. Carol, dan Melvin Ember. (1981). "Konsep Kebudayaan", dalam T.O. 

Ihromi. Pokok-Pokok Antropologi Budaya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 
10

 Dedi Supriyadi, M.Ag. “Sejarah Peradaban Islam”, (Bandung Pustaka Setia 2008). 
11

 Muhammad Takari “Teori Kebudayaan dalam  Islam”, Fakultas Ilmu Budaya, 

Universitas Sumatera Utara, (2018). h. 41 
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masyarakat yang lain masih dianggap atau tergolong sebagai masyarakat yang 

belum maju. Teori difusi memberi ilustrasi lain bahwa perubahan kebudayaan 

terjadi karena adanya proses pengaruh mempengaruhi dari kebudayaan yang satu 

terhadap kebudayaan lainnya.
12

  

Persamaan unsur kebudayaan pada masyarakat yang berbeda dianggap 

bukan sebagai hasil dari proses evolusi tetapi karena adanya kontak atau 

hubungan yang terjadi pada masa lampau dari kedua atau lebih masyarakat yang 

memiliki kesamaan kebudayaan tersebut. 

Perubahan kebudayaan terjadi melalui mekanisme yang berbeda-beda. 

Suatu kebudayaan masyarakat akan berubah melalui mekanisme adanya inovasi 

atau penemuan baru dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan mekanisme lainnya 

dapat terjadi melalui proses difusi, akulturasi, culture loss, genocide, dan 

perubahan terencana (direct change).
13

 

1. Akulturasi 

Istilah akulturasi dapat diartikan sebagai proses sosial yang timbul apabila 

suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan 

unsur-unsur kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan 

asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa 

menghilangkan sifat khas kepribadian kebudayaan sendiri.
14
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Proses akulturasi berjalan sangat cepat atau lambat sangat tergantung 

persepsi masyarakat setempat terhadap budaya asing yang masuk. Apabila 

masuknya melalui proses pemaksaan, maka akulturasi memakan waktu yang 

relatif lama. Sebaliknya, apabila masuknya melalui proses damai, maka akulturasi 

tersebut akan berlangsung relatif lebih cepat.
15

 

Akulturasi menurut Kim merupakan bentuk enkulturasi (proses belajar dan 

penginternalisasian budaya dan nilai yang dianut oleh warga asli) kedua. Kim 

mendefinisikan akulturasi sebagai suatu proses yang dilakukan imigran untuk 

menyesuaikan diri dengan dan memperoleh budaya pribumi, yang akhirnya 

mengarah kepada asimilasi.
16

 

Makna dan posisi akulturasi dalam konteks realsi antra etnik semakin jelas 

ketika mengemukakan makna asimilasi. Park dan Burgess mengatakan bahwa: 

Asimilasi adalah suatu proses interpretasi dan fusi. Melalui proses ini orang-orang 

dan kelompok-kelompok memperoleh memori-memori, sentiment-sentimen, dan 

sikap-sikap orang-orang atau kelompok-kelompok lainnya, dengan berbagai 

pengalaman dan sejarah, tergabung dengan mereka dalam suatu kehidupan budaya 

yang sama.
17

  

Dalam pandangan ini terdapat perbedaan antara bagian kebudayaan yang 

sukar berubah dan terpengaruh oleh unsur unsur kebudayaan asing, dengan bagian 
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kebudayaan yang mudah berubah dan terpengaruh oleh unsur unsur kebudayaan 

asing. 

Sistem kebudayaan, seperti: nilai nilai budaya, keyakinan keyakinan 

keagamaan yang dianggap keramat dan beberapa adat yang sudah dipelajari 

sangat dini dalam proses sosialisasi individu warga masyarakat serta beberapa 

adat yang mempunyai fungsi yang terjaring luas dalam masyarakat. 

Sistem lainnya yang masuk dalam kebudayaan fisik, seperti : alat-alat dan 

benda-benda yang berguna, ilmu pengetahuan, tata cara, gaya hidup, dan rekreasi 

yang berguna dan memberi kenyamanan merupakan sistem yang diterapkan dalam 

masyarakat. 

Sejak dahulu kala dalam sejarah kebudayaan manusia ada gerak migrasi, 

gerak perpindahan dari suku-suku bangsa di muka bumi yang menyebabkan 

pertemuan antara kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang 

berbeda-beda dan sebagai akibatnya individu-individu dalam kebudayaan itu di 

hadapkan dengan kebudayaan asing.
18

 

Percampuran budaya tentu mempunyai akibat pada bidang arsitektur yang 

sering digunakan adalah istilah akulturasi arsitektur. Kata akulturasi pertama kali 

muncul dalam percakapan Plato sekitar abad 4.
19

 Kata ini dihubungkan dengan 

kecenderungan manusia untuk meniru orang lain yang ditemui dalam perjalanan, 

sehingga unsur-unsur kebudayaan asing ini lambat laun diterima dan diolah ke 
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dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan 

itu sendiri.
20

 

Melihat dari beberapa definisi dapat diperoleh kesimpulan bahwa 

akulturasi merupakan sebuah proses sosial dimana dua atau lebih kebudayaan 

bertemu dan saling memengaruhi satu sama lain tanpa menghilangkan identitas 

satu sama lain. 

Dalam pandangan arsitektur, akulturasi merupakan sebuah wujud 

percampuran kebudayaan yang tercermin dan dapat terilihat dari wujud bangunan 

sebagai bentuk dari kebudayaan yang terdapat pada suatu daerah, dengan tidak 

menghilangkan kepribadian dari budaya lokal maupun budaya pendatangnya. 

2. Asimilasi 

Definisi dan pemaknaan asimilasi itu mencerminkan adanya relasi antara 

dua kelompok, di mana satu kelompok sebagai komunitas pribumi yang biasa 

dominan dan mayoritas dengan satu kelompok minoritas yang biasanya 

merupakan komunitas atau individu pendatang atau migran. Dalam kondisi seperti 

ini biasanya kelompok minoritas secara bertahap akan kehilangan identitas 

dirinya.
21

  

Dalam proses reduksi identitas di saat asimilasi  berlangsung, menurut 

Jiobu dapat memunculkan dua kemungkinan akibat dari asimilasi, yaitu:  

1)  Kelompok minoritas kehilangan keunikannya dan menyerupai kelompok 

mayoritas. Dalam proses itu kelompok mayoritas tidak berubah.  
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2)  Kelompok minoritas dan kelompok mayoritas bereampur secara homogen_ 

Masing-masing kelompok kehilangan keunikannya, lalu muncul suatu produk 

unik lainnya, suatu proses yang disebut Belanga Pencampuran (Melting Pot). 

nilai, pakaian, dan makanan. Sementara asimilasi struktural ditandai dengan 

Masuknya kelompok minoritas ke dalam kelompok mayoritas.
22

 

Asimilasi adalah proses perubahan pola kebudayaan untuk menyesuaikan 

diri dengan mayoritas. Menurut Danadjaya, proses pembauran suatu budaya 

biasanya melalui asimilasi yang melalui dua proses asimilasi, yaitu; asimilasi 

tuntas satu arah dan asimilasi tuntas dua arah.
23

 

Asimilasi tuntas satu arah yaitu seseorang atau kelompok mengambil alih 

budaya dan jati diri kelompok dominan dan menjadi bagian dari kelompok itu. 

Asimilasituntas dua arah dapat berlangsung manakala dua atau lebih kelompok 

etnik saling memberi dan menerima budaya yang dimiliki oleh setiap kelompok 

etnik. 

Beberapa ilmuwan membedakan asimilasi ke dalam beberapa dimensi. 

Gordon misalnya, membedakan tujuh dimensi asimilasi, yakni: asimilasi kultural 

atau perilaku (akulturasi), struktural, marital, identifikasional, penerimaan sikap, 

penerimaan perilaku, dan kewarganegaraan. kultural atau akulturasi ditandai 

dengan perubahan pada pola-pola budaya kelompok minoritas seperti bahasa klik, 

klub, dan lembaga masyarakat pribumi.
24
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Penjelasan tentang dimensi asimilasi seperti itu menurut Mulyana 

memungkinkan untuk dikatakan bahwa akulturasi adalah suatu subproses 

asimilasi; ia mengisyaratkan penggantian bertahap ciri-ciri budaya kelompok 

minoritas oleh ciri-ciri masyarakat pribumi. 

Namun akulturasi juga menunjukkan bahwa anggota-anggota kelompok 

minoritas boleh jadi tetap memiliki sebagian ciri asli mereka dan membuang ciri-

ciri lainnya, sementara pada saat yang sama mereka juga mungkin menerima 

sebagian ciri budaya dominan dan menolak ciri-ciri lainnya
25

. 

Asimilasi dan akulturasi memang merupakan dua konsep yang sering 

muncul dalam wacana relasi antaretnik. Kedua konsep tersebut selalu terkait 

antara satu dengan yang lainnya. Kim mengatakan bahwa asimilasi merupakan 

derajat tertinggi akulturasi. Di tengah keterkaitan antara asimilasi dan akulturasi 

tersebut, dalam batas-batas tertentukeduanya memiliki aspek perbedaan. Mulyana 

misalnya menilai bahwa akulturasi merupakan proses dua arah, sedangkan 

asimilasi merupakan proses satu arah.
26

 

Ilmuwan lainnya terkadang tidak membedakan dua konsep tersebut. Gillin 

dan Gillin misalnya, memparalelkan dua konsep tersebut di saat menjelaskan 

kemungkinan munculnya. Menurut Gillin dan Gillin mengatakan bahwa asimilasi 

dan akulturasi dapat terjadi apabila adanya: (1) kesetian dan keserasian sosial; (2) 
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kesempatan dalam bidang ekonomi; (3)persamaan kebudayaan; (4) perkawinan 

campur; dan (5) adanya ancaman dari luar.
27

 

Dalam konteks penelitian ini, konsep akulturasi dan asimilasi merupakan 

dua konsep yang relevan untuk menjadi salah satu asumsi teoritik dan konseptual 

dalam melihat realitas interaksi etnik.. Di samping itu, akulturasi dan asimilasi 

merupakan dua realitas yang mungkin terjadi di saat kedua etnik tersebut  

berinteraksi dan berkomunikasi. 

3. Akomodasi 

Akomodasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjuk 

terciptanya keseimbangan dalam hubungan-hubungan sosial antar individu dan 

kelompok-kelompok sehubungan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang 

berlaku di masyarakat. Sebagai suatu proses, akomodasi menunjuk kepada usaha-

usaha manusia untuk meredakan pertentangan-pertentangan atau usaha-usaha 

untuk mencapai kestabilan interaksi sosial
28

 

Akomodasi (accomodation) adalah suatu proses penyesuaian  diri individu 

atau kelompok manusia dengan semula saling bertentangan untuk upaya 

mengatasi ketegangan. Akomodasi berarti adanya keseimbangan interaksi sosial 

dengan norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Akomodasi seringkali 

merupakan cara untuk menyelesaikan pertentangan, entah dengan cara 

menghargai kepribadian yang berkonflik ataupun paksaan (tekanan).
29
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Akomodasi sebagai proes mempunyai beberap bentuk antara lain sebagai berikut.. 

1. Koersi adalah bentuk dari akomodasi yang berlangsung karena paksaan 

kehendak suatu pihak terhadap pihak lain yang lemah dengan didominasi 

suatu kelompok atas kelompok lain. Contohnya sistem rezim 

(pemerintahan) totaliter. 

2. Kompromi adalah bentuk dari akomodasi yng pihak-pihak terlibat 

perselisihan saling meredakan tuntutan sehingga tercapai suatu 

penyelesaian. Sikap dasar kompromi adalah semua pihak bersedia 

merasakan dan memahami keadaan pihak lain. Contohnya: perjanjian 

gencatan senajata antara kedua negara yang sedang terlibat perang.
30

 

3. Arbitrase adalah bentuk akomodasi yang terjadi apabila terdapat pihak-

pihak yang berselisih tidak sanggup mencapai kompromi sendiri. Maka 

dari itu diundanglah kelompok ketiga yang tidak berat sebelah (netral) 

untuk mengusahakan penyelesaian. Pihak ketiga tersebut berasal dari 

badan yang berwenang. Contohnya: penyelesaian pertentangan antara 

pengusaha dan serikat buruh diselesaikan melalui arbitrase (pihak ketiga 

yang netral).
31

 

4. Mediasi adalah pihak ketiga untuk penengah atau juru damai. Keputusan 

berdamai tergantung pihak-pihak yang betikai. Contohnya: mediasi 

pemerintah Republik Indonesia untuk mendamaikan faksi-faksi yang 

bersilih di kamboja. 
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5. Konsiliasi ialah upaya mempertemukan keinginan pihak-pihak yang 

berselisih untuk tercapainya suat persetujuan bersama. Konsiliasi bersifat 

lebih lunak dan membuka kesempatan mengadakan asimilasi. Contohnya, 

panitia tetap penyelesaian masalah ketenagakerjaan mengundang perusaan 

dan wakil karyawan untuk menyelesaikan masalah. 

6. Toleransi adalah bentuk akomodasi tanpa adanya persetujuan resmi karena 

tanpa disadari dan direncanakan, adanya keinginan untuk menghindarkan 

diri dari perselisihan yang saling merugikan. 

