
ANALISIS ETIKA SOSIAL DALAM TRADISI SAYYANG PATTU’DU DI 
MASYARAKAT POLEWALI MANDAR 

(Studi Living Qur’an) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS 
 

 Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Magister  
Program Studi Magister Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 

Pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 
 
 

Oleh: 
 

DEWI SARTIKA 
  NIM: 80600222030 
 

Promotor: 
Prof. Dr. Hj. Halimah Basri, M.Ag 

Kopromotor: 
Dr. Rosmini, M.Th.I 

 
 
 

PASCASARJANA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

2024 
 



ii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 

 Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama    : Dewi Sartika 

NIM    : 80600222030 

Tempat dan Tanggal Lahir : Katumbangan, 6 Mei 2000 

Prodi/Konsentrasi  : Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 

Fakultas/Program  : Magister 

Alamat   : Desa Katumbangan Lemo 

Kecamatan     : Campaagian  

Kabupaten/Kota  : Polewali Mandar 

Judul Tesis : Analisis Etika Sosial Dalam Tradisi Sayyang  

Pattu’du Di Masyarakat Polewali Mandar (Studi 

Living Qur’an) 

 Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tesis 

ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia 

merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian 

atau seluruhnya, maka Tesis dengan gelar yang diperoleh karenanya batal 

demi hukum. 

Makassar, 12 November 2024 

        Penyusun, 

 

 

   Dewi Sartika 
               NIM: 8060022030 





iii 
 

 
 

KATA PENGANTAR 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي علمّ بالقلم, علمّ الإنسان ما لم يعلم, أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن 

 بعده, أمّابعدمحمداً عبده ورسوله الذي لا نبيّ 

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. atas 

segala limpahan berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang tak terhingga. Dia-lah 

Allah swt. Tuhan semesta alam, pemilik segala ilmu yang ada di muka bumi. 

Atas kehendak-Nya jualah penelitian (tesis) ini dapat dilaksanakan, setelah 

melalui proses dan usaha yang demikian menguras tenaga dan pikiran. 

 Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah 

Muhammad saw. sang teladan bagi umat manusia. Beliau tak pernah 

membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan beliau memaafkan dan 

berlapang dada. Tangannya tak pernah memukul selain dalam jihad di jalan 

Allah swt. Rasulullah saw. juga tak pernah berlaku keras dan kasar, berteriak-

teriak, dan mencela orang. 

 Penulis sepenuhnya menyadari akan banyaknya pihak yang 

berpartisipasi secara aktif maupun pasif dalam proses penyusunan tesis ini. 

Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya 

kepada pihak yang membantu maupun yang telah membimbing, 

mengarahkan, memberikan petunjuk dan motivasi sehingga hambatan-

hambatan yang penulis jumpai dapat teratasi. 

 Pertama-pertama, ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis 

persembahkan kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Mahmuddin dan 

ibunda Nur sidah yang selalu memberikan dorongan dan doa kepada penulis, 



iv 
 

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

ayahanda tercinta, yang tetap semangat mencari nafkah untuk menghidupi 

kebutuhan-kebutuhan keluarga kami. Untuk ibuku yang selalu menatapku 

dengan penuh kasih dan sayang, dimanapun dan kapanpun penulis selalu 

diajarkan bagaimana seharusnya menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. 

Terutama dalam masalah ibadah dan muamalah beliau yang selalu 

menerangkan dan membimbing penulis hingga saat ini, terima kasih yang 

sedalam-dalamnya. Peneliti menyadari bahwa ucapan terima kasih penulis 

tidak sebanding dengan pengorbanan yang dilakukan oleh keduanya. 

Terimah kasih saya ucapkan kepada: 

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A, .Ph.D, selaku Retor Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. Kamaluddin Abunawas, M.Ag, 

Dr. Hj. Andi Aderus Lc. M.A, M.Hum, Prof. Dr. Abu Khalifah M.Pd, Dr. H. 

Kaswad Hartono, M.Ag, selaku Wakil Rektor I, II, III dan IV yang telah 

memimpin UIN Alauddin Makassar yang  menjadi tempat penulis 

memperoleh ilmu, baik dari akademik maupun ekstrakurikuler. 

2. Bapak Prof. Dr. Abustani Ilyas, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana UIN 

Alauddin Makassar, dan Prof. Dr. Hasyim Haddade M. MgSelaku Wakil 

Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. 

3. Bapak Dr. H. Muhammad Yahya, M.Ag. dan Bapak Dr. H. Muhammad Irham 

M.TH.I selaku ketua jurusan  Ilmu al-Qur’an dan Tafsir serta sekretaris 

jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir yang telah memberi kesempatan dengan 

segala fasilitas dan kemudahan dalam jurusan ilmu al-Qur’an dan tafsir 

4. IbuProf. Dr. Hj. Halimah Basri M.Ag dan ibu Dr. Rosmini, M.Th.I selaku 

Promotor I dan II penulis, yang juga telah menyisihkan waktunya untuk 



v 
 

membimbing dan mengarahkan penulis. Saran-saran serta kritik-kritik 

mereka sangat bermanfaat dalam proses penelitian ini. 

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Sohra, M.Ag sebagai penguji pertama dan bapak Prof. Dr. 

Muhsin Mahfudz M.Th.I sebagai penguji kedua, yang telah meluangkan 

waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberi kritikan yang membangun 

serta motivasi agar tesis ini dapat diselesaikan. 

6. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua Bapak Nurdin 

dan Ibu St. Nur, kepada saudara-saudara penulis, para responden bapak 

As’ad Sattari, dkk. kepada Haerul Iman, M.Ag dan teman-teman sebaya 

yang telah mensupport penyelesaian tesis. 

7. Kepala perpustakaan UIN Alauddin Makassar dan Pascasarjana UIN 

Alauddin Makassar beserta staf yang telah memberikan pelayanan untuk 

memperoleh literatur selama masa perkuliahan hingga selesainnya 

penyusunan ini. 

8. Kepada seluruh Dosen dan Asisten Dosen serta karyawan dan karyawati di 

lingkungan Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang telah banyak 

memberikan kontribusi ilmiah sehingga dapat membuka cakrawala 

berpikir penulis selama masa studi. 

9. Kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu, 

semoga bantuan yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi-Nya dan 

meridhoi semua amal usaha yang telah dilaksanakan dengan penuh 

kesungguhan serta keikhlasan. 

 Pada kenyataannya, walaupun menerima banyak bantuan dari 

berbagai pihak, pada sadarnya yang bertanggung jawab terhadap tulisan ini 

adalah penulis sendiri. Terakhir penulis harus sampaikan penghargaan 

kepada mereka yang membaca dan berkenan memberikan saran, kritik atau 



vi 
 

bahkan koreksi terhadap kekurangan dan kesalahan yang pasti masih 

terdapat dalam penelitian ini. Semoga dengan saran dan kritik tersebut, 

tulisan ini dapat diterima dikalangan pembaca yang lebih luas lagi di masa 

yang akan datang. Semoga karya yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat 

bagi pembaca. 

 

Samata, 12 November 2024 

      Peneliti, 
 

 

                                     Dewi Sartika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



vii 
 

DAFTAR ISI 

DAFTAR ISI ..................................................................................................................  ii 

PEDOMAN TRANSLITERASI .................................................................................        iii 

ABSTRAK  .....................................................................................................................  xi 

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................  1-13 

A. Latar Belakang Masalah ...........................................................................   1 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus ...............................................   7 

C. Rumusan Masalah .......................................................................................   8 

D. Kajian Pustaka ..............................................................................................   9 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..........................................................  12 

BAB II TINJAUAN TEORETIS ................................................................................   14-48 

A. Tinjauan Umum Nila Etika Sosial Al-Qur’an ....................................   14 

B. Tradisi Sayyang pattu’du .........................................................................   31 

C. Living Qur’an ................................................................................................   40 

D. Kerangka Konseptual ................................................................................   49 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ..................................................................   50-58 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....................................................................  50 

B. Pendekatan Penelitian ..............................................................................   51 

C. Sumber Data .................................................................................................   52 

D. Metode Pengumpulan Data ....................................................................   53 

E. Instrumen Penelitian ................................................................................   53 

F. Teknik Pengolahan Analisis Data .........................................................   54 

G. Pengujian Keabsahan Data .....................................................................   57 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................................  58-142 

A. Proses Pelaksanaan Tradisi Sayyang pattu’du di Masyarakat  

Polewali Mandar .........................................................................................  59 

B. Etika Sosial yang Tercermin dalam Tradisi Sayyang pattu’du  

di Masyarakat Polewali Mandar ...........................................................  74 

C. Tradisi Sayyang pattu’du di Masyarakat Polewali Mandar  

dalam Studi Living Qur’an ..................................................................  95 

BAB V PENUTUP ........................................................................................................  143-145 

A. Kesimpulan ...................................................................................................  143 

B. Implikasi .........................................................................................................   145 

 

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................  146 

 



viii 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
KEPUTUSAN BERSAMA 

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

Nomor: 158 Tahun 1987 

Nomor: 0543b//U/1987 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang 

satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan 

huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.  

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan 

huruf latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak أ

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ
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 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 Ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و
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 Ha H Ha ھ

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf 

sebagai berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan u يْ.َ.. 

 Fathah dan وْ.َ.. 

wau 

Au a dan u  
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Contoh: 

تَبَ  -
َ
 kataba  ك

عَلَ  -
َ
 fa`ala  ف

 suila  سُئِلَ  -

يْفَ  -
َ
 kaifa  ك

 haula حَوْلَ  -

 
C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau ا.َ..ى.َ.. 

ya 

Ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ى.ِ.. 

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas و.ُ.. 

Contoh: 

 qāla  قاَلَ  -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قِيْلَ  -

 yaqūlu  يَ قُوْلُ  -

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, 

dan dammah, transliterasinya adalah “t”. 
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2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu 

terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

الِ  -
َ
طْف

َ
 الأ

ُ
ضَة

ْ
 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl  رَؤ

-  
ُ
رَة وَّ

َ
مُن
ْ
 ال
ُ
ة
َ
مَدِيْن

ْ
 al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul  ال

munawwarah 

-  
ْ
حَة

ْ
 talhah   طَل

 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan 

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

لَ  - زَّ
َ
 nazzala  ن

ر  -  al-birr  الب ِ
 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 

ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di 

depan dan sesuai dengan bunyinya. 

 

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa 

sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu  الرَّجُلُ  -

 al-qalamu الْقَلَمُ  -

 asy-syamsu الشَّمْسُ  -

 al-jalāl الَْْلَالُ  -

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara 

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab 

berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تََْخُذُ  -

 syai’un شَيئ   -

 an-nau’u الن َّوْءُ  -

 inna إِنَّ  -
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H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat 

yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan 

kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

هُوَ  -
َ
 اَلله ف

َّ
َْ وَ إِن ازِقِيْْ ُ الرَّ بْْ

َ
خ   Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ 

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

ا -
َ
ا وَ مُرْسَاه

َ
 Bismillāhi majrehā wa mursāhā  بِسْمِ اِلله مَجْرَاه

 
I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 

dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 

kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital 

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. 

Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

kata sandangnya. 

Contoh: 

-  َْ مِيْْ
َ
عَال
ْ
 لِله رَبِّ ال

ُ
حَمْد

ْ
 /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  ال

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

حِيْمِ  - حْمنِ الرَّ  Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm   الرَّ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu 

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

وْرٌ رَحِيْمٌ  -
ُ
ف
َ
 Allaāhu gafūrun rahīm  اُلله غ

عًا - ي ْ  Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an  لِِلهِ الأمُُوْرُ جََِ
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J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan 

pedoman tajwid. 
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ABSTRAK 

Nama  : Dewi Sartika 

Nim  : 80600222030 

Judul Tesis : Analisis Etika Sosial dalam Tradisi Sayyang Pattu’du di  
      Masyarakat Polewali Mandar (Studi Living Qur’an) 

Tesis ini dirumuskan satu pokok masalah yakni bagaimana etika 
sosial dalam tradisis sayyang pattu’du di masyarakat Polewali Mandar, yang 
kemudian dibagi menjadi tiga sub masalah (1). Bagaimana Proses 
Pelaksanaan Tradisi Sayyang Pattu’du di Masyarakat Polewali Mandar, (2). 
Bagaimana Etika Sosial yang Tercermin dalam Tradisi Sayyang Pattu’du di 
Masyarakat Polewali Mandar, (3). Bagaimana Tradisi Sayyang Pattu’du di 
Masyarakat Polewali Mandar dalam Studi Living Qur’an. 

 Jenis Penelitian ini adalah field reseach yaitu penelitian kualitatif 
dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan antropologis dan 
pendekatan tafsir. Selanjutnya, sumber data yang digunakan adalah sumber 
data primer melalui wawancara dengan masyarakat, yakni budayawan, tokoh 
masyarakat, dan tokoh agama. Adapun data sekunder adalah data bantu yang 
diperoleh dari literatur seperti jurnal, buku, artikel maupun kitab tafsir. 
metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Teknik pengolahan dan analisis data yakni editing data, reduksi data, dan 
penyajian data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Proses pelaksanaan tradisi 
sayyang pattu’du  dimulai dari anak yang telah menamatkan Al-Qur’an. 
Pelaksanaannya bisa secara perorangan atau kolektif terutama pada bulan-
bulan maulid. Ada beberapa tahapan dalam proses ini seperti barazanji, 
marrattas baca (memutus bacanya) yang menandakan bahwa anak tersebut 
telah tamat mengaji, dan diarak keliling kampung. 2). Etika sosial yag 
tercermin dalam tradisi ini meliputi musyawarah terinspirasi oleh QS al-
Imran/3:159, gotong royong dalam QS al-Maidah/5:2 dan QS ali-
Imrān/3:134, dan saling menghargai 3). tradisi sayyang pattu’du dalam 
kajian living Qur’an terdapat beberapa bentuk, pertama, memberikan 
apresiasi yang setinggi-tingginya kepada anak yang telah menamatkan Al-
Qur’annya yang terinspirasi oleh QS al-Mujadilah/58: 11 yang menyatakan 
bahwa orang yang ilmu diangkat derajatnya dan QS Yunus/10:58 
menjelaskan tentang dorongan manusia bergembira atas karunia Allah. 
Kedua, menggunakan ayat-ayat tertentu dalam praktik tradisi sayyang 
pattu’du yang dimana sebagian mereka membaca QS Hud/11:41 dan lafaz 
lāilāhaillallāh sebagai benteng keselamatan, dan membaca QS al-
Mu’minūn:14 agar terlihat menarik di atas kuda. Ketiga, sebagai media untuk 
mensyiarkan ajaran Al-Qur’an melalui musik rebana dan kalindaqdaq (syair 
mandar) yang mengandung makna dari ayat-ayat Al-Qur’an 

 Implikasi penelitian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
dorongan  bagi masyarakat untuk merevitalisasi tradisi sayyang pattu’du 
sebagai komitmen dalam menghidupkan Al-Qur’an. Penting untuk diakui 
bahwa pada konteks hari ini, nilai-nilai dalam tradisi sayyang pattu’du 
mengalami pergeseran, terkadang yang naik kuda bukan anak yang khatam, 
terkadang pula rebana dan kalindadaq tidak dijadikan sebagai instrumen 
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dalam mensyiarkan ajaran Al-Qur’an sehingga tetap membutuhkan upaya 
agar tetap sesuai dengan tujuan awalnya. Dengan mengembalikan tujuan dan 
eksistensi tradisi ini, sayyang pattu’du dapat berfungsi kembali sebagai 
instrumen yang efektif dalam menyebarkan ajaran Al-Qur’an, Sehingga tetap 
relevan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. 

 



ABSTRACT 
Name : Dewi Sartika 
Student Number : 80600222030 
Thesis Title : Social Ethics Analysis on Sayyang Pattu’du Tradition in Polewali 

Mandar Society (a Living Qur’an Study) 

  
The research question formulated in this exploration is: What is the social ethics 

of Sayyang Pattuddu tradition in Polwali Mandar society? This query is then divided into 
3 sub-questions. 1) What is the process of implementing Sayyang Pattuddu in Polewali 
Mandar community? 2) How is social ethics reflected in Sayyang Pattudu? 3) How is 
Sayyang Pattuddu tradition in Polewali Mandar community perceived from a living Qur'an 
analysis? 

 This type of study is qualitative field research, employing anthropological and 
Qur’anic interpretation approaches. Data sources for this research comprises primary 
data, which are obtained through interviews of cultural figures, community leaders and 
religious leaders; and Secondary data or supplementary information, which is obtained 
from literature such as journals, books, articles and Qur’anic commentary books. Data 
collection methods implemented include observation, interviews and documentation. 
Data processing and analysis techniques comprise data editing, data reduction, and data 
presentation. 

The results of the study indicate that:  1). The process of implementing Sayyang 
Pattuddu tradition begins with children who have completed learning to recite the Qur’an. 
Its implementation can be performed individually or collectively, especially in the months 
of Maulid (the birth month of the Prophet Muhammad). There are several stages in this 
process, such as barazanji, marattas baca, which indicates that the child has completed 
the learning to recite the Qur’an, and a parade procession to march  the child around the 
village. 2). The social ethics reflected in this tradition include deliberation inspired by the 
Qur’an Surah al-Imran/3:159, mutual cooperation in Qur’an Surah al-Maidah/5:2 and 
Qur’an Surah ali-Imrān/3:134, and mutual respect 3). The Sayyang Pattu’du tradition 
viewed from a living Qur’an study may take some perspectives. First, as a presentation of 
the highest appreciation to children who have completed their learning of reciting the 
Qur’an, inspired by QS al-Mujadilah/58: 11, which states that people who have knowledge 
are elevated in rank; and Qur’an Surah Yunus/10:58, which explains the encouragement 
of humans to rejoice in God's grace. Second, as a living implementation of certain verses 
in the traditional practice of Sayyang Pattuddu, wherein some participants recite Qur’an 
Surah Hud/11:41 and the verse lāilāhaillallāh for protection and safety, and recite Qur’an 
Surah al-Mu'minūn:14 in order to look attractive on horseback. Third, as a medium for 
broadcasting the teachings of the Qur’an through tambourine music and kalindaqdaq 
(mandar poetry), which contains the meaning of the verses of the Qur’an.  

As an implications, this research is expected to be an encouragement for the 
community to revitalize the tradition of Sayyang Pattuddu as a commitment to reviving 
the Qur'an. It is necessary to recognize that the values in the tradition of Sayyang Pattuddu 
have shifted so that efforts are still needed to remain in accordance with its original 
intention. By restoring the purpose and existence of this tradition, Sayyang Pattuddu  can 
revitalized as an effective instrument in spreading the teachings of the Qur’an, so that the 
tradition remains relevant and provides benefits to the community.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebudayaan atau tradisi itu berasal dari manusia, sejak awal para ahli 

mengemukakan bahwa kebudayaan adalah suatu fenomena multi dimensi 

yang kompleks yang sukar didefinisikan. kesukaran ini dapat dilihat melalui 

ratusan definisi tentang kebudayaan, ada lebih dari 160 definisi tentang 

kebudayaan karena ruang lingkupnya yang luas, sehingga sulit mendapatkan 

satu definisi utama dari kebudayaan. 1 

Dalam bidang komunikasi, sosiologi, psikologi, antropologi, dan 

antarbudaya sendiri mempunyai definisi. Sehingga tidak heran jika sebuah 

kebudayaan dipandang dalam arti desain untuk hidup, cara hidup suatu 

kelompok masyarakat tertentu, apa yang harus dilakukan, bagaimana cara 

melakukannya. Semua fitur tentang kebudayaan berasal dari manusia. para 

ahli sepakat bahwa kebudayaan ialah hal yang dibuat oleh manusia dalam 

lingkungannya secara bersama-sama.2 

Setiap daerah atau lingkungan tertentu biasanya mempunyai 

kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang selalu dilaksanakan, dan ini  

merupakan salah satu ciri khas dalam sebuah wilayah tertentu. Tentunya 

setiap tradisi atau kebudayaan mempunyai nilai-nilai tersendiri yang 

bermanfaat bagi masyarakat sehingga terus menerus dilestarikan. Budaya 

yang telah mengakar kuat dalam masyarakat akan menjadi simbol 

penghormatan atas kebudayaan tersebut. Aspek-aspek penting dalam sebuah 

tradisi yang harus dipertahankan ialah esensi atau maknanya harus tetap 

terjaga nilainya. Sebuah tradisi harus bisa terus menerus dipertahankan 

 
1Alo Liliweri, Memahami Makna Kebudayaan dan Peradaban, (Bandung: Nusamedia, 

2021), h. 5. 
2Alo Liliweri, Memahami Makna Kebudayaan dan Peradaban, h. 5. 
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nilai-nilai yang melekat di dalamnya, meskipun zaman terus berkembang dan 

maju, nilai yang ada pada sebuah tradisi tidak boleh redup, justru ia harus 

eksis sebagai wadah dalam menyampaikan pesan-pesan tersirat. 

Polewali Mandar adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki 

berbagai tradisi. Salah satu tradisi yang paling kental di masyarakat mandar 

adalah mappatammaq yakni upacara bagi anak-anak yang telah berhasil 

mengkhatamkan Al-Qur’an, dan merupakan salah satu acara yang sangat 

dijunjung tinggi oleh masyarakat Mandar.3 Acara ini seringkali diadakan 

dalam rangkaian perayaan dan acara penting, seperti acara pernikahan atau 

peringatan hari-hari besar Islam.  

Rangkaian tradisi mappatammaq tentu memiliki berbagai persyaratan 

yang harus dipenuhi, seperti: anak yang khatam, kuda penari, pendamping 

anak di punggung kuda (pissawe), penjaga, pemain rebana dan pelantun 

pantun. Tradisi khataman Al-Qur’an tentu berkaitan erat dengan proses 

penyiaran agama Islam di tanah mandar, yang dimana tradisi ini memberikan 

apresiasi yang tinggi kepada anak-anak yang telah mengkhatamkan Al-

Qur’an. Hal tersebut memang diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-

Qur’an, sebagaimana dalam QS al-‘Alaq 96:1 

 
َ
ك
ِّ
 بِاسْمِ رَب

ْ
رَأ
ْ
 ﴿اق

َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
 ﴾١ال

Terjemahnya: 

 Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan.4 

Ayat di atas menunjukkan bahwasanya Allah memerintahkan kepada 

manusia untuk membaca Al-Qur’an, yang dimana membaca Al-Qur’an tentu 

memiliki banyak keutamaan. Upacara khatam Al-Qur’an memiliki pengaruh 

 
3Meli, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Mappatamma (Khatam Al-Qur’an) 

Suku Mandar di Desa Lemba Harapan Studi Etnografi” 5 no 2 (2022), h. 6. 
4Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Cet. I; Jakarta Pusat: CV. Al-

Mubarok, 2021, h. 597. 
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yang sangat besar terhadap anak-anak untuk meningkatkan semangat 

membaca Al-Qur’an.  

Sejarah lahirnya tradisi sayyang pattu’du di mandar, bermula dari 

tradisi orang mandar dan juga tradisi dari kerajaan balanipa yang 

menjadikan kuda sebagi model trasportasi utama ketika melakukan sebuah 

perjalanan. Pada zaman dahulu, kuda adalah sebuah kendaraan yang terkenal 

mewah, serta mempunyai nilai prestisius, bahkan strata sosial masyarakat 

pada waktu itu ditentukaan berdasarkan jenis-jenis kuda yang dimiliki oleh 

seseorang, kuda yang memiliki ukuran besar dan warnanya hitam 

merupakan kuda yang dimiliki oleh seseorang yang mempunyai strata sosial 

yang tinggi.5  

Eksistensi budaya ini tidak terlepas dari masuknya penyebaran Islam 

di Suku Mandar, para ulama menyebar agama Islam kerap kali mengadakan 

maulid nabi saw. Pada peringatan tersebut ditandai dengan adanya kegiatan 

khataman Al-Qur’an atau disebut dengan totammaq. Seiring dengan 

meningkatnya minat baca Al-Qur’an masyarakat mandar, atas pengaruh 

masuknya agama Islam di Mandar. Hal inilah yang menjadi dorongan 

terjadinya akulturasi antara budaya dan  agama, yang tertuang dalam tradisi 

sayyang pattu’du. Melalui momen, ini para tokoh masyarakat dan sejarahwan 

mulai berpikir bahwa ini merupakan awal mula terciptanya sayyang pattu’du. 

Dalam mempelajari Al-Qur’an tidak hanya semata melaksanakan perintah 

Allah swt., akan tetapi juga menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat 

Mandar.6 

 
5Baharuddin dan Muammar Bakry, "Tradisi Sayyang Pattuddu dalam Peringatan 

Maulid di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar", Shautuna  02 no 01, (2021), h. 
20. 

6Ibrahim Arifin, "Eksistensi Bidaya Sayyang Pattudu Atau Kuda Menari Pada Suku 
Mandar Provinsi Sulawesi Barat", Journal Of Social Studies And Education 01 no 01, (2023), h. 
46. 
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Namun, nilai-nilai yang termaktub dalam Al-Qur’an harus tetap dijaga 

dalam kehidupan sehari-hari, sebagai huda bagi manusia. sebagaimana 

dijelaskan dalam Al-Qur’an QS Al-Baqarah/2: 2, adalah sebagai berikut: 

نَ ﴿ قِي 
َّ
مُت
ْ
ل
ِّ
ى ل

ً
د
ُ
بَ فِيهِ ه

ْ
 رَي
َ
 لا

ُ
اب

َ
كِت
ْ
 ال

َ
لِك

َ
 ﴾٢ذ

Terjemahnya: 

Kitab (Al Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi 

mereka yang bertakwa.7 

Ayat di atas menunjukkan bahwa Al-Qur’an dijadikan sebagai sumber 

utama dalam mengatur kehidupan manusia, baik kehidupan ekonomi, politik, 

budaya, dan lain sebagaimya. Al-Qur’an tidak hanya dibaca tetapi juga 

dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana para 

sahabat nabi sangat antusias dalam mengamalkan Al-Qur’an dan berhenti 

pada batasan-batasanmya tanpa menerjangnya. 

Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, bahwa ia berkata, 

orang-orang yang membaca Al-Qur’an kepada kami seperti uṡman bin Affan, 

Abdullah bin Mas’ud, dan lainnya bercerita kepada kami bahwa apabila 

mereka mempelajari sepuluh ayat dari nabi saw. maka mereka tidak 

menambahnya hingga mengamalkan ilmu dan amal yang terkandung di 

dalamnya. Mereka berkata kepada kami “kami mempelajari Al-Qur’an, 

memahaminya, dan mengamalkannya secara bersamaan.8 

 Selanjutnya, Al-Qur’an juga turun untuk membentuk kepribadian 

manusia, sebagaimana Rasulullah saw diutus untuk menyempurnakan akhlak 

 
7Kementrian Agama RI, Al-Qur,an dan Terjemahnya, h. 2. 

8 Manna Al-Qat{t{a>n, Maba>hiṡ Fi> Ulu>mil Qur’a>n (Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 20. 
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dan akhlak Rasulullah adalah Al-Qur’an, dijelaskan dalam hadis dari Aisya Ra. 

Pernah ditanya oleh para sahabat tentang bagaimana akhlak Rasulullah saw,  

ي الله عنها قالت
  9رواه أحمد() القرآنان خلقه  :عن عائشة رضن

Artinya: 

Akhlak Rasulullah saw adalah al-Quran. 

Hadis di atas menunjukkan bahwa wujud akhlak Rasulullah saw 

adalah Al-Qur’an, sehingga apabila seseorang ingin meneladani akhlak beliau, 

maka ia harus membaca, memahami, dan mengamalkan isi yang terkandung 

dalam Al-Qur’an. Maka dari itu, segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia, 

semua memiliki norma-norma yang harus diperhatikan khususnya nilai-nilai 

moral, Rasulullah saw adalah representatif dari nilai-nilai etika yang 

diajarkan dalam Al-Qur’an. 

  Masyarakat Polewali Mandar rutin memperingati maulid nabi saw dan 

hari-hari besar lainnya seperti acara pernikahan maupun acara khataman Al-

Qur’an itu sendiri dirangkaikan dengan tradisi sayyang pattu’du. Sayyang 

pattu’du adalah istilah mandar yang diartikan sebagai kuda menari. Pada 

tradisi ini diselenggarakan bagi anak-anak yang telah menamatkan Al-

Qur’an.10  

Dalam tradisi ini, ada beberapa komponen yang wajib ada dalam 

tradisi sayyang pattu’du. Seperti totamma’ yaitu anak-anak yang telah 

mengkhatamkan Al-Qur’an sebanyak 30 juz, kemudian anak tersebut 

didampingi oleh pessawe yakni seorang gadis yang mendampingi anak di atas 

kuda yang sudah baligh, pesarung yaitu pendamping atau orang yang di 

 
9Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal, Musnad Ahmad, Juz 56, (Cet. III; Mesir: 

Mauqi’ wizārah Al-Mis{riyah, 1420 H), h. 173. 
10Andi Tamarudddin, “Identitas Budaya Tradisi Mesawe’ Sayyang Pattu’du Suku 

Mandar dalam Perspektif Hukum Islam”. h. 86. 
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samping kuda untuk menjaga menunggang kuda agar tidak terjatuh dan 

biasana terdiri dari lima orang laki-laki, serta parrawana dan pakalinda’da. 

Parrawana adalah sekelompok laki-laki yang terdiri dari orang tua dan anak-

anak yang memainkan musik rebana yang berbentuk lingkaran yang terbuat 

dari kayu.  Adapun pakkalinda’da adalah seseorang yang melatunkan pantun 

mandar.11 

Tradisi ini dijadikan sebagai media dakwah oleh masyarakat mandar 

untuk mengabarkan seluruh masyarakat setempat bahwa anak-anak yang 

ada di atas kuda telah berhasil mengkhatamkan Al-Qur’an, sebagai bentuk 

apresiasi kepada anak yang sudah menamatkan Al-Qur’an. Selain itu tradisi 

ini juga mendorong atau memotivasi anak-anak yang lain untuk selalu 

membaca Al-Qur'an hingga menamatkannya agar mereka juga bisa 

menunggangi kuda, serta sebagai bentuk rasa syukur orang tua kepada Allah 

yang kemudian rasa syukur tersebut dituangkan dalam tradisi sayyang 

pattu’du dan mengajak seluruh masyarakat atau tetangga-tetangga untuk 

meramaikan acara ini.12 

Salah satu tujuan diadakannya tradisi ini adalah Mengajak masyarakat 

untuk melakukan kebaikan melalui penyampaian pesan-pesan agama melalui 

adat sayyang pattu’du, serta Menjadi sarana silaturahmi kepada sanak 

saudara dari dalam ataupun luar daerah.13 Selaras dengan hal tersebut, 

tradisi sayyang pattu’du menunjukkan bahwa mandar khususnya berada di 

Polewali Mandar, mencintai Al-Qur’an, menjunjung tinggi Al-Qur’an yang 

 
11Putriwati dkk., “Tradition of Sayyang Pattu’du on The Development of Shariah 

Teorism In Lero Village Pinrang Regency” Shi’ar: Shariah Teorism Research 01 no 01 (Mei 
2022), h. 23. 

12Tamaruddin, Andi Tamaruddin, "Identitas Budaya Tradisi Mesawe’ Sayyang 
Pattu’du Suku Mandar Dalam Perspektif Hukum Islam", h. 90 

13Tamaruddin, Andi Tamaruddin, "Identitas Budaya Tradisi Mesawe’ Sayyang 
Pattu’du Suku Mandar Dalam Perspektif Hukum Islam", h. 90 
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dieskpresikan dalam tradisi sayyang pattu’du. Sehingga peneliti tertarik 

untuk menganalisis dan mengkaji lebih jauh terkait etika sosial dalam tradisi 

sayyang pattu’du di masyarakat Polewali Mandar dalam kajian living Qur’an 

B. Fokus dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa 

saja yang menjadi pusat perhatian dan dibahas secara mendalam dan tuntas. 