7. Stalemate adalah bentuk dari akomodasi yang terjadik ketika kelompok 

terlibat pertentangan dengan kekuatan seimbang. Dengan kesadaran ke-2 

belah pihak maka tidak ada yang maju ataupun mundur sehingga 

pertentangan akan berhenti dengan sendirinya.
32

 

C. Kebudayaan Islam dan Nilai-Nilainya 

Agama Islam merupakan pedoman hidup dari Allah SWT. Oleh karena itu, 

sebagai umat yang dipilih Allah untuk menerima kitab yang mulia ini, sudah 

seharusnya apabila umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan 

mengaktualisasikan dirinya secara aktif dan kreatif. Umat Islam tidak semestinya 

memperlakukan Al-Quran sebagai sungai yang kekeringan atau padang pasir yang 

tandus lagi gersang. Janganlah umat Islam berperilaku pasif seperti pengaduan 

Nabi kepada Allah. sebagai mana Firman Allah SWT.:  
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Terjemahanya: 

“Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu 

yang tidak diacuhkan” (QS. Al-Furqan (25):30).
33

 

Pedoman hidup dalam Islam disebut sebagai syariat Islam yang mencakup 

tentang petunjuk hidup dalam mengendalikan dirinya, keluarga, masyarakat dan 

bangsa-bangsa. Agama Islam juga memberikan kewajiban kepada ummat agar 

mereka hidup sesuai dengan aturan Allah Swt. Adapun tujuan dari agama Islam 

pada dasarnya yaitu untuk menolong ummat manusia, baik dari segi individu, 

masyarakat, berkelompok dan bernegara agar mereka selamat dari kesesatan dan 

kerugian.
34

  

Agama merupakan sebuah paham yang berasal dari Allah Swt dan berasal 

dari hasil pikiran manusia yang terdapat di dalam kitab suci yang diwariskan oleh 

leluhur secara turun temurun kepada generasi selanjutnya dengan tujuan 

menyampaikan kebenaran dan tatanan hidup kepada manusia agar meraih 

keberhasilan didunia maupun di akhirat. Oleh sebab agama itu merangkap seluruh 

unsur kepercayaan terhadap kekuatan gaib yang ada didalamnya.
35

 Kebudayaan 

adalah suatu hal yang sangat luar biasa karena secara terus menerus mengalami 

perkembangan.
36

 

Sebagaimana di ketahui bahwa agama dan kehidupan beragama telah ada 

dan tumbuh dan berkembang sejak tahap awal manusia berbudaya di muka bumi. 

Agama dan kehidupan beragama tersebut merupakan unsur yang tak terpisahkan 

dari kehidupan sosial-budaya tahap awal manusia.  
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Boleh dikatakan bahwa agama dan kehidupan beragama tersebut 

merupakan pembawaan atau fitrah bagi manusia. Artinya bahwa dalam diri 

manusia, baik secara sendiri maupun secara kelompok terdapat kecenderungan 

dan dorongan lainnya, yang dalam kehidupan bersama suatu kelompok atau 

masyarakat yang hidup dalam suatu lingkungan tertentu membentuk suatu sistem 

budaya tertentu. 

Sistem budaya tersebut terbentuk secara berangsur-angsur sebagai hasil 

dari upaya atau budi daya manusia untuk merealisasikan kecenderungan dan 

dorongan-dorongan, serta memenuhi kebutuhankebutuhan kehidupannya secara 

bersama-sama sesuai dan serasi dengan lingkungan alam sekitarnya.
37

 

Menurut Koentjaraningrat kebudayaan merupakan semua sistem, gagasan, 

tindakan dan hasil kerya manusia didalam kehidupan bermasyarakat yang 

diperoleh dengan hasil belajar.
38

 

Kedatangan agama Islam tidak hanya untuk memusnahkan seluruh 

kebudayaan masyarakat. Akan tetapi Islam datang untuk mencerahkan 

kebudayaan yang bertentangan dengan ajaran Islam serta membuat kebudayaan 

tersebut sejalan dengan Islam.  

Berdasarkan pada teori, masyarakat muslim dapat meningkatkan 

kemampuan dasar dalam berbudaya. Berikut kemampuan dasar yang perlu 

diketahui diantaranya adalah :
39

 

1. Daya pikir untuk membayangkan hal-hal indah, iba, takjub, sehingga 

mempunyai perasaan yang nyata dan akal yang kreatif 
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2. Gagasan, adalah nalar dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi 

3. Kepercayaan dan keyakinan (perkataan dan tingkah laku) kepada agama 

(Islam) 

  

Seperti yang dikemukakan oleh Harun Nasution bahwa Islam pada  

dasarnya membawa paham-paham yang tidak hanya mencakup satu segi 

melainkan seluruh pandangan hidup manusia seperti aqidah, ibadah, hukum, 

tasawuf, filsafat, politik dan pembaharuan.
40

Islam diciptakan sebagai petunjuk dan 

pegangan hidup manusia dapat lebih muda membedakan mana yang baik dan 

mana yang buruk serta yang hak dan yang batil. Islam juga merupakan sebuah 

unsur keyakinan atau iman yang diwujudkan dalam aturan tingkah laku bagi yang 

meyakininya.
41

  

Islam menyiarkan ajaran-ajaran kerohanian ke seluruh penjuru wilayah 

dengan menyesuaikan bahasa dari setiap wilayah yaitu memakai bahasa daerah di 

wilayah tersebut. Islam memberikan ruang terhadap adat istiadat dan kebiasaan 

yang ada pada masyarakat agar senantiasa dipertahankan selama paham-paham itu 

tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
42

 

Dalam buku Widyastini tentang nilai-nilai Islam dalam kebudayaan 

Indonesia mengeluarkan pendapat bahwa kebudayaan Islam adalah sistem yang 

mempunyai sifat-sifat ideal, komplit, mudah, baru dan diakui kehadirannya. 

Sistem yang sempurna bersumber pada hal-hal yang sering terjadi dan 

bersangkutan dengan sistem yang baru.
43
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Perkembangan kebudayaan yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam sudah 

pasti akan merasakan maju mundurnya kehidupan dan mengalami keterhambatan 

karena terdapat suatu problem dalam kehidupan manusia.
44

 

Nilai itu bersifat sempurna karena merupakan sebuah ide atau konsep. 

Oleh karena itu, ia tidak berwujud dan tidak bisa disentuh oleh pancaindera 

manusia. Nilai hanya bisa dilihat dari perbuatan seseorang yang mengandung nilai 

itu sendiri. 

Dalam buku Drs. Sidi Gazalba yang membahas tentang asas kebudayaan 

Islam terdapat sebuah nilai-nilai dalam konsep kebudayaan Islam sebagai 

berikut:
45

 

1. Nilai Sosial, mencakup tentang persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, 

baik berupa tingkah laku atau perbuatan manusia yang senantiasa 

mengandung nilai-nilai ideal. Nilai-nilai yang diperhatikan dengan baik 

oleh masyarakat adalah nilai etika dan akhlaq sehingga masyarakat 

dituntut untuk meraih nilai-nilai tersebut dalam kehidupan. 

2. Nilai Ekonomi, mencakup tentang proses pembuatan, penyaluran dan 

pemakaian barang-barang yang diperlukan oleh kebutuhan hidup manusia. 

Dengan demikian ekonomi adalah ilmu yang dimiliki manusia dalam 

upaya untuk mendapatkan kesejahteraan. 

3. Nilai Politik, Ada banyak orang berpendapat tentang politik sebagai aturan 

atau sistem negara. Aturan atau sistem negara itu sendiri merupakan ilmu 

yang mempelajari tentang cara-cara yang dibutuhkan dalam menyusun 

organisasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

                                                           
44

Widyastini; Nilai Nilai Islam Dalam Kebudayaan Indonesia. h.121 
45

Sidi Gazalba; Asas Kebudayaan Islam: Pembahasan Ilmu dan Filsafat Tentang Ijtihad, 

Fiqih, Akhlak, Bidang-bidang Kebudayaan, Masyarakat dan Negara (Cetakan Pertama 1978) 

h.93-99 
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4. Nilai Ilmu, mencakup tentang hubungan sebab akibat terhadap suatu 

kejadian dimana ketika data yang tersedia masih kurang dan diantara data-

data yang ada tersebut tidak yang bermasalah maka secara otomatis proses, 

penelitian, percobaan, kepatuhan, ketetapan, pendapat dan norma yang 

akan memuat nilai-nilai ilmu tersebut. 

5. Nilai Kerja, Pengetahuan dan ilmu adalah ide atau pengertian yang tidak 

berbentuk. Apabila diaplikasikan maka kerja akan timbul, dimana ilmu 

yang menggunakan ilmu-ilmu nyata seperti ilmu alam, kimia, aljabar, ilmu 

akar dan bilangan. 

6. Nilai Seni, diukur dengan wujud yang menarik dan menyenangkan yang 

ditampakkan dengan sesuatu yang indah atau mengesankan. Sehingga nilai 

seni diukur dengan rasa senang yang tampak akibat dari wujud yang 

mengesankan, dan kemungkinan terbentuk dari segi bahasa, suara, bunyi, 

rupa, bangunan, tari, rupa dan sebagainya. 

7. Nilai Filsafat, yaitu hasil pemikiran yang telah diatur dengan sedemikian 

rupa, mendaasar dan umum terkait dengan kehidupan manusia sehingga 

menghasilkan nilai-nilai yang didasarkan pada akar pikiran. 

8. Nilai Agama, adalah suatu keyakinan kepada tuhan dengan melakukan 

berbagai rangkaian kegiatan untuk meraihnya seperti upacara, pemujaan 

dan permohonan. Ukuran dari nilai agama yaitu pahala. Sehingga nilai 

tersebut dapat mewujudkan keselamatan dan kesenangan yang sebenarnya. 

 

Kebudayaan Islam merupakan peradaban yang sesuai dengan nilai-nilai 

Islam. Nilai-nilai dalam Islam juga ada kaitannya dengan ketentuan hukum yang 

dijalankan dalam Islam. Islam mampu menerima seluruh hasil cipta, unsur, nilai 

dan hasil kebudayaan mana pun yang penting sesuai dengan nilai-nilai Islam. 
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46
Sehingga jika diteliti lebih dalam nilai-nilai tersebut berdasar pada prinsip-

prinsip baik prinsip untuk menjaga kemurnian dan kesucian akidah, syariah dan 

ibadah, menjaga kemuliaan akhlak, moral dan budi pekerti, menjaga nama baik 

dan kesucian nasab maupun menjaga akal dan lingkungan sosial.
47

 

 

                                                           
46

 Widhiya Ninsiana, “Islam dan Inegrasi Sosial dalam Cerminal Masyarakat 

Nusantara”, Akademika, Vol. 21, No. 02 (Juli-Desember 2016). 
47

Rina Priarni; Integrasi Nilai-nilai Budaya Islam Dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam (Vol.3, No.1 Januari-Juni 2019) h.33-37 
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BAB iIII 

METODOLOGI IPENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian budaya. Penelitian budaya adalah 

salah satu hal yang sangat istimewa dan tersendiri, karena kebudayaan 

merangkum secara keseluruhan hal-hal yang ada dalam kehidupan manusia. 

Sehingga dalam penelitian budaya seorang peneliti harus menempuh cara berpikir 

yang reflektif atau bersifat mendalam dan biasanya bersifat spiritual.
1
 

Data yg digunakan ialah data kualitatif. Data kualitatif artinya data yang 

berupa kata-istilah serta kalimat-kalimat verbal serta berupa simbol-simbol. Data 

diperoleh melalui studi lapangan. Studi lapangan merupakan suatu pengamatan 

secara langsung di lokasi penelitian untuk mengumpulkan data-data atau 

informasi setelah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis.
2
 Metode pelakasanaan 

penelitian ini adalah deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan suatu 

proses perancangan untuk memperoleh data-data atau informasi penting yang ada 

di lapangan.
3
 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Mambi kabupaten Mamasa. Tempat ini dipilih 

dengan alasan karena lokasi penelitian tersebut masih sangat kental mengenai 

adat-istiadat salah satunya adalah tentang ada‟ mannunnungan. 

                                                           

1
Indra Tjahyadi, Sri Andayani & Hosnol Wafa; Pengantar Teori dan Metode Penelitian 

Budaya (Buku: Cetakan Pertama, Kec. Limbang, Lamongan Novemver 2020) h.81 

2
Pusat Pendidikan dan Peralihan Sumber Daya Air dan Kontruksi; Modul Studi Lapangan 

Pelatihan Aliran Air, Buku (Bandung, September 2017) h.5 

3
Abdullah.; Berbagai Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen Buku 

(Cet. I Samata-Gowa, Gunadarma Ilmu 2018) h.1 
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b. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan sekitar 1 bulan, karena karena jarak dan kondisi 

wilayah yang menbutuhkan waktu yang cukup dalam penelitian tersebut dan 

penelitian ini dikerjakan semenjak peneliti selesai melakukan seminar proposal. 

  

C. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Historis 

Pendekatan Historis adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari 

tentang gambaran kejadian masa lampau dengan meneliti dan menganalisis 

sumber-sumber sejarah. Melalui pendekatan historis ini peneliti dapat lebih 

memahami terkait prosesi pelaksanaan Ada‟ Mannunnungang dalam masyarakat 

Mambi di Kabupaten Mamasa. 

 

2. Pendekatan Antropologi 

Antropologi adalah ilmu yang membahas tentang manusia dan kebudayaan 

didalam manusia serta didalam suatu kelompok masyarakat sehingga dalam 

pendekatan ini mempelajari tingkah laku serta peranan dalam kehidupan sosial. 

Melalui pendekatan antropologi ini peneliti dapat lebih memahami tentang 

eksistensi Ada‟ Aannunnungang di Mambi Kabupaten Mamasa. 

 

3. Pendekatan Sosiologi  

Pendekatan sosiologi adalah ilmu sosial yang pokok pembicaraannya 

manuisa itu sendiri. Hubungan sosial menjadi hal utama dalam kehidupan sosial. 

Baik hubungan antar individu dengan individu, antar kelompok maupun individu 

dengan kelompok.  
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4. Pendekatan Agama 

Agama merupakan sebuah paham yang diyakini dalam kehidupan 

masyarakat yang menerangkan tentang pengabdian kepada agama. Dengan 

pendekatan ini penulis akan lebih mudah mengetahui nilai-nilai budaya Islam 

yang terdapat dalam Ada‟ Mannunnungang masyarakat Mambi di Kabupaten 

Mamasa. 

 

D. Sumber Data 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang akan diperoleh eksklusif dari subjek 

penelitian, dalam hal ini peneliti akan memperoleh data atau informasi langsung 

dengan memakai instrumen-instrumen yg sudah ditetapkan. Data primer pada 

penelitian ini akan diperoleh dengan memakai berbagai informasi serta keterangan 

pribadi. Adapun alasan peneliti menggunakan data primer karena dianggap lebih 

seksama, serta disajikan secara jelas. pada penelitian ini jawaban data primer 

diperoleh dari hasil wawancara dari Tokoh agama, Pemangku adat, atau dari 

beberapa tokoh masyarakat lainnya. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder artinya data yang tersedia ke dalam aneka macam bentuk, 

dan umumnya asal data ini lebih banyak berbentuk seperti data statistik atau data 

yg telah diolah dengan sedemikian rupa sehingga data ini siap dipergunakan 

dalam statistik dan umumnya data ini juga tersedia di kanto-kantor pemerintahan, 

biro jasa data, perusahaan partikelir atau badan lain yg berhubungan dengan 

pengunaan data. 

Biasanya data sekunder berbentuk berupa bukti, catatan atau laporan 

historis yang sudah tersusun ke dalam sebuah arsip baik yang akan dipublikasikan 

atau tidak dipublikasikan. Sehingga salam penelitian ini peneliti menggunkaan 
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sumber data sekunder berupa buku atau penelitian-penelitian sebelumnya yang 

relevan dengan pokok pembahasan yang akan di bahas oleh peneliti. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi merupakan proses pengumpulan data dengan melakukan 

pengamtan langsung pada objek yang di teliti. Dalam tahap ini, peneliti terjun 

langsung kelapangan untuk mengamati hal-hal apa saja yang di persiapkan pada 

proses pelaksanaan Ada‟ Mannunnungang, bagaimana proses pelaksanaannya, apa 

saja yang dilakukan, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Ada‟ 

Mannunnungang. 

 

2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dua pihak untuk memperoleh data dengan 

tujuan tertentu dan juga mengetahui informasi lebih mendalam dari responden. 

Pada tahap wawancara ini, peneliti mendengarkan informasi mengenai nilai-nilai 

Islam dalam Ada‟ Mannunnungang. 

 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi ialah metode yang di pakai untuk mencari data tentang hal-

hal yang mendukung penelitian berupa gambar, kutipan, serta bahan referensi lain 

yang ada dilokasi penelitian. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh serta 

memperkuat data hasil wawancara dan observasi 

 

F. Instrumen Penelitian 

Peneliti ini adalah inti pada pengumpulan data yang diadaptasi dari jenis 

penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian. Adapun 

alat-alat yang digunakan pada observasi sebagai berikut :   
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1. Daftar wawancara bertujuan untuk menjawab semua rumusan 

permasalahan yang terdapat dalam sebuah penelitian.  

2. Alat tulis menulis yaitu: buku, pulpen, atau pensil sebagai alat untuk 

mencatat informasi yang didapat pada saat observasi.  

3. kamera dan alat perekam suara untuk mengambil gambar di lapangan dan 

merekam suara dari informan di tempat observasi. 

 

G.  Pengolahan dan Analisis Data 

1. Jenis Pengolahan dan Analisis Data 

Jenis  pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian berupa wacana riset 

yang bersifat narasi atau deskriptif.
4
 Dalam konteks kajian budaya dalam kegiatan 

analisis data terdapat beberapa teknik yang akan digunakan peneliti agar proses 

penelitian yang dilakukan dapat meraih kesuksesan. 

 

a. Etnografi 

Jenis penlitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan peneliti 

ini adalah etnografi. Etnografi merupakan salah satu jenis tinjauan budaya dalam 

penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memudahkan seorang peneliti dalam 

meneliti suatu budaya tertentu yang ada pada masyarakat atau kelompok terterntu, 

seperti mengamati cara hidup masyarakat yang terbilang jauh dari wilayah 

perkotaan.
5
 

 

b. Studi Dokumen atau Teks 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan 

penelitian ini adalah studi dokumen atau teks. Studi dokumen atau teks adalah 

                                                           
4
Ismail Suardi Wekke, dkk; Metode Penelitian Sosial Buku (Cetakan Pertama: Oktober 

2019) h.34 
5
St. Sunarsono; Pengantar penelitian kualitatif  (Yogyakarta, Rabu 25 Mei 2016) h.5 
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unsur kalimat yang melengkapi proses peninjaun  dan wawancara dilapangan 

sehingga kesempurnaan hasil penelitian kian bertambah.
6
 

 

c. Observasi Alami 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan 

penelitian ini adalah observasi alami. Observasi alami merupakan peninjauan serta 

pengamatan secara alami dilapangan yang berjalan senatural mungkin tanpa 

pengawasan dan perancangan.
7
 

 

Setelah membahas jenis-jenis penelitian kualitatif, selanjutnya akan 

dibahas mengenai jenis pengolahan dan analisis data sebagai berikut: 

a. Anlisis Teks 

Jenis pengolahan dan analisis datayang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis teks. Analisi teks merupakan salah satu cabang yang secara khusus 

mengkaji teks, baik berupa produk maupun kumpulan tanda-tanda.
8
 Dengan 

menggunakan jenis pengolahan dan analisis data ini peneliti akan lebih mudah 

dalam mengkaji teks-teks yang ada dilapangan. 

 

b. Analisis Konten 

Jenis pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis konten. Analisis konten merupakan penelitian yang secara 

mendalam membahas isi data atau informasi, baik tersurat maupun dicetak dalam 

media massa. Dengan menggunakan jenis pengolahan dan analisis data ini  

                                                           

6
Nataliha Nilansari; Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif (Jurnal: 

Wacana Volume XIII No.2, Juni 2014) h.179 

7
Hasyim Hasanah; Teknik-teknik Observasi (Jurnal al-Taqaddum, Volume 8, Nomor 1, 

Juli 2016) h.36 

8
Yasraf Amir; Semiotika Teks Sebuah Pendekatan Analisis Teks h.189 
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peneliti akan lebih mudah dalam menetapkan identitas dengan berbagai tanda 

khusus. 
9
 

 

c. Analisis Naratif 

Jenis pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis naratif. Analisis naratif merupakan penelitian tentang cerita yang 

terdapat dalam catatan sejarah, baik berupa novel fiksi, dongeng maupun genre 

lainnya.
10

 Melalui analisis data ini peneliti akan dimudahkan dalam menganalisis 

data-data atau  informasi dari berbagai sumber. 

 

d. Analisis wacana 

     Jenis pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis wacana. Analisis wacana adalah metode yang mempunyai fungsi 

untuk menganalisis sebuah penelitian, baik berupa tulisan, perbandingan maupun 

pidato.
11

 Dengan menggunakan analisis data ini peneliti akan dimudahkan dalam 

berinteraksi  dengan narasumber yang ada pada tempat penelitian. 

 

2. Tahap-tahap  analisis data 

      Dalam proses analisis data melibatkan tiga tahapan. Berikut adalah tahap-

tahap analisis data dalam penelitian ada‟ mannunnungang: 

a. Reduksi data 

     Reduksi data merupakan usaha dalam menyimpulkan data, memilah data, 

baik berupa jenis, ide-ide atau tahap rancangan maupun pokok pikiran.
12

 Dalam 

                                                           
9
Irfan Taufar Asfar; Analisis Naratif, Analisis Konten dan Analisis Simbolik h.2 

10
Irfan Taufar Asfar; Analisis Naratif, Analisis Konten dan Analisis Simbolik h.10 

11
Ibnu Hamad; Lebih Dekat Dengan Analisis Wacana (Jurnal: Mediator, Vol. 8. No 2 

Desember 2007) h.326 

12
Ahmad Rijali; Analisis Data Kualitatif (Jurnal, Banjarmasin Vol. 17 No. 33 Januari-juni 

2018) h.83 
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tahap ini peneliti memakai teknik analisis taksonomi. Teknik ini digunakan 

dengan cara mengumpulkan data-data di lapangan melalui pengamatan, 

wawancara dan dokumentasi agar data yang dibutuhkan terkumpul secara 

lengkap. 

 

b. Penyajian data 

Penyajian adalah keterangan singkat, gambaran rancangan, diagram alur 

dan sejenisnya. Dengan penyajian data mengenai penelitian tradisi Pappuangang 

masyarakat adat Sendana di Kabupaten Majene akan mempermudah dalam 

memahami penelitian tersebut. 

 

c. Penarikan kesimpulan 

Proses penarikan kesimpulan adalah bagian penting dalam penelitian. 

Dalam penarikan kesimpulan ini diharapkan adanya temuan baru yang 

sebelumnya tidak ada, baik berupa deskripsi maupun gambaran suatu objek yang 

belum jelas namun setelah melakukan penelitian objek tersebut menjadi jelas. 

 

3. Bentuk analisis data 

a. Metode Induktif, yaitu bertitik tolak pada unsur yang bersifat khusus 

kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum. 

b. Metode Deduktif, yaitu menganalisis data dari masalah yang bersifat umum 

kemudian bersifat khusus. 

c. Metode Komparatif, yaitu menganalisis dengan cara melakukan perbandingan 

suatu sumber data antara ahli dengan ahli yang lainnya, lalu setelahnya 

mengambil kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran  Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Mamasa adalah daerah pemekaran dari Kabupaten Polewali 

Mamasa yang terbentuk berdasarkan UU No. 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 

2002, merupakan salah satu Kabupaten dari lima Kabupaten yang terdapat di 

Provinsi Sulawesi Barat, yang ibu kota di Mamasa.
1
 Secara administratif 

kabupaten Mamasa berbatasan dengan beberapa daerah yaitu : 

Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Mamuju. Sebelah 

timur berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja. Sebelah Selatan Tenggara 

berbatasan dengan Kabupaten Pinrang. Serta sebelah Selatan berbatasan dengan 

Kabupaten Polewali Mandar. Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Majene 

dan kabupaten Mamuju.2 

Luas wilayah Kabupaten Mamasa adalah 3005,88 Km2 yang terdiri atas 

15 Kecamatan: Kecamatan Tabulahan, Aralle merupakan kecamatan terluas 

ayakni 534,16 km2 (17,77 persen) sementara luas wilayah yang terkecil, 

Kecamatan Balla dengan luas 31,87 km2 (1,06 persen).
3
 Kecamatan yang letaknya 

paling jauh dari ibu kota Mamasa, adalah Kecamatan Pana dengan jarak sejauh 95 

km dan kecamatan yang terdekat dari ibu kota, Kecamatan Tawalian dengan jarak 

3 Km.
4
 Secara topografis wilayah di Kabupaten Mamasa hampir seluruhnya 

                                                           
1
 5Alberth Allo, Sejarah Perjuangan Rakyat Mamasa melawan Gerombolan DII/TII dan 

Pasukan Bn.710 (1950-1965): Perjuangan Mempertahankan NKRI dan Harga Diri (Mamasa: 

Gereja Toraja Mamasa, 2016), xxi. 
2
 Badan Pusat Statistik, Sulawesi Barat dalam Angka 2012, (Sulawesi Barat, 2013), h. 3 

3
 Pemerintah Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat; Status Lingkungan Hidup 

Daerah Kabupaten Majene Tahun 2007 h.5 
4
 Badan Pusat Statistik, Sulawesi Barat dalam Angka 2012, (Sulawesi Barat, 2013), h. 3 
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kawasan daratan tinggi atau pegunungan, hampir seluruh wilayah Kabupaten 

Mamasa berbukit-bukit, juga dikisari dengan beberapa aliran sungai. 

Wilayah Kabupaten Mamasa berada pada kisaran ketinggian 100 sampai 

3.000 meter dari permukaan laut. Bagian-bagian wilayah dengan ketinggian lebih 

rendah dari 200 m di atas permukaan laut terdapat di Kecamatan Mambi dan 

Kecamatan Tabulahan. Bagian wilayah dengan ketinggian lebih dari 2.000 m di 

atas permukaan laut dapat ditemukan di hampir semua wilayah Kabupaten, 

kecuali Kecamatan Messawa, Balla. Mambi dan Rantebulahan Timur.
5
 

Kabupaten Mamasa adalah salah satu Daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi 

Barat, Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di kota Mamasa, sekitar 340 km 

dari kota Makassar, dapat ditempuh sekitar 6 jam dengan menggunakan mobil 

dari kota Pare-Pare, pusat kawasan pengembangan ekonomi terpadu di Provinsi 

Sulawesi Selatan sekitar 190 km. 

Kabupaten Mamasa adalah salah satu Kabupaten dan kota di Provinsi 

Sulawesi Barat. Di dirikan pada tanggal 11 Maret 2002 sebagai Kabupaten baru. 

Sebelum pendudukan Kolonial Belanda daerah ini dikenal sebagai "Pitu Ulunna 

Salu.  

Daerah"Pitu Ulunna Salu berarti tujuh sungai bagian atas adalah simbol dari 

tujuh pemimpin lokal di daerah pegunungan, selanjutnya dikenal namanya 

"Kondosapata 'Uaisapalelean" berarti "sawah yang luas dengan air datar" adalah 

simbolis dari kepemimpinan tradisional di tingkat yang sama tapi fungsi yang 

                                                           
5
Badan Pusat Statistik, Sulawesi Barat dalam Angka 2012, (Sulawesi Barat, 2013), h. 3  
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berbeda dalam masyarakat, dan nama terakhir setelah periode Independen 

Indonesia adalah Mamasa sampai saat ini.
6
 

Sebelum Mamasa didirikan sebagai kabupaten baru, 1959-2002 daerah 

Mamasa merupakan bagian dari Kabupaten Polewali Mamasa. Mamasa atau 

mamase berasal dari kata "pesona cinta" berarti Mamasanese atau "lembah yang 

indah". Itu diberikan oleh penduduk setempat sebagai nama sebuah lembah di 

daerah pegunungan dari Kabupaten Mamasa.
7
 

Penelitian ini di lakukan di bebera desa di Kecamatan Mambi Kabupaten 

Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Dari beberapa desa tersebut yang menjadi 

lokasi penelitian saya adalah: desa Rantebulahan, Desa Salumaka, Desa 

Saludurian, Desa Salubanua, Desa Pamoseang dan kelurahan Mambi. 

Di sinilah saya melakukan wawancara dan mencari data-data terkait dengan 

penelitian ini yang di mana penelitian saya ini adalah penelitian lapangan yang 

nota benenya data yang saya dapat itu kemudian adalah hasil dari wawan cara 

yang di lakukan terhadap beberapa informan ataupun tokoh masyarakat setempat 

yang ada di beberapa desa tersebut. 