Adapun fokus penelitian tesis ini adalah menganalisis etika sosial yang yang 

tercermin dalam pelaksanaan tradisi sayyang pattu’du, bagaimana  bentuk 

masyarakat dalam menghidupkan Al-Qur’an , dengan melihat berbagai 

bentuk perilaku dan interpretasi masyarakat terhadap ayat atau ajaran yang 

termaktub dalam Al-Qur’an dan diekspresikan dalam tradisi sayyang pattu’du 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka yang menjadi deskripsi 

fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Etika sosial 

Nilai merupakan ukuran yang pasti untuk menentukan atau hal yang 

bermanfaat  atau hal yang dianggap paling benar menurut keyakinan 

seseorang atau sekelompok orang. Nilai etika merujuk pada prinsip-prinsip 

moral yang mengatur perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat 

dengan mempertimbangkan konsep apa yang dianggap baik dan buruk. 

Dalam tradisi sayyang pattu’du mempunyai ragam nilai seperti nilai etika, 

estetika, pendidikan, gotong royong. Namun dalam penelitian ini peneliti 

lebih fokus pada bagaimana etika sosial yang tercermin dalam tradisi 

sayyang pattu’du 
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b. Tradisi sayyang pattu’du 

Tradisi sayyang pattu’du diartikan sebagai kuda menari, yakni sebuah 

acara yang diselenggarakan untuk anak-anak yang telah menamatkan Al-

Qur’an. Acara ini ini lazim dilaksanakan bertepatan dengan acara besar 

masyarakat mandar seperti hari maulid nabi saw., acara pernikahan, ataupun 

acara khataman Al-Qur’an itu sendiri. Dalam hal ini, peneliti ingin mengkaji 

seperti apa proses pelaksanaan tradisi sayyang pattu’du. 

c. Living Qur’an 

Living Qur’an merupakan teks Al-Qur’an yang hidup dalam suatu 

komunitas atau fenomena sosial terkait dengan kehadiran Al-Qur’an dalam 

wilayah tertentu. Pada studi ini peneliti ingin mengkaji tentang bagaimana 

Al-Qur’an hidup di masyarakat atau resepsi masyarakat terhadap Al-Qur’an, 

dengan melihat berbagai bentuk perilaku dan interpretasi masyarakat 

terhadap ayat atau ajaran-ajaran yang termaktub di dalam Al-Qur’an yang 

kemudian diekspresikan dalam tradisi sayyang pattu’du. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan 

pokok bagaimana analisis etika sosial dalam tradisi sayyang pattu’du di 

masyarakat polewali mandar (studi Living Qur’an). Dari pokok permasalahan 

tersebut dapat dirumuskan beberapa sub masalah yang dapat dijadikan 

acuan dan dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi sayyang pattu’du di masyarakat 

Polewali Mandar? 

2. Bagaimana etika sosial yang tercermin dalam tradisi sayyang pattu’du 

di masyarakat Polewali Mandar? 
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3. Bagaimana tradisi sayyang pattu’du di masyarakat Polewali Mandar 

dalam studi living Qur’an?  

D. Kajian Pustaka 

1. Heriyti Yatim, dkk,. Dalam jurnalnya yang berjudul “character values 

of children’s moral and spiritual education through sayyang 

pattuddu.”14 Penelitian ini menjelaskan bahwa, tradisi ini memilki 

unsur nilai agama, seperti adanya proses khatam Al-Qur’an, 

peringatan hari kelahiran nabi. Nilai-nilai karakter pendidikan moral 

dan spiritual yang dimaksud adalah dalam momentum tradisi ini, 

anak-anak akan selalu ingat dan sulit melupakannya, hal tersebut 

menjadi tolak ukur bagi anak untuk meraih kesuksesan di masa 

depan. Rasa optimisme anak untuk berusaha bangkit dan berprestasi, 

tidak lepas dari pencerahan sejak dini yang setelah membaca Al-

Qur’an keluarga secara seremonial mempersembahkan seni 

pertunjukan sayyang pattu’du.  

2. Putriwati, dkk., dalam jurnalnya yang berjudul “Tradition Of Sayyang 

Pattuddu On The Development Of Shariah Teorism In Lerro Village 

Pinrang regency”.15 Penelitian ini menjelaskan bahwa  tradisi sayyang 

pattu’du memiliki ragam nilai yang terkandung di dalamnya, seperti 

nilai ketuhanan, nilai budaya, nilai gotong royong, nilai toleransi dan 

nilai silaturahmi. Keberadaan tradisi ini sangat mendukung 

pengembangan wisata syariat karena dalam tradisi tersebut 

mengandung nilai keagamaan. pemerintah di Desa Lero, memiliki 

 
14Heriyati Yatim, "Character Values Of Children’s Moral and Spiritual Education 

Through Sayyang Pattuddu", Asian Journal Of Social Science and Management Technology 05 
no 01, (2023). 

15Putriwati and dkk, "Tradition Of Sayyang Pattuddu On The Development Of 
Shariah Teorism In Lerro Village Pinrang", Putriwati and dkk, "Tradition Of Sayyang 
Pattuddu On The Development Of Shariah Teorism In Lerro Village Pinrang", Jurnal Shi’ar 
Shariah Teorism Research 01 no 01 (2022). 
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beberapa strategi dalam mengembangkan Desa Lero menjadi objek 

wisata syariah yakni, mengembangkan fasilitas dengan memanfaatkan 

rumah warga sebagai homestay, membangun villa dan pasar kuliner 

yang dikelolah oleh masyarakat setempat, dan lain-lain.16 

3. Agus Imam Wahyudi dalam tesisnya yang berjudul “The living Qur’an: 

upaya penamaan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan santri (studi 

kasus pondok pesantren nurul Qur’an RumpinBogor”.17 Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Al-Qur’an yang ditanamkan 

dalam kehidupan santri adalah nilai ibadah yakni kewajiban salat, 

puasa dan lain sebagainya. Nilai akhlak Al-Qur’an yaitu membangun 

kepribadian santri yang berkarakter  dan berakhlak Al-Qur’an, seperti 

berakidah yang kuat, istiqomah, jujur, disiplin, toleran, setia kawan, 

bersungguh-sungguh, menyukai ilmu pengetahuan, dan lain-lain. 

4. Ulfa Sahra Tawil dan Abdul Rahman dalam jurnalnya yang berjudul 

“Nilai yang Terkandung dalam Tradisi Sayyang Pattu’du”.18 Penelitian 

ini menjelaskan secara umum terkait nilai-nilai yang terkandung di 

dalam tradisi sayyang pattu’du adalah sebuah wujud rasa syukur dari 

orang tua kepada anaknya yang telah mengkhatamkan Al-Qur’an. 

Tradisi ini memiliki beberapa nilai. Pertama, nilai-nilai pendidikan 

Islam yaitu pakaian anak laki-laki mengenakan jubah dan orban 

sedangkan anak perempuan memakai pakaian adat dari suku mandar, 

meskipun beberapa belum mengikuti syariat Islam. Kedua, nilai sosial 

 
16Putriwati and dkk, "Tradition Of Sayyang Pattuddu On The Development Of 

Shariah Teorism In Lerro Village Pinrang", Journal Shi’ar Shariah Teorism Research 01 no 01 
(2022), h. 28. 

17Agus Imam Wahyudi, "The Living Qur’an: Upaya Penamaan Nilai-Nilai Al-Qur’an 
Dalam Kehidupan Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Nurul Qur’an Rumpin Bogor)” 
Tesis PTIQ Jakarta (2023).  

18Ulfa Sahra Tawil dan Abdul Rahman, “Nilai yang Terkandung dalam Tradisi 
Sayyang Pattu’du” 
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yakni gotong royong dimana masyarakat bersama-sama 

menyukseskan acara tradisi sayyang pattu’du. 

5. M. Ulil Abshor dalam jurnalnya yang berjudul “Resepsi Al-Qur’an 

Masyarakat Gemawang Mlati Yogyakarta”19 penelitian ini menjelaskan 

bahwa terdapat model dan gaya resepsi masyarakat Al-Qur’an yang 

diekspresikan oleh masyarakat Gemawang, menunjukkan indikator 

yang tercermin dari kebersamaan dalam mewujudkan solidaritas 

sosial yang tinggi. Al-Qur’an dibaca, dipahami, dikaji, dan ditafsirkan. 

Saat Al-Quran exegesis indikatornya adalah pemahaman masyarakat 

yang terwujud dalam perilaku sehari-hari dengan saling menasehati 

dalam hal kebaikan. Al-Qur’an juga diresepsi dan diekspresikan 

sebagai kitab suci yang memuat unsur keindahan sehingga dijadikan 

aksesoris dinding rumah (resepsi estetis), juga dijadikan sebagai 

sebagai instrumen ritual mistis (resepsi fungsional). Semua perilaku 

dan tindakan masyarakat mengacu dan merujuk pada Al-Qur’an. 

6. Darlis Dawing dalam jurnalnya yang berjudul “Living Al-Qur’an di 

Tanah Kaili (Analisis Interaksi Suku Kaili terhadap Al-Qur’an dalam 

Tradisi  Belia di Kota Palu, Sulawesi Tenggara).20 Penelitian ini 

menjelaskan bahwa interaksi masyarakat Kaili dengan Al-Qur’an 

dalam tradisi pengobatan Balia sangat intens. Ungkapan tersebut 

dikuatkan dalam fakta di lapangan bahwa prosesi Belia, Al-Qur’an 

terlibat/dilibatkan dalam tiga bentuk: pertama, sebagai petunjuk 

sebelum belia berlansung. Kedua, prosesi belia berlansung dalam 

bentuk objek bacaan. Ketiga, dijadikan sebagai berkah diakhir prosesi 

Belia. 

 
19M. Ulil Abshor, “ Resepsi Al-Qur’an Masyarakat Mlati Yogyakarta” 3 no 1 (2019). 
20Darlis Dawing, “Living Al-Qur’an di Tanah Kaili (Analisis Interaksi Suku Kaili 

Terhadap Al-Qur’an dalam Tradisi  Belia di Kota Palu, Sulawesi Tenggara), 3 no 1 (2017). 
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Dari semua paparan penelitian di atas peneliti belum menemukan 

tulisan yang mengkaji penelitian yang berjudul “Etika sosial Al-Qur’an 

terhadap Tradisi Sayyang Pattuddu di Masyarakat Polewali Mandar (Studi 

Living Qur’an)” secara rinci, fokus penelitian ini menggali secara spesifik 

etika sosial yang tercermin dalam pelaksanaan tradisi sayyang pattuddu, dan  

menganalisis bagaimana masyarakat menghidupkan Al-Qur’an dalam setiap 

proses tradisi sayyang pattu’du dengan melakukan pendekatan Living Qur’an. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi sayyang pattu’du 

pada masayarakat kabupaten polewali mandar. 

b. Untuk mengkaji etika Sosial yang tercermin dalam prosesi tradisi 

sayyang pattuddu 

c. Untuk menganalisis tradisi sayyang pattu’du di masyarakat Polewali 

Mandar dalam studi living Qur’an 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

Salah satu kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai suatu karya 

ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah dan 

pengembangan pengetahuan khususnya pada pengkaji Al-Qur’an, serta 

memberikan kontribusi signifikan bagi para pemikir dan intelektual. Di 

samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan untuk para 

peneliti dalam studi penelitian yang sama. 
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b. Kegunaan Praktis 

Sebagai suatu tulisan yang memaparkan tentang analisis etika sosial 

Al-Qur’an pada tradisi masyarakat kabupaten Polewali Mandar, diharapkan 

penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan referensi sekaligus petunjuk 

praktis masyarakat termasuk masyarakat Polewali Mandar untuk 

mengetahui dan melihat permasalahan etika sosial  yang diimplementasikan 

dalam tradisi sayyang pattuddu, dan untuk para mahasiswa muslim yang 

menggeluti ilmu-ilmu Islam (islamic studies) khususnya bidang Ilmu Al-

Qur’an. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Umum Etika Sosial Al-Qur’an 

1. Pengertian Etika Sosial 

Kata etika berasal dari kata Yunani, yakni dari kata etha yang dimana 

jamaknya adalah ta etha berarti kebiasaan.1 Etika (ethos) yang dapat 

diartikan sebagai tempat tinggal yang biasa, habitat, moral, adat kebiasaan, 

sikap dan cara berpikir.2 Etika berhubungan dengan nilai, kesusilan, tentang 

baik maupun buruk.3 Dalam kamus besar bahasa indonesia, bahwa etika 

merupakan sebuah ilmu terkait hal yang baik maupun hal-hal yang buruk, 

juga tentang hak dan kewajiban moral.4  

  Secara terminologi arti etika sangat dekat pengertiannya dengan 

istilah Al-Qur’an al-khuluq. Untuk mendeskripsikan konsep kebaikan Al-

Qur’an menggunakan sejumlah khuluq seperti khair, bir, haqq, ma’ruf, dan 

taqwa.5 Menurut Endang Syaifuddin Ansari sebagaimana yang dikutip oleh 

Sri Wahyuningsih dalam jurnalnya yang berjudul “Konsep Etika dalam Islam” 

etika juga berasal dari kata “akhlak” ia merupakan jamak dalam bahasa Arab, 

yang dimana bentuk mufradnya ialah “khulqu” yang mempunyai arti sajiyyah 

yang bermakna perangai, muri’ah bermakna budi, tabiin bermakna tabiat, 

 
1Sukron Kamil, Etika Islam Kajian Etika Sosial dan Lingkungan Hidup, (Jakarta: 

Kencana, 2021), h. 19. 

2Saihu, "Etika Menuntut Ilmu Menurut Kitab Ta’lim Muta’lim", Al-Amim Jurnal Kajian 
Ilmu dan Budaya Islam 03 no 01, (2020), h. 102. 

3Wahyudin dan dkk., Etika Ketuhanan,  (Cet I; Yogyakarta: Idea Press, 2019), h, 1. 

4Kementrian Pendidikan.  

5Faisal Badroen, Etika Bisnis Islami, (Cet. IV; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 
6. 
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dan adab bermakna kesopanan.6 Etika dapat diartikan sebagai sikap untuk 

memahami opsi-opsi yang harus diambil di antara sekian banyak pilihan 

tindakan yang ada.7 

Adapun pengertian akhlak menurut pendapat para Ulama, adalah 

sebagai berikut: 

a. Miskawaih (w. 421 H/1030 M) berpendapat bahwa akhlak merupakan 

sikap yang ada dalam diri manusia yang bersifat fitrah serta terdorong 

untuk melakukan sesuatu berdasarkan kehendaknya tanpa memikirkan 

atau mempertimbangkan terlebih dahulu.8 

b. Al-Gazali (w. 550 H/1111 M) berpendapat bahwa akhlak merupakan 

sebuah gambaran terkait kondisi jiwa manusia yang tertanam secara 

mendalam, sehingga dalam kondisi tersebut melahirkan tindakan dengan 

mudah tanpa mempertimbangkan.9 

c. Ibrahim Anis mengungkap bahwa akhlak merupakan sifat yang tertanam 

dalam dirinya sehingga muncul berbagai tindakan yang baik maupun 

yang buruk dengan tidak memikirkan ataupun mempertimbangkan 

terlebih dahulu.10 

Dari beberapa pengertian di atas maka penulis menyimpulkan 

bahwasanya etika/akhlak adalah sikap yang ada dalam diri seseorang yang 

dituangkan melalui tindakan secara spontanitas, baik perbuatan yang baik 

 
6Sri Wahyuningsih, "Konsep Etika Dalam Islam’, Jurnal An-Nur Kajian Pendidikan 

Dan Ilmu Keislaman", 08 no 01, (2022), h. 12. 

7Faisal Badroen, Etika Bisnis Islam, h. 12. 

8Departemen Agama RI, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat Dan Berpolitik, (Jakarta: 
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2009), h. 4. 

9Sukron Kamil, Etika Islam Kajian Etika Sosial dan Lingkungan Hidup, h. 4. 

10Departemen Agama RI, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik, h. 4. 
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maupun perbuatan yang buruk. Perbuatan akhlak merupakan tindakan yang 

muncul berdasarkan keinginan, pilihan atau keputusan oleh seseorang. 

Etika dan moral dalam perspektif Islam dikenal dengan istilah akhlak, 

dalam Al-Qur’an disebutkan dalam bentuk mufrad yakni khuluq yang 

bermakna budi pekerti, tingkah laku, maupun tabiat. Al-Qur’an menyebutkan 

kata akhlak sebanyak dua kali yang disebukan dalam bentuk mufrad, seperti 

dalam QS al-Syuarā’/26: 137-138 dan dalam QS al-Qalam/68:4, adalah 

sebagai berikut: 

نَ ﴿ لِي  وَّ
َ ْ
 الْ

ُ
ق
ُ
ل
ُ
 خ

َّ
ا إِلا

َ
ذ
َ
 ه
ْ
نَ ﴿١٣٧إِن بِي 

َّ
 بِمُعَذ

ُ
ن
ْ
ح
َ
 ﴾١٣٨﴾ وَمَا ن

Terjemahnya: 

Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang 

terdahulu, dan kami sama sekali tidak akan diazab.11 

Ayat di atas menyebutkan    َن لِي  وَّ
َ ْ
 الْ

ُ
ق
ُ
ل
ُ
 ,yang berarti akhlak orang dahulu خ

menurut Ali al-Sabuni mengartikannya sebagai khurafātul awwalīn (kufarat 

orang-orang terdahulu), sedangkan al-Marāgi menyebut  َن لِي  وَّ
َ ْ
 الْ

ُ
ق
ُ
ل
ُ
 dengan خ

ungkapan ‘adaṭullatī kānū bihādīnīn (adat kebiasaan mereka yang menjadi 

landasan dalam beragama). Jadi, ayat ini dapat dipahami bahwa akhlak dalam 

konteks ayat tersebut adalah akhlak yang tercela (al-akhlāq al-Mażmumah).  

Selanjutnya dalam QS al-Qalam/68:4, adalah sebagai berikut: 

ظِيمٍ ﴿
َ
قٍ ع

ُ
ل
ُ
عَلى خ

َ
 ل
َ
ك
َّ
 ﴾ ٤وَإِن

Terjemahnya: 

 Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar budi pekerti yang 

luhur12 

 
11Kementrian Agama RI, Al-Qur,an dan Terjemahnya,  373. 

12 Kementrian Agama RI, Al-Qur,an dan Terjemahnya, h. 564. 
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Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat menjunjung 

tinggi etika, Rasulullah saw. adalah manusia yang paling paripurna, 

sebagaimana diketahui bahwa Rasulullah saw. memang diutus oleh Allah swt 

ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak, sebagaimana dalam hadis 

Rasulullah saw. mengungkap bahwa “aku diutus untuk menyempurnakan 

akhlak”. Selanjutnya akhlak pada diri Rasulullah saw. adalah Al-Qur’an, dapat 

dilihat dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A, 

adalah sebagai berikut: 

ي الله عنها قالت
 13أحمد()رواه  ان خلقه القرآن:عن عائشة رضن

Artinya: 

Dari Aisyah dia berkata: Akhlak Rasulullah saw adalah al-Quran. 

Etika yang baik berdasarkan perspektif Islam harus didasarkan pada 

keimanan mereka, sebagaimana yang tertuang dalam hadis, yang 

diriwayatkan oleh Al-Tirmiżi dari sahabat Abu Huirairah bahwa Rasulullah 

saw. adalah sebagai berikut: 

ي   ي الله  عن أب 
نَ رسول الله صلى عليه وسلم  عنه قال: قال هريرة رضن مِنِي ْ

ْ
مُؤ

ْ
مَلُ ال

ْ
ك
َ
ا

قٍا 
ُ
ل
ُ
مْ خ

ُ
ه
ُ
سَن

ْ
ح
َ
اأ
ً
مَان

ْ
 مذى(رواه الت  ) إِي

Artinya: 

Orang mukmin yang sempurna imannya adalah yang baik budi 

pekertinya.14 

 Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya etika dalam Islam dikenal 

dengan istilah akhlak, dan akhlak merupakan otoritas tertinggi dalam Islam, 

Rasulullah saw. telah mengajarkan bagaimana berbudi pekerti yang baik, 

 
13Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal, Musnad Ahmad, Juz 56, h. 173. 
14Muhammad Bin ‘Īsa Al-Tirmiżi, Jāmi’ Ṣahih Sunan Al-Tirmiżi (Beirut: Dārul Ihyā’ Al-

turāṡ Al-‘arabī, 1981). 
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oleh karenanya etika (akhlak) sebagai bentuk cerminan dalam kepercayaan 

Islam (Iman). Islam telah menjadi sumber nilai dan etika dari berbagai aspek 

kehidupan manusia, sebagaimana telah diketahui, bahwa Al-Qur’an 

memberikan petunjuk serta mengajarkan nilai-nilai etika yang sempurna. 

Etika memuat norma-norma serta nilai-nilai dalam kehidupan manusia, 

sehingga etika sifatnya normatif, Etika merefleksikan terkait dengan 

moralitas. Oleh sebab itu, kedua istilah tersebut memiliki fungsi untuk 

memberikan pandangan untuk melakukan hal-hal yang baik dalam menjalani 

kehidupan. Hakikat moralitas menekankan pada sistem nilai agar hidup 

secara baik sebagai manusia. sedangkan etika lebih cenderung terhadap 

sikap kritis terhadap tindakan individu atau kelompok dalam melaksanakan 

ajaran moral.15 

2. Bentuk dan Karakteristik Etika 

Bentuk-bentuk etika terbagi menjadi dua bagian, diantaranya  adalah 

sebagai berikut: 

a. Etika deskriptif 

Etika deskriptif yaitu etika yang cenderung pada hal-hal yang sifatnya 

realistis yang berhubungan dengan dengan nilai ataupun perilaku manusia 

yang sejalan dengan kondisi yang nyata yang kongkrit dan membudaya. 

Misalnya sikap seseorang yang tengah menjalani kehidupan ataupun tentang 

situasi tertentu yang memungkinkan seseorang harus bersikap etis. 

b. Etika normatif 

Etika normatif yakni etika yang cenderung pada idealitas sikap serta 

pola perilaku yang seharusnya dilakukan oleh seseorang. Etika normatif 

mencakup aturan-aturan yang mendasari tingkah laku manusia sehingga 

 
15Muhammad Irfan Muktapa, "Implikasi Filsafat Ilmu dan Etika Keilmuan Dalam 

Pengembangan Ilmu Pengetahuan Modern", Jurnal Belaindika: Pembelajaran Dan Inovasi 
Pendidikan 03 no 02, (2021), h. 26. 
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perilakunya tidak keluar dari aturan-aturan yang diberlakukan. Eksistensi 

etika normatif diharapkan dapat mendorong manusia berperilaku baik.16 

Adapun etika Islam, memiliki karakteristik adalah sebagai berikut:17 

a. Etika Islam memberikan pengajaran atau menuntun manusia untuk 

berperilaku baik, serta menjauhkan dirinya dari karakter buruk. 

b. Etika Islam mengatur bahwa yang menjadi dasar atau sumber moral 

yang menjadi ukuran adalah ajaran yang diturunkan oleh Allah swt. 

yakni Al-Qur’an maupun hadis. 

c. Etika Islam merupakan universal serta komprehensif sehingga dapat 

diterima oleh seluruh umat manusia dari berbagai tempat dan waktu. 

d. Etika Islam mengatur dan mengajarkan manusia kepada budi pekerti 

serta mengarahkan manusia berdasarkan petunjuk Allah swt., menuju 

keridhaannya. 

Tujuan etika menurut Ibn Miskawaih adalah agar mencapai sebuah al-

sa’adah. Al-sa’adah mempunyai arti umum sebagai kebahagiaan/hapiness, 

akan tetapi hakikat yang dimaksud oleh Miskawaih adalah apabila konsep 

yang di dalamnya mengandung unsur hapiness (kebahagiaan), success 

(keberhasilan), perfection (kesempurnaan), dan blessdness (kesenangan).18 

Etika sosial merupakan bentuk etika yang berfokus pada kewajiban, 

sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota masyarakat.19 Pola 

perilaku dalam suatu masyarakat adalah bentuk sikap seseorang yang tertata 

 
16Muhammad Irfan Muktapa, "Implikasi Filsafat Ilmu dan Etika Keilmuan Dalam 

Pengembangan Ilmu Pengetahuan Modern", h. 6. 

17Wahyudin dan dkk., Etika Ketuhanan, h. 3-4  

18Rahmat Hidayat dan Muhammad Rifa’i, Etika Manajemen Perspektif Islam, (Cet. I; 
Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2018), h. 5. 

19Lukman Nul Hakim dan Iffatul Bayyinah, “Etika Sosial Perspektif Mufassir 
Nusantara: Kajian QS al-Hujurat Ayat 9-13 dalam  Tafsir al-Ibriz” al-Shamela: Journal of 
Qur’anic and Hadits Studies 1 no 1 (April, 2023), h. 76 
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yang dilakukan berulang-ulang dalam hidup bermasyarakat yang tinggal 

dalam suatu daerah.20 Etika sosial juga dapat dipahami sebagai aturan dalam 

berkehidupan di masyarakat yang mesti dilakukan oleh inividu. Peraturan ini 

mencakup tingkah laku, sopan santun, kebiasaan, dan adat istiadat serta 

norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Menurut Sohiron Syamsuddin 

dalam jurnalnya Lukman Nul Hakim dan Iffatul Bayyinah yang berjudul  

“Etika Sosial Perspektif Mufassir Nusantara: Kajian QS al-Hujurat Ayat 9-13 

dalam  Tafsir al-Ibriz” mengungkap bahwa etika sosial sebagai sebuah aturan 

yang sangat berhubungan dengan segala tindakan yang baik atau buruk 

ketika berinteraksi dengan orang lain.21 

Sistem sosial dalam masyarakat merupakan sebuah perilaku yang 

terbentuk dari sistem sosial berbagai individu, yang tumbuh dan 

berkembang dengan tidak secara kebetulan, tetapi tumbuh dan berkembang 

di atas standar penilaian umum atau norma-norma sosial yang disepakati 

bersama oleh para anggota masyarakat. interaksi sosial terjadi karena 

adanya komitmen terhadap norma-norma sosial yang menghasilkan daya 

untuk mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan di antara anggota 

masyarakt dengan menemukan keselarasan satu sama lain.22 

Berdasarkan pengertian di atas maka etika sosial menurut penulis 

adalah seperangkat prinsip atau norma yang terdapat dalam suatu wilayah 

untuk mengatur seseorang berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain 

dalam masyarakat. 

 
20Rilmi Eptiana, dkk., “Pola Perilaku Sosial Masyarakat dalam Mempertahankan 

Budaya Lokal (Studi Kasus Perbuatan Rumah Di Desa Minanga Kecamatan Bambang 
Kabupaten Maamsa)”, Eduleg 1 no 1 (2021), h. 24 

21Lukman Nul Hakim dan Iffatul Bayyinah, “Etika Sosial Perspektif Mufassir 
Nusantara: Kajian QS al-Hujurat Ayat 9-13 dalam  Tafsir al-Ibriz”, h. 76.  

22I.B Wirawan, Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Definisi Sosial. 
dan Perilaku Sosial, (Cet. IV;Jakarta:Kharisma Putra Utama, 2015), h. 54. 
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3. Macam-macam Etika Sosial dalam Al-Qur’an 

Adapun etika sosial terdapat beberapa jenis di dalam Al-Qur’an, 

adalah sebagai berikut: 

1) Menjaga Persaudaraan 

Unsur yang terpenting dalam kehidupan manusia adalah menjaga 

ukhwah atau persaudaraan dengan mejalin hubungan yang baik, menjaga 

persatuan dan kesatuan, sebagaimana yang diisayaratkan dalam QS Ali-

‘Imrān/3:105, adalah sebagai berikut: 

 
َ
 ع

ٌ
اب

َ
ذ
َ
مْ ع

ُ
ه
َ
 ل
َ
ـئِك

َ
وْل
ُ
 وَأ

ُ
ات

َ
ن
ِّ
بَي
ْ
مُ ال

ُ
اءه

َ
عْدِ مَا ج

َ
 مِن ب

ْ
وا
ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
 وَاخ

ْ
وا
ُ
ق رَّ
َ
ف
َ
 ت
َ
ذِين

َّ
ال
َ
 ك
ْ
وا
ُ
ون
ُ
ك
َ
 ت
َ
 ظِيمٌ  وَلا

 
Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan 
berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. 
Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.23 

2) Saling mengasihi 

Hubungan persaudaraan harus dilandaskan dengan rasa cinta atau 

biasa dikenal dengan istilah mahabbah. Maḥabbah diartikan sebagai cinta 

yang berasal dari kata aḥabba-yuḥibbu-maḥabbatan, yang memiliki makna 

kecintaan atau mencintai secara mendalam.24 Kata maḥabbah adalah istilah 

yang berdiri sendiri yang memiliki arti sesuatu yang dilihat dan  diduga baik 

baginya. Maḥabbah bisa datang dari Allah maupun manusia. Jika dikatakan 

“Allah mencintai hambanya” maka ia akan peroleh nikmat dari Allah, dan jika 

dikatakan bahwa “hamba mencintai Allah” maka seorang hamba akan 

berusaha menggapai derajat yang tinggi disisi Allah swt.25 

 
23Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 77. 

24Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 
1997), h. 229. 

25Ra>gib Al-As}fahani, Al-Mufrada>t Fi> Gari>b Al-Qur’a>n, (Riyadh: Maktabah Nazar al-

Mustafa al-Baz, 2017), h. 137. 
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Mencintai Allah bukan hanya dalam bentuk keindahan dalam 

berhubungan dengan-Nya, tetapi juga dalam bentuk mencintai hambanya 

sebagai wujud cintanya kepada Allah. Allah telah menegaskan bahwa bentuk 

cinta seorang hamba kepada Allah adalah dengan memberikan perhatian 

kepada orang lain, seperti: menjenguk orang sakit, memberikan makan, 

minum, pakaian dan lain sebagainya.26 

Selaras dengan hal di atas, mencintai sesama manusia berarti 

menunjukkan kepeduliannya terhadap orang lain dengan berbuat iḥsan, hal 

tersebut dijelaskan dalam QS Al-Baqarah/2:195, adalah sebagai berikut: 

 
ْ
مُح

ْ
حِبُّ ال

ُ
َ ي
ه

 اللّ
َّ
 إِن
ْ
وَا
ُ
سِن

ْ
ح
َ
ةِ وَأ

َ
ك
ُ
ل
ْ
ه
َّ
 الت

َ
مْ إِلَ

ُ
دِيك

ْ
ي
َ
 بِأ
ْ
وا
ُ
ق
ْ
ل
ُ
 ت
َ
ِ وَلا

ه
ي سَبِيلِ اللّ ِ

ن
 ف
ْ
وا
ُ
نفِق

َ
نَ ﴿ وَأ  ﴾ ١٩٥سِنِي 

Terjemahnya: 
Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah 
kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat 
baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
berbuat baik.27 

Ayat di atas, terdapat tiga pokok penting yang harus diperhatikan. 

Pertama, perintah untuk bersedekah di jalan Allah, ayat ini memerintahkan 

umat Islam untuk menyumbangkan harta mereka di jalan Allah, ini mncakup 

memberikan zakat, sedekah, atau menyokong kegiatan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan umat dan menegakkan agama Islam. Kedua, 

peringatan untuk tidak merugikan diri sendiri, ayat ini juga memberi 

peringatan untuk tidak menjatuhkan diri sendiri dalam kebinasaan, hal ini 

bisa diartikan sebagai larangan melakukan tindakan yang membahayakan 

diri sendiri secara fisik, mental, atau spiritual. Islam menekankan pentingnya 

menjaga diri sendiri sebagai amanah dari Allah. Ketiga, perintah untuk 

 
26Mujetaba Mustafa, "Konsep Mahabbah Dalam Al-Qur’an Kajian Tafsir Maudhu’i", 

Jurnal Al-Asas, 04 no 01, (2020), h. 49. 

27Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.  30.  
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berbuat baik, selain bersedekah ayat ini juga menekankan pentingnya 

berbuat baik kepada orang lain. Ini mencakup perilaku kebaikan, 

perdamaian, dan keadilan di masyarakat, berbuat baik kepada sesama 

merupakan manifestasi dari iman yang kuat dan cinta kasih kepada sesama 

manusia. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat iḥsan. 

Kemudian, Rasulullahpun saw. bersabda dalam hadisnya, dapat diperhatikan 

sebagai berikut: 

 سَالِمًا  
َّ
ن
َ
ابٍ أ

َ
نِ شِه

ْ
نِ اب

َ
ِ ع

َّ
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ْ
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َ
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ْ
ظ
َ
 ي
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ُ
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ُ
 28)رواه البجارى( ي

Artinya: 

Seorang Muslim adalah saudara dengan muslim yang lain, dia tidak 

akan menzalimi dan menyerahkannya kepada musuh. 

Terdapat pula hadis lain, adalah sebagai berikut: 

ي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسل قال: سمعت رسول الله صلى   عن أب 

  الله عليه وسل يقول: 
َ
سِهلا

ْ
ف
َ
حِبُّ لِن

ُ
خِيْهِ مَا ي

َ
حِبَّ لْ

ُ
 ي
تّ َّ
َ
مْ ح

ُ
ك
ُ
د
َ
ح
َ
 أ
ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
 29)رواه البجارى(ِ  ي

Artinya: 
Dari Abu Hamzah Anas Ibnu Malik pelayan Rasulullah saw. berkata 
saya telah mendengarkan nabi saw. bersabda: Tidak beriman salah 
seorang di antara kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya 
sebagaimana ia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. 

3) Saling menghormati 

Penghargaan atau penghormatan meruapakan sikap yang sangat perlu 

untuk dipelihara oleh setiap orang, karena telah diketah ui bahwa tidak ada 

satupun yang tidak ingin dihargai atau dihormati, dapat diperhatikan dalam 

firman Allah dalam QS al-Isra’/17:70, adalah sebagai berikut: 

 
28Muhammad Ibn Ismā’īl Al-Bukhari, Ṡahih Bukhari (Mesir: Mauqi’ wizārah Al-auqāf., 

1986). Lihat juga Muslim Ibn Al-Hajjaj, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 8, h. 10. 

29Muhammad Ibn Ismā’īl Al-Bukhari, Ṡahih Bukhari, Juz 1, h. 29. Lihat juga Muslim 
Ibn Al-Hajjaj, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 1, h. 49. 
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ْ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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َ
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 ﴿ 
ً
ضِيلا

ْ
ف
َ
ا ت
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ

ْ
ن مَّ  ﴾٧٠مِّ

Terjemahnya: 

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami 

angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari 

yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang 

sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.30 

Ayat di atas menunjukkan bahwasanya Allah swt. memberikan 

kemuliaan kepada manusia dibandingkan dengan makhlik Allah yang lain. 

Oleh karena itu, manusia tidak boleh merendahkan atau meremehkan orang 

lain, karena setiap insan mempunyai hak mendapatkan penghormatan 

sebagaimana yang telah Allah anugrahkan kepadanya. Selanjutanya, 

penghargaan atau penghormatan haruslah berdasarkan ketulusan sebagai 

bentuk cerminan iman. Bahkan sikap menghormati merupakan lanjutan dari 

sikap saling menyayangi. Artinya, mencintai orang lain  diwujudkan dengan 

memberikan sikap yang terbaik bagi orang lain. Selaras dengan penjelasan di 

atas, dapat dipahami dalam firman Allah swt. QS al-Qaṣaṣ/28:77, adalah 

sebagai berikut: 

سِن  ... .
ْ
ح
َ
 وَأ

َ
يْك

َ
ُ إِل

َّ
 اللّ

َ
سَن

ْ
ح
َ
مَا أ

َ
 ...ك

Terjemahnya: 

Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat 

baik kepadamu.31 

Pada ayat di atas   
َ
يْك

َ
ُ إِل

َّ
 اللّ

َ
سَن

ْ
ح
َ
مَا أ

َ
-memberikan isyarat bahwa Al ك

Qur’an memerintahkan seseorang untuk memberi sikap yang baik, 

penghargaan serta penghormatan tanpa melihat apakah orang tersebut 

pernah berjasa atau berbuat baik kepada kita atau tidak, tanpa melihat 

 
30 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 289. 

31Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 394. 
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golongan orang lain, sebab amalan yang diperbuat adalah Allah. Oleh sebab 

itu, sikap saling menghormati adalah salah satu sikap untuk mewujudkan 

persaudaraan yang tetap terjaga, dengan cara menjaga etika dan tata 

pergaulan kepada sesama manusia, hal tersebut telah diperingatkan oleh 

Rasulullah saw. dalam hadisnya adalah sebagai berikut: 
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ْ
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ُ
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 32( ىبخار ال)رواه  وَك

Artinya: 
Hindarilah persangkaan, karena persangkaan adalah sebohong-
bohongnya pembicaraan, janganlah kamu semata-matai, mencari-cari 
kesalahan, saling bersaing tidak sehat, saling hasud, saling 
menumbuhkan permusuhan, saling membelakangi, jadilah kamu 
hamba-hamba Allah yang saling bersaudara.  

4) Saling tolong-menolong 

Ta‘awun adalah salah satu sikap terciptanya sebuah hubungan yang 

harmonis antara yang satu dengan yang lainnya, karena persaudaraan tidak 

akan dapat dicapai jika masing-masing memiliki sikap yang egois dan tidak 

memahami kondisi saudaranya yang lain. Oleh sebab itu, Islam menegaskan 

bahwa tolong-menolong hanya dianjurkan dalam kebaikan dan ketaqwaan. 

Sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam QS al-Maidah/5:2, adalah 

sebagai berikut: 
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ُ
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َ
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ْ
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ْ
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ْ
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﴿٢﴾ 

 

Terjemahnya: 

 
32Muhammad Ibn Ismā’īl Al-Bukhari, Ṡahih Bukhari, Juz 17, h, 210. 
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Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan jangan 

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.33 

Kata al-birru dan taqwa adalah dua kata yang memiliki kaitan erat, 

karena masing-masing menjadi bagian dari lainnya.  Al-birru memiliki makna 

kebaikan, dalam hal ini yang dimaksud adalah kebaikan secara universal, 

yang meliputi kebaikan dari segala macamnya yang telah diajarkan dalam 

syariat. Al-birru merupakan satu kata bagi seluruh jenis kebaikan, serta 

kesempurnaan yang dituntut oleh seorang hamba34 lawan kata dari lafaz ini 

adalah al-iṡmu yang bermakna dosa, artinya satu ungkapan yang meliputi 

segala bentuk kejelekan serta aib yang menjadi penyebab seseorang dapat 

dicela apabila ia melakukannya, seperti berbohong, berzina, minum khamar, 

serta segala hal negatif yang terkait dengan dirinya.35 

Allah swt. memerintahkan seseorang untuk menolong sesama manusia 

dalam hal kebaikan da beriringan dengan taqwa, karena adanya ketaqwaan 

akan mengandung ridha dari Allah swt. siapa saja yang memadukan antara 

ridha Allah dan ridha manusia, maka ia telah mendapat kebahagiaan yang 

sempurna. Pada ayat di atas menganjurkan seseorang untuk berta‘awun 

dengan al-birr agar meninggalkan kemungkaran, Allah melarang manusia 

untuk saling bahu membahu atau tolong-menolong dalam hal kebatilan 

karena hal tersebut adalah perbuatan dosa dan keharaman.36 

Dijelaskan pula dalam hadis nabi saw. terkait tolong-menolong, adalah 

sebagai berikut: 

 
33 Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 106. 

34 Ra>gib Al-As}fahani, Al-Mufrada>t Fi> Gari>b Al-Qur’a>n h. 51. 

35 Ibnu Qayyim, Tafsir Al-Qayyim, (Beirut: Da>r Kutub Ilmiyyah, 2005), h. 228. 

36Ibnu Kats}i>r, Tafsir Al-Qur’anul Adzim, (Cet. II; Riyadh: Da>r T{ayyibah li Nasyri wa al-

Tauzi>’i, 1999), h. 12-13. 
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Artinya: 

Allah senantiasa menolong hamba-Nya selagi hamba tersebut menolong 

sesamanya. 

Sifat iḥsan mempunyai mempunyai efek positif terhadap moralitas 

individu muslim dan perkembangan kepribadiannya. Sifat-sifat ini juga 

memiliki efek positif pada interaksi sosial seseorang, misalnya berbuat baik 

kepada kedua orang tua, kebaikan kepada tetangga, kebaikan kepada anak 

yatim dan fakir miskin, yang semuanya memiliki implikasi sosial karena 

mereka dapat memperkuat ikatan masyarakat dan berfungsi sebagai sarana 

untuk mencapai perdamaian, kemanan, keharmonisan sosial dalam 

masyarakat.38 

5) Berani berkorban 

Lebih mengutamakan kepentingan orang lain merupakan keberanian 

seseorang untuk berkorban, ukhwah yang dibangun berlandaskan 

keberanian berkorban melalui harta atau jiwa yang dilakukan dengan 

kesadaran ilahiyah, bukan hal yang lain, salah satu contohnya telah 

disinggung dalam Al-Qur’an tentang sikap teladan yang baik dalam QS al-

Hasyr/59:9, adalah sebagai berikut: 
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37Muslim Ibn Al-Hajjaj, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 8, h. 71. 
38Amal Sallim Kadhim dan dkk., "Islamic Ethich: The Attributes of Al-Ihsan In The 

Quran and Its Effects on Muslim Morality"  08 no 01, (2017), h. 107. 
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Terjemahnya: 
Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah 
beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka 
mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada 
menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang 
diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka 
mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. 
Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan 
siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-
orang yang beruntung.39 

Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa: 

terdapat seorang lelaki menemui Rasulullah saw karena ia lapar, kemudian 

Rasulullah mengirim utusan untuk menemui istri-istrinya, akan tetapi 

mereka juga tidak memiliki  makanan yang disediakan untuk dibagi, 

kemudian Rasulullah bersabda “siapa di antara kalian yang bersedia 

menjamu  tamu malam ini mudah-mudahan Allah memberi rahmat 

kepadanya” salah satu sahabat ansar berdiri dan menjawab “aku wahai 

Rasulullah”.40 

Selanjutnya, ia pulang menemui istrinya dan berkata “suguhkan 

makanan yang ada kepada tamu Rasulullah”, kemudian istrinya menjawab 

“Demi Allah, tidak ada makanan kecuali hanya sedikit yang menjadi jatah 

anak-anak” suaminya berkata “bila mereka ingin makan, tidurkan mereka 

dan padamkan lampu, biarlah mereka menahan lapar malam ini. Keesokan 

harinya laki-laki itu menemui Rasulullah, dan beliaupun bersabda “Allah 

kagum dan gembira karena perbuatan si fulan dan si fulanah (suami istri 

tersebut), sehingga Allah menurunkan ayat ini.41 

Pada ayat di atas menunjukkan bahwasanya Allah memuji orang 

Ansar tersebut yang tulus melakukan pengorbanan kepada orang lain, ia 

 
39Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 546. 

40Imam as-Suyuti, Asba>b Al-Nuzu>l, (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Kutub al-S|aqa>fiyah, 

2002), h. 259. 

41Imam as-Suyuti, Asba>b Al-Nuzu>l, h. 259. 
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berkorban kepada saudaranya yang seiman (kaum Muhajirin), padahal ia 

juga terdesak dengan kebutuhan tersebut. Tentu ini menunjukkan bahwa Al-

Qur’an mengajarkan kepada manusia untuk menyatakan keberanian 

berkorban kepada siapapun yang tidak mempunyai kaitan kaya ataupun 

miskin juga bukan karena ia tidak membutuhkannya. Namun pengorbanan 

masih tetap dikerjakan walaupun ia juga dalam keadaan fakir. Menurut 

penulis ayat ini bisa dimaknai secara umum, tidak hanya berkaitan tentang 

harta, tetapi juga tenaga yang dapat dilakukan untuk berkorban sesama 

manusia. 

6) Musyawarah  

Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab yaikni musyaāwarah yang 

berbentuk isim masdar dari kata kerja syāwara-yusyāwiru-musyaāwarah 

yang memiliki arti dasar mengambil sesuatu menampakkan, dan 

menawarkan sesuatu.42 Adapun secara terminologi terdapat ulama memiliki 

pandangan dalam memberikan definisi musyawarah, seperti Abdul Hamid al-

Ansari berpendapat bahwa musyawarah ialah saling merundingkan atau 

bertukar pendapat mengenai suatu masalah tentang suatu persoalan atau 

meminta pendapat dari berbagai pihak untuk kemudian dipertimbagkan dan 

diambil yang terbaik dalam kemaslahatan bersama.43 

Kata musyawarah beberapa kali disinggung dalam Al-Qur’an, 

Sebagaimana dalam QS Ali-Imran/3:159, adalah sebagai berikut: 
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Terjemahnya: 
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 

 
42Departemen Agama RI, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik, h. 43.  

43Dudun Abdullah, "Musyawarah dalam Al-Qur’an Suatu Kajian Tafsir Tematik", Al-
Daulah 03 no 02, (2014), h. 245. 
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ma`afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian 
apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 
kepada-Nya.44 

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah swt. 

memerintahkan kepada nabi Muhammad saw. dalam proses musyawarah 

ada tiga hal yang harus diperhatikan, yakni berlaku lemah lembut, tidak 

kasar,  dan tidak berhati keras. Ketiga sifat ini, harus dimiliki oleh seorang 

mukmin yang ingin melaksanakan musyawarah, hal ini merupakan salah satu 

bentuk etika dalam proses pengambilan keputusan, karena apabila seseorang 

mempunyai hati yang keras dan kasar, maka sulit untuk mendapatkan 

keputusan yang terbaik. 

Terdapat pula pada ayat yang lain terkait musyawarah, seperti dalam 

QS asy-Syu>ra>/42: 38 

  
َ
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ُ
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ُ
مْ ي

ُ
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َ
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ْ
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ُ
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َ
ج
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َ
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َّ
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Terjemahnya: 
Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya 
dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 
musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari 
rezki yang Kami berikan kepada mereka.45 

Ayat di atas menjelaskan terkait sifat-sifat orang mukmin, yakni 

mengerjakan perintah Allah swt. yang dibawa oleh nabi Muhammad saw. 

seperti mengerjakan salat, bermusyawarah tentang urusan mereka, serta 

memberikan nafkah dari sebagian rezeki yang ia peroleh. Oleh sebab itu, dari 

ayat ini dapat dipahami bahwa bermusyawarah sejajar dengan ibadah-

ibadah yang lain. 

Fazlur Rahman berpandangan bahwa musyawarah dalam konteks 

ayat ini, yaitu musyawarah tidak berasal dari perintah Al-Qur’an untuk 

 
44Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 71.    
45Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 487. 
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pertama kali, namun anjuran bermusyawarah adalah tuntunan abadi dan 

kodrat manusia, sebagai makhluk sosial. Lebih lanjut, Fazlur Rahman 

menyampaikan bahwa lembaga ini (musyawarah) selanjutnya diperluas oleh 

Al-Qur’an maknanya dari hal yang bersifat kesukuan menjadi hal yang 

bersifat komunitas, karena ia menggantikan hubungan darah dengan 

hubungan iman. Fakta masalalu menunjukkan, bahwa masyarakat Arab pra 

Islam sudah mengenal musyawarah bahkan dalam Al-Qur’an disampaikan 

tentang salah satu ratu yang hidup dimasa nabi Sulaiman di Negeri Saba’ 

dalm kepemimpinannya ia selalu bermusyawarah.46 

Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa musyawarah merupakan salah satu anjuran Al-Qur’an, yang dimana ia 

adalah bentuk ibadah yang sifatnya kodrati, dengan adanya musyawarah 

akan mendapatkan keputusan yang terbaik dalam mengambil suatu 

kemaslahatan bersama. 

B. Tradisi Sayyang pattu’du 

1. Tradisi 

Tradisi dalam KBBI merupakan adat atau kebiasaan turun temurun 

dari nenek moyang yang masih dilaksanakan sampai saat ini dalam suatu 

masyarakat. Tradisi dipahami sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang 

mempunyai pijakan sejarah dari masa lampau baik dalam bidang adat, 

bahasa, tatanan kemasyarakatan, keyakinan, dan sebagainya.47 

‘Urf dan adat/tradisi merupakan dua perkara yang memiliki makna 

yang sama. secara bahasa istilah kata al-‘adah berbentuk masdar al-‘aud dan 

al-mu’awadah yang artinya pengulangan kembali. Sedangkan ‘urf terbentuk 

 
46Dudun Abdullah, "Musyawarah dalam Al-Qur’an Suatu Kajian Tafsir Tematik", h. 

45. 

47 Kementrian Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. h. 1543. 
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dari kata masdar yakni al-muta’aruf yang artinya saling mengetahui.48 

Dengan demikian proses pembentukan adat adalah akumulasi dari 

pengulagan aktivitas yang berlansung terus menerus, dan ketika 

pengulangan tersebut bisa membuat tertanam hati individu, maka ia sudah 

dimasuki wilayah ‘urf. Sehingga adat muncul pertama kali dan dilakukan 

berulang-ulang, lalu tertanam dalam hati, kemudian menjadi ‘urf.49 

Adapun letak perbedaan kedua istilah tersebut, ‘urf hanya 

menekankan pada adanya aspek pengulangan pekerjaan, dan harus 

dilakukan oleh kelompok, sedang objeknya lebih menekankan pada sisi 

pelakunya. Sedangkan adat hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh 

dilakukan secara pribadi atau kelompok, serta objeknya hanya melihat pada 

sisi pekerjaan. 

Tradisi secara umum, dapat dipahami sebagai kebiasaan yang telah 

dilakukan sejak dulu dan secara terus menerus, serta menjadi bagian dari 

kehidupan suatu kelompok masyrakat.50 Menurut Esten, bahwa tradisi 

merupakan kebiasaan turun-temurun sekelompok masyarakat berdasarkan 

nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Ensiklopedi Nasional 

Indonesia mendefinisikan tradisi sebagai kebiasaan yang diwariskan secara 

turun temurun, kebiasaan yang diwariskan mencakup berbagai nilai budaya, 

meliputi adat istiadat, sistem kemayarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, 

kesenian dan sistem kepercayaan.51 

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa tradisi adalah 

serangkaian kebiasaan, praktik, atau ritual yang diwariskan dari generasi ke 

 
48Agung Setiawan, “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama”, Esensia XIII no 2 (2012), 

h.  215 
49Agung Setiawan, “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama”, h. 215. 
50Wawan Sudirana, “Tradisi Versus Modern: Dikursus Pemahaman Istilah Tradisi 

dan Modern di Indonesia”, Mudra 34 no 1 (Februari 2019), h. 128. 
51Arina Restian, Inovasi Musik Untuk Anak Indonesia di SD, (Cet. I; Malang: 

Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), h. 56 
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generasi dalam suatu kelompok atau masyarakat. Tradisi mencakup segala 

hal seperti dimulai dari cara berpakaian, upacara keagamaan, hingga cara 

berinteraksi sosial. 

2. Sayyang Pattu’du 

a. Makna Tradisi Sayyang Pattu’du 

Sayyang pattu’du diartikan sebagai kuda menari yang dimana istilah ini 

berasal dari bahasa mandar, istilah misawe sayyang pattu’du tentu sudah 

tidak asing lagi bagi orang-orang mandar yakni menaiki kuda menari.52 Acara 

ini lazim dilaksanakan bertepatan dengan maulid nabi saw. atau acara besar 

lainnya.53 Sayyang pattu’du merupakan salah satu kesenian yang sangat 

masyhur di Polewali Mandar, acara ini sebuah acara syukuran kepada anak 

yang telah menamatkan Al-Qur’an sebanyak 30 juz, kemudian diarak 

mengelilingi kampung yang diiringi rebana (lantunan irama dari alat musik 

rebana).54 

 Anak yang telah mengkhatamkan Al-Qur’an kemudian diarak, ia akan 

didampingi oleh pissawe (seorang gadis yang yang duduk di depan 

mendampingi anak yang khatam Al-Qur’an), yang telah baligh, dewasa, 

menawan, dan mempuyai kecantikan yang ada dalam dirinya. Missawe  

sayyang pattu’du mempunyai makna sebagai bentuk penghargaan terhadap 

 
52Andi Tamaruddin, "Identitas Budaya Tradisi Mesawe’ Sayyang Pattu’du Suku 

Mandar Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Mandar Social Science Journal 02 no 02 
(2023), h. 85. 

53Yatim Heriyati Yatim, "Character Values Of Children’s Moral and Spiritual 
Education Through Sayyang Pattuddu", h. 129.  

54Ulfa Sahra Tawil dan Abdul Rahman, "Nilai Yang Terkandung Dalam Tradisi 
Sayyang Pattudu Di Kabupaten Polewali Mandar", Pinisi Journal Of Art, Humanity, And Social 
Studies, 03 no 02 (2023), h. 33. 
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seorang perempuan. Dilihat dari seorang perempuan yang tegar dan 

menawan, namun tidak membanggakan dirinya sendiri.55 

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi sayyang 

pattu’du merupakan tradisi yang khas di daerah mandar yang dimana tradisi 

ini diadakan sebagai rasa syukur terhadap anak-anak yang telah 

mengkhatamkan Al-Qur’an, rasa syukur tersebut dituangkan dalam tradisi 

sayyang pattu’du (kuda menari), didampingi oleh pissawe kemudian diarak 

keliling kampung dengan menunggangi kuda yang sudah terlatih, serta 

diiringi musik rebana. 

b. Eksistensi Sayyang Pattu’du Sebagai Syiar  

Dialektikan antara agama dan budaya dalam perspektif masyarakat 

terutama masyarakat muslim, secara umum banyak melahirkan penilaian 

subyektif peyoratif. Sebagian bersemangat untuk mensterilkan agama dari 

kemungkinan akulturasi budaya setempat. Sementara yang lainnya sepakat 

sibuk dan fokus bertujuan membangun pola dialektika antara keduanya.56 

Sebagian ahli kebudayaan memandang bahwa kecenderungan untuk 

berbudaya merupakan dinamik ilahi. Menurut ahli antropologi agama 

merupakan salah satu unsur kebudayaan, ia mengatakan bahwa manusia 

mempunyai akal pikiran dan mempunyai sistem pengetahuan yang 

digunakan untuk menafsirkan berbagai gejala serta simbol-simbol agama. 

Pemahaman manusia sangat terbatas dan tidak mampu mencapai hakikat 

 
55Andi Tamaruddin, "Identitas Budaya Tradisi Mesawe’ Sayyang Pattu’du Suku 

Mandar Dalam Perspektif Hukum Islam",h. 86.  

56 Nor Hasan and Edi Susanto, Nor Hasan dan  Edi Susanto, Relasi Agama dan Tradisi 
Lokal Studi Fenomenologis Tradisi Dhammong Madura (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 
2021), h. 19. 
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dari ayat-ayat dalam kitab suci masing-masing agama. Mereka hanya dapat 

menafsirkan ayat-ayat suci tersebut sesuai dengan kemampuan yang ada.57 

Selanjutnya, di sinilah dapat diketahui bahwa, agama telah menjadi 

hasil kebudayaan manusia berbagai tingkah laku keagamaan, menurut ahli 

antropologi, bukanlah diatur oleh ayat-ayat dari kitab suci, melainkan oleh 

interpretasi mereka terhadap ayat-ayat suci tersebut.58 Ajaran Islam yang 

demikian telah mendorong umatnya untuk mengerahkan segala daya dan 

upaya bagi kebaikan dan kesejahteraan umat manusia, termasuk dalam 

pengembangan kebudayaan. Ayat-ayat Al-Qur’an memang banyak 

memberikan dorongan setiap kepada umat manusia bagi pengembangan 

kebudayaan. 

Allah telah memberikan kepada manusia sebuah kemampuan dan 

kebebasan untuk berkarya, berpikir, dan menciptakan suatu kebudayaan. 

Islam mengakui bahwa kebudayaan merupakan hasil karya manusia. 

Sedangkan agama adalah pemberian Allah untuk kemaslahatan manusia itu 

sendiri. Yaikni pemberian Allah kepada manusia untuk untuk mengarahkan 

dan membimbing karya-karya manusia agar bermanfaat, berkemajuan, 

mempunyai nilai positif dan mengangkat harkat manusia.59 

Kebudayaan tampil sebagai perantara yang secara terus menerus 

dipelihara oleh para pembentuknya, dan generasi selanjutnya yang diwarisi 

kebudayaan tersebut. Kebudayaan yang demikian selanjutnya dapat pula 

digunakan untuk memahami agama yang terdapat pada dataran empiriknya 

 
57Ahmad Zarkasi, Islam Dan Budaya Lampung, (Cet. I; Yogyakarta: Idea Press 

Yogyakarta, 2020), h. 10. 

58 Ahmad Zarkasi, Islam Dan Budaya Lampung, h. 10.  

59 Ahmad Zarkasi, Islam Dan Budaya Lampung, h. 18.  
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atau agama yang tampil dalam bentuk formal yang menggejala di 

masyarakat. Pengalaman agama yang terdapat di masyarakat tersebut, 

diproses oleh penganutnya dari sumber agama yaitu wahyu melalui 

penalaran. Misalnya membaca kitab fikih, maka fikih yang akan pelaksanaan 

dari nash Al-Qur’an maupun hadis sudah melibatkan unsur penalaran dan 

kemampuan manusia, dengan demikian agama menjadi membudaya atau 

membumi di  tengah-tengah masyarakat.60 

Relasi agama dan budaya merupakan hubungan yang kompleks dan 

saling memengaruhi dalam banyak hal. Agama sering kali menjadi  salah satu 

aspek utama dalam pembentukan budaya suatu masyarakat, karena norma-

norma agama memengaruhi cara orang berpikir, berperilaku, dan 

berinteraksi satu sama lain. Sebaliknya, budaya juga dapat memengaruhi 

interpretasi dan praktik-praktik agama. Misalnya, cara orang merayakan 

perayaan agama atau ritual tertentu seringkali dipengaruhi oleh budaya lokal 

di mana mereka tinggal. 

Tradisi sayyang pattu’du merupakan tradisi yang berasal dari tanah 

mandar, Sulawesi Barat, yang dilakukan secara turun temurun.61 

Pertunjukkan sayyang pattu’du telah dikenal sejak abad ke-16, yang dimana 

saat itu Islam menjadi agama resmi kerajaan di tanah Mandar pada masa 

pemerintahan Raja IV kerajaan Balanipa, yaitu Mara’dia Kanna Pattang 

 
60Laode Monto Bauto, "Perspektif Agama Dan KebudayaandDalam Kehidupan 

Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama)", Jurnal JPIS Pendidikan Ilmu Sosial 
23 no 02, (2014), h. 19. 

61Musyarif dan dkk,, "Acculturation Of Islmaic Culture And Sayyang Pattuddu At 
Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang", Jurnal Dikursus Islam 8 no 1, (2020), h. 
52. 
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Daeng ta tummuane, pada masa kerajaan beliau ia merupakan penanggung 

jawab bidang agama dan budaya.62 

Pelopor yang menyebarkan Islam di tanah Mandar, adalah Syekh 

Abdul Mannan Tosalama Salabose di Binuang, Sayid al-Adiy, Abdurrahim 

Kamaluddin Tosalama di Binuang, dan Sayid Zakariah. Saat itu mereka 

menyebarkan Islam dengan merayakan maulid nabi saw. yang dikenali 

dengan adanya rangkaian totamma’ (khtatam Al-Qur’an), sayyang pattu’du 

(kuda menari), dan tiriq (rangkaian telur). Pada mulanya hanya berkembang 

dikalangan Istana yang dulunya kuda hanya dijadikan sebagai transpotasi 

utama untuk menyebarkan ajaran Islam, dalam perjalanannya diwajibkan 

ada bunyian rebana agar kuda yang ditunggangi semangat berjalan, dan sejak 

saat itulah kuda dan rebana menyatu.63 

Heriyati Yatim, dalam jurnalnya yang berjudul “Character Values Of 

Children’s Moral And Spiritual Education Through Sayyang Pattuddu” 

mengungkap bahwa seiring perputarannya waktu, muncul pendapat atau 

opini lain yang mengatakan bahwa pelaksanaan prosesi budaya sayyang 

pattu’du mulai dikenal masyarakat luas di mandar khususnya masyarakat 

lokal di kabupaten Polewali Mandar, yang dipopulerkan oleh seorang sufi 

yang bernama K.H Muhammad Tahir atau yang lebih dikenal dengan sebutan 

Imam Lapeo (1838-1952). Sebagai Ulama besar pada masanya Imam Lapeo 

tidak hanya dikenal di tanah Mandar sebagai ulama besar tetapi juga 

 
62Heriyati Yatim, "Character Values Of Children’s Moral and Spiritual Education 

Through Sayyang Pattuddu", h. 129. 

63Arif Surianto dan Dea Larissa, "Eksistensi Tradisi Sayyang Pattuddu Di Desa Baru 
Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar", Siyatuna, 01 no 03 (2020), h. 543. 
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dipercaya oleh masyarakat sebagai waliullah dengan berbagai 

kelebihannya.64 

Selanjutnya, mengenai sejarah sayyang pattu’du dalam hubungannya 

dengan ulama besar ini, menurut sebuah sumber di Campalagian, Imam 

Lapeo memperkenalkan dan menampilkan pertunjukkan sayyang pattu’du 

setelah pulang dari tanah suci Mekah, untuk menunaikan ibadah haji sekitar 

tahun 1900an. Konon, ketika Imam Lapeo berada di Mekah, ia mengamati  

lama beberapa ekor unta yang dapat mengangkut orang atau sejumlah 

jamaah haji, dengan cara unta tersebut membungkukkan badannya, sehingga 

setiap orang dapat dengan mudah naik dan turun di atas punggungya yang 

tinggi. Kemudian, orang tersebut dengan dipandu oleh pemilik unta, diarak 

mengelilingi padang Arafah di Bukit Jabal Rahmah.65 

Bagi ulama besar seperti Imam Lapeo, saat perilaku unta yang baik, 

saat membungkuk dan berdiri membawa tunggangannya, membawa kesan 

yang mendalam di hatinya, dan menginspirasinya setelah pulang dari tanah 

suci untuk melakukan hal yang sama pada seekor kuda yang banyak 

ditunggangi di tanah mandar. Sebagai seorang manusia yang memiliki 

banyak kelebihan dibanding manusia pada umumnya, tidak ada kesulitan 

bagi Imam Lapeo untuk melatih seekor kuda dan menjadikan alat motivasi 

bagi anak-anak di daerahnya di Polewali Mandar, sehingga setelah selesai 

mengkhatamkan Al-Qur’an, mereka diajak menunggang kuda dan diarak 

keliling kampung sebagi tanda bahwa anak tersebut sudah mahir membaca 

aL-Qur’an.66 

 
64Heriyati Yatim, "Character Values Of Children’s Moral and Spiritual Education 

Through Sayyang Pattuddu", h. 129.  

65Heriyati Yatim, "Character Values Of Children’s Moral and Spiritual Education 
Through Sayyang Pattuddu", h. 129.  