Mambi adalah Kecamatan yang sangat luas yang terletak di perbatasan 

Kabupaten Polewali Mandar, dan juga Kabupaten Majene yang ada di sebla barat 

Kabupaten Mamasa yang penduduk aslinya terbagi ke dalam beberapa suku ada 

suku Pennei, Suku Pattaek, dan Suku Toraja. yang ke semuanya itu terbagi 
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kedalam beberapa Desa yang saat ini Kecamatan Mambi ini suda terbagi ke dalam 

3 Kecamatan.
8
 

Berikut akan diberikan gambaran secara umum mengenai keadaan 

geografis, keadaan demografis, mata pencaharian penduduk, pendidikan, adat 

istiadat, agama dan kepercayaan yang terdapat di beberapa Desa kecamatan 

Mambi kabupaten Mamasa. 

1. Keadaan Geografis 

Mambi adalah salah satu kelurahan yang ada di kecamatan mambi 

Kabupaten Mamasa. Berikut adalah batas-batas wilayah Mambi antara lain : 

a) Bagian Utara berbatsan dengan aralle 

b) Bagian Timur berbatasan dengan sendana 

c) Bagian Selatan berbatasan dengan mehalaan  

d) Bagian Barat berbatasan dengan tutar polewali mandar 

Kelurahan Mambi kecamatan Mambi kabupaten Mamasa merupakan 

daerah yang beriklim tropis dan memiliki dua tipe musim, yaitu kemarau dan 

hujan. Musim hujan berlangsung selama 4 bulan yakni pada bulan Desember 

sampai bulan Maret dengan curah hujan sebanyak 456,4 mm3. Suhu rata-rata 

udara diwilayah tersebut sekitar 27,68 ◦ C dan kelembapan sekitar 73-82 ◦ C, 

dengan kondisi iklim tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup 

masyarakat sebab pada musim hujan maka sangat rentan wilayah tersebut terjadi 

longsor sedangkan pada musim kemarau ketersediaan air untuk pertanian pun juga 

akan sangat terbatas sehingga sangat mempengaruhi pola tanam masyarakat
9
. 

Daerah tersebut dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda dua dan 

roda empat. Juga sebagai ibu kota dari 13 desa di kecamatan mambi dan 
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9
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merupakan pusat perbelanjaan di 4 kecamatan sekitarnya juga jalan poros 

polewali mamuju. 

 

2. Keadaan Demografi 

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelaminya Penduduk merupakan aset 

bagi suksesnya kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, peranannya akan dapat 

menentukan bagi perkembangan suatu wilayah baik dalam skala regional maupun 

skala nasional.
10

 

Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Kecamatan 

Mambi memiliki jumlah penduduk sebanyak 18.752 jiwa yang terdiri dari 8.650 

jiwa lakilaki dan 9.775 jiwa perempuan yang semuanya berwarga negara 

Indonesia dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 3.579 KK dan terdiri dari 150 

RW dan 300 RT. Untuk mengetahui secara jelas mengenai jumlah penduduk 

berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut
11

: 

No. Jenis kelamin Jumlah(Jiwa) 

1. Laki-laki 8.650 

2. Perempuan 9.775 

 Jumlah 18.425 

Sumber: Profil Kecamatan Mambi Tahun 2022 

  

                                                           
10

 Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamasa dalam Angka 

2020/2021, h. 12 
11

 Badan Pusat Statistik, Sulawesi Barat dalam Angka 2021, (Sulawesi Barat, 2022), h. 3 
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4. Mata Pencaharian Penduduk 

Perkembangan ekonomi masyarakat Mambi semakin meningkat dari masa 

ke masa. Hal tesrebut dapat dilihat dari pertambahan jumlah penduduk yang 

semakin banyak. Selain itu umumnya masyarakat mambi mempunyai usaha atau 

pekerjaan meskipun pada dasarnya usaha tersebut belum dapat diakatakan 

bersumber dari hasil usahanya sendiri bisa jadi hal itu didapatkan melalui 

pinjaman modal dari pemerintah setempat
12

. 

Uniknya masyarakat penduduk Mambi  kebanyakan masih mempunyai 

usaha atau mata pencaharian tetap yaitu pada bidang pertanian dan perkebunan. 

Dalam menjalani kehidupannya masyarakat Mambi tidak terlepas dari aktifitasnya 

sebagai petani dan pekebun, karena secara umum masyarakat Mambi sangat 

bergantung pada mata pencaharian tersebut. Selain itu ada juga masyarakat 

lainnya yang berprofesi sebagai PNS, bidan Desa, karyawan swasta, pedagang, 

Transfortasi umum, patani Padi Sawa, Kopi, Kakao, Nilam dan peternak.
13

 

5. Pendidikan 

Sarana pendidikan yang sering digunakan masyarakat Mambi, baik sarana 

yang terdapat di Mambi maupun sarana yang ada diluar mambi. Keadaan sarana 

dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan serta pengembangan 

sumber daya manusia adalah sebagai berikut : 

Jumlah siswa SD/MI sebanyak 377 siswa dan 38 orang yang berprofesi 

sebagai guru, SLTP/SMP sebanyak 568 siswa dan SLTA/SMA sebanyak 467 

siswa. Adapun jenjang pendidikan pada masyarakat Mambi dari tahun ke tahun 
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Badan Pusat Statistik, Sulawesi Barat dalam Angka 2021, (Sulawesi Barat, 2022), h. 3  
13

 Hakim ABD, (59) Imam Masjid di Kecamatan Mambi.Wawan cara; (Mambi),: pada 

tanggal, 14 September ,( 2022). 
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berkembang ke dalam tingkat yang lebih tinggi dengan hasil yang dicapai dalam 

tahun 2023 sebagai berikut
14

 : 

 Jumlah orang yang tidak pernah sekolah sebanyak 15 orang, tamat SD 

sebanyak 224 orang, tamat SMP sebanyak 164 orang, tamat SMA sebanyak 113 

orang, Diploma II/III sebanyak 3 orang, Sarjana sebanyak 24 orang dan Magister 

sebanyak 1 orang. 

6. Adat Istiadat 

Sudut pandang masyarakat Mambi terhadap adat istiadat dapat ditandai 

dengan kecenderungan masyarakat dalam menjaga warisan budaya dari nenek 

moyangnya. Dimana masyarakat Mambi masih menjunjung tinggi nilai-nilai 

agama dalam kehidupan sehari-hari. Susunan etnis masyarakat terdiri dari 

berbagai jenis, baik berupa sifat, watak maupun unsur yang berbeda, baik berupa 

bahasa maupun dukungan prasarana.
15

 

Adapun salah satu adat istiadat yang masih diterapkan dan dipertahankan 

oleh masyarakat Mambi adalah ada‟mannunungan. Selain itu terdapat juga 

beberapa ada‟ yang masih dipertahankan sampai saat ini yaitu kunjungan ziarah 

makam leluhur, kunjungan ke tempat-tempat bersejarah, dan tradisi 

penyelenggaraan hari-hari besar Islam. Selain itu ada juga tradisi yang sampai saat 

ini masih dipertahkan yaitu pangkaringikan, mappakekde banua, musik tradisional 

rebana, seni tari dan pak bali‟ Assoang.
16
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 Badan Pusat Statistik, Sulawesi Barat dalam Angka 2021, (Sulawesi Barat, 2022), h. 3 
15

 Darwis Robi, “ Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi 

Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang), 

Studi Agama-agama dan Lintas Budaya 2, 1 (September 2017): 75-83. 
16

 Waris, (56) KUA Mehalaan.Wawan cara; (Mambi),: pada tanggal, 23 September ,( 
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7. Agama dan Kepercayaan 

Penduduk masyarakat di Mambi mayoritas menganut agama Islam dan 

menganut empat agama kepercayaan yaitu agama Islam, Kristen, Katholik, dan 

agama Hindu. dan dapat dikatakan sebagai penganut agama yang cukup kuat. 

Dalam pelaksanaan kegiatannya, jumlah penganut agama Islam didukung dengan 

adanya fasilitas tempat peribadatan bangunan Masjid dan bangunan Mushallah. 

Selain itu penduduk atau masyarakat setempat biasanya mengadakan acara-acara 

spiritual keagamaan baik peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, isra‟mi‟raj, 

Qhataman Al-Qur‟an maupun Khitanan.
17

  

Dengan adanya fasilitas Masjid dan Mushallah diwilayah tersebut sudah 

tentu sangat mencukupi untuk pemanfaatan sebagai tempat beribadah dan media 

aktifiitas keagamaan lainnya seperti organisasi remaja Masjid, pengajian dan 

pengkajian ilmu agama Islam yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman 

serta pengalaman beragama bagi masyarakat Mambi. Selain itu terdapat juga 

sebuah kelompok  Majelis Taqlim, kelompok Qasidah dan kelompok Rebana
18

. 

 

B. Eksistensi Ada’ Mannunungang di Kecamatan Mambi 

1. Awal Mula Kikenal Ada’ Mannnunungang 

Ada‟ mannnunnungan iadalah ikebiasaan ileluhur iyang ilahir i isebelum 

ikedatangan Islam di Mambi, itermasuk ikedatangan Kristen idi iUlu iSalu iatau 

iPitu iUlunna iSalu idan iPitu iBakbana iBinanga iatau ipada iTanah iMandar 

ipada iumunnya.19 
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 Kadri S.Pd, (55) Kepala KUA Mambi.Wawan cara; (Mambi),: pada tanggal, 23 

September ,( 2022).  
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 Kadri S.Pd, (58) Kepala KUA Mambi.Wawan cara; (Mambi),: pada tanggal, 23 

September ,( 2022). 
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Ada‟ amnnunnungan adalah adat-istiadat Kecamatan Mambi Kabupaten 

mamasa yang dulu dikenal denagan Pitu Ulunna Salu (PUS) daerah ini mendiami 

wilayah hulu sungai di mandar sebagai simbol dari persekutuan tuju wilayah 

kekusaan lembaga adat kerajaan di mandar. Daerah ini juga dikenal dengan istilah 

“kondosapata uaisapalelean” yang berarti “sawa ang luas dan suangi yang 

datar”adalah simbilis dari kepemimpinan tradsional ditingakat yang sama tapi 

fungsi yang berbeda dalam masyarakat, dan nama yang terahir setelah periode ini 

adalah kabupaten baru, 1959-2002 dikenal dengan kabupaten polmas atau 

polewali Mamasa.  

Ada‟ iTuho idi ikenal isecara iistilah iadat iMannunnungang iberarti ikekaliatau 

Azali,idisebut juga Ada‟si Memangan atau kepercayaan asal mulah. Konon 

kepercayaaniini berasal dariagama Mappurondo yangidisebut 

sebagaiiagamaiatauikepercayaaninenekimoyang,istilahiada‟Mannununnangn 

dikenaliorang pada dimensi ibatiniah iatau idi anggapisebagai isesuatu ikebiasaan 

ikehidupan iyang igaib idan idisakralkan ipada semua ipemeluknya.
20

  

Diruang ikeyakinan iitu ipula iistiah iWalli iAda‟ yang imasyarakat iWalli 

iAda‟ idi iyakini isebagai ipenguasa ialam isemesta. iSebagai imana ikutipan 

iWalli iAda‟Mallisu iJaho iLangi‟ ipenguasa iLangit iyang ibersemayam idi iatas 

ilangit iyang imerupakan ipesan ileluhur iorang itua idi iRantebulahan i 

imendeskripsikian ibahwa ikeberadaan iWalli iAda‟ iitu iada idi iatas ilangit. 

Setelah iIslam idatang imaka ipemahaman iWalli iAda‟iteredukasi dalam iteologi 
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iIslam iakibatnyai ajaran iRasullah iMuhammad iSAW. IIni di terimah ikarena 

idiaaanggap ilebih itepatiuntuk imenjelaskann ikehidupan igaib. 

Ada‟ ituho iberarti ihukum ihidup ilahirlah iikrar idari pemangkuh adat 

yang disakralkan di iPitu Ulunna iSalu iyang iberbunyi imoa‟ imuitan 

ibalimbunganna ada‟iatau ibubunganna iada‟ tuho, tuho itammate imapia 

itanggkadake.” Artinya ketika kamu melihat atap rumah adat maka kamu akan 

hidup dan tidak mati. 

Penggagas awal mula ada‟ Mannunungan di mambi adalah Londong 

Dehata(Tomampuk), dalam cerita rakyak yang paling popular dan melegenda di 

wilayah yang termasuk dalam konfederasi Pitu Ulunna Salu (tujuh wilayah adat 

yang berada didaerah pedalaman sekitar Mamasa dan Polewali Mandar).
21

 

Diriwayatkan bahwa Pongkapadang (to manurung dari gunung) sekitar 

Sa‟dam-toraja) memiliki isteri yang bernama Turije‟ne (to manurung yang berasal 

dari air) dan menetap di Tabulahan-Kalumpang, melahirkan beberapa anak yang 

menyebara ke tujuh penjuru dan menjadi cikal bakal pemimpin di tempat tersebut, 

diantaranya Tabulahan, Mambi, Aralle, Rante Bulahan, Matangnga, tabang dan 

Bambang. 

Dalam perkembangannya dibeberapa tempat Ketua Adat berubah nama 

menjadi Tomakaka (yang dianggap Kakak dalam segala hal), seperti Tomakaka di 

Mambi, Rantebulahan,Tabulahan, Bambang dan beberapa dareah di Persekutuan 

wilayah Pitu Ulunna Salu. 
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 Rusliah “Peranan Kerjan Banggae dalam  Penyebaran Islam di Majene Abad XVII”, 
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Selanjutnya ketua-ketua adat seperti Tomakaka dan Tomatua digelar Indo 

(yang dianggap ibu dalam segala hal), seperti Indona Tabulahan, Indona Aralle, 

Indona Mambi, indona Rantebulahan dll. 

Setelah kedatangan Belanda tahun 1907, maka wilayah adat diubah 

menjadi distrik yang terdiri 17 distrik, kecuali wilayah adat Simbuang yang 

bergabung ke Toraja dan wilayah adat Suppiran bergabugn denganSawitto serta 

Kalumpang bergabung dengan Mamuju. masing-masing distrik dipimpin oleh 

seorang ”Parengnge" atau Pemangku Adat, kecuali daerah Matangnga bergelar 

“Mara‟dia”.
22

 

2. Perubahan dari masa kemasa 

Dalam mempelajari keberlangsungan hidup masyarakat tentu tidak akan 

pernah terlepas dari tradisi, adat istiadat, kebiasaan, budaya dan kepercayan. 

Semua akan melekat pada diri masyarakat khususnya pada masyarakat mambi 

Kecamatan Mambi Kabuppaten Mamasa. Ada ini adalah salah satu tradisi yang 

sangat penting untuk dilestarikan dan dijaga dengan baik. Selain itu masyarakat 

juga menganggap bahwa tradisi ini sudah menjadi sebuah keharusan untuk 

dilaksanakan, sebab ketika tradisi ini ditinggalkan maka akan mengundang bala 

atau bencana.
23

 

Adapun salah satu cara masyarakat Mambi dalam menjaga kelestarian 

budaya ini yaitu dengan memperkenalkan ada‟ mannunnungang ini ke masyakat 

umum. Jadi ada‟ mannunnungang sudah sangat melekat pada masyarakat Mambi, 
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dimana ada‟ tersebut lahir dan mengakar dilingkungan masyarakat yang kemudian 

mengalami perkembangan pesat sehingga ada‟ ini dijadikan sebagai warisan 

budaya. 

Menurut penulis, ada‟ mannunnungang  merupakan kegiatan yang berawal 

dari nilai-nilai yang dianggap keramat. Sehingga dalam pelaksanaan atau 

penarapannya harus betul-betul sesuai dengan ketentuan-ketentuannya dan harus 

dalam keadaan hati yang suci, dalam artian harus diawali dengan niat yang baik. 

Seperti yang dikatakan oleh Abdul Salam 

“Ada‟ mannunnungang ini merupakan adat yang sangat sakral dan 

merupakan turunan langsung dari nenek moyang. Sehingga sangat perlu 

untuk dilesatikan, dan adat ini juga menjadi sebuah identitas bagi 

masyarakat Mambi dan Pitu Ulunna Salu pada ummumnya. Karena 

kesakralan Adat ini sehingga ketika ingin mengadakan pelaksanaan tradisi 

harus diawali dengan niat yang baik dan dalam keadaan hati yang bersih”
24

 

Ciri utama masyarakat adat yaitu ditandai dengan adanya kestabilan atau 

keseimbangan dalam menciptakan masyarakat yang harmonis. Dalam 

menciptakan masyarakat yang rukun dapat dipengaruhi oleh dua prinsip. Pertama, 

masyarakat harus menjaga kelanjutan makhluk hidup. Kedua, masyarakat harus 

menjaga kelanjutan alam. Seperti yang terkandung di dalam dua prinsip tersebut, 

maka dapat dikatakan bahwa aspek penjagaan menggambarkan kelangsungan, 

ketetapan dan keseimbangan.  

Hukum masyarakat adat diciptakan untuk mengurus urusan masyarakat, 

makhluk hidup dan alam. Oleh sebab itu, hukum yang terwujud dalam sebuah 

tradisi harus dilanjutkan secara turun temurun dari generasi ke generasi 
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selanjutnya untuk menjamin terbentuknya kestabilan. Namun bukan berarti 

masyarakat adat dan hukum adat lainnya selamanya bersifat tetap, kedua hal 

tersebut pasti akan mengalami yang Namanya perubahan.
25

 

Sama halnya dengan tradisi yang ada pada masyarakat Dimambi 

Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa yang mengalami perubahan, baik 

perubahan dalam syarat-syarat pelakasanaan, waktu pelaksanaan maupun 

perubahan dalam fungsinya. Masyarakat sendiri meyakini bahwa di dalam tradisi 

tersebut telah mengalami perubahan dari masa ke-masa. Seperti yang dikatakan 

oleh Abdul Salam 

“Dalam proses pelaskanaannya yaitu pada saat pemotongan hewan tradisi 

ada, mannnunnungang dahulu menggunakan babi, namun setelah 

kedatangan Islam hewan tersebut diganti menjadi kerbau, sapi, dan hewan 

peliharaan laingnya. Kemudian seiring perkembagan zaman dan ditinjau 

dari kondisi ekonomi masyarakat sehingga terjadi perubahan yaitu dengan 

menggunakan sesui dengan kemampuan masyarakat”
26

 

.         Menyelesaikan perkara terhadap hukum adat sesuai dengan putusan hukum 

adat yang disebut Parrendenga Tedo atau Mangakka‟ Kasalaan. Pada saat terjadi 

Pa‟rendengan Tedong apabila yang menjadi korban merasa sudah dipulihkan 

maka masyarakat adat dan korban yang bersangkutan mengembalikan keputusan 

kepada ketua adat dalam hal ini Tomakaka beserta jajarannya. Dan akhirnya 

penyelesaian hukum adat dinyatakan sah selesai karena sudah diadakan 

Parendengan Tedong yang sebelumnya dilakukan pengambilan keputusan melalui 

forum musyawarah mufakat (Ballangan Lante).
27
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Parrendengan Tedong pada konteks kekinian di masyarakat Mambi telah 

mengalami pergeseran ritual, tetapi maknanya tetap sama pada zaman dahulu 

kala. Hal itu terjadi seiring dengan punahnya Kerbau (Tedobg) di Mambi, maka 

marrendeng Tedong lebih ditikberatkan pada hakikat dan makna, sehingga 

muncullah istila Tedong Mellao di Lante (Kerbau Berjalan di Atas Lantai). 

Artinya bahwa Kerbau telah berubah menjadi nilai atau harga yang senilai dan 

seharga dengan kerbau.
28

 

Menyelesaikan perkara dengan “Mattera‟ Lita‟ Ada‟ Simemangann Ada‟ 

Tuho di Mambi”. Menurut kepercayaan orang-orang dulu, jika didalam suatu 

wilayah komunitas adat terjadi pelanggaran seperti misalnya ada pasangan yang 

berzinah atau melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan 

yang sah, maka masyarakat setempat mempercayai akan terjadi kutukan dan bala‟ 

(musibah) di wilayah tersebut seperti, banjir, hujan terus menerus, tanah longsor, 

dan gempa bumi.
29

 

Oleh sebab itu masyarakat setempat harus memberikan korban atau tumbal 

untuk dipersembahkan kepada alam berupa Babi, Tedong, atau Ayam. Darah 

harus dipersembahkan untuk membasuh tanah Ada‟ Tuho, sebagaimana arti 

kalimat diatas “ Mattera‟ Lita‟‟ yang berarti  menenangkan alam atau tanah adat. 

Jadi dengan dipersembahkannya seekor Babi atau Kerbau maka kutukan itu akan 

hilang. Dan masyarakat akan hidup kembali dengan aman, damai serta 

berlangsungnya kembali kehidupan alam yang harmonis.
30

 

Menurut ABD.Waris sebagai ketua adat atau Tomakaka, menjelaskan 

bahwa di dalam adat Tuho dikenal adat Marrende Tedong yang artinya 

memberikan Kerbau atau Mangakka Kasalaa. Dimana dalam pelaksanaan adat 
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Marrende Tedong ini mempunyai tata cara prosesi dan beberapa ritual didalam 

melaksanakannya. 

Misalnya pada kasus perceraian (to sikara-kara dipambojanga), yaitu 

dimulai dengan istri yang ditinggalkan yang sudah merasa malu dan dirugikan 

melapor ke Ketua Pemangku adat setempat dalam hal ini Tomakaka atau 

jajarannya kemudian sang Ketua Pemangku adat menerima laporan tersebut tetapi 

tidak langsung memberikan kepastian apakah laporan itu diterima atau tidak 

kerena dalam hal ini sang Toamakaka mempunyai 2 (dua) alasan atau cara 

tersendiri dalam memberikan keputusan, yaitu yang pertama adalah Tomakaka 

terlebih dahulu harus melalui perenungan (mappesa‟di), dan dibawah kedalam 

mimpi. 

Jadi sang Ketua Pemangku adat atau Toamakaka mempunyai 3 (tiga) hari 

untuk perenungan. Tiba pada hari yang telah ditentukan, dipanggillah sang Istri 

yang telah melapor ke Tomakaka dan disampaikanlah hasil perenungannya. 

Setelah Ketua Pemangku adat Memahami semua permasalahan, maka Ketua 

Pemangku Adat membuat jadwal pertemuan atau masyarakat adat menyebutnya 

Balanga Latte dan kemudian memberikan undangan kepada “ Pebulle Ada‟ ” atau 

pembantu-pembantu pemangku adat termasuk tokoh-tokoh masyarakat, tokoh 

agama, kepala desa, dan tokoh politik.
31

 

Didalam pertemuan tersebut akhirnya sang Ketua Pemangku Adat beserta 

jajaran-jajarannya menemukan persoalan-persoalan yang memang harus 

diselesaikan secara hukum adat. Kemudian Ketua Pemangku Adat menunjuk 2 

(dua) orang pembantu adat (suro) untuk menemui suaminya sekalian mengundang 

agar datang pada saat persidangan adat dilaksanakan. 

Pada saat sidang adat dilaksanakan, suami tersebut beserta keluarganya 

diwajibkan menyiapkan makanan dan minuman guna untuk memberi makan 

kepada pemangku adat dan jajaran-jajarannya (ini juga sudah merupakan saah 
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satu denda atau sanksi adat).Setelah pemangku adat dan jajarannya selesai 

berbicara dan berdiskusi tibalah saatnya putusan, dimana si suami dikenakan 

hukum adat atau sanksi adat yaitu harus Ma‟renden Tedong atau mangakka 

kasalaa kepada si istri dan keluarganya. Adapun jadwal Ma‟renden Tedong 

ditentukan dua atau tiga hari setelah adanya putusan.
32

 

Para pemangku adat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kelompok 

pertama berada dirumah laki-laki (suami) yang akan Ma‟renden Tedong, dan 

kelompok yang kedua berada dirumah perempuan (istri) yang akan diberikan 

Kerbau. Dirumah perempuan atau istri ini akan diundang seluruh masyarakat adat 

(pakka) untuk turut menyaksikan jalannya pelaksanaan adat Ma‟renden Tedong 

supaya menjadi saksi sekaligus menjadi pelajaran bagi masyarakat umum. 

Selanjutnya prosesi adat Ma‟renden Tedong dirumah perempuan (istri) sebelum 

memulai pebicaraan semua masyarakat termasuk para pemangku adat harus 

Ma‟pangganatau makan siri, setelah ritual makan siri selesai maka Tokoh adat 

yang berada dirumah perempuan (istri) bertanya kepada Tokoh adat yang bersama 

kelompok dan keluarga laki-laki (suami) yaitu tentang tujuan mereka datang 

Ma‟renden Tedong.
33

 

 “Tabe‟ a‟dappangngan‟kan‟ Tomakaka, melo‟kan mettule‟ akanna diangngi tau 

lambi‟ mai dinoa?” artinya, “Yang terhormat, maaf para pemangku adat dan 

keluarga, kami ingin bertanya apa tujuan kedatangan kesini”
34

 

Kemudian jawaban dari kelompok laki-Laki   

“Tandakang indee lo‟mai, merau a‟dappakang di sesena ada‟ Tuho, saba‟ nao 

pappasang Tuhoko Tammate mapiatakkadake disesena panggauanna ada‟ ”Yang 

artinya,“Tujuan kedatangan kami ialah kami ingin meminta maaf, apapun yang 

menjadi keputusan adat, kami menerima berat atau ringan kami tidak akan 
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menolak karena kami mengaku kami banyak melakukan pelanggaran adat 

sehingga kami datang membawa kerbau”
35

 

Kemudian kelompok dari perempuan (istri) menjawab “Lambi‟mi akatta, 

terima kasih aka mala tau siola-ola, di sesena panggadaratta” Yang artinya 

“Terima kasih karena kami sudah mendengar kedatangannya, dan tujuan kita 

semua sama , kami sudah dihormati dan dikembalikan jati diri kami bahkan 

eksistensi hukum adat sudah dikembalikan. 

  Lebih lanjut keluarga menjawab “ Nipapembali tama dipanggadara 

kabiasaatta.” Yang artinya “kami kembalikan kepada pemangku adat, kami sudah 

menerima, putusan pemangku adat kami akan terima sepenuhnya. 

3. Pendukung ada’ mannunnungang 

Ada‟ Mannunnungang merupakan adat atau kebudayaan dari masyarakat 

Mambi di Kabupaten Mamasa. Ada‟ ini adalah  warisan dari para leluhur, namun 

sampai saat ini ada‟ mannunnungang masih sangat eksis di kalangan masyarakat 

khususnya masyarakat Mambi itu sendiri. Berikut adalah beberapa unsur-unsur 

pendukung sehingga Ada‟ Mannunnungan masi tetap eksis hingga sekarang. 

a)  Suku 

Kabupaten Mamasa merupakan salah kabupaten yang terdapat di provinsi 

Sulawesi Barat dengan memiliku potensi budaya yang sangat beragam, salah 

satunya yaitu  Ada‟ Mannunnungang. Ada‟ Mannunnungang berasal di daerah 

Kecamatan Mambi tepatnya di Pitu Ulunna Salu. Pada umumnya masyarakat Pitu 

Ulunna Salu merupakan etnis atau suku Mandar, Toraja, dan berbagai macam 
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suku lainnya yang mendiami wilayah ini dimana suku ini sangat terkenal dengan 

ilmu-ilmunya.   