66 Heriyati Yatim, "Character Values Of Children’s Moral and Spiritual Education 
Through Sayyang Pattuddu", h. 129.  
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Peristiwa langka yang menjadi tradisi dan budaya di daerah Polewali 

Mandar, ini kemudian bertransformasi menjadi dewasa dan dikenal dengan 

prosesi budaya pertunjukkan sayyang pattu’du atau kuda menari. Proses 

pergumulan antara Islam dengan budaya lokal di Polewali Mandar, sampai 

hari ini masih terus dilestarikan. Salah satu sinergitas antara budaya Mandar 

dengan agama Islam adalah dalam acara totammaq (khataman Al-Qur’an). 

Sebagai suku Mandar, khataman Al-Qur’an adalah sesuatu yang istimewa, 

sehingga tamatnya membaca Al-Qur’an 30 juz tersebut disyukuri.  

Dalam konteks sayyang pattu’du sebagai seni pertunjukan Indonesia, 

tidak lain karena berasal dari lingkungan etnis (suku bangsa) seperti Mandar 

yang mempunyai kesenian tradisinya yaitu sayyang pattu’du.67 tradisi ini 

adalah Acara mappatamma’ sebagai rasa syukur masyarakat mandar karena 

anaknya telah menamatkan bacaan Al-Qur’an, khataman Al-Qur’an adalah 

sesuatu yang istimewa, sehingga tamatnya membaca Al-Qur’an 30 juz 

tersebut disyukuri, sebagai bentuk menjalankan perintah Allah swt. untuk 

senantiasa membaca Al-Qur’an, hal ini tertuang dalam QS Al-Ankabut/29:45 
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Terjemahnya: 
Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al 
Qur'an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari 
(perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya 
mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari 
ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.68 

Andi Tamaruddin dalam jurnalnya yang berjudul “identitas budaya 

tradisi mesawe’ sayyang pattu’du suku mandar dalam perspektif hukum 

 
67 Heriyati Yatim, "Character Values Of Children’s Moral and Spiritual Education 

Through Sayyang Pattuddu", h. 133.  

68 Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 401. 
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islam” mengungkap bahwa tradisi ini memiliki nilai sebagai suatu 

pengembangan syariat islam, adalah sebagai berikut:69 

1) Sebagai media dakwah, tradisi ini sebagai bentuk penyiaran agama 

Islam untuk menarik perhatian masyarakat yang mana tradisi ini 

melakukan penyampaian moral dan dakwah Islam dipadukan 

dengan penampilan yang unik serta kekhasannya, dalam hal ini 

dakwah yang dilakukan melalui pesan-pesan kalinda’danya. 

2) Penyampaian syiar islam memberikan konsep agama yang nyata, 

sehingga masyarakat dapat meninggalkan kesan lama tentang suatu 

kebaikan serta buruknya. 

3) Mengajak masyarakat untuk melakukan kebaikan melalui 

penyampaian pesan-pesan agama melalui adat missawe sayyang 

pattu’du. 

4) Menjadi sarana silaturahmi kepada sanak saudara dari dalam 

ataupun luar daerah. 

C. Living Qur’an  

Al-Qur’an sebagai kultur, merujuk pada beragam ekspresi manusia 

dalam memandang Al-Qur’an dalam realitas sehari-hari, bukan hanya 

menafsirkan teks, tetapi epistomologi ini mencangkup lingkup bagaimana 

umat Islam memposisikan Al-Qur’an dalam kehidupan privat dan sosialnya. 

Al-Qur’an tidak sebatas memposisikan sebagai kitab suci, tetapi lebih dari itu 

yakni sesuatu yang memiliki kekuatan dalam kehidupan, epistomologi ini 

disebut living Qur’an.70 

 
69Tamaruddin, Andi Tamaruddin, "Identitas Budaya Tradisi Mesawe’ Sayyang 

Pattu’du Suku Mandar Dalam Perspektif Hukum Islam", h. 90.  

70 Masdudi, Studi Qur’an, (Cet. I; Cirebon: Hak Cipta, 2016), h. 7. 
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Secara bahasa, living Qur’an terbagi menjadi dua kata yakni living yang 

bermakna hidup, dan Al-Qur’an yakni kitab suci umat Islam. Kata living 

adalah kata yang berasal dari bahasa inggris berarti “live” yang artinya adalah 

hidup, aktif.71 Dalam bahasa arab dikenal dengan istilah al-ḥayy dan iḥya 

yang mempunyai arti hidup.72 Maka, living Qur’an atau menjadi iḥya Al-

Qur’an berarti Al-Qur’an yang hidup atau menghidupkan Al-Qur’an.73 

Adapun secara terminologi dari living Qur’an, ilmuwan Islam yaitu 

Muhammad Yusuf berpendapat bahwa living Qur’an berarti respon sosial 

mengenai studi Qur’an yang tidak hanya berdasar pada eksistensi tekstual 

saja, namun tentang fenomena sosial yang lahir terkait dengan kehadiran Al-

Qur’an dalam wilayah tertentu dan mungkin pada masa tertentu pula.74 

Adapun menurut pendapat Sahiron Syamsuddin mengungkap bahwa teks Al-

Qur’an yang hidup dalam satu komunitas tertentu yang disebut dengan The 

Living Qur’an, sedangkan yang dimaksud dengan teks Al-Qur’an yang hidup 

merupakan teks Al-Qur’an dalam realitas kehidupan yang mendapat respon 

masyarakat melalui hasil pemahaman dan penafsiran mereka terhadap Al-

Qur’an.75 

Masyarakat Islam meyakini bahwa Al-Qur’an merupakan sumber 

acuan dalam kehidupan atau disebut way of life yang sifatnya absolut dan 

 
71Ahmad ‘Ubay Hasbillah, Ilmu Living Qur’an Hadis Ontologi, Epistomologi, Dan 

Aksiologi, (Ciputat: Maktabah Darus Sunnah, 2019), h. 20. 

72Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, h. 316.  

73 Ahmad ‘Ubay Hasbillah, Ilmu Living Qur’an Hadis Ontologi, Epistomologi, Dan 
Aksiologi h. 20,.  

74 M. Mansyur and dkk, Metodologi Living Qur’an Dan Hadis, (Cet. I; Yogyakarta: 
TH.Press, 2007), h. 36-37. 

75M Rahmad Azmi dan Tafhajils SP, Al-Qur’an dan Kehidupan Aneka Living Qur’an 
Dalam Masyarakat Adat, (Cet. I; Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), h. 8-9. 
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eternal.76 Salah satu karkateristik Al-Qur’an yang tidak ditemukan di kitab 

suci yang lain adalah value Al-Qur’an sesuai dengan seluruh waktu (ṣalil li 

kulli zamān wa makān).77  

Dalam lembaran-lembaran Al-Qur’an nyaris tidak ditemukan ayat 

yang membicarakan tentang wujud Tuhan, Syekh Abdul Halim Mahmud 

dalam bukunya al-Islam wa al-Aql menguraikan bahwa jangankan Al-Qur’an, 

kitab Taurat dan Injil dalam bentuknya yang sekarangpun (perjanjian lama 

dan baru) tidak mendefinisikan wujud Tuhan, ini dikarenakan karena 

wujudnya sedemikian jelas dan terasa sehingga tidak perlu diuraikan lagi. Al-

Qur’an memberi isyarat bahwa kehadiran Tuhan ada dalam diri setiap 

manusia dan bahwasanya hal ini adalah fitrah (bawaan) manusia sejak asal 

kejadiannya.78 

Selanjutnya, sudah dimaklumi bahwa Al-Qur’an merupakan kalam 

Allah yang diturunkan sebagai guiden bagi manusia dalam menjalani 

penghidupannya, Ia identik dengan satu representasi dari penjelmaan pesan-

pesan universal Allah kepada hamba yang datang dalam bentuk teks yang 

teraplikasikan dengan simbol bunyi yang mewakili firman Allah kepada nabi 

Muhammad saw. ia bagaikan mata air bagi kehidupan makhluk yang 

memancarkan air bening untuk kehidupan nyata.79 

Pemahaman dan penghayatan seseorang terhadap Al-Qur’an yang 

dikomunikasikan secara verbal maupun perilaku biasanya punya pengaruh 

 
76Intan Novelia, "Al-Qur’an Dalam Perspektif Masyarakat Islam Kejawen Dan 

Implikasinya dalam Kehidupan Praksis", Maghza Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 04 no 01 
(2019), h. 109. 

77M Rahmad Azmi dan Tafhajils SP, Al-Qur’an dan Kehidupan Aneka Living Qur’an 
Dalam Masyarakat Adat, h. 1.  

78 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 2007), h. 20. 

79M Rahmad Azmi dan Tafhajils SP, Al-Qur’an dan Kehidupan Aneka Living Qur’an 
Dalam Masyarakat Adat, h. 3.. 
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kepada individu lain yang pada gilirannya dapat mengkonstruksi kesadaran 

masyarakat umum yang juga menciptakan tindakan dan perilaku dalam 

kehidupannya. Dari sisi ini perilaku masyarakat dibentuk dari perilaku 

masing-masing anggota mayarakat tersebut. 

Fungsi Al-Qur’an bagi manusia adalah sebagai hudā (petunjuk), furqān 

(pembeda antara hak dan yang bathil), al-Burhān (bukti kebenaran), żikr 

(peringatan), dan lain sebagainya.80 Al-Qur’an memiliki pengaruh dalam 

kehidupan sehari hari umat Islam, secara umum pengaruh ini dapat dilihat 

dari berbagai aspek, seperti aspek spiritual, moral, dan sosial 

1. Aspek spiritual 

Spiritualitas merupakan adopsi dari spirituality yang bermakna hal 

yang menyangkut kejiwaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi 

beberapa arti dari kata spirit yang bermakna semangat, hiwa/sukma, roh, 

artinya spiritual artinya kejiwaan, rohani, mental, dan moral.81 

Menurut Buzen Al-Qur’an menjadi salah satu alternatif yang paling 

banyak dilakukan oleh manusia, dan menjadi referensi utama para penganut 

agama, konsep kecerdasan spiritual menurut Buzen ada beberapa konsep 

dasar yang menjadi tingginya spiritual adalah: mendapatkan gambaran 

menyeluruh, menggali nilai-nilai, visi, dan panggilan hidup, belas kasih 

(memahami diri sendiri dan orang lain), memberi dan menerima, kemurahan 

hati dan rasa syukur, kekuatan ritual, dan lain-lain.82 

Pengaruh Al-Qur’an dari segi aspek spiritual bagi kehidupan umat 

Islam ada dua: 

 
80Agus Salim Syukran, "Fungsi Al-Qur’an Bagi Manusia", Al-I’jaz 01 no 01, (2019), h. 

107. 

81 Kementrian Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1373. 

82Uzlah Maulana, Spiritual Sebagai Terapi Kesehatan Mental Perspektif Tafsir Al-
Qur’an, I (Jakarta Selatan: Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an, 2019), h. 46. 
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a) Membaca, merenung, dan menghayati ayat-ayatnya yang memberikan 

ketenangan pikiran dan jiwa. Dijelaskan dalam QS al-Ra’du/13:28 

 
َ
ِ ت
ه

رِ اللّ
ْ
 بِذِك

َ
لا
َ
ِ أ
ه

رِ اللّ
ْ
م بِذِك

ُ
ه
ُ
وبــ
ُ
ل
ُ
نُّ ق ِ

مَي 
ْ
ط
َ
 وَت
ْ
وا
ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
 ﴿ال

ُ
وب

ُ
ل
ُ
ق
ْ
نُّ ال ِ

مَي 
ْ
 ﴾٢٨ط

Terjemahnya: 

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram 

dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah 

hati menjadi tenteram.83 

b) Doa-doa yang terdapat dalam Al-Qur’an digunakan sebagai sarana untuk 

berkomunikasi dengan Allah, memperkuat ikatan spiritual 

2. Aspek Moral 

Moral berasal dari kata latin “mos” yang bentuk jamaknya adalah 

mores yang berarti adat dan cara hidup.84 Menurut Gilligan moral ialah ia 

mempunyai keterkaitan dan kepedulian seseorang dengan yang lainnya. 

Moral tidak hanya berhubungan dengan tingkah laku, namun juga 

mengarahkan seseorang untuk dapat berbuat baik kepada orang lain. Moral 

juga melibatkan jaringan emosi, kognisi, dan tindakan yang tidak dapat 

dipisahkan.85 

Al-Qur’an merupakan suatu ajaran yang berkepentingan terutama 

untu menghasilkan sikap moral yang benar bagi tindakan manusia. tindakan 

yang benar, apakah itu tindakan politik keagamaan, ataupun sosial, 

dipandang Al-Qur’an sebagai ibadah (pengabdian kepada Allah). Oleh sebab 

itu, Al-Qur’an mengutamakan semua penekanan moral  yang melahirkan 

kerangka berpikir yang benar bagi tindakan.86  

 
83 Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 252. 

84 Faisal Badroen, Etika Bisnis Islami, h. 6.  

85 Reksiana, "Kerancuan Istilah Karakter, Akhlak, Moral, dan Etika", Thaqafiat 19 no 
01 (2018), h. 9. 

86Irma Riyani, "Menelusuri Latar Historis Turunnya Al-Qur’an Dan Proses 
Pembentukan Tatanan Masyarakat Islam", Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir  01 no 
01 (2016), h. 28-29. 
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Mengajak amar ma‘ruf dan nahi mungkar adalah bagian dari 

pembinaan moral. Oleh karena itu, tugas ini merupakan kewajiban bagi 

setiap muslim untuk menjalankannya agar kehidupan senantiasa berjalan 

dengan baik. Tugas ini dapat dipandang sebagai suatu kewajiban karena 

berulang kali disebutkan dalam Al-Qur’an. Dengan demikian apabila 

menjalankan amar ma‘ruf dan nahi mungkar tidak berhenti, berarti tuntunan 

terhadap pembinaan moral juga tidak berhenti.87 

Urgensi membawa standar moral secara umum dapat dilihat ketika 

Al-Qur’an selalu mengawali seruannya dengan kalima   يَآ أيَُّهَ ا النَّاس (wahai 

sekalian manusia). menurut Jalaluddin Rahmat, penggunaan kalimat   أيَُّهَا النَّاس  

 ini menyebutkan sebuah prinsip atau nilai yang berlaku umum, bukan يَآ

untuk orang Islam saja. Pada prinsipnya apa yang ditawarkan oleh Al-Qur’an 

sebagai acuan persaudaraan umum dan menyeluruh ialah merupakan 

standar moral yang berlaku dimana-mana. Melalui moral Al-Qur’an ini, maka 

seharusnya umat Islam seharusnya tidak pernah mengalami kesulitan 

menjalin persaudaraan kepada orang lain, terutama kepada sesama umat 

Islam. Oleh karena itu, apabila ada yang membawa moral dengan 

mengatasnamakan moral Al-Qur’an namun menimbulkan kebencian, maka 

dapat dipastikan ada yang salah dalam pemahamannya.88 

Al-Qur’an memiliki pengaruh yang besar terhadap moral manusia, 

karena menyajikan ajaran-ajaran etika, keadilan, kasih sayang, dan kebaikan. 

Banyak orang yang mengambil inspirasi dari ajaran-ajaran Al-Qur’an dalam 

menjalani kehidupan sehari-hri dan mengambil keputusan moral. 

 
87Achyar Zein, Pesan-Pesan Moral dalam Al-Qur’an, (Ce. I; Medan: Perdana 

Publishing, 2015), h. 150. 

88 Achyar Zein, Pesan-Pesan Moral dalam Al-Qur’an, h. 59.  
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3. Aspek sosial 

Al-Qur’an diturunkan pada masyarakat Arab saat iitu adalah untuk 

meluruskan patologi sosial masyarakat Arab dan sebagai kitab petunjuk bagi 

seluruh umat manusia. Tata nilai masyarakat Arab sudah sedemikian 

parahnya sehingga perlu adanya kitab petunjuk untuk meluruskan kondisi 

tersebut.89 

Masyarakat Arab pertama yang bersentuhan dengan Al-Qur’an, serta 

masyarakat pertama pun yang berubah pola pikir, sikap dan tingkah lakunya 

sebagaimana yang dikehendaki Islam.90 Tata nilai dan perubahan yang 

dibawa oleh Al-Qur’an mampu memberikan pengaruh yang cukup mendalam 

pada diri seorang Arab sehingga Islam mampu membangun tatanan baru 

masyarakat yang kokoh berlandakan Al-Qur’an. Politheisme dan paganisme 

dirubah menjadi monotheisme, fanatik kesukuan dirubah menjadi 

persamaan dan persaudaraan, penindasan menjadi keadilan sosial.91 

 Perubahan dapat terlaksana akibat pemahaman dan penghayatan 

nilai-nilai Al-Qur’an. Cita-cita sosial dimulai perjuangannya dengan 

menumbuh suburkan aspek-aspek akidah dan etika dalam diri pemeluknya. 

Ia dimulai dengan pendidikan kejiwaan bagi setiap pribadi, keluarga, dan 

masyarakat, hingga akhirnya menciptakan hubungan yang serasi antara 

semua anggota masyarakat.92 Al-Qur’an selalu menjadi kitab petunjuk dalam 

membimbing manusia dari berbagai aspek, terutama aspek sosial. 

Kesejahteraan sosial atau cita-cita bukan sekedar bantuan keuangan, tetapi 

 
89Irma Riyani, "Menelusuri Latar Historis Turunnya Al-Qur’an dan Proses 

Pembentukan Tatanan Masyarakat Islam", h. 28.  

90 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 2013), h. 241.  

91Irma Riyani, "Menelusuri Latar Historis Turunnya Al-Qur’an dan Proses 
Pembentukan Tatanan Masyarakat Islam", H. 28.  

92 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, h. 246. 
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kesejahteraan sosial dapat dilakukan berbagai bentuk, dalam kata yang lain 

kesejahteraan sosial dan jaminan sosial dengan bantuan keuangan hanya 

merupakan satu dari sekian banyak bentuk bantuan yang dianjurkan oleh 

Islam.93 Salah satu bentuk yang lain dapat dilakukan adalah adanya 

kebudayaan, yang dimana kebudayaan mempunyai ciri khas masing-masing 

dari setiap daerah. Kebudayaan berfungsi untuk memupuk rasa persatuan 

dan kesatuan, mewujudkan kebudayaan masyarakat berarti membicarakan 

masyarakat majemuk dan kepedulian sosial.94 

Al-Qur’an memberikan petunjuk tentang etika, nilai-nilai sosial, norma 

yang dapat membentuk kebudayaan masyarakat, misalnya nilai solidaritas, 

saling menghormati, kesetaran dan lain sebagainya yang diajarkan dalam Al-

Qur’an sering tercermin dalam praktik kebudayaan. Setiap daerah 

mempunyai kebudayaan yang unik yang dipengaruhi oleh interpretasi lokal 

terhadap ajaran Al-Qur’an. Misalnya tradisi  dan ritual tertentu bisa 

mengadaptasi ajaran Al-Qur’an sesuai dengan konteks lokal. Kebudayaan 

sering kali mencerminkan nilai dan identitas masyarakat yang berdasarkan 

ajaran Al-Qur’a. Ini bisa dilihat dari cara masyarakat menerapkan prinsip-

prinsip agama dalam kehidupan sehari-hari melalui adat istiadat dan tradisi. 

Menurut Ahmad Rofiq, secara umum resepsi Al-Qur’an memiliki 

tiga bentuk, yaitu:95 

a. Resepsi eksegesis, adalah bentuk tindakan penerimaaan Al-Qur’an 

sebagai sebuah teks yang kemudian menyampaikan maknanya dan 

 
93M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, h. 246. 

94Eman Supriatna, "Islam Dan Kebudayaan Tinjauan Penetrasi Budaya Antara Ajaran 
Islam Dan Budaya Lokal/Daerah", Jurnal Soshum Insentif, 02 no 02 (2019), h. 284. 

95Ahmad Rafiq, "The Reception of the Qur’an in Indonesia: A Case Study of the Place 
of the Qur’an in a Non-Arabic Speaking Community", Disertasi (The Temple Univesity, 2014), 
147.<https://search.proquest.com/openview/7df531fb80433c7a19b1c55d7e2e866b/1?pg-
origsite=gscholar&cbl=18750>. 
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diungkapkan melalui tindakan interpretasi. Secara sederhana resepsi 

ini berkaitan dengan kegiatan memahami kandungan Al-Qur’an yang 

diwujudkan dengan usaha penerjemahan dan penafsiran atas ayat-ayat 

Al-Qur’an baik secara lisan maupun tulisan. Secara lisan artinya Al-

Qur’an ditafsirkan mengajian kitab-kitab tafsir, sedangkan secara 

tulisan artinya Al-Qur’an di tafsirkan dalam bentuk karya-karya tafsir.  

b. Resepsi estetis, yaitu bentuk penerimaan Al-Qur’an secara estetis. 

Dalam hal ini, Al-Qur’an diposisikan sebagai sebuah teks yang 

mengandung nilai-nilai keindahan sehingga ia direspon dengan cara-

cara yang estetis pula,  seperti dibaca atau dilantunkan dengan irama-

irama tertentu dan ditulis dalam karya seni kaligrafi. 

c. Resepsi fungsional, yaitu bentuk dari penerimaan Al-Qur’an 

berdasarkan tujuan-tujuan praktis pembacanya. Bentuk resepsi ini 

berkenaan dengan perlakukan masyarakat terhadap Al-Quran dengan 

tujuan praktikal dan memeroleh manfaat darinya.   
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D. Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang dilakukan adalah pelitian kualitatif, yakni 

penelitian lapangan (field research), untuk mendapatkan dan mengumpulkan  

berbagai sumber informasi penelitian. Penulis akan banyak berdialog dengan 

masyarakat Mandar dan melakukan penelitian secara langsung ke lokasi, 

dengan menganalisis/menggambarkan fenomena tradisi sayyang pattu’du di 

masyarakat. 

  Peneliti akan melihat dan mendapatkan pemahaman mendalam 

terkait bentuk etika sosial Al-Qur’an yang diimplementasikan dalam tradisi 

sayyang pattu’du, yang merupakan bentuk resepsi masyarakat terhadap Al-

Qur’an serta pemahamannya yang diaktualisasikan dalam tradisi tersebut.1 

Mengenai hal itu, penelitian ini akan menghasilkan data-data deskripsi dari 

informasi lisan masyarakat.  

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini berfokus pada daerah Polewali Mandar 

Provinsi Sulawesi Barat. Sulawesi Barat terdiri dari beberapa Kabupaten, 

yaitu: Kabupaten Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju, dan Mamuju 

Utara. Dari lima Kabupaten, menunjukkan provinsi tersebut berada di bagian 

pesisir barat jazirah selatan pulau dan darat, yang memiliki wilayah pantai 

seperti Kabupaten Majene, Polewali Mandar, Mamuju, dan Mamuju Utara. 

Sedangkan wilayah yang tidak memiliki pantai adalah Kabupaten Mamasa.2 

 
1Abdul Mustaqim, Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir, (Cet. I; Yogyakarta: Idea 

Press Yogyakarta, 2014), h. 127. 

2Muh. Idnan Khalid Bodi, Sejarah Mandar Masa Kerajaan Hingga Sulawesi Barat, h. 22. 
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Kabupaten Polewali Mandar berada di bagian utara kota Makassar, 

yang mempunyai luas 2.022,30 km, Polewali Mandar juga memiliki 16 

Kecamatan, 26 Kelurahan, dan terdapat di dalamnya 108 Desa.3 Adapun 

alasan dari penulis memilih daerah Polewali Mandar sebagai lokasi dalam 

penelitian ini, karena di daerah Polewali Mandar masih marak melaksanakan 

tradisi sayyang pattu’du ketika ada anak-anak yang telah mengkhatamkan Al-

Qur’an.  

Tradisi ini kerap kali dirayakan ketika ada acara besar seperti acara 

pernikahan, ataupun maulid nabi saw. Penelitian ini sangat urgen untuk 

dikaji, untuk melihat bagaimana fenomena living Qur’an dalam tradisi 

sayyang pattu’du di masyarakat Polewali Mandar. Di Polewali Mandar, 

peneliti akan berfokus pada tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Balanipa, 

Kecamatan Campalagian dan Kecamatan Polewali dengan memilih 7 

narasumber, diantaranya: 2 orang dari budayawan, 3 orang tokoh 

masyarakat, dan 2 orang tokoh agama. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan artinya jalan yang ditempuh yang merupakan usaha 

dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan 

orang yang diteliti, juga metode-metode untuk mencapai pengertian tentang 

masalah penelitian.4 Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Ilmu tafsir, pendekatan ilmu tafsir peneliti akan melakukan beberapa 

langkah. Pertama, peneliti akan mengidentifikasi tema atau etika 

 

3Muhammad Syariat Tadjuddin, Membaca Mandar Hari Ini, (Cet. II; Tinambung: 

Mammesa), h. 57. 
4Abd. Muin Salim dan dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu’i (Makassar: Pustaka 

Al-Zikra, 2011), h. 98. 
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sosial yang ingin dianalisis dalam tradisi sayyang pattu’du, yang 

dimana ayat-ayat yang relevan dengan tema tersebut. Kedua, 

melakukan analisis tafsir terhadap ayat-ayat yang dipilih dalam 

konteks tradisi sayyang pattu’du.  

2. Antropologi, pendekatan antropologis dalam penelitian ini adalah 

upaya untuk memahami kehidupan manusia secara komprehensif, 

dengan fokus pada konteks budaya dan sosial. Antropologi berakar 

pada studi tentang manusia dan masyarakat dalam semua aspeknya, 

baik fisik, budaya, maupun sosialnya. Pendekatan ini berfokus pada 

melihat manusia dari kontekstualisasi, yakni memahami tradisi 

sayyang pattu’du dalam konteks masyarakat Polewali Mandar dan 

sejarahnya. Serta perspektif subjektif, fokus ini megutamakan suara 

dan pengalaman individu dalam masyarakat melalui wawancara 

mendalam, peneliti dapat menangkap pandangan orang-orang tentang 

nilai, praktik, dan perubahan yang mereka alami. 

C. Sumber Data 

   Sumber data dalam penelitian ini, terdiri atas data primer dan data 

sekunder 

1. Data Primer 

   Data primer merupakan data utama, yang ada dalam penelitian. Data 

primer ini, berdasarkan data-data terkait informasi yang ada di lapangan, 

diperoleh langsung dari masyarakat Polewali Mandar, yakni 2 orang 

budayawan, 3  orang tokoh masyarakat, dan 2 orang tokoh agama. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan sebagai bahan 

bantu. Data sekunder, dapat diperoleh dari berbagai literatur, di antaranya: 
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bersumber dari karya-karya ilmiah, seperti buku, jurnal, artikel, kitab tafsir, 

dan dan sumber bacaan lainnya. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data, dapat dilakukan melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi, yaitu: 

1. Observasi (pengamatan) 

 Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi terkait penelitian 

yang akan dikaji, yaitu tentang nilai-nilai etika Al-Qur’an trehadap tradisi 

sayyang pattu’du di masyarakat Polewali Mandar. 

2. Wawancara (Interview) 

   Wawancara adalah sebuah proses, yang dilakukan dengan cara 

berinteraksi secara langsung antara pewawancara dengan narasumber 

(komunikasi lansung/face to face).5 Dalam proses wawancara, kegiatan yang 

dilakukan ialah menanyakan beberapa pendapat dari responden, seperti apa 

pandangan, perspektif, berbagai motif, serta persepsi terkait dengan objek 

yang akan dikaji. Informan atau responden dalam penelitian ini berjumlah 7 

orang, yakni budayawan 2 orang, tokoh agama 2 orang, dan masyarakat 

sebanyak 3 orang. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan upaya yang dilakukan untuk memperoleh 

dokumen-dokumen, baik itu berupa tulisan, foto, maupun gambar, sebagai 

bukti yang akurat bagi peneliti dalam melakukan penelitian di berbagai 

sumber informasi terhadap masyarakat Polewali Mandar. 

E. Instrumen Penelitian 

Selanjutnya, terkait instrumen penelitian yang digunakan adalah 

peneliti sendiri atau human instrumen, kemudian instrumen yang digunakan 

oleh peneliti sebagai alat bantu, yaitu sebagai berikut: 

 
5Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, IV 

(Padang: Kencana, 2017), h. 372. 
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1. Pedoman wawancara merupakan alat bantu seperti daftar-daftar 

pertanyaan yang digunakan dalam pengumpulan data, alat perekam 

seperti handphone. 

2. Format catatan dokumentasi merupakan catatan, peristiwa dalam 

bentuk notebook. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data ialah merubah data menjadi bentuk yang informatif 

sehingga dapat dipergunakan, secara sederhana pengolahan data ialah suatu 

proses penerjemahan data yang diperoleh di lapangan sesuai dengan 

rancangan dan tujuan serta kebutuhan dalam pengambilan kesimpulan.6 

Metode dalam pengolahan data ialah melalui proses editing, menurut Miles 

dan Huberman pekerjaan analisis data dilakukan secara terus menerus 

sampai mendapatkan kejenuhan, ukuran jenuh ditandai dengan tidak ada lagi 

informasi baru yang diperoleh, aktifitas ini melalui tiga alur yaitu: reduksi 

data, penyajian data, dan verifikasi/kesimpulan.7 Adapun teknik pengolahan 

dan analisis data yang penulis terapkan, yakni: 

1. Editing data 

Editing data merupakan salah satu cara peneliti untuk 

mengidentifikasi, mengoreksi, dan menghapus kesalahan atau 

ketidaksesuaian dalam data, untuk memastikan keakuratan dalam penelitian. 

Proses editing data melibatkan evaluasi data untuk memastikan bahwa setiap 

entri atau nilai data sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Pengeditan data 

diterapkan karena kemungkinan data yang diperoleh tidak mencapai standar 

 

6Nisma Iriani, dkk, Metodologi  Penelitian, (Yogyakarta:Rizmedia Pustaka Indonesia, 
2022), h. 157.  

7Sapto Haryoko, dkk, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Makassar: Badan Penerbit 
UNM 2020), h. 308.   
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kebutuhan. Mengedit data penting agar bisa melengkapi kekurangan serta 

menyeleksi data mentah untuk menghindari kesalahan.8   

Dalam hal ini, peneliti melibatkan beberapa langkah seperti: 

melakukan pemeriksaan terhadap data mentah yang diperoleh dari sumber 

primer seperti wawancara untuk mengidentifikasi kesalahan penulisan, atau 

memeriksa kesesuaian data yang diperoleh dengan tema penelitian. 

Selanjutnya, pembersihan data dengan memperbaiki atau menghapus entri 

yang salah, atau tidak relevan dengan riset. 

2. Reduksi Data (data reduction) 

Reduksi data ialah proses pemilihan, memusatkan fokus pada 

penyederhanaan data-data yang telah penulis dapatkan melalui tulisan-

tulisan di lapangan, proses ini terus-menerus berlanjut dalam proses 

penelitian. Merangkum kemudian memfokuskan hal-hal yang penting dalam 

menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan merupakan kegiatan 

reduksi data.9 

3. Penyajian Data (data display) 

 Sajian data merupakan hasil dari analisis data, berupa informasi yang 

sesuai dengan ungkapan dan pandangan masyarakat di lapangan, terkait dari 

permasalahan dalam penelitian. Diskusi antara data temuan dengan teori 

yang akan digunakan, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan batasan dalam permasalahan. 

b. Membuat data dalam catatan lapangan yang akan dianalisis dengan 

metode penghalusan bahan empirik yang masih kasar dari laporan yang 

ada di lapangan. 