Suku Mandar adalah suku asli dari Provinsi Sulawesi Barat. Suku Mandar 

mempunyai tradisi adat dan bahasa yang sangat kuat. Mayoritas suku  Mandar 

yaitu agama Islam, dimana sekitar 90% adalah  beragama Islam, sedangkan  10% 

beragama non muslim sehingga menyebabkan tradisi adat dan budaya suku 

Mandar kebanyakan dipengaruhi oleh budaya Islam.
36

 

b) Sistem kekerabatan 

Sistem kekerabatan adalah suatu sistem yang memiliki pengaruh besar 

dalam struktur kehidupan manusia. Kekerabatan adalah salah satu prinsip dasar 

dalam mengatur individu. Oleh sebab itu, sistem keturunan atau kekerabatan 

tersebut dapat terbagi menjadi kedalam beberapa bagian. 
37

 

Dalam Ada‟ mannunnungana ada sistem kekerabatan juga sangat terjalin 

erat dengan seluruh masyarakat di mambi, hidup dalam kerukunan dan hubungan 

silaturahmi yang sangat baik, bahkan diluar dari mambi tersebut pun saling hidup 

rukun. Sesuai dengan pengamatan dan analisa peneliti terkait dengan pelaksanaan 

ada‟ mannunnungang dimana adat ini dilaksanakan sesuai atas kehendak 

pemangkuh adat. Walaupun ada ini terkenal dengan kesakralannya namun tidak 

ada unsur paksaan dalam pelaksanaannya.  
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Sehingga masyarakat Mambi tidak merasa terbebani sedikit pun dengan 

hadirnya Ada‟ mannunnungang ditengah-tengah mereka, melainkan masyarakat 

diberikan kebebasan dalam memilih apakah ingin mengikuti aturan adat  atau 

tidak. Hal inilah yang menyebabkan sehingga ada mannnunungang dapat 

berkembang dengan baik dan keberadaannya pun sangat diterima oleh 

masyarakat. Selain itu masyarakat mambi sangat menghargai dan menjunjung 

tinggi ikatan tali persaudaraan dan sangat menjunjung tinggi atauran adat yang 

ada. 

C. Wujud integrasi ada’ mannununang di kecamatan mambi 

Ritual adat masyarakat Mamasa, muncul sebagai reaksi terhadap fenomena 

sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Fenomena sosial yang dimaksud 

adalah bias interpretasi terhadap sistem Ada‟ Mate, yakni sistem yang 

mengedepankan nilai-nilai siri‟ (harga diri) dan eksistensi diri. Siri‟ berarti rasa 

malu yang terjadi karena suatu peristiwa di dalam masyarakat.  

Peristiwa tersebut dapat berupa cacian, fitnah yang kemudian berakibat 

pada konflik. Karena seseorang mengalami rasa malu dalam peristiwa tersebut, 

maka harga dirinya harus dipulihkan sesuai dengan perasaan atau korban yang 

terjadi. Sistem ini, mengedepankan sistem balas dendam dalam masyarakat yang 

secara keseluruhan disebut dengan sistem Ada‟ Mate. 

Sistem Ada‟ Mate didasarkan pada prinsip „Pampuli Tedong Paottong 

Karambu‟, artinya seseorang yang melakukan pelanggaran dihukum setimpal 

dengan perbuatannya. Sistem ini tidak mengenal adanya pengampunan, sebab 
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seseorang yang melakukan kesalahan seperti membunuh ia pun harus dibunuh. 

Paham rela mati dalam menegakkan siri‟ atau harga diri. Ada‟ mate adalah salah 

satu aturan kehidupan masyarakat yang dilakukan berdasar pada prinsip “ 

Pampuli Tedong paottong karambu”, berarti seseorang yang melakukan 

pelanggaran di dalam masyarakat akan dihukum setimpal dengan perbuatannya. 

Prinsipnya ialah suatu perbuatan dalam masyarakat harus dihukum sesuai dengan 

perbuatannya, tidak ada sistem pengampunan.
38

 

Diri dianggap sebagai suatu tindakan kesatria. Istilah tobarani merupakan 

salah satu istilah yang populer bagi seseorang yang berhasil mengorbankan orang 

lain melalui pembunuhan. Kenyataan sosial seperti ini mendapat tindakan 

evaluatif dari para tokoh adat, secara khusus Nenek Tomampu. Demmaroa‟ 

sebagai salah seorang budayawan Mamasa mengatakan bahwa kenyataan sosial 

masyarakat Mamasa pernah mengalami dekradasi, yakni munculnya sistem balas 

dendam yang kemudian dipulihkan oleh seorang yang bernama To‟ mampu‟. 

Nenek Tomampu‟ mengusulkan supaya sistem Ada‟ Mate ditinjau kembali, sebab 

masyarakat saling dendam dan terancam punah melalui tindakan saling 

membunuh.  

Usul ini disambut baik oleh para tokoh adat lainnya, kemudian melakukan 

pertemuan untuk musyawarah mufakat. Pertemuan tersebut dilaksanakan di 

lantang kada nenek melaui suatu keputusan yang disebut dengan „randangan 

puduk papparan lila‟ artinya keputusan yang diambil secara musyawarah 
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mufakat. Pertemuan para tokoh adat menyepakati bahwa hukum Ada‟ Mate 

dengan prinsip „pampuli tedong paottong karambu‟ dihapuskan dan diganti 

dengan bentuk hukum adat yakni Ada‟ Tuo dengan prinsip “Dikondo Tedong 

Ditampa Bulawan atau Tuo Tammate Mapia Tangkadake” yang berarti persoalan 

apa pun yang terjadi, selalu ada jalan untuk menyelesaikan secara baik dan damai.  

Sejak itu, semua bentuk persoalan yang terjadi di Mamasa selalu 

diupayakan diselesaikan secara baik dan damai. Penyelesaian masalah yang 

terjadi, umumnya dilakukan dalam bentuk ritual melalui tindakan simbolis. 

Tindakan yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan, yakni mempersatukan, 

memperdamaikan dan memperbaharui relasi dalam masyarakat
39

 

1. Ada’ tuho 

Ada' Tuho di Mambi tak dapat dipisahkan dari muasal peradaban manusia 

di Mandar khususnya di wilayah Pitu Ulunna Salu (tujuh wilayah di pegunungan). 

Sama dengan terbentuknya kelompok-kelompok kaum yang menjadi penduduk 

jazirah selatan sulawesi, demikian pulalah terbentuknya kelompok-kelompok 

yang dikemudian hari disebut To-mandar (orang Mandar)
40

. 

Orang Bugis menamakannya Menre', dan orang Makassar menamakannya 

Mandara'. Orang Mandar mempertahankankan isolasi masing-masing di tempat-

tempat pemukiman mereka pada daerah-daerah muara dan pesisir. Jauh di 
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daratanpun terdapat pemukimn di hulu-hulu sungai. Dalam Lontara' Mandar 

(Lontara' berbahasa Mandar), yang umumnya berupa pappasang (amanat) dan 

petunjuk tentang kebijaksanaan kehidupan, juga tercatat tentang asal-usul  

kesatuan lita' atau Tanah Mandar. Dijelaskan bahwa Pitu Ulunna Salu' (Tujuh 

Hulu Sungai) dan pitu Ba'bana Binanga (Tujuh Muara Sungai) adalah wilayah 

(kesatuan) Mandar.
41

 

Orang Mandar percaya bahwa mereka berasal dari satu nenek moyang 

(leluhur) yaitu Ulu Sa'dan  yang bernama Tokombong di Wura' (laki-laki) dan 

Towisse di Tallang (perempuan). Mereka disebut juga To-manurung di langi'. 

Dari pernikahan mereka, lahir seorang anak bernama Tobanua Poang atau 

Tobanua Posi yang kemudin mempunyai tujuh orang anak tapi hanya lima orang 

yang diketahui namnya, yaitu: 

1. I Lando Belua' (Perempuan, si panjang rambut). Dialah yang pergi ke 

Gowa. 

2. I lando kepang (Laki-laki, si besar kepala). dialah yang pergi ke luwu'. 

3. I lando guttu (Laki-laki, si panjang lutut). dilah yang menetap di ulu 

sa'dan. 

4. Yusu' sambamban (laki-laki). dia menetap di karonaga. 

5. I padora' (laki-laki). dialah yang pergi dan menetap di bittung.
42

 

Mereka inilah yang menjadi sumber asal sehingga orang Mandar 

menyatakan diri bersaudara dengan orang Toraja, Luwu', Bugis, dan Gowa-

Makassar. 
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Anak cucu Lambere' susu dan Tobabina menurunkan lebih lanjut para 

Tomakaka. Yaitu pemimpin masyarakat di kawasan Pitu Ulunna Salu' dan Pitu 

Ba'bana Binganga. Pada umumnya diceritakan bahwa ada empat puluh orang 

tomakaka terbesar di seluruh kawasan itu. Memimpin rakyatnya pada masing-

masing daerah kaum yang sekarang kebanyakan masih ada dalam status desa. 

Latar belakang lahirnya kelembagaan dan gerakan pembaharuan Ada‟ 

Tuho yang diprakarsai oleh pemangku adat sebagai bentuk reaksi atas fenomena 

sosial yang terjadi di masyarakat kala itu Mambi khususnya dan pada umumnya di 

Pitu Ulunna Salu (PUS) dan tanah Mandar. Fenomena sosial itu adalah masuk dan 

terjadinya bias Ada‟ Mate di Mambi, serta interpretasi hukum Ada‟ Mate itu 

secara berlebih-lebihan di tengah-tengah masyarakat. Dimana kita tahu bahwa 

Ada‟ Mate lebih mengedepankan nilai-nilai siri (harga diri) dan eksistensi diri. 

Sayangnya akibat interpretasi yang berlebihan oleh masyarakat termasuk di 

Mambi, menjadikan dialektika sosial seolah berada di zaman kegelapan atau 

zaman jahiliyah
43

. Bagi masyarakat Mambi kala itu mati dalam menegakkan siri‟ 

adalah mati mulia atau mati kesatria. Namun karena lagi-lagi interpretasi 

berlebihan itulah nyawa seseorang sekalipun menjadi tidak berarti apa-apa dalam 

konteks kehidupan masyarakat di zamannya.
44
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Lebih lanjut beberapa tokoh adat dan masyarakat di Mambi mengatakan 

bahwa ketika itu pengakuaan seseorang atas eksistensi dirinya terutamanya diukur 

dari sejauh mana kemampuannya mempersembahkan kepala kehadapan 

Tomakaka dalam ritual ada‟ Pemanna, sehingga lahirlah istilah To Barani atau 

Tandu‟ Masadi‟ (kesatria sejati)  Itulah sebabnya Tomaka di Mambi sebagai Idona 

Lembang, kemudian mengembalikkan nilai-nilai dan falsafah Ada‟ Tuho ke 

tengah-tengah masyarakat Mambi guna menyudahi interpretasi Ada‟ Mate yang 

berlebih-lebihan itu. 

Ada‟ tuho secarah harfiah idapat idi iterjemahkan iartinya iketika ikamu 

imelihat iatas irumah iadat imaka ikamu ihidup idan itidak imati idan ibaik itidak 

irusak‟ bahwa ipengakuan ieksistengsi ihidup isangat itinggi, idan imenjadi 

ihakikat iAdat iTuho iitu isendiri, idimana imanusia iadalah imahluk yang 

iindependent iyang ilahir idan iwajib idiberi idan idilindungi ihak ihidupnya (hak 

iasasinya).
45

 

Sehingga imasyarakat iPitu iUlunna iSalu itelahilama imengenal ihak 

iasasi imanuasia i(HAM) idalam ipengertian iAdat iTuho iitu. iPesan idan ihukum 

iada‟ ituho iselanjutnya iadalah imengimplementasikan dalam icerita idalil iyakni 

i“di ibatta ibittik ibahi itappa idi ibitti‟ itedong idi ibatta ibitti‟ itedong itappa idi 

ibitti‟ imanuk idi ibatta ibitti‟ imanuk itappa idi ipa‟ ibarang-barang‟‟
46

. 
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Secara ietimologi idalil ihukum iini idapat iditerjemhkan iapabila 

iseseorang imelukai idalam ifisik iseseorang iyang ilain, imaka iitu iadalah 

isebuah ipelanggaran iadat. iMaka isangsi iadatnya iadalah ibitti‟ ibahi i(kaki 

ibabi), ilalu ibitti‟ itedong, i(kaki ikerbau), ibitti‟ imanuk i(kaki iayam), ihingga 

ipak ibarang ibarangan i(harta ikekayaan). 

Perlu ipenjelasan ilebih idisini ibahwa ibabi idi izaman idulu ikala iadalah 

ibinatang ipeliharaan itertinggi idalam imasyarakat iPitu iUlunna iSalu isehingga 

ipara ipelanggar iadat idikenakan idenda iatau imengeluarkan idenda iganjaran 

sesui dengan iapa iyang idiperbuat isi ipelanggar itersebut. I 

Kemudian idiselesaikan idengan imupakat iatau imusyawara iadat idalam 

ibahasa ilocal idi isebut Rapak iTobarak Katobarakan imembicarakan ipersoalan 

iyang iterjadi idan imencari ijalan keluar idari imasalah itersebut i(musyawarah 

iadat). ijika itidak imampu imengeluarkan ibabi imaka iyang idikeluarkan iadalah 

itedong iatau ikerbau, ijika itidak imampuh ikerbau imaka iayam, idan ijika itidak 

imampu imengeluarkan iayam imaka ibarang-barang iapa isaja iyang isesuai 

idengan ikemampuannnya iatau iyang idimillikinya isi ipelanggar itersebut. i 

Jika iterjadi ikesalahan idan ipelanggaran iadat ipada iseseorang iyang 

isama isekali itidak ipunya iapa-apa, imaka ikasalaanna idenda iharus idi 

ialamatkan ipada imasyarakat iluas idengan iistilah idi ilima ipa‟ ibanua iatau 

itangan imasyarakat idisesena iada‟ ituho‟ ilahirlah iistalah imanu‟ isi iorongi 

iatau imampatuho itomate‟ i(menghidupkan iorang imati), isebab ipara ipelanggar 
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iadat idalam itatanan iada‟ ituho‟ ihakikatnya iadalah imate iada‟ iartinya i(orang 

imati idi imata iadat)
47

.  