 

8Nisma Iriani, dkk, Metodologi  Penelitian, h. 158. 
9 Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah 17, no. 33, Januari-Juni 

(2018), h. 91.  
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Bentuk penyajian data ini bisa berupa catatan-catatan yang ada di 

lapangan, jaringan, grafik, dan bagan. Ini dihasilkan atas penggabungan 

informasi yang tersusun dalam bentuk yang telah padu, sehingga mudah 

untuk melihat hal yang sedang berlangsung, apakah kesimpulan sudah 

akurat atau masih perlu dilakukan analisis kembali.10 

4. Verifikasi Data/Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan ialah proses merumuskan makna dari hasil 

penelitian dengan kalimat yang mudah untuk dipahami, secara ringkas padat 

dan jelas. Kegiatan ini dilaksanakan berulangkali dengan peninjauan kembali 

atas kebenaran informasi yang telah disimpulkan, hal ini dilakukan agar 

kesimpulan tetap konsisten dengan judul, rumusan masalah, dan tujuan.11 Ini 

adalah proses akhir dalam penyajian data dalam rangka memberikan 

kesimpulan dari berbagai kumpulan data, disertai bukti-bukti yang valid. 

Diharapkan menghasilkan kebenaran secara objektif tentang etika sosial 

dalam tradisi sayyang pattu’du di Masyarakat Polewali Mandar. 

Analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang bersumber dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi. Sehingga peneliti mampu memahami kasus yang sedang diteliti 

serta dapat disajikan. Dalam upaya memahaminya dengan baik maka peneliti 

perlu melakukan beberapa tahapan yakni: 1) mencari informasi/data 

sebelum turun ke lapangan, 2) menata secara sistematis temuan yang 

didapat di lapangan, 3) menyajikan temuan yang diperoleh, 4) menemukan 

makna.12 Dengan cara mengorganisasikannnya ke dalam kategori, 

 

10Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, h. 94.  

11Sirajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), h. 
103.  

12Ahmad dan Muslimah, Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif, 
Proceedings 1, no.1, Desember (2021), h. 178.  
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menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

 Berdasarkan teknik yang telah penulis paparkan di atas, dalam proses 

analisis data penulis akan mengumpulkan semua informasi melalui catatan-

catatan kecil dan merekam hasil wawancara lalu dicatat agar data yang 

dihasilkan utuh. Selanjutnya, peneliti menyaring data-data yang telah 

terkumpul dan merangkumnya agar lebih mudah dipahami, berikutnya 

menyajikan data tersebut untuk di analisis kembali dan dicocokkan kembali 

dengan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan untuk menghindari 

kekeliruan dalam penarikan kesimpulan. Verifikasi data/penarikan 

kesimpulan harus ditulis secara jelas berdasarkan rumusan masalah dan 

tujuan penulisan yang telah ditetapkan. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering ditekankan pada uji 

validitas, Penelitian dikatakan valid ketika suatu tingkatan ketepatan antara 

data (keadaan) yang sesungguhnya terjadi pada populasi penelitian dengan 

data yang diperoleh dari hasil penelitian.13 

 Tringulasi merupakan sebuah teknik/cara dalam memeriksa 

keabsahan data. Tringulasi merupakan cara terbaik dalam menghilangkan 

perbedaan konstruksi di lapangan, pada saat mengumpulkan data dari 

berbagai fenomena yang terjadi, serta hubungan dari berbagai pandangan.14 

Tringulasi metode merupakan sistem yang dilakukan untuk 

 
13 Feni Rita Fiantika dan dkk., Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. I; Padang: PT 

Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 177. 

14Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamin Khoiron, Metode Penelitian Kualittatif, 
(Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno PressIndo, 2019), h. 76. 
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membandingkan/melakukan kroscek untuk membuktikan derajat 

kepercayaan dalam sebuah data yang valid. Maka dalam penelitian ini 

menggunakan tiga metode, yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Jika ketiga metode tersebut sejalan, maka dapat dikatakan absah. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Proses Pelaksanaan Tradisi Sayyang Pattu’du di Masyarakat 

polewali Mandar 

Sayyang pattu’du umumnya masyarakat mengartikan sebagai kuda 

menari, Konteks dari Tradisi sayyang pattu’du adalah totamma’ mangaji 

(orang tamat mengaji), karena tradisi ini tidak akan berlansung ketika tidak 

ada anak yang khatam Al-Qur’an, sehingga fase awalnya adalah harus ada 

anak yang tamat mengaji kemudian dalam proses khatamnya diupacarakan 

dengan berpakaian ala-ala haji. Terkait penggunaan kuda dalam tradisi 

tersebut merujuk pada masuknya masyarakat dari pulau jawa membawa 

kuda ke Sulawesi karena pada saat itu tidak ditemukan kuda di daerah 

Mandar, hal tersebut dijelaskan oleh bapak Ridwan Alimuddin sebagai 

berikut  

 
Nyarang mittama di Sulawesi pada abad ke 15. Yang dimana bahasa 
jawa dari kuda adalah Jarang. Kan pasti mettule tomandar apa iting 
bahasana o. Mauwang mi tojawa jarang. Tapi karena bekko i mappau 
yah mauwang mi nyarang. Jari iya di’e sayyang e apa artinna jadi saya 
cari cari ternyata bahasa arab sayyaratun kendaraan. Jadi sayyang 
pattu’du apa artinna “kendaraan penari”. Cuma kan berubah die 
sayyang e dari sayyaratun menjadi sayyang kan itu wajar karena 
dialekna to Mandar.kemudian, tradisi ini sebuah akulturasi antara 
budaya Mandar dan juga Islam1 
 
Jadi kuda masuk di tanah Mandar sejak abad ke 15 yang dibawa oleh 
orang Jawa, yang dimana kuda bahasa jawanya adalah jarang, Saat itu 
orang mandar bertanya kepada orang Jawa apa nama hewan itu, 
kemudian orang Jawa menjawab jarang, tetapi dialek orang Mandar 
memiliki dialek yang berbeda dengan Jawa, maka orang Mandar 
menyebutnya sebagai nyarang. Lalu istilah sayyang darimana, setelah 
saya telusuri istilah tersebut  ternyata sayyang adalah bahasa arab 
yakni sayyaratun yang bermakna “kendaraan”, sehingga sayyang 
pattu’du diartikan sebagai “kendaraan penari”, akan tetapi sayyaratun 

 
1Ridwan Alimuddin (42 Tahun), Budayawan, wawancara di pambusuang kecamatan 

balanipa , Tanggal 16 Juli 2024 
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itu berubah menjadi sayyang karena dialek orang mandar itu sendiri, 
tradisi ini merupakan sebuah akulturasi antara budaya Mandar dan 
juga Islam.  

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa istilah sayyang 

pattu’du diawali dengan adanya Kuda masuk di Sulawesi pada abad ke 15, 

yang dimana sayyang diartikan sebagai kuda, yang sebenarnya bahasa 

mandar dari kuda adalah nyarang. Kemudian pattu’du umumnya diartikan 

sebagai “menari”. Jika melakukan beberapa penelusuran, bahwa sayyang itu 

diambil dari bahasa arab yakni sayyaratun artinya adalah kendaraan. 

Sedangkan pattu’du merupakan kata benda yang berarti “penari”. Jadi 

sebenarnya sayyang pattu’du terjemahan aslinya adalah “kendaraan para 

penari”. Karena kuda adalah sebuah kendaraan yang dipakai oleh para penari 

kerajaan ketika ingin menari dan masuk ke Istana.  

Jadi kuda hanya boleh ditunggangi oleh orang-orang bangsawan. 

Setelah beberapa lama kemudian, kuda boleh ditunggangi oleh siapapun yang 

meskipun bukan berasal dari bangsawan. Akan  tetapi syaratnya harus 

menamatkan Al-Qur’an dan dilestarikan sampai saat ini, sehingga tradisi 

sayyang pattu’du identik dengan totamma’ mangaji (orang yang khatam Al-

Qur’an). 

Tradisi dalam proses pelaksanaannya ini memiliki dua kategori yakni 

secara perorangan dan secara kolektif. Ketika dilakukan secara perorangan, 

maka yang melakukan rangkaian tradisi ini adalah seseorang yang 

mempunyai hajatan atau acara pernikahan, yang biasanya juga mengadakan 

tradisi khataman Al-Qur’an ketika ada anak atau keluarganya yang kebetulan 

sudah tamat mengaji. Yang dimana pelaksanaan tradisinya juga seringkali 

berbeda beda tiap keluarga, hal tersebut dapat dijelaskan oleh salah seorang 

informan, yakni bapak Munu Kamaluddin, adalah sebagai berikut: 
Dalam proses pelaksanaan tradisi ini, masyarakat berbeda-beda. ada 
yang pernah dikhatamkan Al-Qur’annya di satu acara keluarganya, 
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misalnya apabila keluarga mengadakan acara pernikahan, maka 
biasanya dirangkaikan acara khatam Al-Qur’an, jika ada keluarga atau 
kerabat yang sudah menamatkan Al-Qur’an, maka mereka ikutserta 
dalam acara tersebut. terdapat sebagian masyarakat yang tidak 
lansung merayakan tradisi sayyang pattu’du meskipun sudah khatam, 
kadang mereka merayakan apabila mereka sudah mampu. Namun, 
Sebagian yang lain lansung merayakan tradisi ini ketika sudah 
khatam, tergantung kondisi ekonomi masyarakat, namun saya tidak 
tahu seperti apa proses orang-orang dulu, apakah dilakukan secara 
lansung atau tidak.2 

Adapun Pelaksanaan tradisi yang dilakukan secara kolektif, biasanya 

dilaksanakan pada bulan maulid. Hal tersebut diungkapkan oleh bapak 

Ridwan Alimuddin seorang budayawan yang di temui oleh penulis, 

menyatakan bahwa:  

mua’ melo’mi pammunuang, Diumumkan innai tamma’ mangaji, kan na 
mammunu i beberapa bulan kemudian kan ndani tuuh tappa missawe, 
bulan munu’ ya lambami dio melapor dipihak masjid. Ndani issang bega 
persisna miapai diolo’ tapi kemungkinan besar masjid yang adakan kan 
diolo’ apa’ sicco duai populasi masyarakat.3 

 
Artinya : Apabila menjelang bulan maulid maka diumumkan terlebih 
dahulu siapa saja yang sudah menamatkan Al-Qur’annya, setelah 
beberapa bulan kemudian hari maulid sudah tiba, masyarakat 
melapor ke pihak masjid, hanya saja saya belum tahu bagaimana 
persis masyarakat dulu, akan tetapi ada kemungkinan besar, masjid 
yang adakan karena masih sedikitnya poulasi masyarakat saat itu.4 

 

Pernyataan  di atas dapat dipahami bahwa tradisi yang bersifat 

kolektif, biasanya dilakukan pada bulan maulid nabi saw. yang dimana para 

pengurus Masjid mengumumkan bahwa di Masjid tersebut akan mengadakan 

tradisi sayyang pattu’du, sehingga orang yang telah khatam, akan  

melaporkan dirinya kepihak pengurus Masjid. Lebih lanjut, bapak  Munir 

seorang budayawan memperjelas proses tradisi ini di zaman  dulu, adalah 

sebagai berikut: 

 
2Munu Kamaluddin, Tokoh Agama, Wawancara di Pambusuang Kecamatan Balanipa 

Tanggal 22 Juli 2024. 
3Ridwan Alimuddin (42 tahun), Budayawan, Wawancara di Pambusuang Kecamatan 

Balanipa, Tanggal 16 Juli 2024. 
4Terjemahan penulis 
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Proses tradisi ini dulunya dilakukan secara lansung, begitu ada yang 
khatam maka lansung dirangkaikan tradisi sayyang pattu’du. awalnya 
raja Balanipa yang mendorong anaknya untuk mengaji, setelah 
anaknya khatam, anak tersebut diperbolehkan naik kuda dan diarak. 
kemudian setelah beberapa lama kemudian raja Balanipa akhirnya 
memutuskan untuk memberlakukan secara umum di Masyarakat. 
seiring perkembangannya waktu, tradisi ini sudah kolektif, yang 
umumnya ditemukan pada bulan Maulid.5  

Kemudian lebih lanjut bapak As’ad Sattari menambahkan tentang 

prosesi tradisi sayyang pattu’du yang dilakukan di Masjid, bapak As’ad 

menyatakan bahwa : 

Yang mengatur pelaksanaan tradisi ini adalah para komunitas 
peganjur agama. Dalam perayaan sayyang pattu’du biasanya diadakan 
dibulan maulid, namun waktu disetiap masjid yang ada di kampung 
berbeda-beda. Misalnya di Masjid bagian bala diadakan hari rabu, di 
masjid yang lain kadang hari minggu atau hari lainnya. Serta yang 
menjadi peserta adalah anak-anak yang berada dilingkungan sekitar 
masjid. Namun, Ada juga peserta naturalisasi, karena terdapat orang-
orang Mandar berada diluar Sulawesi Barat, beberapa kampung 
mandar tepatnya di Pinrang di Kecamatan Suppa’ desa Lero, Mereka 
selalu hadir dan berpartisipasi dalam merayakan tradisi sayyang 
pattu’du sejak dulu sampai sekarang. Kebanyakan dari mereka adalah 
orang pambusuang dan Majene yang berdomisili Lero, setiap 
pammunuang (acara maulid), saudara kita yang dari Pinrang selalu 
hadir. Tapi beberapa tahun belakangan ini, mereka sudah  
menghidupkan tradisi sayyang pattu’du di pinrang. Sehingga kita 
kadang sudah tidak menemukan lagi peserta naturalisasi yang dari 
sana datang ke sini karena mereka sudah menghidupkan di sana.6 

Dari beberapa informan di atas, dapat dipahami bahwa rangkaian 

tradisi dulunya dilakukan secara lansung oleh raja, ketika ada anak yang 

khatam sudah bisa naik kuda. Seiring berjalannya waktu tradisi ini semakin 

membumi di Masyarakat, serta semakin banyaknya anak-anak yang sudah 

tamat, sehingga dapat dirayakan  secara kolektif.  Apabila dilakukan secara 

perorangan, maka rangkaian tradisi ini tergantung kesanggupan atau kondisi 

ekonomi masyarakat. Jika dilakukan secara kolektif, Beberapa hari sebelum 

 
5Munir (45 Tahun), Budayawan, Wawancara di Katumbangan Kecamatan 

Campalagian, Tanggal 24 Juli 2024. 
6As’ad Sattari (43 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara di Pambusuang 

Kecamatan Balanipa, Tanggal 20 Juli 2024 
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maulid atau lazimnya dikenal masyarakat mandar adalah pammunuang 

biasanya pengurus Masjid mengadakan musyawarah dan menentukan hari 

pelaksanaan tradisi sayyang pattu’du yang dimulai dari tanggal  1 hijriah, 

para pengurus masjid mengumumkan terlebih dahulu bahwa mereka akan 

mengadakan tradisi sayyang pattu’du di Masjid sehingga bagi anak-anak yang 

telah menamatkan Al-Qur’annya bisa melaporkan dirinya ke panitia.   

Ketika tradisi ini diadakan di Masjid tentu yang menjadi peserta 

sayyang pattu’du adalah masyarakat setempat yang ada di area masjid. akan 

tetapi dulu ada juga masyarakat naturalisasi yakni peserta yang memang 

orang mandar tetapi berdomisili diluar dari Sulawesi Barat, seperti Lero di 

Pinrang di Kecamatan Suppa’. Di desa Lero banyak orang mandar di sana 

yang datang ke Mandar ketika hari maulid, tetapi beberapa tahun belakangan 

ini, kerabat mandar dari sana sudah tidak datang ke Mandar menjadi peserta 

tradisi ini, karena mereka sudah menghidupkan tradisi sayyang pattu’du di 

Pinrang. 

Tradisi ini tentu memiliki tahapan-tahapan, seperti ada zikir munu’ 

(zikir maulid) atau barazanji, marrattas baca, hikmah maulid ketika 

tradisinya dilakukan dibulan maulid dan diadakan di Masjid, setelah itu 

sekitar jam dua siang baru diarak keliling kampung, akan tetapi tahapan 

tradisi sayyang pattu’du sifatnya tentatif (tidak selalu begitu urutannya). 

tahapan-tahapan dalam proses tradisi sayyang pattu’du dapat diperhatikan 

sebagai berikut: 

1. Barazanji  

Barazanji adalah kumpulan pujian-pujian yang berupa syair atau sajak 

yang menceritakan biografi nabi Muhammad saw.7 Barazanji selalu ada 

 
7Ahmad Muttaqin, “Barazanji Bugis dalam Peringatan Maulid Studi Living Hadis di 

Masyarakat Bugis, Soppeng Suawesi Selatan” Jurnal Living Hadis 01 no 1 (Mei, 2016), h. 135. 
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disetiap acara tradisi khataman Al-Qur’an, dengan menyediakan berbagai 

makanan atau biasa dikenal dengan barakka’ yang di dalamnya terdapat 

beberapa macam sajian seperti loka tira’ (pisang ambon), pisang raja, telur, 

songkolo, ketupat, dan lain sebagainya. Hal tersebut menjadi kebiasaan 

orang-orang mandar karena mereka mangussul, dimana ussul merupakan 

optimisme, Mengambil sifat-sifat baik dari setiap perilaku atau benda, jadi 

mereka tidak berdoa dalam bentuk ucapan tetapi mereka berdoa dalam 

bentuk perilaku atau tindakan. Hal ini diungkap oleh seorang budayawan 

bapak Ridwan Alimuddin: 

Setiap perayaan tradisi di Mandar termasuk khatam Al-Qur’an, pasti 
akan banyak ditemukan beragam makanan seperti pisang, telur, dan 
lain sebagainya, karena orang-orang Mandar dulu bahkan sampai 
sekarang, mereka lebih kental istilah ussul, sebuah doa yang 
dipanjatkan kepada Allah melalui tindakan atau mengambil sifat baik 
dari sebuah benda karena Orang-orang dulu, kebanyakan dari mereka 
buta huruf sehingga cara mereka memanjatkan doa kepada Allah 
adalah dengan cara seperti itu.8 

 Selanjutnya, sebenarnya barazanji bukan bagian dari tradisi 

khataman Al-Qur’an, namun barazanji selalu ada dalam setiap acara orang-

orang Mandar, karena masyarakat menganggap bahwa hal tersebut sudah 

menjadi sesuatu yang sakral bagi mereka ketika seseorang memiliki hajat. 

Orang yang mempunyai hajat pasti selalu dirangkaikan dengan mabbaca-

baca, dalam proses mabbaca-baca tentu yang dirangkaikan adalah barazanji 

agar acara yang mereka laksanakan mendapat keberkahan,  hal tersebut juga 

di pertegas oleh bapak Munu kamaluddin yang menyatakan bahwa : 

Berdasarkan keyakinan orang mandar dulu sampai sekarang bahwa 
makanan dibumbui dengan pujian kepada nabi, maka mereka 
mengharap keberkahan dari setiap acara yang ia laksanakan, dan 
Salah satu muatan pujian kepada baginda nabi adalah, satu buku 
barazanji itu di dalamnya terdapat tulisan karya sastra atau sajak yang 
memuat riwayat kehidupan nabi Muhammad saw. Ketika berbincang 

 
8Ridwan Alimuddin (42 tahun), Budayawan, Wawancara di Pambusuang Kecamatan 

Balanipa,, Tanggal 16 Juli 2024. 
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tentang barazanji, maka  adatnya orang mandar, apapun hajatnya 
selalu diawali dengan pembacaan barazanji dengan satu niat semoga 
hajat ini tidak terpisah dari berkah Rasulullah saw. barazanji selalu 
ada disetiap acara yang dilakukan oleh masyarakat seperti berangkat 
ke laut, turun sawah, sunnatan, pernikahan, mabbaca-baca tomate 
(baca-baca orang meninggal), acara syukuran ataupun acara 
khataman Al-Qur’an itu sendiri. Jadi sebenarnya tidak wajib barazanji 
dalam acara khataman Al-Qur’an tetapi ada hajat khusus dari tuan 
rumah. Apabila tradisi khataman Al-Qur’an dilakukan di Masjid selalu 
dirangkaikan barazanji, karena berkaitan erat dengan maulid nabi 
Muhammad saw.9 

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa sebenarnya 

barazanji bukan bagian dari tradisi khataman Al-Qur’an. Barazanji dapat 

dilaksanakan dalam berbagai acara orang mandar seperti sunatan atau 

pernikahan. Namun, dalam konteks khataman Al-Qur’an, barazanji diadakan 

sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah swt. karena anak mereka telah 

berhasil menamatkan Al-Qur’an. Acara ini juga dihadiri orang-orang di 

sekitarnya untuk barazanji dan berdoa bersama agar mendapat keberkahan, 

karena bagi mereka bersolawat kepada baginda nabi Muhammad dan pujian-

pujian kepada Allah swt akan mendapat keberkahan setiap acara yang 

mereka laksanakan. Tuan rumah yang mengadakan acara sebenarnya tidak 

wajib menyertakan barazanji karena tidak ada hubungan lansung antara 

barazanji dan khataman Al-Qur’an.  

Barazanji secara garis besar dapat diketahui dengan menceritakan 

silsilah nabi Muhammad saw, tanda-tanda kelahiran nabi, kelahiran nabi 

Muhammad saw. keadaan nabi Muhammad, berbagai peristiwa ketika 

kelahiran nabi, masa bayi hingga masa remaja nabi Muhammad, 

kepribadiannya, Isra’ Mi’raj, menyatakan kerasulannya, bagaimana nabi 

hijrah ke Madinah. Dan lain sebagainya.10 

 
9Munu Kamaluddin (47 Tahun), Tokoh Agama, Wawancara di Pambusuang 

Kecamatan Balanipa,, Tanggal 22 Juli 2024 
10Mirnawati, Analisis Semiotika dalam Teks Barazanji, ‘A Jamy 8 no 1 (Juni, 2019), h. 

41-42. 
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Jika tradisi sayyang pattu’du dirangkaikan di Masjid, barazanji akan 

dilaksanakan  karena barazanji sangat berkaitan erat dengan hari maulid 

nabi Muhammad saw., Tradisi sayyang pattu’du memang memiliki nilai 

keistimewaan tersendiri yang dimana dapat dirayakan bersamaan dengan 

acara maulid nabi Muhammad saw. dan pelaksanaan kegiatan ini biasanya 

diadakan secara massal disetiap Masjid atau desa yang dikhususkan untuk 

seorang anak yang sudah menamatkan Al-Qur’annya. Sebelum 

pelaksanaannya perlu ada persiapan-persiapan yang disediakan oleh pihak 

keluarga dan penyelenggara maulid. Seperti data anak yang sudah tamat, 

menyewa kuda, dan lain sebagainya. 

2. Marrattas Baca (Memutus bacaan) 

Marrattas baca biasanya dilakukan setelah barazanji. Yang dimana 

marrattas diartikan sebagai memutus, jadi marrattas baca diputus 

bacaannya, yang artinya tidak membaca al-Qur’an mulai dari awal surah  

sampai akhir, proses ini hanya sebuah pengsahan bahwa anak tersebut telah 

mengkhatamkan Al-Qur’annya, yang biasanya dimulai dari surah Al-Duha 

sampai surah al-Tīn, kemudian kembali ke surah al-Fatihah sampai surah al-

Baqarah ayat 1-5. Adapun  yang menuntun totamma’ (anak yang telah 

khatam) adalah annanggurunya (guru ngajinya), akan tetapi tidak semua 

anak-anak yang sudah marrattas baca sudah bisa lansung bisa naik kuda, 

seperti yang diungkap oleh bapak  Munu kamaluddin yang menyatakan 

bahwa : 
Tidak semua marrattas baca lansung naik kuda, marrattas baca dalam 
budaya mandar adalah khatam Al-Qur’an yang dimana prosesnya 
bukan berarti dibaca dimulai dari QS al-Fatihah sampai al-nās, yang 
menuntun bacaan itu seperti annangguru mulai dari surah Al-Duha 
sampai surah al-Tīn, kemudian al-Baqarah sampai ayat yang berbunyi 
waulāika humulmuufliḥūn, dan sudah bisa disebut sebagai anak yang 
telah mengkhatamkan al-Qur’an, akan tetapi tidak semua anak yang 
khatam Qur’an itu naik kuda karena tidak semua orang mampu 
menyewa kuda. tapi kuda mappattu’du (tradisi kuda menari)adalah 
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rangkaian dari khatam Qur’an. Jika mappattu’du berarti sudah pasti 
ada anak yang khatam, tapi orang yang malaksanakan khataman Al-
Qur’an (marrattas baca) belum tentu juga ada pattu’dunya. Terkadang 
ada anak yang sudah marrattas baca satu bulan atau dua bulan yang 
lalu, beberapa bulan kemudian dirangkaikan sayyang pattu’du. Ada 
juga malamnya marrattas baca besoknya pattu’du, ada juga pagi itu 
marrattas baca siangnya pattu’du. Selanjutnya, anak yang khatamkan 
Al-Qur’annya dipakaikan baju Arab baik perempuan ataupun  laki-
laki,11 

Pernyataan dari bapak Munu Kamaluddin ditambahkan oleh bapak 

As’ad Sattari, dapat diperhatikan sebagai berikut: 
Apabila tradisi ini dilakukan di masjid maka yang menuntun anak-
anak marrattas baca adalah Imam di Masjid bersama dengan 
perangkat-perangkat Masjid yang lain atau tokoh-tokoh masyarakat 
yang ada di sekitaran masjid, misalnya Imam Masjid menuntun anak-
anak dimulai dari surah Al-Duhah-al-Tīn, kemudian diganti lagi 
dengan perangkat Masjid atau tokoh masyarakat yang lain. Setelah itu 
diakhiri dengan do’a bersama.12  

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa marrattas 

baca adalah bentuk pengsahan bahwa anak tersebut telah mengkhatamkan 

Al-Qur’annya yang biasanya dituntun oleh gurunya. Namun, tidak semua 

anak-anak yang telah marrattas baca lansung diadakan upacara kuda menari, 

karena hal ini tergantung pada kemampuan ekonomi masyarakatnya. 

Meskipun seorang anak telah  mengkhatamkan Al-Qur’an sudah lama, tradisi 

sayang pattu’du baru diadakan beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun 

kemudian. Ada juga kasus di mana tradisi sayyang pattu’du diadakan secara  

lansung jika masyarakatnya mampu secara ekonomi.  

Adapun jika marrattas baca dilakukan secara kolektif, maka yang 

menuntun bacaan anak tersebut adalah Imam Masjid, perangkat Masjid atau 

tokoh-tokoh masyarakat, yang dilakukan secara bergantian, seperti surah al-

Duhah sampai surah al-Tīn yang menuntun adalah Imam Masjid, kemudian 

 
11Munu Kamaluddin (47 Tahun), Tokoh Agama, Wawancara di Pambusuang 

Kecamatan Balanipa,, Tanggal 22 Juli 2024 
12As’ad Sattari (43 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara di Pambusuang 

Kecamatan Balanipa,,, Tanggal 20 Juli 2024 
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al-Fatihah sampai surah al-Baqarah ayat 5 yang menuntun adalah perangkat 

Masjid atau tokoh masyarakat. 
 

3. Arak keliling kampung diiringi rebana dan kalindaqdaq (syair 

Mandar) 

Setelah acara barazanji dan marrattas baca sudah selesai, maka 

totammaq mangaji (orang tamat mengaji) akan diarak keliling kampung 

biasanya sekitar jam dua siang setelah salat zuhur. orang yang tamat mengaji 

akan didatangi kuda menari dan didampingi oleh wanita yang berada di 

depan, Karena di atas kuda terdiri dari dua orang yakni totamma’ dan 

tomassayyang yang di depan itu passayyang sangana, seperti innai 

massayyangi yang berarti siapa di depan. Passayyang adalah kata benda 

berarti orangnya. Massayyang berarti kata kerja artinya orang yang 

mengendalikan kuda atau yang mengemudi. passayyang berarti orang yang 

massayyang totammaq mangaji itulah yang istilahnya orang di depan.  

Sebelum diarak, totamma’ ataupun tomassayyang akan naik ke atas 

kuda, sang wanita tidak boleh menyentuh tanah. Untuk itu, mereka 

digendong oleh kerabatnya. paling tidak, pissawe dan totamma’  berdiri di 

atas kursi atau tangga agar penunggang bisa lansung naik ke atas kuda. Hal 

itu karena sayyang pattu’du terjemahan aslinya adalah kendaraan para 

penari. Dahulu istilah pattu’du adalah merujuk pada penari yang dibawa ke 

Istana untuk menari dan saat itu para penari kerajaan tidak diperbolehkan 

bersentuhan lansung dengan tanah. Seperti yang diungkap oleh bapak 

Ridwan Alimuddin seorang budayawan: 
sebelum mittama sayyang di Mandar, mua’ melo i penari  mittama 
kerajaan untuk menari ndani nalorang nadu’du lita’ kalamanna nariwa 
atau apa amo lao, intinna ndani mala nadu’du lita, na pada saat 
mittama sayyang di Mandar, napajari kendaraanna mi para penari, jadi 
lebih mudah mi apa’ diang mo transportasinna, makanya tuuh mua’ 
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maitao tradisi sayyang pattu’du naeppei tuuh di ende’, kalamanna 
sayyang pole manjempu’ i.13 
 
Artinya: sebelum kuda masuk di Mandar, ketika para penari hendak 
ke kerajaan untuk menari, penari tersebut tidak diperkenankan  untuk 
menyentuh tanah, bahkan sebelum kuda ada di Mandar, para penari di 
gendong atau melakukan upaya lainnya yang pada intinya penari 
tersebut tidak boleh menyentuh tanah. Ketika kuda masuk di Mandar, 
maka kuda tersebut dijadikan sebagai kendaraan para penari 
sehingga lebih mudah karena sudah ada transportasinya. Maka dari 
itu, jika kita melihat tradisi sayyang pattu’du di Mandar, baik orang 
khatam maupun pissawe(seorang gadis yang menemani anak di atas 
kuda), mereka biasanya menunggu di tangga sampai kuda ada di 
hadapannya. 

 Saat kuda masuk di Mandar, maka kuda yang dijadikan sebagai 

kendaraan resmi untuk penari kerajaan yang memungkinkan mereka untuk 

tetap mematuhi tradisi ketidak bersentuhan dengan tanah.  Sebuah praktik 

yang masih terjaga meskipun tradisi khataman Al-Qur’an telah membumi di 

Mandar. Maka dari itu, tradisi Mandar  yang tidak boleh kakinya menyentuh 

tanah masih mereka jaga sampai sekarang, sehingga passayyang (pengemudi 

kuda/orang yang menemani anak khatam di atas kuda) dan  totamma’ (anak 

yang khatam) tidak boleh menyentuh tanah dalam proses tradisi sayyang 

pattu’du. 

Kemudian, pissawe yang awalnya seragam wanita, khususnya yang di 

depan, adalah pasangang mamea (baju adat mandar yang berwarna merah). 

Yang banyak terjadi dewasa ini tidak demikian, banyak dari mereka 

menggunakan baju pengantin (dalam adat mandar), baju pokko, dan 

pasangang warna lain. Hiasan yang digunakan pun cukup berlebihan. Adapun 

pakaian untuk anak yang khatam Al-Qur’an adalah padawara yaitu umumnya 

digunakan yang baru menunaikan haji. 

Ketika di atas kuda, sikap duduk pun tidak sembarangan. Duduknya 

elegan, sopan, indah dipandang, meskipun kuda menari-nari, berjoget 

 
13Ridwan Alimuddin (42 tahun), Budayawan, Wawancara di Pambusuang Kecamatan 

Balanipa, Tanggal 16 Juli 2024. 
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bahkan cenderung mengamuk. Tapi jika sang wanita tenang, duduknya 

manis, dan gayanya tidak kelaki-lakian (padahal duduk di atas binatang yang 

identik dengan kejantanan). Maka itulah gambaran wanita di Mandar yang 

sebenarnya, yakni tenang menjalani hidup yang kadangkala ganas. Apabila 

tomassayyang tidak tenang, meski dirinya cantil, bajunya indah dan penuh 

dengan perhiasan itu tidak berarti apa-apa jika wajahnya memperlihatkan 

wajah ketakutan, panik, tidak tenang.14 

Selanjutnya, mereka akan dijaga oleh pisarung (penjaga yang terdiri 

dari 4 orang), serta diiringi oleh parrawana (pemain rebana), kalindaqdaq 

(penyair mandar) dan pambawa la’lang (pembawa payung). pisarung adalah 

pengawal dari totammaq yang terdiiri dari empat orang pawang kuda, 

pisarung berfungsi untuk menjaga tomassayyang dan totammaq agar tidak 

terjatuh dari kuda ketika kuda hendak beraksi dan menari-nari. Pada zaman 

kerajaan balanipa keempat pisarung harus terdiri dari muhrim namun 

seiring perkembangan zaman nilai ini sudah bergeser karena sekarang ini 

pisarung bisa dari kalangan siapa saja meskipun bukan muhrim dari 

tomassayyang. 

Setelah semua sudah naik di atas kuda baik totamma’ dan 

tomassayyang, mereka akan diurut Termasuk urutan kudanya. Kuda 

merupakan simbol strata sosial masyarakat, semakin hitam dan besar kuda 

yang ditunggangi maka semakin tinggi strata sosial yang dimiliki oleh 

penunggang kuda. Maka yang berada diurutan pertama sampai terakhir 

berdasarkan kasta masyarakat pada saat itu, biasanya yang paling di depan 

memiliki keturunan bangsawan yang setidak-tidaknya ia adalah sarifah. Akan 

tetapi, fenomena sekarang para panitia Masjid lebih moderat, diundi mulai 

 
14Muhammad Ridwan Alimuddin, dkk., Warisan Salabose Sejarah dan Tradisi Maulid, 

(Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h. 54-55. 
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dari urutan pertama sampai terakhir, sesuai pernyataan bapak As’ada Sattari, 

adalah sebagai berikut: 
Dulu, sebelum diarak, mereka naik di atas kuda berdasarkan simbol 
kuda yang akan ditunggangi, semakin hitam  kudanya maka semakin 
terlihat kasta seseorang pada saat itu, selanjutnya kuda akan  diurut 
dari terdepan sampai terakhir, orang yang paling depan harus 
keturunan bangsawan setidak-tidaknya adalah sarifah. Tetapi itu 
tidak tercermin lagi di era sekarang.15 
 

Pernyataan di atas, menunjukkan bagaimana simbolisme dan hierarki 

dalam masyarakat tradisional digunakan untuk menentukan urutan dan 

kehormatan dalam acara tersebut. dahulu, urutan kuda mencerminkan status 

sosial atau keturunan, dengan kuda hitam melambangkan keistimewaan. 

Posisi terdepan dipegang oleh keturunan bangsawan atau orang-orang yang 

dianggap terhormat. Namun di era sekarang, pergesaran menjadi lebih 

moderat, dengan undian sebagai metode untuk menentukan urutan. Hal ini 

menggantikan sistem yang lebih ketat berdasarkan status sosial dengan 

sistem yang lebih egaliter dan acak. 

Pengundian untuk menentukan urutan menunjukkan bahwa tidak lagi 

bergantung pada status sosial atau keturunan. Ini mencerminkan kemajuan 

menuju kesetaraan, di mana setiap individu memiliki peluang yang sama 

untuk mendapatkan posisi terdepan tanpa memandang latar  belang sosial. 

Kemudian, sistem undian dapat dianggap lebih adil, karena memberikan 

kesempatan yang sama kepada semua orang tanpa memandang status 

mereka. 

Namun, pergeseran dari sistem tradisional dapat dianggap sebagai 

kehilangan aspek budaya yang memiliki nilai historis dan simbolis. Bagi 

sebagian orang, ini mungkin dilihat sebagai kemunduran dalam melestarikan 

 
 15As’ad Sattari (43 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara di Pambusuang 
Kecamatan Balanipa, Tanggal 20 Juli 2024 
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warisan budaya dan penghormatan terhadap struktur sosial yang ada, 

mengubah sistem ini mungkin membuat hilangnya rasa keterhubungan dan 

penghargaan terhadap sejarah dan tradisi yang telah ada. Secara 

keseluruhan, apakah perubahan ini dianggap sebagai kemajuan atau 

kemunduran, tergantung pada perspektif terhadap nilai-nilai kesetaraan 

versus pelestarian tradisi. Keduanya memiiki nilai dan dampaknya sendiri, 

dan perubahan ini mencerminkan cara masyarakat menuju cara yang lebih 

inklusif dan egaliter. 

Setelah semuanya sudah siap dan diurut, arak-arakan akan dimulai 

dari start tempat yang telah ditentukan yang biasanya depan masjid. Arak-

arakan berlansung diiringi oleh rebana dan pakalinda’daq dan posisi 

parrawana (pemain rebana) di depan kuda bergantian dengan 

pakalindaqdaq (pensyair). Parrawana merupakan alat musik yang dimainkan 

dengan cara ditabuh berupa gendang (terbuat dari kulit sapi, rusa, atau 

kambing) yang beragam ukurannya. Rebana terambil dari bahasa Arab 

rabbana yakni Tuhan kami, yang dimana rebana sebenarnya adopsi dari 

Timur Tengah. Menurut bapak Muhammad Tahir  yang merupakan tokoh 

masyarakat di passairang menyatakan bahwa : 
Sebenarnya rebana bukan tradisi orang-orang mandar, saya pernah 
menanyakan kepada guru saya terkait asal dari tradisi ini. Ternyata 
tradisi ini memang asalnya dari timur tengah yang kemudian diadopsi 
oleh orang-orang mandar. tetapi rebana sudah ada sebelum adanya 
tradisi sayyang pattu’du, karena sebelumnya sudah dimainkan ketika 
ada acara pernikahan. Akan tetapi munculnya tradisi sayyang pattu’du 
yang dibawa oleh Imam Lapeo pada abad ke 19, nah tradisi ini 
sepertinya cocok jika dirangkaikan dengan rebana dan kalindaqdaq, 
karena orang tamat mengaji kala itu adalah orang yang sangat 
istimewa dan berhak diberikan pujian-pujian, apalagi kendaraan yang 
ditunggangi totamma’ adalah kuda dimana kuda yang dijadikan 
sebagai sebuah objek dari tradisi, karena kalau kita merujuk pada 
pilosofisnya, kuda adalah sebuah kendaraan yang ditunggangi 
Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya ketika peran. kami para 
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parrawana merujuk pada pesan guru-guru kami yang berpesan 
“apabila tradisi kuda, maka silakan mainkan16 

Lebih lanjut terkait fungsi penggunaan rebana di tradisi tersebut di 

jelaskan oleh bapak munu kamaluddin yang menyatakan bahwa : 
Poin-poin sayyang pattu’du adalah pujian yang ada di kalindaqdaq, 
kemudian terdapat juga Salawatnya yang ada direbana muatan syair 
rebana itu adalah zikir maulid17 

Rebana dan kalindaqdaq adalah salah satu kebudayaan orang mandar, 

yang dimana pakalindaqdaq secara etimologi terdiri dari dua kata yakni kali 

dan daqdaq yang berarti isi yang ada di dalam dada atau hati. Secara 

terminologi kalindaqdaq adalah ungkapan isi hati atau perasaan yang 

diekspresikan dalam kalimat-kalimat indah kepada orang lain. Selanjutnya, 

kalindaqdaq berasal dari bahasa Arab qaldan yang mempunyai arti memintal. 

Alasannya, membuat kalindaqdaq memerlukan ketekunan dan kehati-hatian, 

yang kurang lebih sama dengan memintal benang, sutera, atau tali yang juga 

memerlukan ketekunan dan kehati-hatian.18 

Kalindaqdaq umumnya ada dua, kalindaqdaq romantisme dan adapula 

kalindaqdaq berupa nasehat agama. Misalnya kalindaqdaq romantisme 

usanga bittoeng ra’da di pondo’na i bolong, i kandi’ palakang mambure 

pecawana” (kusangka bintang yang jatuh di atas punggung si kuda hitam, 

dinda kiranya yang menaburkan senyuman). Adapun kalindaqdaq yang 

berupa syair agama seperti “ passambayang mo’o dai’ palima wattu mo’o 

iyamo tuuh pewongan di ahera’ (bersembahyanglah engkau, berlima 

waktulah, itulah bekal di akhirat”.19 

 
16Muhammad Tahir (73 Tahun), tokoh masyarakat, wawancara di passairang 

kecamatan campalagian, Tanggal 25 Juli 2024 
17Munu Kamaluddin (47 Tahun), Tokoh Agama, wawancara di pambusuang 

Kecamatan Balanipa, Tanggal 22 Juli 2024 
18Muhammad Ridwan Alimuddin, dkk., Warisan Salabose Sejarah dan Tradisi Maulid, 

(Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h. 58. 
19Baharuddin dan Muammar Bakry, “Tradisi Sayyang Pattu’dudalam Peringatan 

Maulid di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar” Shautuna 2 no 1, (Januari, 
2021). h. 22-23. 
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Sebelum adanya tradisi sayyang pattu’du, rebana dan syair mandar 

sudah dimainkan oleh pemain rebana dan penyair, bahkan sebelumnya 

sudah dipakai ketika orang mandar mengadakan acara pernikahan. Tetapi 

kemudian, setelah munculnya tradisi sayyang pattu’du di Mandar, maka 

rebana dan kalindaqdaq adalah bagian dari tradisi sayyang pattu’du, karena 

tradisi ini adalah tradisi totamma’ mangaji (anak yang khatam Al-Qur’an), 

yang dimana anak-anak tersebut menunggangi sebuah kendaraan yang 

sangat istimewa bagi orang-orang terdahulu. Sesuai pernyataan dari salah 

satu narasumber bahwa munculnya tradisi sayyanag pattu’du yang dibawa 

oleh Imam Lapeo pada abad ke 19, nah tradisi ini sepertinya cocok jika 

dirangkaikan dengan rebana dan kalindaqdaq, karena orang tamat mengaji 

kala itu adalah orang yang sangat istimewa dan berhak diberikan pujian-

pujian, apalagi kendaraan yang ditunggangi totamma’ adalah kuda dimana 

kuda yang dijadikan sebagai sebuah objek dari tradisi, karena kalau kita 

merujuk pada pilosofisnya, kuda adalah sebuah kendaraan yang ditunggangi 

Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya ketika peran. 

Tujuan dari arak-arakan ini adalah bentuk syiar kemudian yang paling 

wajib adalah jalan menuju ke rumah guru. Setelah sampai ke rumah 

annangguru (guru mengaji), mereka sungkema sebagai ucapan terimakasih 

untuk memberikan kebanggaan kepada gurunya. Setelah itu, mereka pulang 

kembali ke rumahnya masing-masing. 

B. Etika Sosial yang Tercermin dalam Tradisi Sayyang Pattu’du Di 

Masyarakat Polewali Mandar 

Manusia mempunyai kecenderungan alami untuk terlibat dalam 

interaksi, membangun hubungan sosial, dan memperluas dukungan satu 
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sama lain.20 Membahas tentang nilai sosial berarti menyangkut dengan 

masyarakatnya atau bagaimana hubungan emosional mereka terhadap 

sesama. Tradisi sayyang pattu’du mengandung nilai-nilai sosial yang kaya 

dalam membentuk indentitas budaya masyarakat mandar. Sayyang pattu’du 

tidak hanya menjadi integral dan identitas masyarakat mandar, tetapi juga 

berperan dalam mempertahankan keharmonisan dan kohesi sosial dalam 

suatu komunitas. Masyarakat bersatu menyukseskan tradisi ini, dimana 

mereka bersama-sama memeriahkan acara ini, termasuk dibulan maulid nabi 

saw., sebagai ciri khas perayaan maulid nabi yang ada di Mandar. Tentu, 

tradisi sayyang pattu’du bagi masyarakat adalah sebuah praktik yang banyak 

aspek kinerja sosial yang menarik. Tradisi ini bukan hanya sekedar acara 

atau pertujukan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang mendalam dalam 

interaksi sosial masyarakat, hal tersebut di pertegas oleh pendapat  bapak 

Ridwan alimuddin sebagai berikut: 
Tradisi sayyang pattu’du, tujuan utamana adalah memotivasi 
nanaeke mangaji, tetapi berdampak i lao hubungan sosial, apa kan 
kolektif i, tentu menyebabkan banyak pihak. misalnya diang 
sangana mabbaca-baca tentu mapperoai tetangga ummande, na 
ummande tau siola-ola.21 

Artinya: tradisi sayyang pattu’du tujuan utamanya adalah 
memotivasi anak untuk mengaji tetapi memiliki efek terkait 
dengan hubungan sosial, tradisi ini sifatnya kolektif tentu 
menyebabkan banyak pihak. Misalnya  acara membaca bersama 
tentu mereka akan memanggil tetangga untuk makan bersama, 
agar bisa makan bersama-sama.  

Tradisi tersebut juga banyak memberikan dampak sosial di 

masyarakat, seperti persatuan yang kokoh dan terjalinnya hubungan 

 
20Albhari, dkk., Prinsip Tolong Menolong dalam Islam  Eksplorasi dalam Ayat Al-

Qur’an, Sirah Nabawyah dan Piagam Madinah” El-Ghiroh Jurnal Studi Keislaman 21 no 2 
(September 2023), h. 146.  

21Ridwan Alimuddin (42 Tahun), Budayawan, wawancara di pambusuang 
kecamatan balanipa, Tanggal 16 Juli 2024 
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silturahmi yang baik diantara masyarakat, hal tersebut dijelaskan oleh bapak 

As’ad Sattari yang menyatakan bahwa : 

perayaan tradisi sayyang pattu’du memiliki dampak sosial baik 
tingkat Komunitas maupun tingkat individu, yang dimana 
hubungan masyarakat yang satu dengan yang lainnya semakin 
erat persatuannya. Semangatnya semakin luar biasa dan semakin 
membara, termasuk dalam hal menabung. Ada fakta ditemukan 
bahwa beberapa kampung sengaja menabung secara bersama-
sama untuk bisa memeriahkan tradisi sayyang pattu’du., dan ini 
sangat memasyarakat. Adapun Secara individu itu bisa 
membimbing anaknya agar cepat tammat mangaji dia kawal terus 
anaknya.22 

Salah satu aspek penting dari tradisi ini adalah sifatnya yang kolektif. 

Tradisi ini mendorong interaksi sosial yang intens antara tetangga satu 

dengan yang lainnya. Membaca bersama bersama dan mengundang tetangga 

untuk makan bersama bukan hanya tentang kegiatan keagamaan atau ritual, 

tetapi juga memperkuat hubungan sosial di antara mereka. Ini menciptakan 

keharmonisan dan solidaritas masyarakat setempat. Secara komunitas, 

tradisi sayyang pattu’du memperkuat nilai-nilai sosial dengan menguatkan 

persatuan dan semangat kolektif, termasuk kegiatan menabung untuk 

merayakan tradisi tersebut. ini memberi dampak positif dan pastisipasi aktif 

dalam komunitas.  Secara individu , mendukung anak untuk menyelesaikan 

mengaji adalah contoh nilai sosial yang baik. Ini menunjukkan tanggung 

jawab sosial dalam mendidik generasi mendatang. Hal ini dapat memperkuat 

ikatan keluarga dan mempromosikan nilai-nilai keagamaan. Dalam konteks 

sayyang pattu’du di mandar, nilai-nilai sosial yang tercermin dalam tradisi ini 

di jelaskan oleh bapak As’ad Satari yang menyatakan bahwa : 

Tradisi ini tentu ada musyawarahnya karena kita menetukan secara 
bersama kapan tradisi ini bisa dilakukan dan itu pasti itu dimulai dari 
musyawarah untuk menentukan secara bersama-sama hari yag tepat 
untuk diadakan tradisi sayyang pattu’du. Nilai kecintaan kepada 

 
22As’ad Sattari (43 Tahun), Tokoh Masyarakat, wawancara di pambusuang 

Kecamatan Balanipa Tanggal 20 Juli 2024 
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agama nilai spiritualnya di masyarakat itu semakin bertambah dan itu 
bisa ditandai dari terutama galung tulu itu benar-benar menabung 
untuk tahun berikutnya. Kalau sudah smpai diambil lagi semua 
tabungannya itu bentuk kecintaannya kepada agama. Nadotangani 
manginrang mua ndani ganna’ (lebih baik berhutang jika tidak cukup), 
karena mereka itu tidak pandang bulu disuruh naik mau kenal atau 
tidak karena dia menyiapkan buras, sampai menggerek beke 
(memotong kambing), meskipun mereka di rumahnya tidak ada 
tammat mangaji. Istilahnya, mereka bukan sahibul hajat yang berarti 
ini bukan hajatan mereka karena tidak ada anaknya tamat mangaji, 
tetapi sebagai bentuk kepedulian sosial mereka terhadap sesama 
saling mengasihi, saling menghormati, berani berkorban analisis 
sosial saya tidak ada kalah desa galung tulu’ dan desa bala.23 

Juga ditambahkan oleh bapak Munu kamaluddin yang menyatakan bahwa : 

Dalam tradisi ini, bentuk sosial banyak sekali.  misalnya tolong 
menolong seperti pambawa la’lang (pembawa payung) menunjukkan 
bahwa betapa dihormatinya orang orang berprestasi.24 

Kemudian menurut bapak Mas’ud Saleh selain meperkuat ikatan 

sosial, dalam tradisi ini juga terkandung etika sosial saling menghargai antar 

masyarakat, lebih lengkapnya sebagai berikut : 

Salah satu etika sosial yang tercermin adalah orang yang hadir 
menonton, tiba-tiba mereka semua berdiri di depan rumahnya, 
menyaksikan di pinggir jalan dan segala macam, itu kan partisipasi 
etik sosial  menunjukkan betapa mereka menghargai tradisi ini. Selain 
itu, kendaraan lewat tiba-tiba berhenti untuk membiarkan kuda lewat, 
mereka mau antri, menunggu, itu semua etika sosial yang dimana 
menghargai satu momentum, orang selebrasi dengan perayaan 
sayyang pattu’du di jalan. Kemudian seringkali orang keluarga yang 
melakukan hajatan kuda pattu’du, maka tetangga lain datang 
membantu, ada yang membantu tenaga, ada yang membantu dana, 
dan segala macam. Tetapi di kampung-kampung mengeluarkan 
kebutuhan-kebutuhan di dapur untuk menyukseskan acara tradisi ini 
itu seringkali disumbangkan diberikan kepada tetangga, itu sesuatu 
terpanggil secara empati.25 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa tradisi 

sayyang pattu’du salah satu tradisi yang membangun aspek sosial seperti 

 
23As’ad Sattari (43 Tahun), Tokoh Masyarakat, wawancara di pambusuang 

Kecamatan Balanipa, Tanggal 20 Juli 2024 
24Munu Kamaluddn (47 Tahun), Tokoh Agama, wawancara di pambusuang 

Kecamatan Balanipa,Tanggal 22 Juli 2024 
25Mas’ud Saleh (45 Tahun), Tokoh Masyarakat, wawancara di Polewali, Tanggal 25 

Juli 2024 
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musyawarah, saling menghormati, gotong royong, tolong menolong. Dalam 

konteks sayynag pattu’du di mandar, nilai-nilai sosial yang tercermin 

meliputi: 

1. Musyawarah 

Musyawarah nenjadi pondasi utama dalam mengatur dan 

melaksanakan tradisi ini. Ini menunjukkan pentingnya partisipasi aktif 

seluruh anggota masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama tentang 

berbagai hal, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan tradisi. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Abdul Hamid al-Ansari berpendapat bahwa 

musyawarah ialah saling merundingkan atau bertukar pendapat mengenai 

suatu masalah tentang suatu persoalan atau meminta pendapat dari berbagai 

pihak untuk kemudian dipertimbagkan dan diambil yang terbaik dalam 

kemaslahatan bersama.26 

Tradisi ini tidak hanya sekedar ritual atau acara, tetapi juga sebuah 

wadah untuk membangun konsensus dan keharmonisan di antara anggota 

masyarakat. musyawarah dalam tradisi sayyang pattu’du seringkali dimulai 

dengan pengumpulan semua anggota komunitas yang terlibat. Ini mencakup 

imam Masjid, tokoh masyarakat atau perwakilan dari keluarga-keluarga yang 

terlibat dalam tradisi ini.  

Tujuan utama dari musyawarah adalah untuk mencapai kesepakatan 

bersama tentang berbagai hal terkait dengan tradisi sayyang pattu’du. Ini bisa 

termasuk menetapkan jadwal pelaksanaan tradisi, memilih atau menetapkan 

peran bagi setiap anggota masyarakat. serta menentukan prosedur atau 

 
26Dudun Abdullah, "Musyawarah dalam Al-Qur’an Suatu Kajian Tafsir Tematik", Al-

Daulah 03 no 02, (2014), h. 245. 
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norma-norma yang harus diikuti selama pelaksanaan tradisi. Seperti yang 

diungkap oleh bapak as’ad satari, adalah sebagai berikut: 

tradisi ini tentu ada musyawarahnya karena kita menentukan secara 
bersama kapan tradisi ini bisa dilakukan dan itu pasti itu dimulai dari 
musyawarah sebagai makhluk sosial.27 

Pernyataan di atas senada dengan salah satu ilmuwan Fazlur Rahman 

yang mengatakan bahwa anjuran bermusyawarah adalah tuntunan abadi dan 

kodrat manusia, sebagai makhluk sosial. Lebih lanjut, Fazlur Rahman 

menyampaikan bahwa lembaga ini (musyawarah) selanjutnya diperluas oleh 

Al-Qur’an maknanya dari hal yang bersifat kesukuan menjadi hal yang 

bersifat komunitas, karena ia menggantikan hubungan darah dengan 

hubungan iman. Fakta masalalu menunjukkan, bahwa masyarakat Arab pra 

Islam sudah mengenal musyawarah bahkan dalam Al-Qur’an disampaikan 

tentang salah satu ratu yang hidup dimasa nabi Sulaiman di Negeri Saba’ 

dalam kepemimpinannya ia selalu bermusyawarah.28  

Saat itu, nabi Sulaiman mengirim surat kepada ratu Balqis  melalui 

hud-hud, yang dimana isi  surat tersebut ingin mengenalkan Balqis dengan 

pencipta yakni Allah swt., kedua melarang untuk sombong yang menghalangi 

dia untuk mendapatkan hidayah, ketiga mengajak Balqis untuk tunduk dan 

patuh kepada Allah swt. Balqis pun bermusyawarah kepada para 

penasihatnya, dimana mereka mengusulkan untuk perang. Akan tetapi dia 

mengusulkan untuk berdamai dengan mengirimkan hadiah kepadanya 

dengan tujuan menjauhkan dari negaranya musibah yang diakibatkan oleh 

perang. Ratu Balqis adalah perempuan Jahiliah menyembah matahari 

sebelum masuk Islam, ia melaksanakan musyawarah untuk mengambil 

 
27As’ad Sattari (43 Tahun), Tokoh Masyarakat, wawancara di pambusuang 

Kecamatan Balanipa, Tanggal 20 Juli 2024 
28Dudun Abdullah, "Musyawarah dalam Al-Qur’an Suatu Kajian Tafsir Tematik", h. 

45. 
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pendapat dari para pembesarnya karena dengan musyawarah akan 

mengahasilkan sebuah keputusan yang bijak.29 

Pendekatan musyawarah merupakan sebuah pendekatan dengan 

megambil keputusan untuk saling tukar pikiran, saran, ide, maupun gagasan 

untuk mencari solusi dalam sebuah permasalahan, yang mana ratu Balqis 

dalam setiap permasalahan yang dihadapinya tidak pernah meninggalkan 

musyawarah dengan pembesar-pembesarnya dengan tujuan mengambil 

pendapat-pendapat mereka, karena hal tersebut mendukung perkara yang ia 

inginkan dan apabila ia diktator dalam memutuskan bisa menyebabkan 

bahaya. 

Seorang wanita yang selalu mengedepankan musyawarah disetiap 

masalah yang dihadapinya, rakyat Sabaq pun merasakan aman dan damai 

tanpa harus melakukan peperangan. Disinilah timbul kedamaian karena 

mengutamakan pendekatan musyawarah terlebih dahulu.30 Setiap kaum 

yang yang bermusyawarah tentu mereka akan ditunjuki pada perkara 

mereka yang lebih bijak, sebagaimana Rasulullah saw. adalah orang yang 

paling sering bermusyawarah dengan para sahabatnya. 

Bagi masyarakat termasuk para pemuda-pemuda yang berinisiatif 

menyelenggarakan tradisi ini, karena bagi mereka, setiap perayaan tradisi 

harus mengedepankan musyawarah agar tradisi ini bisa berjalan dengan  

baik. Biasanya mereka bermusyawarah dan meminta pendapat kepada tokoh 

agama atau ulama, hal ini dijelaskan  oleh bapak Munu Kamaluddin, adalah 

sebagai berikut: 
Sebelum tradisi ini dirayakan, biasanya yang paling awal masyarakat 
lakukan adalah bermusyawarah dan meminta pendapat kepada tokoh 
agama dan ulama karena mereka menganggap bahwa tokoh agama 

 
29Ahmad Fadil Rizki, “Menguak Nilai-Nilai Kedamaian dalam Musyawarah Telaah 

Terhadap Kisah Politik Ratu Balqis di dalam Tafsir al-Munir Wahbah Al-Zuhaili”, al-Fikra: 
Jurnal Ilmiah Keislaman  19 no 1 Januari-Juni 2020, h. 10. 

30Ahmad Fadil Rizki, “Menguak Nilai-Nilai Kedamaian dalam Musyawarah Telaah 
Terhadap Kisah Politik Ratu Balqis di dalam Tafsir al-Munir Wahbah Al-Zuhaili”, 13. 
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atau ulama memiliki kompoten dibidang ini, musayawarah dilakukan 
untuk kesuksesan acara ini, seperti waktu pelaksanaan, rangkaian 
acara serta unsur-unsur yang perlu diperhatikan agar tidak 
menimbulkan kemudharatan. Sesuai perintah Allah apabila 
menghadapi suatu urusan maka perlu bermusyawarah wasyāwirhum 
fil amr.31 

Pernyataan di atas terdapat dalam Al-Qur’an yang memerintahkan 

musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan, dapat dilihat dalam QS 

Ali-Imran/3:159, adalah sebagai berikut: 
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Terjemahnya: 
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 
ma`afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian 
apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 
kepada-Nya.32 

Firman Allah swt. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu 

berlaku lemah-lembut terhadap mereka adalah salah satu bukti bahwa Allah 

swt. sendiri yang mendidik dan membentuk kepribadian Rasulullah saw. 

sebagaimana beliau bersabda: “Aku dididik oleh Tuhanku, maka sungguh baik 

hasil pendidikanNya.” Kepribadian beliau dibentuk, alhasil bukan hanya 

pengetahuan yang beliau dapatkan dari Allah swt. namun kalbu beliau juga 

disinari, bahkan totalitas wujud beliau adalah rahmat bagi seluruh alam. 

Setelah redaksi ayat di atas, kemudian disusul perintah untuk memberi maaf 

dan seterusnya, seolah-olah ayat ini berkata: sesungguhnya perangaimu 

Muhammad, adalah perangai yang sangat luhur, engkau tidak bersikap keras, 

 
31Munu Kamaluddin (47 Tahun), Wawancara Oleh Penulis, Tanggal 22 Juli 2024. 
32Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 71. 
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tidak juga berhati kasar, engkau pemaaf, dan mau mendengarkan saran dari 

orang lain. Semua ini adalah rahmat dari Allah yang telah mendidik.33 

Salah satu pesan yang ditekankan pada ayat di atas adalah perintah 

melaksanakan musyawarah. Kata ini terambil dari kata syawara yang asalnya 

bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini berikutnya 

berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang bisa diambil atau 

dikeluarkan dari hal lain termasuk pendapat. Kata musyawarah, hakikatnya 

kata ini hanya digunakan untuk hal-hal yang baik. Orang yang melakukan 

musyawarah haruslah bersikap lemah lembut, tidak kasar, serta tidak berhati 

keras. Kemudian, ia mau memberi maaf serta bersedia meminta maaf karena 

dalam musyawarah terkadang terjadi perdebatan. Karena maaf mampu 

menghapuskan bekas luka, saat terjadi sesuatu yang kurang pantas dalam 

proses musyawarah.34 

Masyarakat bermusyawarah dengan motivasi yang berdasarkan 

ajaran Al-Qur’an, terutama surah ali-Imrān/3:159 yang menyatakan 

pentingnya bermusyawarah. Ayat ini menekankan bahwa bermusyawarah 

adalah perintah Allah, dengan mengikuti petunjuk ini, masyarakat berusaha 

menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Nya. ini mencerminkan 

bahwa mereka tidak hanya mengandalkan tradisi, tetapi juga berusaha 

menjalankan ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan.  

Dengan demikian, terlihat jelas masyarakat menghidupkan  Al-Qur’an 

melalui praktik musyawarah, keterlibatan tokoh agama, dan penerapan 

ajaran Al-Qur’an. Masyarakat berusaha menghidupkan nilai-nilai Al-Qur’an 

dalam setiap aspek kehidupan, menjadikan keputusan yang diambil sebagai 

refleksi dari komitmen mereka terhadap ajaran Allah. Ini menciptakan tradisi 

yang tidak hanya merayakan, tetapi juga memastikan bahwa perayaan 

tersebut selaras dengan nilai-nilai moral dan etika dalam Islam. 

 
33 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Tangerang: Lentera Hati, 2017)., h. 256.  
34 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah., h. 257. 
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2. Gotong Royong 

Setiap Muslim harus mempunyai kesadaran bahwa siapapun dirinya, 

ia tidak akan mampu menciptakan kehidupan yang damai dan aman secara 

mandiri, tanpa adanya keterlibatan pihak lain. Manusia tidak bisa secara 

egoistis memandang dirinya sebagai yang paling dibutuhkan.35 Tradisi 

sayyang pattu’du merupakan warisan budaya yang kaya akan nilai sosial, 

terutama dalam  gotong royong, ini mencakup  pada aspek Tolong menolong 

dan solidaritas antar masyarakat. kegotong royongan dalam tradisi sayyang 

pattu’du sangat terlihat dalam berbagai aktivitas yang melibatkan kerjasama 

antar individu. Pelaksanaan acara ini mengharuskan adanya kalaborasi 

antara berbagai pihak, baik dalam menjaga keselamatan peserta di atas kuda 

maupun dalam mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk acara. 

Salah satu cotoh konkret dari gotong royong dalam tradisi ini adalah 

keterlibatan masyarakat dalam memastikan keselamatan dan kenyamanan 

semua peserta yang menaiki kuda. Dalam konteks inii, kita bisa melihat 

peran pisarung (pawang kuda) yang menjaga  anak di  atas kuda agar tidak 

terjatuh. Selain itu, peran pambawa la’lang (pembawa payung) memastikan 

peserta merasa nyaman selama perjalanan. Ini semua mencerminkan 

semangat  tolong menolong yang sangat dijungjung tinggi dalam tradisi 

gotong royong. Tolong menolong merupakan prinsip atau tindakan saling 

membantu antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama 

atau membantu dalam situasi sulit. Ini mencakup memberikan dukungan, 

bantuan, atau pertolongan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. 