Adapun ikehidupan ikembalik idihadapan iatau idi imata iada‟ iadalah idi 

iraihnya idengan imarra ilitak“proses imembasu itanah idengan idarah isebagai 

ipersembahaniatauisesembahan”iatau imengeluarkan idenda idengan ipelanggaran 

iyang idi ilakukannya. Menurut pesan peneneang di Mambi, mengatakan bahwa 

Ada' Tuho atau yang berarti hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat 

kehidupan berasal dari Bumi Kondosapata dan dibawah oleh Daeng Malulu yang 

merupakan generasi keempat dari nenek Pongkapadang.
48

 

Dari ikesimpulan idari iadat ituho iitu isendiri iadalah ipenghargaan 

imahatinggi iterhadap ihakikat idan inilai-nilai ikehudupan i(katuhoan) iada‟ ituho 

itelah iberangkat idari isesuatu ifalsafah ihidup idan ipengampunan isehingga 

iseberat iapa ipun ikesalahan iseseorang idihadapan iada‟ ituho imasi itetap 

imemiliki ihak-hak idasar ihidupnya iyang imerupakan ihaknya isejak ilahir 

isebagai imahluq iciptan iTuhan.49 

2. Ada’ mate 

Ada‟ imate iadalah ihukum imati i(hukum imati) iapabilah iseseorang 

imelakuakan ipelanggaran imaka isangsinya iadalah ihukum imati, ihukum imati 
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iini iberlaku isebelum ilahirnya iada‟ ituho iatau ihukum ihidup idi imana ihukum 

iini idi ihilangkan isetelah ipembentukan ipitu iulunna isalu isebagai isalah isatu 

iagenda ipokok idalam irapat ipenting ipembentukan ikerajaan iPitu iUlunna 

iSalu, iyang idiagendakan isetelah iperang iDinata iatau ipembentukan ikerajaan 

ipitu iulunna isalu idi ipimpin ioleh iLondong iDehata iatau iTomampuk iyasng 

iberasal idari iToraja
50

.  

Setelah irapat ipenting iini idan idi ibentuklah ikerajaan iPitu iUlunna 

iSalu kerajaan iini imelahirkianisatu inorma iatau iaturan idi isebut ihukum ihidup 

idikenal dengan iada‟ imate‟ idan imenghilangkan iadat isebelumnya iyang imana 

idisebut isebagai ihukum imati (ada‟ mate,) artinya ipenggantian iadat imati ike 

iadat ihidup i(ada‟ imate ike iada‟ ituho) idan iada‟ ituho iini ilah iyang iberlaku 

isehinhgga idatangnya iIslam ibahkan isampai isekarang ada idikalangan 

imasyarakat. iAturan iitu itidak iada ilarangan iatau imasi isejalan idengan iajaran 

nilai-nilaiiIslam, iini iterjadi isekitar iabad iXV i–XVI iM
51

. 

3. Ada’ sibali 

Struktur keadatan Masyarakat di Mambi di sebut Adat Sibali artinya 

tolong menolong dan bantu membantu dalam menyelesaikan setiap kasus adat di 

masyarakat). Mambi sebagai salah satu daerah di Pitu Ulunna Salu dipimpin oleh 

seorang tomakaka. Posisinya sebagai lantang kada nenek atinya Mambi sebagai 
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tempat bermusyawarah, dibutuhkan adanya mitra (adat sibali) yang secara internal 

dan eksternal untuk memikirkan kehidupan masyarakat dan kemajuan wilayah. 

Adat Sibali tersebut antara lain:  

a) Tomakaka : yang dikakakan atau yang dituakan 

b)  Pangulu Tau atau Penghulu : Sebagai lembaga internal. Wadah penyalur  

aspirasi masyarakat. Pangulu Tau berkewajiaban mendata apa saja yang 

diperlukan dalam masyarakat, baik yang dikeluhkan maupun yg disenangi, 

harus mengenal seluruh kehidupan masyarakat kemudian 

memusyawarakan bagaimana solusinya
52

 

4. Ada’ pernikahan 

Nikka atau akad nikah adalah suatu prosesi dimana pengantin laki-laki 

dihadapkan kepada penghulu yng didampingi oleh wali dari pengantin dan 

beberapa orang saksi. Sedangkan pengantin perempuan berada di dalam kamar. 

Prosesi akad nikah ini dilaksanakan berdasarkan ajaran agama Islam tanpa 

meninggalkan adat yang dilazimkan di daerah tersebut.
53

  

Acara akad nikah tersebut merupakan inti dari rangkaian upacara 

pernikahan adat Mandar.Persiapan pelaksanaan akad nikah, selain menghadirkan 

sejumlah keluarga dekat maupun tamu undangan, juga dilakukan beberapa proses 

protokoler dan administrasi, seperti penyampain dari pihak panitian atau pemandu 

acara mengenai akan dilaksanakannya akad nikah, verifikasi beberapa data 

administrasi baik yang menyangkut identitas kedua mempelai maupun mengenai 
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kelengkapan surat-surat yang diperlukan. Demikian pula pihak dari Kantor 

Urusan Agama (KUA) setempat melakukan tugasnya untuk mencatatkan 

pasangan mempelai dalam daftar registrasi catatan sipil dan menyerahkan buku 

nikah kepada kedua mempelai setelah semuanya dianggap lengkap dan selesai, 

maka acara dilanjutkan kepada pelaksanaan akad nikah.  

Adat pernikan yang sebelumnya dinikahkan dengan tomatua ada‟(lembaga 

adat), dengan berbagai macam syarat dan prosesinya menggunakan babi sebagai 

hewan potonan sebagai hidangan tamu dalam prosesi pernikahan, setelah 

datangnya Islam maka kerbau jadi gantinya. Sebelumnya prosesi ijab Kabul di 

laksanakan di rumah adat, setelah datangnya Islam maka beruba tempat dan di 

laksanakan di Kantor urusan agama (KUA).
54

 

D. Wujud nilai nilai Budaya Islam dalam Ada’ Mannnunungang 

Kehadiran Islam di permukaan bumi ini untuk menyelamatkan ummat 

manusia dari kesesatan, bukan untuk menjadi tandingan dari budaya yang telah 

berkembang di masyarakat, tetapi ingin menjadikan nilai-nilai budaya tersebut 

sebagai salah satu instrumen dakwah.  

Perkembangan sistem pemerintahan monarki konstitusional di Nusantara, 

seperti juga yang terjadi di Kedatuan Luwu, tampaknya didorong ajaran Islam 

yang egalitarian. Dalam pandangan Islam, raja adalah manusia yang sama 

kedudukannya dengan rakyat di hadapan Allah SWT, yang membedakan hanyalah 

takwanya  
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Pandangan egalitarian Islam, seperti yang disebut di atas, mengakibatkan 

raja harus mendekonstruksikan paham-paham kekuasaan pemerintahan dewa. 

Sultansultan Islam mulai menggeser kekuasaan absolut dalam batas-batas yang 

sedikit lebih manusiawi. Kekuasaan raja mulai dibatasi oleh aturan-aturan, 

prinsip-prinsip hukum (agama) atau undang-undang kerajaan. Undang-undang 

menjadi bingkai yang mengatur segala perilaku dalam sistem pemerintahan.
55

 

Budaya tidak bisa dipisahkan dari realitas kehidupan manusia, sebab 

manusia adalah makhluk berbudaya. Kehadiran Islam adalah sebagai upaya 

internalisasi ajaran Islam ke dalam budaya. Tidak selamanya budaya tersebut 

harus dibenturkan dengan ajaran Islam; tetapi seharusnya budaya dijadikan 

sebagai mitra dalam kehidupan beragama.
56

 

Hanya saja, masih ada sebagian para dai yang keliru dalam memposisikan 

keberadaan budaya itu sendiri. Misalnya saja ada diantara para dai yang 

beranggapan bahwa budaya tidak perlu dipertahankan karena tidak berasal dari 

Alquran dan Hadis. 

Dalam konteks dakwah yang terpenting adalah bagaimana seorang dai 

mampu memahami nilai-nilai histori dan filosofi dari budaya yang berkembang di 

masyarakat, kemudian diinternalisasikan ke dalam nilai-nilai Islam atau nilai-nilai 

dakwah. Sehingga nantinya lahirlah model budaya baru yang biasa disebut dengan 

“budaya Islam”. 
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Agama Islam mengajarkan kepada umat manusia nilai-nilai normatif untuk 

menerapkan keadilan, kejujuran, kebebasan, musyawarah, hal ini dimaksudkan 

dalam rangka mewujudkan suatu tata kehidupan masyarakat dan negara untuk 

kemaslahatan hidup yang berkesinambungan, baik kehidupan individu maupun 

kehidupan sosial.
57

 

Selo Soemardjan dan Soelaman Soemardi merumuskan kebudayaan 

sabagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat 

menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniyah 

(material culture) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya 

agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat. Rasa 

yang meliputi jiwa manusia, mewujudkan segala kaidah-kaidah dan nilai-nilai 

sosial yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti 

yang luas.
58

  

Di dalamnya termasuk agama, ideologi, kebatinan, kesenian dan semua 

unsur hasil ekspresi jiwa manusia yang hidup sebagai anggota masyarakat. cipta 

merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir, orang-orang yang hidup 

bermasyarakat antara lain menghasilkan filsafat dan ilmu pengetahuan.
59

 

Berkenaan dengan kebudayaan, Suku Mandar adalah salah satu suku yang 

memiliki karakter budaya tersendiri dan Kebudayaan yang dilahirkan bermacam-
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macam, mulai dari kebudayaan yang bersifat abstrak seperti: sistem keyakinan, 

norma-norma masyarakat, sistem nilai, adat istiadat dan falsafah di mambi seperti 

ada‟ sibali (Gotong Royong, Tolong Menolong). 

Salah satu budaya yang berkembang di Suku Mandar di Mambi adalah 

budaya mampake‟de‟ banua (membangun rumah), dalam tradisi Mappake‟de 

Banua ada beberapa ritual yang dilakukan oleh masyarakat Mambi, salah satu 

ritual yang dilakukan adalah membaca kitab Barzanji, yaitu puji-pujian yang 

berisi riwayat atau Shalawat Nabi Muhammad SAW.  

Karena itu untuk mengubah sikap dan persepsi sebagian dai pada 

masyarakat Mambi Kabupaten Mamasa Tengah yang masih memandang budaya 

mappake‟de banua adalah budaya yang tidak dibenarkan oleh agama Islam, 

karena di dalam budaya tersebut terdapat beberapa ritual yang tidak pernah 

dicontohkan oleh nabi Muhammad saw. seperti membaca barazanji, memilih 

waktu-waktu tertentu, menggantung pisang, dan menggantung air dalam botol 

pada tiang tengah atau dalam bahasa mandar disebut Andiri posi‟. 

Berbicara tentang Nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam Tradisi 

Mappake‟de Babua, tentunya hal ini mengacu pada nilai-nilai Islam yang sesuai 

dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Pengungkapan nilai-nilai dakwah yang terdapat 

dalam naskah Mappake‟de Banua, akan menggambarkan perilaku masyarakat 

yang sesuai dengan nilai ajaran Islam.
60
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Adapun nilai yang dimaksud adalah kadar isi yang memiliki sifat-sifat atau 

hal-hal yang penting dan berguna dalam membangun karakter pemuda yang tidak 

menyimpang dalam syari‟at Islam.
61

 Nilai-nilai dakwah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah ajaran-ajaran yang mengandung nilai silaturahmi, nilai 

persaudaraan, nilai gotong royong dan nilai dakwah Barazanji: 

1. Nilai agama/kepercayaan 

Agama tidak hanya berpengaruh pada kepercayaan dan adat istiadat, 

melainkan juga berpengaruh dalam bidang hukum dan ritual-ritual yang dikenal 

dengan istilah Adat, Agama, dan budaya tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan 

manusia sebab kedua hal tersebut merupakan sebuah aturan yang datang langsung 

dari tuhan untuk menjalankan kehidupan tanpa melakukan penyimpangan.  

Agama mempunyai letak kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan 

masyarakat apabila ajaran agama bersanding dengan nilai-nilai budaya yang dapat 

dijadikan sebagai pegangan hidup. Ada beberapa masyarakat yang masih menaati 

aturan dan nilai-nilai adat leluhurnya, oleh karena itu perilaku tersebut dapat 

memberikan pengaruh yang sangat baik.  

Ada‟ Mannunnungang adalah salah satu budaya masyarakat Mambi yang 

mengandung hubungan antara agama dan budaya. Contoh nilai-nilai Islam yang 

terkandung dalam Ada‟ Mannunnungang seperti sikap saling tolong menolong, 

selalu bersyukur atas limpahan yang diberikan oleh Tuhan dan setiap melakukan 
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sesuatu harus diawali dengan do‟a.
62

 Dalam Q.S Ali-Imran Ayat 19 Allah Swt. 

Berfirman : 

                             

                               

 Terjemahannya : 
 

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-
orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, 
karena kedengkian diantara mereka. Barangsiapa ingkar terhadap ayat-
ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya. 

 

2. Nilai Silaturrahmi 

Silaturahim dibentuk dari kata shilah dan ar-rahim. Kata shilah berasal dari 

washala-yashilu-waslan wa shilatan, artinya adalah hubungan. Adapun ar-rahim 

atau ar-rahm, jamaknya arhâm, yakni rahim atau kerabat. Asalnya dari arrahmah 

(kasih sayang) ia digunakan untuk menyebut rahim atau kerabat karena orang-

orang saling berkasih sayang, karena hubungan rahim atau kekerabatan itu. 

Di dalam Alquran, kata al-arhâm terdapat dalam tujuh ayat, semuanya 

bermakna rahim atau kerabat. Dengan demikian, secara bahasa shilah ar-rahim 

(silaturahmi) artinya adalah hubungan kekerabatan (Hablumminannas). 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Ibrahim selaku warga 

Kecamatan Mambi mengatakan bahwa dalam membangun sebuah Banua atau 

rumah terdapat pesan-pesan Islam yang diajarkan oleh nenek moyang terdahulu, 

salah satu diantaranya yaitu silaturahmi, dengan kata lain yang jauh bisa 
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mendekat. melalui tradisi Mappake‟de Banua inilah diyakini akan tercipta 

Ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat. 

Berbicara tentang silaturahim banyak nash syariat yang memuat kata atau 

yang berkaitan dengan shilah arrahim. Maknanya bersesuaian dengan makna 

bahasanya, yaitu hubungan kekerabatan. Syariat memerintahkan agar kita 

senantiasa menyambung dan menjaga hubungan kerabat (Shilah Ar-rahim). 