Dalam Islam tolong menolong dikenal sebagai istilah Ta‘awun, yang 

dimana Ta’awun  adalah sikap harmonis antara individu yang saling 

memahami dan bekerja sama tanpa egoisme, sesuai dengan kesadaran 

mereka terhadap kondisi orang lain. Islam menekankan bahwa tolong-

menolong hanya dianjurkan dalam konteks kebaikan dan ketaatan, yang 

 
35Departemen Agama RI, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat Dan Berpolitik, h. 120. 
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mengisyaratkan pentingnya kalaborasi dan berdasarkan nilai-nilai moral 

sebagai tanggung jawab sosial. Prinsip ini umumnya dianggap sebagai nilai 

sosial yang penting dalam membangun solidaritas dan kebersamaan dalam 

masyarakat. seperti pernyataan dari salah seorang narasumber yakni bapak 

Munu Kamaluddin, adalah sebagai berikut: 
Kegotong royongan dalam tradisi sayyang pattu’du sangat jelas, 
karena tradisi sayyang pattu’du tidak akan terlaksana tanpa adanya 
kerjasama. Pelaksanaan orang di atas kuda juga termasuk gotong 
royong, bentuknya seperti ada pengawasan dan kerja sama,  peran 
pisarung untuk menjaga pissawe sedangkan peran pambawa la’lang 
(pembawa payung), agar passayyang dan totamma’ tetap merasa 
nyaman di atas kuda dan pisarung (penjaga anak-anak yang terdiri 
dari empat orang) agar tetap aman dan tidak jatuh saat kuda sedang 
beraksi Hal itu karena perintah Al-Qur’an untuk saling tolong-
menolong Wata’āwanū ala al-Birri Wa al-Taqwa wa lā ta’āwanū al- al-
iṡmi wal ‘udwān, gotong royong filosofinya saling tolong menolong, 
karena tradisi ini tidak bisa terlaksana jika hanya dilaksanakan satu orang 
saja, mesti membangun kerjasama, saling bantu membantu.36 

Sifat saling tolong menolong telah tergambar dalam tradisi sayyang 

pattu’du. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya merayakan tradisi 

secara kolektif tetapi juga aktif dalam mendukung dan melindungi satu sama 

lain yang mendorong solidaritas dan tanggung jawab bersama dengan 

menjaga keberlansungann budaya dan keagamaan. Ini menegaskan bahwa 

tolong menolong dalam tradisi ini bukan hanya tindakan fisik, tetapi juga 

simbol dari hubungan erat dan dukungan emosional antar masyarakat. 

Sikap saling tolong menolong merupakan sebuah tindakan sosial yang 

sering dijumpai termasuk dalam tradisi sayyang pattu’du di masyarakat 

Polewali Mandar. Membantu orang lain, kultur gotong royong itu sudah 

menjadi sebuah tradisi disuatu desa, kecamatan ataupun negara.37 Aksi 

tolong menolong sesuai pernyataan narasumber tergambar dalam QS Al-

Maidah/5:2, adalah sebagai berikut: 

 
36Munu Kamaluddin (47 Tahun), Wawancara Oleh Penulis, Tanggal 22 Juli 2024. 
37Indah Sri Anggita dan Muhammad Al-Fatih Suryadilaga, “Mengajarkan Rasa 

Toleransi Beragama pada Anak Usia Dini dalam Perspektif Hadis”,  Kindergarten Journal Of 
Islamic Early Childhood Education 4 no 1, (April, 2021), h. 113. 
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Terjemahnya: 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.38  

Dalam tafsir al-Qurtubi dijelaskan bahwa perintah agar saling tolong-

menolong dalam mengerjakan kebajikan dan bertakwa adalah perintah bagi 

seluruh manusia. Yaitu, hendaklah sebagian yang lain menolong sebagian 

yang lain, berupaya mengerjakan apa yang Allah perintahkan serta 

mempraktikannya. Menjauhi apa yang telah Allah larang. Hal ini sesuai 

dengan sabda nabi saw. yang artinya, “orang yang menunjukkan kepada 

sesuatu adalah seperti orang yang mengerjakannya”. 

 Disebutkan juga “orang yang menunjukkan kepada keburukan ialah 

seperti orang yang mengerjakan”. Lafaz kebajikan dan takwa mengandung 

makna yang sama. Allah swt. mengulangi makna ini dengan lafaz yang 

berbeda dengan tujuan penekanan dan penegasan. Karena setiap kebajikan 

adalah takwa dan setiap takwa adalah kebajikan. Al Mawardi berpendapat 

maksud dari anjuran untuk bertakwa adalah terdapat ridho Allah. 

Sedangkan, anjuran kebajikan terdapat keridhoan manusia. Dan orang yang 

mendapatkan keduanya, maka sempurnalah kebahagiaan dan keluasan 

nikmatNya.39 

Dijelaskan pula dalam hadis nabi saw. terkait tolong-menolong, adalah 

sebagai berikut: 

 
38Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 106. 
39 Al-Qurtubi, Al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an Juz 7, (Beirut: Al-Risalah, 2006) h. 268-

269. 
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Artinya: 

Allah senantiasa menolong hamba-Nya selagi hamba tersebut menolong 

sesamanya. 

Hadis di atas menekankan  bahwa Allah akan memberikan pertolongan 

kepada hamba-Nya yang aktif menolong sesama. Ajaran ini mendorong umat 

untuk mengutamakan nilai tolong menolong dan kepedulian  terhadap 

sesama. Menolong orang lain juga merupakan bentuk ibadah dan pengabdian 

kepada Allah. Dengan berbuat baik, seseorang semakin dekat dengan-Nya 

serta mendapatkan pertolongan dari-Nya 

Dalam tradisi sayyang pattu’du, peran pisarung dan pambawa la’lang 

adalah contoh konkret bagaimana masyarakat saling menolong sesamanya. 

Aksi tersebut terinspirasi oleh QS al-Maida ayat dua dan mereka berupaya 

untuk menghidupkannya dalam praktik sayyang pattu’du, ayat tersebut 

menyerukan kepada umat untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan 

ketaqwaan. Pisarung bertugas menjaga totamma’ agar tidak jatuh dari kuda. 

Tindakan ini tidak hanya mencerminkan perhatian terhadap keselamatan 

individu, tetapi juga menciptakan rasa aman. Selanjutnya, pambawa la’lang 

berfokus pada menciptakan  kenyamanan bagi totamma; di atas kuda. 

Mereka memastikan bahwa totamma’ merasa nyaman, yang merupakan 

bentuk perhatian dan dukungan sosial.  

Tindakan ini menunjukkan bahwa setiap individu dalam masyarakat 

memiliki peran penting dan saling melengkapi. Melalui kedua peran ini, 

 

40Muslim Ibn Al-Hajjaj al-Ql-Qusairī al-Naisaburī, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 8, Cet. I; (Qāhirah: 
Dār Ihyā al-Kutub; 1374 H), h. 71. 

 



87 
 

 
 

masyarakat menerapkan nilai-nilai Al-Qur’an secara praktis yang mengajak 

umat untuk saling bantu membantu dalam kebaikan. 

Lebih jauh, terlihat jelas betapa eratnya tali persaudaraan dan 

solidaritas di antara masyarakat. Solidaritas merupakan sebuah 

kebersamaan, kekompakan, kesetiakawanan, simpati, empati  dan tenggang 

rasa.41 Hal ini tercemin dalam tradisi sayynag pattu’du, dimana masyarakat 

saling membantu  satu sama lain. Seringkali, masyarakat yang mengadakan 

hajatan sayyang pattu’du mendapat dukungan dari tetangga, baik dalam 

bentuk tenaga maupun dana. Di kampung-kampung, mereka  saling 

menyumbangkan kebutuhan dapur atau kebutuhan lainnya. Hal tersebut 

dapat diperhatikan pernyataan dari salah seorang narasumber yakni bapak 

Mas’ud Saleh, adalah sebagai berikut: 

seringkali masyarakat yang melakukan hajatan kuda pattu’du, maka 
tetangga lain datang membantu, ada yang membantu tenaga, ada yang 
membantu dana, dan segala macam. Di kampung-kampung 
mengeluarkan kebutuhan-kebutuhan di dapur seperti ada yang 
menyumbangkan pisang, daun pisang, dan bumbu-bumbu ataupun 
kebutuhan lainnnya untuk menyukseskan acara tradisi ini itu 
seringkali disumbangkan diberikan kepada tetangga, tidak hanya itu, 
mereka juga rela menghabiskan waktu dan tenaganya untuk 
membantu persiapan dalam perayaan tradisi sayyang pattu’du itu 
sesuatu terpanggil secara empati. Namun sikap kerjasama dan 
persatuan  yang tercermin dimasyarakat terbagi menjadi dua alasan, 
ada yang melakukan itu karena adat, maksudnya mereka merasa tidak 
enak untuk tidak membantu karena menjadi sebuah tradisi, adapula 
masyarakat yang membantu karena dia tahu ini adalah perintah 
agama, yang dimana dalam QS ali-Imran/3: 134 kita pahami bahwa 
untuk menjadi orang yang bertakwa adalah orang yang menafkahkan 
hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit 
42 

 

41Batriatul Alf Dila, “Bentuk Solidaritas Sosial dalam Kepemimpinan Tranksaksional” 
Ikomik: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Informasi 2 no 1, (Juni, 2022), h. 37. 

42Mas’ud Saleh (45 Tahun), Tokoh Masyarakat, wawancara di Polewali, Tanggal 25 
Juli 2024 
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 sikap gotong royong ini, yang tampak dalam semangat saling 

membantu, mengungkapkan empati dan rasa kebersamaan dalam 

masyarakat. namun, dibalik sikap tersebut, ada dua motivasi yang berbeda. 

Pertama, sebagian yang melakukannya karena merasa itu adalah adat, 

sedangkan sebagian orang melakukannya karena mereka percaya bahwa 

membantu sesama adalah perintah Al-Qur’an. Pernyataan di atas tercermin 

dalam QS ali-Imran/3: 134, dapat diperhatikan sebagai berikut: 
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ه
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Terjemahnya: 

(yaitu) orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang 
maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, 
dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah 
mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.43 

Berdasarkan ayat di atas, ciri orang bertakwa adalah mereka yang 

kebiasaannya berinfak menafkahkan  hartanya di jalan Allah dalam keadaan 

lapang yakni memiliki kelebihan dari kebutuhannya maupun dalam keadaan 

sempit, yakni tidak mempunyai kelebihan. Dalam konteks menghadapi 

kesalahan orang lain, ayat di atas menunjukkan tiga tingkatan manusia. 

pertama orang yang mampu  menahan amarah meskipun dalam pikirannya 

masih menuntut balas tapi dia tidak menuruti ajakan hati dan pikiran itu, dia 

menahan  diri untuk tidak mengeluarkan kata-kata atau perbuatan negatif. 

Kedua, dia yang memaafkan orang lain dan menghapus bekas luka di hatinya 

akibat kesalahan yang dilakukan orang lain kepadanya. Ketiga, orang yang 

tidak sekedar menahan amarah atau memaafkan kesalahan orang lain namun 

dia justru berbuat baik kepada orang yang pernah melakukan kesalahan 

kepadanya seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu sebelumnya.44 

 
43Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 67. 
44Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, h. 264-266. 
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Ayat ini menerangkan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa kepada 

Allah. Disebutkan ada tiga jenis perbuatan untuk memperoleh gelar takwa. 

Yakni, menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit, 

kemudian memberi maaf kepada orang lain meskipun orang tersebut 

berbuat salah kepadanya. Dan berbuat baik kepada orang yang sudah 

menyakitinya. 

Ayat ini dijadikan sebagai pegangan atau landasan masyarakat 

sehingga memiliki rasa empati dan tenggang sosial untuk bersama-sama  

membantu satu sama lain. Mereka sadar bahwa memberikan sumbangan 

atau pemberian yang diberikan kepada orang lain adalah bentuk kepentingan 

sosial. Infak dapat berupa uang, makanan atau barang lainnya yang 

bermanfaat bagi yang membutuhkan.  Dalam konteks tradisi sayyang 

pattu’du, masyarakat bersatu  datang membantu, ada yang membantu tenaga, 

dan adapula yang membantu secara materi seperti mengeluarkan 

kebutuhan-kebutuhan di dapur, ada yang menyumbangkan pisang, daun 

pisang, atau kebutuhan lainnnya.  

Ini menunjukkan bahwa masyarakat mengimplementasikan nilai 

kedermawanan dengan aktif memberikan sumbangan baik dalam bentuk 

uang maupun barang untuk memperkuat hubungan antarwarga. Kegiatan 

kolektif seperti ini membangun ikatan sosial yang kuat. Melalui prakti-

praktik ini, masyarakat tidak hanya membaca Al-Qur’an tetapi juga 

menerapkannya dalam kehidupan nyata, menjadikan ajaran tersebut relevan 

dan hidup dalam konteks sosial mereka. 

3. Saling menghargai  

Saling menghargai merupakan fondasi penting dalam kehidupan 

bermasyarakat. Dalam tradisi sayyang pattu’du, masyarakat mandar 

menunjukkan nilai ini dihidupkan melalui praktik nyata. Momen ini bukan 
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hanya sekedar perayaan, tetapi juga kesempatan untuk merayakan 

keragaman dan memperkuat ikatan sosial antarwarga. Melalui tradisi ini, 

terlihat betapa masyarakat saling menghargai tanpa memandang latar 

belakang dan asal usul masing-masing. 

Ketika melaksanakan tradisi sayyang pattu’du masyarakat mandar 

dengan antusias menyiapkan makanan dan mengundang semua penonton 

tanpa memandang bulu. Mereka menyadari bahwa meskipun tidak semua 

keluarga memiliki anak yang khatam, banyak tamu dari luar yang akan hadir. 

Ini adalah ungkapan penghormatan mereka dan penghargaan kepada sesama 

manusia. Pada Aspek ini, diungkap oleh bapak As’ad satari sebagai berikut : 
Penghargaan masyarakat mandar sangat tercermin dalam tradisi ini, 
kita saksikan ketika sampai bulan maulid, semua masyarakat antusias 
menyiapkan makanan dan memanggil semua penonton tanpa 
memandang bulu ini berasal darimana meskipun mereka tidak saling 
kenal satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa mereka sangat 
menghargai keragaman. Fakta di masyarakat bahwa, secara tekstual 
mungkin tidak menghapal ayat-ayat di dalam Al-Qur’an , tetapi mereka 
punya kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan adalah perintah Al-
Qur’an, hal ini karena mereka terdoktrin dengan para penganjur agama, 
yang kemudian mereka menghayati dan lansung mengimplementasikan 
dalam kehidupan mereka, karena mereka sadar bahwa Al-Qur’an  
banyak membicarakan tentang kemanusiaan dan bagaimana cara kita 
untuk menghargai dan menghormati sesama manusia. 45 

Kemudian pernyataan di atas ditambahkan oleh bapak Munu 

Kamaluddin, dapat diperhatikan sebagai berikut: 
Orang Mandar sangat memiliki jiwa sosial, dan karakter ini didukung 
pemahaman bahwa salah satu karakter Muslim adalah memuliakan 
sesama manusia dengan cara memberi makan. Hal tersebut diinspirasi 
oleh hadis nabi bahwa seorang muslim hendaklah memuliakan 
tamunya, Jadi siapapun yang datang sebagai tamu yang menonton 
sayyang pattu’du pasti mereka butuh istirahat sehingga masyarakat 
mandar harus menyediakan makanan, . Dan  luarbiasanya, meskipun 
mereka tidak kenal mereka tetap menyiapkan berbagai macam 
makanan sebagai bentuk penghargaan dan memuliakan orang lain. 
Umumnya masyarakat  mandar memahami bahwa ketika berbicara 
tentang hadis pasti itu juga perintah Al-Qur’an karena sunnah tidak 
berpisah dari ayat Al-Qur’an, hanya saja Al-Qur’an tidak menyebut 
secara zahir bahwa hargailah tamu mu. Akan tetapi Al-Qur’an  secara 
umum membicarakan tentang bagaimana kita memuliakan sesama 
manusia.  

 
45As’ad Sattari (43 Tahun), Tokoh Masyarakat, wawancara di pambusuang 

Kecamatan Balanipa, tanggal 20 Juli 2024 
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Pernyataan yang disampaikan oleh narasumber menunjukkan 

bagaimana masyarakat tidak hanya mengikuti tradisi, tetapi juga memahami 

nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama. Ketika bulan maulid tiba 

atau perayaan tradisi sayyang pattu’du, masyarakat mandar tidak hanya 

menyiapkan makanan dengan antusias, tetapi juga secara luas mengundang 

semua orang untuk ikut serta dalam perayaan ini, tanpa memandang latar 

belakang mereka. Mereka melakukannya dengan kesadaran bahwa tindakan 

tersebut merupakan  manifestasi dari nilai-nilai yang diambil dari Al-Qur’an 

dan sunnah. 

Masyarakat mandar menganggap bahwa sunnah nabi Muhammad 

adalah bagian dari pengamalan Al-Qur’an, dan mereka berusaha 

menghidupakan ajaran al-Qur’an dalam kehidupan mereka, sehingga 

perbuatan memuliakan tamu menjadi salah satu bentuk pengamalan konkret. 

Ketika masyarakat mandar menyambut tamu dengan menyediakan makan 

dan perhatian, mereka memahami bahwa tindakan ini merupakan bagian 

dari penghormatan terhadap sesama manusia, yang merupakan inti dari 

ajaran Al-Qur’an. 

Seanjutnya, masyarakat terinspirasi oleh sunnah nabi dalam 

memuliakan  tamu, namun mereka juga melihat bahwa sunnah adalah bagian 

integral dari ajaran Al-Qur’an. Pemahaman  ini menunjukkan bahwa mereka 

hidup dalam kesadaran akan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur’an, 

meskipun tidak terdapat ayat secara lansung menyebut “hargailah tamumu”. 

Ini menegaskan  bahwa mereka menganggap sunnah sebagai manifestasi dari 

nilai-nilai Al-Qur’an  yang lebih luas. Dalam konteks ini, salah satu surah al-

Isra’ ayat 70 memberikan  landasan yang kuat mengenai penghormatan 

terhadap sesama manusia. ayat ini mengaskan bahwa Allah memuliakan 
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manusia, yang dapat dipahami sebagai dorongan untuk menghargai dan 

memuliakan satu sama lain. Dapat diperhatikan dalam firman Allah dalam QS 

al-Isra’/17:70, adalah sebagai berikut: 
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Terjemahnya: 

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami 

angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari 

yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang 

sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.46 

Dalam tafsir al-Azhar disebutkan sungguh banyak kemuliaan yang 

diperoleh oleh anak Adam, terutama ia diberi akal dan fikiran, diberi khayal 

untuk memikirkan waktu lampau, saat ini, dan masa depan. At-Thabari 

berkata: manusia makan dengan jari tangannya, tidak langsung memakai 

mulut yang langsung tercecah ke tanah. Adh-Dhahhaak berkata: manusia 

pandai merangkai kata dan mampu membedakan. Keistimewaan yang dapat 

dilihat secara langsung adalah kemajuan hidup manusia, semakin lama, 

semakin maju, dari gua batu sampai bertani, menangkap ikan, berdagang dari 

pulau ke pulau, benua ke benua, mampu terbang di udara, menyelam di laut 

bahkan di zaman modern ini manusia bisa ke bulan.47 Salah satu bentuk 

kesempurnaan nikmat, pemberian, serta rahmat dari Allah ialah pemuliaan 

terhadap manusia.48 

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa manusia memiliki 

keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan  lainnya, dan  banyak 

kemuliaan yang diperoleh seperti akal dan fikiran. Adapun bentuk lainnya 

 
46Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 289. 

47Hamka, Tafsir al azhar Jilid 6, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2001), h. 4093-
4094. 

48 Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir jilid 8, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), h. 136. 
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adalah kesempurnaan nikmat, pemberian, dan lain-lain merupakan 

pemuliaan terhadap manusia. pemuliaan yang diberikan Allah kepada 

manusia seharusnya menjadi dasar bagi setiap individu untuk 

memberlakukan orang lain dengan baik termasuk tamu. Ini menciptakan  

kesadaran bahwa semua manusia, terlepas dari latar belakang, mereka layak 

dihargai. 

Tindakan  memuliakan tamu dengan cara menyediakan makanan 

adalah refleksi dari rasa syukur dan penerimaan atas pemuliaan yang 

diberikan Allah. Masyarakat menunjukkan bahwa mereka memahami 

pentingnya saling menghargai sebagai bentuk penghormatan kepada 

ciptaaan Allah. Dengan menerapkan nilai pemuliaan ini dalam interaksi 

sosial, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling 

menghargai. Dengan demikian, meskipun fokus ayat adalah pada pemuliaan 

yang berasal dari Allah, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai dorongan bagi 

manusia untuk meneruskan nilai tersebut melalui tindakan saling 

menghargai dan memuliakan satu sama lain. tidak ada satu manusiapun yang 

diperbolehkan  merendahkan atau direndahkan atas alasan apapun. Setiap 

insan berhak mendapatkan penghormatan yang memang dianugrahkan oleh 

Allah sebagai salah satu potensi fitrahnya.  

Dengan demikian, setiap muslim apapun latar belakangnya harus ada 

kesadaran untuk mengembangkan sikap kebaikan dalam bentuk tanggung 

jawab pribadi terhadap sesama manusia. penghormatan harus diberikan atas 

dasar ketulusan, bahkan harus lahir dari lubuk hati yang paling dalam 

sebagai cerminan dari iman.49 Sebagaimana dalam hadis nabi saw. bersabda, 

dapat diperhatikan sebagai berikut:  

 
49Departemen Agama RI, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat Dan Berpolitik, h. 117-

118. 
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Artinya: 

Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka 

hendaklah ia memuliakan tamunya. 

Hadis di atas mengaitkan tindakan memuliakan tamu dengan iman 

kepada Allah dan hari akhir. Ini menunjukkan bahwa sikap baik terhadap 

tamu adalah indikator keimanan, seserang dalam konteks sayyang pattu’du di 

masyarakat mandar menerapkan prinsip ini sebagai bentuk pengamalan 

iman. Memuliakan tamu adalah bagian dari etika sosial yang diajarkan dalam 

Islam. Ini menekankan pentingnya hubungan antarindividu dalam 

masyarakat, mendorong sikap saling menghormati dan menghargai, 

masyarakat menunjukkan hal ini dengan menyediakan makanan dan 

menyambut semua orang. 

Hadis ini tidak hanya berfungsi sebagai anjuran, tetapi juga sebagai 

pedoman moral dan  sosial bagi umat Islam. Dalam kontes tradisi sayyang 

pattu’du, masyarakat mandar menghidupkan nilai-nilai dalam hadis ini 

secara praktis, memperkuat ikatan sosial dan spiritual mereka, serta mereka 

sadar bahwa tindakan mereka merupakan ajaran Al-Qur’an karena mereka 

paham bahwa ketika berbicara tentang hadis berarti itu merupakan perintah 

Al-Qur’an, yang dimana Al-Qur’an memerintahkan untuk memuliakan dan 

menghargai sesama manusia yang diwujudkan dalam bentuk pemuliaan 

tamu. 

 
50Muhammad Ibn Ismā’īl Al-Bukhari, Ṡahih Bukhari, Juz 8, (Beirut: Dār Tawuq al-

Najāh, 2001), h. 100. h. 29.  
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C. Tradisi Sayyang Pattu’du di Masyarakat Polewali Mandar dalam 

Studi living Qur’an 

Al-Qur’an merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah sebagai 

petunjuk bagi manusia. fungsi Al-Qur’an tidak akan terealisasikan jika tidak 

dihidupkan. Al-Qur’an tidak hanya menjadi pedoman spiritual bagi umat 

Islam tetapi juga sumber utama ajaran moral, hukum, dan panduan dalam 

kehidupan sehari-hari. Dengan keunikan struktur dan kedalaman maknanya, 

Al-Qur’an dihormati sebagai pondasi spiritualitas dan identitas umat Muslim 

diseluruh dunia. 

Penghidupan Al-Qur’an dalam masyarakat mengacu pada upaya aktif 

untuk mempraktikkan ajaran-ajaran Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari. 

Ini meliputi membaca, memahami, menghahafal, atau menerapkan nilai-nilai 

Al-Qur’an dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari individu hingga 

tingkat komunitas. Praktik ini tidak hanya menguatkan ikatan spiritual 

dengan ajaran Islam, tetapi juga berperan penting dalam membentuk 

moralitas, kesetiaan, dan solidaritas di antara umat Muslim. 

Tradisi sayyang pattu’du berasal dari budaya mandar, menawarkan 

contoh nyata bagaimana Al-Qur’an dihidupkan dan diimplementasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. Tradisi ini adalah wujud nyata masyarakat Mandar 

mencintai dan menjunjung tinggi Al-Qur’an dalam kehidupan mereka, tradisi 

ini dibentuk agar Al-Qur’an hidup dalam kebudayaan atau tradisi mereka. 

Seperti yang diungkap bapak As’ad satari sebagai berikut : 
Tradisi seperti ini anda sadar atau tidak sadar, sesungguhnya ini 
memberikan semangat bagi anak-anak untuk mengaji dan itu cara kita 
menghidupkan Al-Qur’an karena tujuan dan sasarannya adalah 
bagaimana anak-anak bisa mengaji sehingga dibuatlah kegiatan 
seperti ini. Toh pada akhirnya anak-anak ngaji bahkan mereka 
berlomba-lomba ngaji. Dan ini tidak akan berlanjut puluhan tahun 
atau mungkin bahkan ratusan tahun seandainya tidak ada anak-anak 
tammat mangaji. Jadi tradisi ini adalah sebuah ekspresiyang  
targetnya adalah bagaimana melestarikan dan menghidupkan Al-
Qur’an.51 

 
51As’ad Sattari (43 Tahun), Tokoh Masyarakat, wawancara di pambusuang 

Kecamatan Balanipa Tanggal 20 Juli 2024 
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Selanjutnya, pernyataan di atas sejalan dengan salah seorang 

narasumber yakni bapak Munir, adalah sebagai berikut: 
Hakikat dari tradisi sayyang pattu’du adalah membumikan Al-Qur’an, 
mendorong anak-anak untuk mengaji sehingga anak termotivasi 
untuk belajar. Tradisi ini dulunya sangat sakral dan momentum yang 
sangat berharga bagi masyarakat dulu, mereka sangat bangga ketika 
ada anak yang sudah bisa naik kuda, yang artinya mereka sudah 
berhasil menamatkan Al-Qur’an. Ini mencerminkan kecintaan 
masyarakat Mandar terhadap Al-Qur’an.52 

Pernyataan narasumber tersebut menyoroti pentingnya tradisi 

sayyang pattu’du dalam menghidupkan Al-Qur’an melalui semangat untuk 

mengaji, khususnya dikalangan anak-anak. Tradisi ini secara lansung 

mendorong anak-anak untuk belajar Al-Qur’an yang merupakan pondasi dari 

penghidupan Al-Qur’an dalam masyarakat, dengan memberikan motivasi dan 

penghargaan kepada mereka yang berhasil mengaji, tradisi sayyang pattu’du 

tidak hanya menanamkan nilai-nilai Al-Qur’an secara praktis tetapi juga 

memastikan kontinuitas tradisi keagamaan ini dari generasi kegenerasi. 

Tradisi ini dianggap penting bagi masyarakat, sebagai ekspresi konret 

dari cinta dan penghargaaan terhadap Al-Qur’an. Melalui kegiatan ini, 

masyarakat memastikan bahwa Al-Qur’an tetap hidup dalam kehidupan 

mereka dengan memupuk cinta dan semangat dalam membaca Al-Qur’an. 

Tradisi ini bukan hanya tradisi lokal tetapi juga bagian dari usaha lebih luas 

untuk menjaga dan menghidupkan Al-Qur’an sebagai pedoman spiritual dan 

moral bagi umat Muslim. Maka dari itu, sangat penting untuk mengetahui apa 

sebenarnya hakikat dari tradisi ini dan harus paham konteksnya, seperti 

yang diungkapkan bapak Ridwan alimuddin sebagai berikut: 

Imam lapeo yang menginisiasi di’e sayyang pattu’du dan dia adopsi dari 
tradisi yang ada di Madinah. Yang tadinya topole makkah ita’ dini di 
Mandar totammaq mangaji disitu inovasinya di Mandar. Mua pribadi 
toh jelas mi tia mengadopsi tradisinna di Madinah. Cuma kan tradisi di 

 
52Munir, Budayawan, Wawancara di Katumbangan Kecamatan Campalagian, Tanggal 

24 Juli 2024. 
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Madinah itu untuk yang datang tanah suci toh, tania tia totammaq 
mangaji. Di Mandar die namodifikasi i untuk yang khatam al-Qur’an, 
tapi tetap ada unsurnya mappake haji maddawara toh. Nah kenapa 
tetap ada sayyang pattu’du karena itu sebenarnya kendaraan penari 
kan mala tia dibayangkan ratusan tahun yang lalu ita pakkampung to 
diolo’ toh bangsawan massayyang e itukan tidak semua bisa naik, 
puang pao tuuh namala mindai. Kan anak-anak bangsawan di tuuh 
mala menari todiolo menari pattu’du. Nah iya die imam lapeo “melo 
mindai dio” nah di situ Al-Qur’annya disitu karena berkaitan 
bagaimana memotivasi anak-anak dalam mempelajari Al-Qur’an. harus 
kita pahami konteksnya, apa’ iya di’e tradisi e tania sangga’ belo-belo, 
tapi untuk bagaimana iya di’e al-Qur’an hidup dikalangan masyarakat 
khususnya anak-anak.53 

Artinya: sebenarnya yang menginisiasi tradisi ini adalah Imam lapeo 
yang sebenarnaya diadopsi dari tradisi Madinah, yang dimana tradisi 
di Madinah khusus untuk yang datang atau pulang dari haji, kalau di 
Mandar khusus orang-orang yang tamat mengaji, itulah inovasinya di 
Mandar. Menurut saya pribadi ini sudah jelas adopsi tradisi orang-
orang di MadinaH, yang dimana di Madinah mempunyai tradisi arak-
arakan ketika ada anak yang baru pulang dari Makkah, kemudian 
dimodifikasi oleh orang-orang mandar untuk yang khatam Al-Qur’an, 
itulah mengapa ada unsur mappake maddawara (pakaian haji). Lalu 
kenapa ada sayyang pattu’du, karena sebenarnya sayyang pattu’du 
merupakan kendaraan penari, bisa dibayangkan puluhan tahun yang 
lalu atau bahkan ratusan tahun lalu, masyarakat kita yang ada 
dikampung tidak semua bisa naik kuda, hanya orang-orang 
bangsawan yang bisa menunggangi kuda atau para penari bangsawan, 
kemudian Imam lapeo memberikan semangat kepada anak-anak, 
ápakah kamu ingin naik kendaraan yang mewah itu? Syaratnya hanya 
satu, kamu bisa khatam Al-Qur’an. Nah disitulah nilai Al-Qur’an dari 
tradisi ini yang dimana kita harus paham konteksnya, karena tradisi 
ini bukan hanya sekedar acara biasa, tetapi tradisi ini dijadikan 
sebagai media untuk bagaimana Al-Qur’an hidup dimasyarakat 
khususnya dikalangan anak-anak.  

Pernyataan di atas dapat dipahami bahwa, tradisi sayyang pattu’du 

merupakan adopsi dari tradisi yang ada di Madinah, yang dimana tradisi di 

Madinah apabila orang tua telah berhasil membawa anaknya naik haji ke 

Mekkah, dalam usia masih kecil, dan selamat pulang kembali ke Madinah 

diadakanlah arak-arakan yang indah. Tiga ekor kuda kendaraan, dengan 

pelana yang dihiasi, di atasnya duduk anak-anak yang rata-rata usianya di 

antara tujuh dengan sepuluh tahun. Ayahnya masing-masing memegang 

 
53Ridwan Alimuddin (42 Tahun), Tokoh Masyarakat, wawancara di pambusuang 

Kecamatan Balanipa, Tanggal 16 Juli 2024 
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kekang kuda itu, di kiri kannannya ada orang membawa setanggih, yang 

asapnya terus mendulang ke udara. Ibunya masing-masing pun 

mengiringkan pula di belakang dengan muka tertutup. Kedengaran juga 

bunyi sorak perempuan. Seperti itulah adat Madinah, mengadakan arak-

arakan sehingga anak-anak merasa gembira dan anak yang lain tertarik pula, 

inilah yang dinamakan sararah (kegembiraan).54 

Hal tersebut, serupa dengan tradisi yang ada di tanah Mandar. 