Sebaliknya, syariat melarang untuk memutuskan silaturahim. 

Abu Ayub alAnshari menuturkan, Pernah ada seorang laki-laki bertanya 

kepada Nabi saw. “Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku perbuatan yang akan 

memasukkan aku ke dalam surga.” Lalu Rasulullah saw. menjawab: “Engkau 

menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, mendirikan 

shalat, menunaikan zakat, dan menyambung silaturahmi”.
63

 

Oleh karena itu, menyambung dan menjaga shilaturahmi hukumnya wajib, 

dan memutuskannya adalah haram. Rasul saw. pernah pernah menuturkan dalam 

sebuah sabdanya: “Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan 

kekerabatan” 

Pelaksanaan Maulid di desa Salubanua merupakan sebua kegiatan yang 

bersipat rutinitas yang setiap tahunya di laksanakan terkait masalah 

pelaksanaannya ndak ada yang terlalu menonjol dalam artian bahwa 

pelaksanaannya itu sama seperti yang di lakukan di wilayah mandar pada 

umumnya nanmum tentu punya nilai nilai tersendiri seperti Makdodak (memasak 

beras ketang di dalam bambu). Yang aromanya itu sangat khas karna dia di masak 
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dalam Bambu itu tampa di lapisi, Ini beda dengan yang di lakukan oleh 

masyarakat bugis yang dia namai lammang karna kalua lammang dia di lapisi 

daun pisang
64

 

Halal bihalal ini di laksanakan pada saat selesainya pelaksanaan hari raya 

Idul Fitri pelaksanaannya itu biasanya di adakan antar masjid sekecamatan mambi 

pelaksanaannya berupa pertandingan yang melibatkan mulai dari anak anak 

sampai kepada orang dewasa semisal di bagian anak anak yeaitu pertandingan 

hapal surat pendek, lomba Adzan, lomba Tilawa tingkat anak anak dan juga 

lomba prattek pelaksanaan shalat.  

Sedangkan untuk orang dewasa adalah kasida Rebana untuk ibu ibu, dan 

juga kegiatan keolahragaan yang banyak macamnya seperti tariktambang, volley 

ball, takrow dan lomba-lomba ke olah ragah lainya. 

Dan dengan adanya kegiatan seperti ini semangat dari masyarakat desa itu 

sangat luar biasa yang masing masing membawa gensi mereka tanpa 

menghilangkan nilai nilai persaudaraan yang ada di tengah tengah masyakat dan 

kegiatan ini di laksanakan dan menjadi program pemerintah setiap tahunya. 

(Kegiatan Tahunan Pemerintah) yang sengaja di laksanakan untuk menjaga 

kekompakan dan semangat masyarakat islam dan juga untuk ajang pengembangan 

dan pencarian bakat  anak muda atau generasi yang ada di berbagai desa di 

kecamatan Mambi.
65
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3. Nilai sosial 

Sosial melahirkan kerukunan hidup dan kesetiakawanan sosial. 

persaudaraan antar umat Islam tidak akan berwujud tanpa silaturahim. Komunitas 

Muslim tidak akan diperhitungkan keberadaannya jika tidak memelihara dan 

membangun jaringan silaturahim. Penelitian ini selain berusaha untuk mencari 

titik temu, baik terhadap sesama Muslim, maupun terhadap non-Muslim. 

Manusia beriman mempunyai dua dimensi hubungan yang harus selalu 

dipelihara dan dilaksanakan, yakni hubungan vertikal dengan Allah swt. melalui 

shalat dan ibadah-ibadah lainnya, dan hubungan horizontal dengan sesama 

manusia di masyarakat dalam bentuk perbuatan baik seperti pelaksanaan tradisi 

Mappake‟de Banua. 

Islam di mambi di lihat dari segi sosial budaya adalah tentu kita dapat 

melihat budaya yang sangat kental di tengah tengah masyarakat di antaranya 

adalah: Pelaksanaan maulid nabi besar Muhammad sallalahu alaihi wasallam ini 

menjadi salahsatu bukti bahwa islam di mambi memiliki eksistensi dan 

kebersamaan yang sangat erat dan pelaksanaanya ini dapat kita lihat di semua 

kalangan masyarakat kecamatan mambi pada umumnya yang beragama islam 

pada umumnya. 

Faktor penunjang lahirnya persaudaraan dalam arti luas maupun sempit 

adalah persamaan. Semakin banyak persamaan, semakin kokoh pula 

persaudaraan. Persamaan dalam budaya, cita dan rasa merupakan faktor yang 

sangat dominan yang menjadikan seorang saudara merasakan derita saudaranya. 
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Persaudaraan sesama manusia dilandasi oleh kesamaan dan kesetaraan manusia di 

hadapan Allah swt. Sebagaimana dijelaskan dal QS Al Hujurat/49:13. 

             

           

Terjemahnya: 

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa 

dan bersukusuku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 

orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang 

paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Mengenal.”
66

 

 

Melalui Al-quran surat Al-hujrat ayat 13, Allah AWT. Menegaskan jika seluruh 

ummat manusia adalah satu keturunan. Mereka semua berasal dari nenek moyang 

yang sama yakni Adam dan Hawa. Sehingga dalam kehidupan tidak ada 

perbedaan kasta. Sesungguhnya ummat manusia akan sama setara di sisi Allah 

SWT. 

4. Nilai moral 

Setiap daerah pasti memiliki kebudayaan yang sangat erat akan makna dan 

pesan moral. Begitupun dengan pelaksanaan budaya barazanji di masyarakat 

Budong-budong memiliki perbedaan di daerah lain saat melaksanakan barazanji 

dan pemahaman masyarakat yang melaksanakan maupun mendengarkannya 

memiliki pemahaman yang berbeda pula.  

Segala hal yang menyangkut tentang menyeru dan memanggil ke perbuatan 

positif yang dapat di terima dan dikerjakan oleh orang yang mendengarkan atau 

melihatnya merupakan nilai dakwah, begitupun dengan budaya barazanji 
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merupakan suatu kegiatan dalam masyarakat yang masih dilaksanakan yang 

tentunya memiliki nilai dakwah yang dapat diambil dan dicontoh oleh masyarakat 

karena di dalamnya banyak penjelasan mengenai tingkah laku Rasulullah saw. dan 

pesan-pesan moral yang tersirat. 

Seperti halnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rusman yang sering 

membaca kitab barazanji, ketika ada masyarakat yang membangun rumah, ia 

mengatakan bahwa dalam Kitab barazanji kita diajarkan untuk selalu bershalawat 

kepada Rasulullah saw. karena jika kita ketahui fadhilah shalawat itu sangat besar 

misalnya ketika kita bershalawat satu kali kepada Rasulullah saw. maka Allah 

akan membalas dengan bershalawat kepada kita sebanyak sepuluh kali dan di 

dalam barazanji ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang sifat-sifat 

Rasulullah saw. 

Pendapat di atas mengungkapkan bahwa budaya barazanji tersebut 

memiliki banyak nilai-nilai dakwah yang selalu dibacakan ketika melaksanakan 

proses membangun rumah, seperti halnya kita diberikan gambaran bagaimana 

menjadi pribadi yang berakhlak karimah serta selalu giat dalam bekerja dan yang 

terpenting kita selalu di ajak untuk bershalawat kepada Rasulullah saw. 

sebagaimana dalam firman Allah QS AlAhzab/33: 56 
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Terjemahnya:  

“Sesungguhnya Allah dan Malaikatmalaikatnya bershalawat untuk Nabi. 

Wahai orang-orang yang beriman! Bershalawatlah kamu untuk nabi dan 

ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya”
67

 

 

Ayat tersebut menjelaskan tentang ajakan bershalawat kepada Nabi 

Muhammad saw. Bagi orang-orang yang beriman sebagaimana Allah dan para 

malaikatnya juga melantungkan shalawat kepada Rasulullah saw. Dalam 

pelaksanaan barazanji masyarakat Budong-budong sampai sekarang beranggapan 

kalau ada acara masyarakat yang ada barazanjinya, acara itu akan Mabbarakka 

(berberkah) meskipun artinya tidak dimengerti. 

 

                                                           
67

 Kementrian Agama RI. Al-Qur‟an dan Terjemahannya. h. 426 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pokok masalah dan sub-sub masalah yang diteliti dalam 

skripsi ini dan kaitannya dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, 

maka dapat dirumuskan tiga kesimpulan sebagai berikut : 

1. Eksistensi atau keberadaan ada‟ mannunnungang masyarakat adat Mambi 

di Kabupaten Mamasa sangat dipengaruhi oleh kondisi keyakinan 

masyarakat, kondisi ekonomi dan pandangan pemerintah Kabupaten 

Mamasa khususnya masyarakat Mambi terkait dengan ada‟ mannunnung. 

Masyarakat Mambi masih sangat meyakini bahwa Ada‟mannunnungan ini 

merupakan adat yang sangat sakral sehingga apabila ada‟ mannunnungan 

ini tidak diadakan sesuai dengan aturan-aturannya maka akan membawa 

musibah bagi mereka. 

2. Proses pelaksanaan ada‟ mannunnungang masyarakat adat mambi di 

Kabupaten Mamasa yang terletak di mambi terdapat beberapa rangkaian 

seperti pangkaringikag (pesta panen), Manggere‟ Tedhong (Pemotongan 

Kerbau),Paktomateang (Penyelenggaraan Jenazah), Mappake‟de banua‟ 

(Membangun Rumah) dan Pakrabanaan (Pertunjukan Rebana). Semua 

Pelaksanaan di suda tertuang dalam ada‟ mannunungang yang 

pelaksanaanya tergantung pada waktunya.  

3. Nilai-nilai yang terkandung dalam ada‟ mannunnungan masyarakat adat 

Mambi di Kabupaten Mamasa adalah nilai yang sangat penting dalam 

kehidupan sebab mempunyai tujuan dan manfaat seperti mempererat 

hubungan antar masyarakat khsususnya pada masyarakat Mambi, 

kemudian nilai agama yang terdapat dalam Ada‟ mannunnungan bertujuan 

untuk mempererat hubungan antara manusia dan Tuhan. Nilai-nilai yang 

terdapat dalam ada‟ mannunungang tersebut memberi pesan-pesan moral 

bagi kehidupan bermasyarakat. 
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B. Saran-Saran  

Dengan selesainya skripsi ini diharapkan kiranya menjadi acuan dasar bagi 

sejumlah historis tentang integrasi budaya Islam di Mamabi Kabupaten Mamasa 

(Kerajaan Pitu Ulunna Salu), dan peristiwa masa lampau dapat dijadikan contoh 

terkait peristiwa yang mengecewakan. Dalam rangka penelitian sejarah, 

hendaklah naskah-naskah seperti lontara diperlihatkan kepada peneliti supaya 

penggalian tulisan di masa lalu dapat dilaksSanakan dengan lancar dan dipelihara 

baik-baik. 

Kesatuan dan persatuan atau Ukhwuah Islamiyah yang kokoh kuat dalam 

membangun daerah dan umat perlu dipelihara dan ditingkatkan agar pengaruh dari 

luar yang merusak citra Islam dapat diselesaikan. Diharapkan kepada penulis-

penulis sejarah dapat menulis lebih banyak lagi terkait dengan sejarah lokal baik 

yang populer maupun yang tidak populer.  
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DAFTAR  RIWAYAT HIDUP 

 Nama saya Sainal, saya lahir di Salubanua pada tanggal 21 

Februari 1998, dan saya sekar ang berumur 24 tahun saya 

lahir sebagai anak kedua dari 9 (Sembilan) bersaudara dari 

pasangan suami istri ayah handa Kasman, dan Ibu Kamaria. 

Ibu dan bapak masing masing tammatan SD dan mereka 

kerja sebagai seorang petani  saya sangat bangga terlahir 

dari seorang petani karna bagi saya petani adalah seorang 

pekerja keras yang tidak tauk lelah hanya untuk mencari 

kelansungan hidup, hal ini cukup banyak memberikan pelajaran kepada saya 

untuk kemudian harus selalu kuat dan tidak boleh bergantung kepada siapapun 

dalam hal apa saja sehingga saya akan selelu berusaha untuk mandiri dalam 

proses menuntut ilmu. 

Untuk biograpi, saya tamat MIS. (Madrasah Ibtidayah Suasta) pada tahun 

2013 di Madrasa Ibtidaiyah Darul Falah Saluaho, kemudian tamat MTs.  Darul 

Falah Saluaho tahun 2015, dan pada tahun 2017 saya lulus di MAS Darul Falah 

Saluaho dan melanjutkan keperguruan tinggi UIN Alauddin Makassar pada tahun 

2018 mengambil jurusan Sejarah Peradaban  Islam Strata 1. 

Selama kuliah, Saya juga aktif di beberapa Organisasi seperti pernah 

menjadi pengurus HIMASKI (Himpunan Mahasiswa Jurusan Sejarah Peradaban 

Islam) , dan UKM Olahraga UIN Alauddin Makassar, PMII Mamasa  UIN 

Alauddin Makassar dan selain itu saya bangga menjadi mahasiswa Sejarah dan 

Kebudayaan Islam karena dengan ini saya juga sudah pernah mengelilingi 

beberapa daerah seperti sudah berkunjung di beberapa daerah yang ada di sulse, 

Toraja,  Wajo, Luwuk, Bulukumba, dan hampir semua kabupaten kota di Provinsi 

Sulaweisi Selatan dan Barat. 

Saya juga sangat bersyukur mendapat kesempatan dari Allah swt untuk 

bisa menimba ilmu sebagai bekal dihari-hari yang akan datang nanti. Saya 

berharap bisa membahagiakan orang tua, keluarga, dan orang-orang yang selalu 

memberikan dukungan serta semangat. Semoga apa yang saya dapatkan selama 

proses pendidikan dapat dimanfaatkan dan diamalkan terutama untuk diri sendiri 

dan kepada orang-orang di sekitar dan masyarakat luas tentunya Insha Allah. 

Amin. 

 