Sehingga diasumsikan bahwa tradisi sayyang pattu’du merupakan adopsi 

dari Madinah, yang dimana masyarakat mandar juga mengadakan arak-

arakan keliling kampung ketika ada anak-anak yang khatam Al-Qur’an, yang 

kemudian anak tersebut diberikan apresiasi agar hatinya merasakan 

kegembiraan sehingga anak-anak yang lain juga tertarik.  

Salah satu versi narasumber yang lain mengatakan bahwa:  

Sayyang pattu’du di satu pendapat sejarahwan dari kerajaan balanipa 
keempat namanya Kanna I Pattang untuk memberikan apresiasi atau 
penghargaan bagi anak-anak tamat mangaji untuk bisa naik sebuah 
kendaraan yang mewah akhirnya turun temurunlah itu setiap orang 
tamat mangaji diberikan hadiah yakni orang berprestasi..55 

Tradisi sayyang pattu’du memiliki sejarah yang dalam terkait dengan 

peran kuda sebagai kendaraan istimewa di zaman dahulu, yang hanya dapat 

ditunggangi oleh orang-orang dari golongan elit atau bangsawan. Inisiasi 

Imam Lapeo yang mengizinkan kuda ditunggangi oleh mereka yang 

menamatkan Al-Qur’an merupakan langkah signifikan dalam mengubah 

tradisi ini menjadi simbol penghargaan terhadap pencapaian spiritual dalam 

masyarakat mandar.  

 
54Suyardi dan Syarif Hidayat, Naik Haji di Masa Silam Kisah-Kisah Indonesi Naik Haji 

(Jakarta; Perpustakaan Nasional Republik Indomesia), h. 895. 
55Munu Kamaluddin (47 Tahun), Tokoh Masyarakat, wawancara di pambusuang 

Kecamatan Balanipa, Tanggal 22 Juli 2024 
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Konsep living Qur’an sangat jelas dalam konteks ini. Tradisi sayyang 

pattu’du tidak hanya mempromosikan pembelajaran Al-Qur’an di kalangan 

anak-anak, tetapi juga mengaitkannya dengan penghargaan yang istimewa 

seperti hak untuk menunggangi kuda. Hal ini tidak hanya mempertahankan 

nilai-nilai tradisional keagamaan. Tetapi juga  menunjukkan bagaimana Al-

Qur’an dihidupkan melalui praktik dan simbol-simbol budaya yang relevan 

dalam masyarakat mandar. Dengan menghubungkan pencapaian mengaji 

dengan hak untuk menunggangi kuda, tradisi ini mengintegrasikan niai-nilai 

spiritual dengan aspek praktis kehidupan sehari-hari, menjadikannya contoh 

nyata dari bagaimana Al-Qur'an diterapkan dan dihormati dalam masyarakat. 

Tradisi sayyang pattu’du di masyarakat Polewali Mandar dalam kajian 

living Qur’an, terdapat beberapa poin, dapat diperhatikan sebagai berikut: 

1. Memberikan apresiasi yang tinggi kepada anak-anak yang 

mengkhatamkan Al-Qur’an 

Memberikan apresiasi yang tinggi kepada anak-anak yang berhasil 

mengkhatamkan Al-Qur’an merupakan hal yang sangat penting dalam 

pendidikan mereka. Ini tidak hanya memberikan penghargaan atas prestasi 

mereka dalam menyelesaikan tugas yang besar secara spiritual, tetapi juga 

memperkuat rasa percaya diri mereka dan memberikan motivasi untuk terus 

meningkatkan kecintaan dan pengamalan mereka terhadap Al-Qur’an. Sesuai 

pernyataan bapak Mas’ud saleh sebagai berikut: 

Sayyang pattu’du adalah  penghargaan kepada anak yang tamat 
mengaji. Dimana pada zaman itu tradisi ini dulunya dipakai orang-
orang bangsawan, acara-acara kerajaan, sehingga naik pattu’du dalam 
kontek totamma’ sebagai ungkapan rasa syukur, suka cita, jadi 
menghargai orang yang khatam Al-Qur’an lewat tradisi ini. Makanya 
diarak. dalam pengarakan itu adalah apresiasi sekaligus mengabarkan 
bahwa anak ini sudah tamat, mari kita syukuri. Nah yang unik juga 
disitu iyalah karena dalam simbol yang dipakai itu pakaian orang 
pulang naik haji dimana pada saat itu hanya ada satu orang yang bisa 
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mengenakan pakaian seperti itu diluar bagi orang yang pulang 
Makkah, yakni anak yang khatam Al-Qur’an. Berarti penghargaan 
orang-orang pada zaman itu terhadap orang yang tamat ngaji itu 
sangat istimewa. Pertama dihadiahi naik kuda kedua dipakaikan 
pakaian seperti pakaian orang yang baru pulang dari Makkah. 
Sehingga ungkapan ulama kita Imam lapeo “mau2pa pai tia totamma’ 
mangaji mala mappuaji i’da dai di Makkah” itukan ada makna bahwa 
alangkah berintungnya orang yang tamat mengaji, bisa mengenakan 
pakaian haji, meski tidak naik di Makkah. Ini menunjukkan betapa 
diistimewakannya orang yang khatam Al-Qur’an pada saat itu yang 
dimana mereka bisa mengenakan pakaian haji. Hanya satu syaratnya 
orang dulu yakni Kau harus tamma’ mesti mangajio. (kau harus tamat 
mengaji)56 

Tradisi ini secara khusus merayakan dan menghargai pencapaian 

anak-anak dalam mengkhatamkan Al-Qur’an. Hal ini tidak hanya 

menciptakan suasana kegembiraan di antara keluarga dan komunitas, tetapi 

juga memberikan dorongan positif kepada anak-anak terus memperdalam 

hubungan mereka dengan Al-Qur’an. 

Pernyataan tersebut menjelaskan tentang tradisi sayyang pattu’du 

dimana anak-anak yang menamatkan Al-Qur’an dihormati dengan 

penghargaan istimewa, termasuk hadiah kuda dan pakaian yang mirip 

dengan pakaian haji. Tradisi ini memperlihatkan betapa tingginya 

penghargaan terhadap mereka yang membaca Al-Qur’an pada masa itu. 

Secara spesifik, tradisi sayynag pattu’du menunjukkan bahwa anak-anak yang 

mengkhatamkan Al-Qur’an bukan hanya mendapatkan penghargaan formal, 

tetapi juga diakui secara simbolis dalam masyarakat. 

Menaiki kuda dan Pakaian yang menggunakan pakaian haji untuk 

perarakan, menandakan satatus istimewa mereka, karena pada saat itu 

hanya sedikit orang yang bisa mengenakan pakaian seperti pakaian orang-

orang yang baru pulang dari Makkah. Jadi, tradisi ini bukan hanya sekedar 

 
56Mas’ud Saleh (45 tahun), Tokoh Masyarakat, wawancara di Polewali, Tanggal 25 

Juli 2024 
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upacara formal, tetapi juga merupakan ekspresi konkret dari kecintaan dan 

penghayatan mereka terhadap Al-Qur’an. Tradisi ini menghidupkan Al-

Qur’an dalam konteks sosial dan budaya, dimana nilai-nilai Al-Qur’an tidak 

hanya dipahami secara intelektual, tetapi juga diamalkan dalam tindakan 

nyata, seperti penghargaaan dan apresiasi terhadap mereka yang tamat 

mengaji. Seperti yang diungkap oleh bapak As’ad Satari , adalah sebagai 

berikut: 

melalui tradisi ini maka seseorang diangkat derajatnya karena ilmu, 
karena disitulah kuncinya karena khatam artinya tamma’ mangaji 
yang mempunyai keistimewaan karena orang-orang berilmu itu harus 
diangkat derajatnya, karena harus dihormati.  Dan kita tahu bahwa Al-
Qur’an telah menyebutkan bahwa orang-orang berilmu pasti diangkat 
derajatnya57 

Pernyataan di atas mengemukakan bahwa melalui tradisi sayyang 

pattu’du, seseorang diangkat derajatnya karena ilmu yang mereka miliki. 

Mengkhatamkan Al-Qur’an yang berarti mencapai suatu tujuan. Orang-orang 

berilmu harus dihormati dan diangkat derajatnya. Ini menyoroti pentingnya 

menghargai dan memberi penghormatan kepada mereka yang mempunyai 

pengetahuan. Pernyataan tersebut telah dijelaskan dalam QS AL-

Mujadilah/58: 11 
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Terjemahnya: 

Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara 

kamu dan orang-orang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha 

teliti apa yang kamu kerjakan.58 

 
57As’ad Sattari (43 Tahun), Tokoh Masyarakat, wawancara di pambusuang 

Kecamatan Balanipa, Tanggal 20 Juli 2024 
58Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya 
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Ayat di atas secara tegas mengemukakan bahwa Allah akan 

meninggikan derajat orang yang berilmu, lebih tinggi dari pada yang hanya 

sekedar beriman, ilmu yang dimiliki seseorang yang punya peran penting 

dalam memperoleh derajat. Ilmu yang dimaksud disini ialah semua jenis ilmu 

pengetahuan yang memiliki manfaat bukan saja ilmu agama.59 Oleh karena 

itu, memberi penghormatan kepada mereka yang khatam al-Qur’an adalah 

apresiasi masyarakat sebagai bentuk penghargaan karena mereka telah 

mengkhatamkan al-Qur’an.  

Dalam proses ini tentunya banyak ilmu yang telah mereka dapatkan 

seperti ilmu mengenal huruf, membaca Al-Qur’an dengan baik berdasarkan 

hukum bacaannya dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah prestasi di zaman 

dulu, sehingga layak untuk diberi penghargaan yakni dengan mengarak 

keliling kampung menggunakan kuda. Hal tersebut diperjelas oleh bapak 

Munu Kamaluddin yang menyatakan bahwa : 

Jadi dalam tradisi ini berlandaskan pada ayat-ayat bagaimana kita 
menghormati, memberi apresiasi, memberi penghargaan kepada 
orang-orang yang berprestasi seperti dalam QS surah yunus: 58 qul 
bifadlillahi wabirahmatihi, fabizalika fal yafrahu (dengan karunia Allah 
maka bergemburiralah, karunia Tuhan berupa apa saja. Salah satu 
tafsir mengatakan ilmu falyarahu hendaklah mereka bergembira pada 
pengetahuan itu. Al-Qur’an tidak membahasakan seperti apa bentuk 
Kegembiraan, maka menaikkan sayyang pattu’du menyewa kuda 
penari salah satu ekspresi gembira. Tidak ada kaidah yang membatasi 
ekspresi kegembiraan karena kecintaannya termasuk dalam konteks 
mencintai Al-Qur’an.60 

Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa mereka merayakan tradisi 

sayyang pattu’du berdasarkan pemahaman, keyakinan dan interpretasi 

mereka terhadap suatu ayat, yang dimana pernyataan tersebut menekankan 

bahwa pada QS. Yunus ayat 58, mendorong kita untuk bergembira atas 

 
59 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Tangerang: Lentera Hati, 2017)., h. 79. 
60Munu Kamaluddin (47 Tahun), Tokoh Agama, wawancara di pambusuang 

Kecamatan Balanipa, Tanggal 22 Juli 2024 
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karunia dan rahmat Allah yang seharusnya disyukuri dan dirayakan. 

Pemahaman mereka bahwa Qur’an tidak membatasi ekspresi kegembiraan 

itu, yang berarti memberikan keleluasaan kepada individu dan masyarakat 

untuk mengekspresikan kegembiraan mereka dalam berbagai bentuk yang 

sesuai dengan konteks mereka. Dapat diperhatikan dalam QS. Yunus/10:58, 

adalah sebagai berikut: 

ِ وَبِ 
ه

لِ اللّ
ْ
ض
َ
لْ بِف

ُ
 ق

ُ
 ه
ٍۗ
وْا
ُ
رَح

ْ
يَف
ْ
ل
َ
 ف
َ
ك لِ بِذٰ

َ
مَتِهٖ ف

ْ
 رَح

َ
مَعُوْن

ْ
ج
َ
ا ي مَّ ٌ مِّ ْ ت 

َ
 وَ خ

Terjemahannya: 

Katakanlah (Nabi Muhammad), Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya 

itu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang 

mereka kumpulkan. 61 

Disebutkan dalam tafsir al-Mishbah, bahwa hendaknya manusia 

bergembira atas karunia dari Allah swt. yaitu al-Qur’an dan ajaran islam. 

Dalam konteks ayat ini, kegembiraan dibatasi hanya dalam bentuk karunia 

Allah dan ajaran islam, bukan karena mendapatkan kesenangan dunia yang 

akan punah. Diriwayatkan di masa pemerintahan Umar bin Khattab, telah 

tiba harta benda yang sangat banyak di Madinah dan Irak. Ketika itu 

seseorang yang bersama Umar berkata “Demi Allah ini adalah karunia dan 

rahmat Allah”. Lalu Umar berkomentar “anda berbohong/keliru.” Bukan ini 

dimaksud oleh Allah dalam Firmannya.62 

Berdasarkan maksud ayat di atas merayakan prestasi atau bergembira 

dengan cara yang sesuai dengan budaya lokal atau dengan memberikan 

penghargaan adalah sah, selama tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. 

Ekspresi seperti ini menaikkan status sosial berdasarkan pemahaman 

 
61Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 215. 
62 Shihab, Tafsir Al-Mishbah., h. 105-106. 
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masyarakat terhadap suatu ayat yang kemudian diaktualisasikan dalam 

praktik sayyang pattu’du. Menghidupkan Al-Qur’an adalah konsep yang 

menunjukkan bagaimana ajaran Qur’an diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari dan konteks budaya. Dalam hal ini perayaan tersebut mencerminkan 

prinsip-prisip Qur’an dalam konteks budaya lokal. 

Sayyang pattu’du tidak lain bertujuan untuk membumikan Al-Qur’an. 

setiap tempat dan zaman pasti memiliki tradisi yang berbeda dalam 

memelihara Al-Qur’an yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat, 

memiliki pendekatan tertentu agar Al-Qur’an mudah diterima dan dihayati 

oleh masyarakat, sehingga mereka memiliki interaksi dengan Al-Qur’an. Di 

zaman Rasulullah saw. interaksi antara generasi pertama Islam dan Al-

Qur’an adalah tradisi menghafal. Hafalan memang salah satu tradisi bangsa 

Arab yang sangat menonjol ketika Al-Qur’an diwahyukan. Lewat tradisi ini, 

keselutuhan wahyu yang diterima nabi telah dipelihara dari 

kemusnahannya.63 

Al-Qur’an sendiri memberikan rangsangan senada kepada pembaca 

dan penghafalannya. Menurut sejumlah sarjana Muslim, permulaan wahyu 

yang disampaikan kepada nabi adalah perintah untuk membaca, kemudian 

nabi diperintahkan mengikuti pembacaan. Pewahyuan gradual Al-Qur’an 

dimaksudkan agar nabi dapat membacakannya kepada manusia secara 

bertahap, menurut kemampuan penerimaan ramai. Pengikut-pengikut nabi 

yang mendengar pembacaan Al-Qur’annya diminta untuk mendengar secara 

hikmat dan menyimak secara seksama agar memperoleh nikmat Tuhan (QS 

 
63Taufik Adnan Amal, Rekonstruksi Sejarah Al-Qur’an, (Cet. I;jakarta:PT Pustaka 

Alvaber, 2019), h. 378 



105 
 

 
 

17:204). Perintah ini secara jelas akan memotivasi kaum Muslimin untuk 

menghafalkan Al-Qur’an.64 

Tradisi sayyang pattu’du di masyarakat Mandar dan metode 

penghafalan di zaman Rasulullah saw. memang berbeda dalam 

pendekatannya. Namun keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni 

memastikan Al-Qur’an tetap terpelihara dan hidup dikalangan umat. Dapat 

diperhatikan pernyataan salah seorang narasumber yakni bapak As’ad 

Sattari adalah sebagai berikut: 

Bisa dibayangkan, jika tradisi ini tidak dihidupkan di masyarakat 
mandar. Apakah ada jaminan bahwa anak-anak mau membaca Al-
Qur’an. Pada kenyataannya para orang tua mendorong anaknya 
untuk mengaji, anak-anak juga antusias menghadap kepada 
annangguru (guru ngaji) untuk mempelajari Al-Qur’an hingga 
menamatkannya.65  

Kemudian dilanjutkan oleh bapak Munir adalah sebagai berikut: 

Tradisi ini bertujuan untuk bagaimana Al-Qur’an diterima dan 
dicintai oleh masyarakat Mandar, dan pada kenyataannya orang-
orang dulu mereka berlomba-lomba mempelajari Al-Qur’an hingga 
menamatkannya. Hal ini selaras dengan apa yang dilakukan oleh 
Rasulullah di zamannya. Hanya saja, metodenya berbeda karena 
disesuaikan tradisi yang relevan di masyarakat setempat, tapi sasaran 
dan tujuannya sama saja. 

Terdapat sejumlah hadis yang menjelaskan berbagai upaya nabi 

dalam mendorong penghafalan wahyu-wahyu yang diterimanya. Salah satu 

di antaranya adalah riwayat Usman bin Affan bahwa nabi bersabda “yang 

terbaik di antara kalian adalah mereka yang mempelajari Al-Qur’an 

kemudian mengajarkannya”. Nabi, sebagaimana diberitakan, juga mengirim 

para sahabat untuk mengajarkan Islam dan Al-Qur’an di berbagai daerah.66 

Di zaman Rasulullah penghafalan adalah metode utama karena masyarakat 

 
64Taufik Adnan Amal, Rekonstruksi Sejarah Al-Qur’an, h. 380. 
65As’ad Sattari (43 Tahun), Tokoh Masyarakat, wawancara di pambusuang 

Kecamatan Balanipa, 20 Juli 2024. 
66Taufik Adnan Amal, Rekonstruksi Sejarah Al-Qur’an, h. 379. 
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Arab pada saat itu memiliki budaya kuat dalam menghafal. Ini sangat efektif 

untuk mengingat dan meyebarkan wahyu Al-Qur’an secara lisan. Rasulullah 

dan para sahabat menggunakan metode ini untuk memamstikan bahwa 

setiap wahyu dapat dipertahankan dengan baik dan diteruskan dari generasi 

ke generasi.  

Sementara itu, di masyarakat Mandar, tradisi sayyang pattu’du 

menggunakan cara yang sesuai dengan budaya lokal. Hakikat dari tradisi ini 

tidak lain mempunyai tujuan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh 

Rasulullah. Hanya saja konteksnya berbeda karena pendekatan yang 

digunakan pun berbeda karena disesuaikan zaman dan tempat. Tradisi 

sayyang pattu’du adalah sebuah tradisi yang sangat relevan di masyarakat 

Mandar saat itu. Karena kuda dijadikan sebagai alat untuk memotivasi anak 

mempelajari, membaca, dan menamatkan Al-Qur’an. 

Jadi, meskipun metode yang digunakan berbeda, baik di zaman 

Rasulullah saw. maupun dalam tradisi sayyang pattu’du, keduanya berfokus 

pada menjaga keberlangsungan dan pelestarian Al-Qur’an. Pendekatan 

masing-masing menyesuaikan dengan budaya dan konteks zaman mereka, 

namun dengan hasil yang sama memastikan bahwa Al-Qur’an tetap hidup 

dan relevan di kalangan umat. 

2. Pembacaan ayat-ayat Al-Qur’an dalam praktik sayyang pattu’du 

Dalam tradisi sayyang pattu’du, masyarakat mandar memanfaatkan 

ayat-ayat Al-Qur’an sebagai bagian dari ritual berkendara dengan kuda. 

Tradisi ini mencerminkan integrasi antara praktik budaya dan keyakinan 

agama, dengan tujuan utama memastikan keselamatan dan perlindungan 
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selama perjalanan. Seperti yang diungkap oleh bapak Muhammad tahir 

adalah sebagai berikut: 

Ketika totamma’ hendak menaiki kuda, bagi masyarakat mandar 
khususnya area campalagian itu membaca surah yang terdapat 
dalam Al-Qur’an yakni surah Hud:41 yang dimana dalam ayat 
tersebut menjelaskan tentang nabi nuh memerintahkan umatnya 
untuk menaiki bahtera dengan menyebut nama Allah baik 
keadaan diam maupun dalam keadaan bergerak. Dari ayat 
tersebut masyarakat mandar meyakini bahwasanya dengan 
membaca surah itu mengharap berkah agar totamma’ 
mendapatkan keselamatan di atas kuda sebagaimana 
keselamatan bagi umat nabi nuh di atas bahtera.67 

Kemudian juga diperjelas oleh bapak As’ad sebagai berikut : 

Tradisi ini adalah tradisi naik kuda, yang dimana orang di atas 
kuda adalah umumnya perempuan. Bagi pissarung (pawang 
kuda) naala siri’ sannal i  bahkan lokko’ kayyang mua’ bemme’ i 
towaine diaya sayyang (dianggap malu bahkan malu yang sangat 
besar bagi pawang kuda ketika wanita di atas kuda sampai 
jatuh), sehingga umumnya pawang kuda punya mantra, dan 
mantra yag mereka gunakan selalu bersandar kepada Allah dan 
mereka membaca lailahaillah. Mereka meyakini bahwa 
lailahaillallah adalah benteng untuk keselamatan ketika dibaca 
insyaAllah selamat, itu juga  digunakan  dalam tradisi ini apalagi 
tradisi ini adalah acara besar membawa harga diri, selain itu, 
terdapat fakta bahwa masyarakat juga membaca ayat Al-Qur’an 
sebagai ussul mereka, sebagian masyarakat membaca QS Al-
Mu’minūn:14 agar mereka yang paling menarik di atas kuda.68 

Informan pertama menyebutkan bahwa masyarakat mandar, 

khususnya area Campalagian, membaca surah Hud:41 ketika menaiki kuda. 

Ayat ini menggambarkan nabi Nuh yang memerintahkan umatnya untuk 

menaiki bahtera dengan nama Allah. Dalam konteks ini, ayat tersebut 

diartikan sebagai doa dan perlindungan untuk keselamatan saat berkendara 

naik kuda. Dengan mengaitkan ayat ini, masyarakat mandar meyakini bahwa 

membaca ayat ini memohon berkah dan perlindungan dari Allah, sama 

seperti umat nabi Nuh yang dilindungi saat menaiki bahtera. Ini 

 
67Muhammad Tahir (73 Tahun), okoh masyarakat, wawancara di passairang 

kecamatan campalagian, Tanggal 25 Juli 2024 
68As’ad Sattari (43 Tahun), Tokoh Masyarakat, wawancara di pambusuang 

Kecamatan Balanipa, Tanggal 20 Juli 2024 
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mencerminkan keyakinan bahwa mengikuti teladan nabi Nuh memulai 

perjalanan akan mendatangkan keselamatan dan perlindungan. Mereka 

percaya bahwa dengan membaca surah ini, mereka mengikuti ajaran yang 

sesuai dengan konteks spiritual yang dicontohkan oleh nabi Nuh. 

 Pernyataan kedua menyebutkan bahwa tradisi naik kuda umumnya 

dilakukan oleh perempuan, dan pawang kuda merasa malu jika perempuan 

jatuh di atas kuda. Ini menunjukkan bahwa ada dimensi sosial dan kultural 

yang kuat dalam tradisi ini. Pawang kuda menggunakan mantra yang 

bersandar kepada Allah, termasuk lafaz lailahaillallah. Mantra ini dianggap 

sebagai perlindungan spiritual yang memberikan rasa aman dan 

menghindari kecelakaan. Dalam konteks ini, lafaz tersebut berfungsi sebagai 

bentuk doa dan pernyataan iman yang diharapkan dapat menjaga 

keselamatan.  

Kedua pernyataan ini menunjukkan bagaimana masyarakat mandar 

mengaitkan praktik tradisi berkendara dengan kuda dengan aspek spiritual 

dan kultural melalui bacaan Al-Qur’an dan doa. Penggunaan surah Hud:41 

dan lafaz lailahaillallah masing-masing mencerminkan keyakinan dan 

perlindungan dan keselamatan, baik integrasi agama antara ajaran agama 

dengan praktik budaya. Serta bagaimana keyakinan tersebut membentuk 

perilaku dan tanggung jawab dalam tradisi sayyang pattu’du.  

Selain Al-Qur’an dijadikan sebagai doa untuk keselamatan, sebagian 

masyarakat juga menggunakan ayat Al-Qur’an sebagai doa agar terlihat 

menarik di atas kuda. 

Berikut dapat diperhatikan ayat Al-Qur’an berdasarkan pernyataan 

beberapa informan di atas, adalah sebagai berikut: 
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a. QS Hud/11:41 

ا  
َ
ا وَمُرْسٰىه

َ
ىه رٰٰ۪

ْ
ِ مَج

ه
ا بِسْمِ اللّ

َ
بُوْا فِيْه

َ
الَ ارْك

َ
حِيْمٌ   وَق وْرٌ رَّ

ُ
ف
َ
غ
َ
ْ ل ي
ِّ
 رَب 
َّ
 اِن

Terjemahnya: 

Dia (Nuh) berkata, “Naiklah kamu semua ke dalamnya (bahtera) 
dengan (menyebut) nama Allah pada waktu berlayar dan 
berlabuhnya! Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang.69 

Pada saat Nuh berputus asa terhadap kaumnya yang tidak mau 

beriman kepada Allah swt. ketika itu nabi Nuh berdoa kepada Allah untuk 

membinasakan kaumnya sehingga Allah swt. memerintahkan nabi Nuh 

membuat kapal untuk orang-orang yang beriman naik ke dalamnya. Ketika 

Nuh membuat kapal kaumnya melihat dan menghina serta mengeluarkan 

kata-kata “wahai Nuh kamu kemarin seorang nabi, pada saat ini kamu 

menjadi seorang tukang kayu. Semua orang menertawakannya. Setelah 

selesai pembuatan kapal Allah swt. memerintahkan untuk membawa 

bersamanya dalam kapal dari kalangan mukmin dan membawa semua jenis 

binatang dengan berpasang-pasangan dan semua jenis tumbuh-tumbuhan 

sebagai makanan sehingga keturunan mereka dapat berkelanjutan. 

Kemudian Allah datangkan angin topan dan banjir besar sehingga seluruh 

penduduk bumi tinggal dalam banjir. Seluruh permukaan bumi tengggelam 

sehingga tidak ada seorangpun yang selamat kecuali yang berada dalam 

kapal nabi Nuh.70 

Ayat di atas dalam tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab menjelaskan 

bahwa ayat tersebut dapat dipahami dalam arti nabi Nuh membaca basmalah 

setelah mempersilahkan seluruh penumpang naik ke bahtera, beliau 

 
69Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 226.  
70Muhammad Thaib Muhammad, “Kisah Nuh dalam Perspektif Al-Qur’an” Al-

Mu’ashirah 14 no 2 (2017), h. 135-137 
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menyuruh semua orang agar naik, setelah itu  beliau membaca basmalah 

dengan harapan keberkahan dan kebajikan dalam perjalanannya dari sejak 

berangkat hingga berlabuh nanti. Mengaitkan nama Allah pada suatu 

pekerjaan ialah cara untuk menjaga sesuatu yang dikerjakan, agar tetap 

terpelihara dari berbagai efek negatif seperti kerusakan, kerugian, dan 

kebinasaan.71 

Penafsiran ayat di atas sesuai dengan konteks yang dilakukan oleh 

masyarakat mandar dalam proses tradisi sayyang pattudu’, seseorang yang 

akan naik kuda membaca ayat di atas sebagai bentuk permohonan kepada 

Allah swt. agara supaya selama berada di atas kuda tidak terjadi hal-hal 

buruk, yang dapat membahayakan orang yang di atas kuda. Sebagaimana 

kaum nabi Nuh yang berada di atas kapal semuanya selamat dari bencana 

banjir besar. Tak satupun yang berhasil selamat dari peristiwa itu kecuali 

orang yang berada di atas kapal yang dibuat oleh nabi Nuh. Dalam hal ini, 

masyarakat Mandar membaca surah ini dengan mengharap berkah agar 

mereka selamat selama perjalanan dalam menunggangi kuda sebagaimana 

selamatnya kaum nabi Nuh ketika menaiki kapal atas izin Allah swt.  

b. Kalimat tauhid dalam QS Muhammad/47:19 dan QS al-Saffat/37:35 

1) QS al-Saffat/37:35 

 
َ
وْن ُ ت ِ

ْ
ك
َ
سْت

َ
ُ ي
ه

 اللّ
َّ
 اِلا

َ
ه
ٰ
 اِل
ْٓ َ
مْ لا

ُ
ه
َ
ا قِيْلَ ل

َ
ا اِذ

ْٓ
وْ
ُ
ان
َ
مْ ك

ُ
ه
َّ
  اِن

Terjemahnya:  

Sesungguhnya dahulu apabila dikatakan kepada mereka, “Lā ilāha 

illallāh” (Tidak ada tuhan selain Allah), mereka menyombongkan 

diri.72 

 
71 Shihab, Tafsir Al-Mishbah., h. 256. 
72Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 447. 
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Ayat di atas menyinggung orang-orang yang telah disebutkan 

sebelumnya yakni orang-orang yang berbuat dosa (orang kafir). Kemudian 

Allah swt. menjelaskan bahwa mereka akan mendapatkan azab karena 

mereka tidak mau mengakui keesaan Allah dan kenabian. Adapun orang-

orang yang mengingkari kalimat tauhid, apabila mereka mengucapkannya 

mereka menyombongkan diri. Maksudnya mereka mengingkari ucapan 

tersebut dan keras kepala pada kesyirikannya, dan memandang remeh 

pengakuan keesaan Allah.73 

2) QS. Muhammad/47:19 

مُ 
َ
عْل
َ
ُ ي
ه

 وَاللّ
ِۚ
تِ
ٰ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
نَ وَال مِنِي ْ

ْ
مُؤ
ْ
 وَلِل

َ
بِك

ْْۢ
ن
َ
فِرْ لِذ

ْ
غ
َ
ُ وَاسْت

ه
 اللّ

َّ
 اِلا
َ
ه
ٰ
 اِل
ْٓ َ
 لا
ٗ
ه
َّ
ن
َ
مْ ا
َ
ل
ْ
اع
َ
مْ    ف

ُ
ىك وٰ

ْ
مْ وَمَث

ُ
بَك
َّ
ل
َ
ق
َ
 ࣖ مُت

Terjemahnya:  

Ketahuilah (Nabi Muhammad) bahwa tidak ada Tuhan (yang patut 
disembah) selain Allah serta mohonlah ampunan atas dosamu dan 
(dosa) orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah 
mengetahui tempat kegiatan dan tempat istirahatmu.74 

Ayat di atas bermaksud agar manusia kembali mengingat Tuhan. 

Karena hanya itulah jalan satu-satunya untuk memperoleh keselamatan 

dalam kehidupan. Manusia yang selalu ingat tentang keesaan Tuhan dan 

kekuasaannya ia akan mendapatkan ilham dalam kehidupannya. Tujuan 

utama ayat ini ialah kepada orang yang mengaku beriman pada risalah nabi 

Muhammad saw. ini adalah bekal utama dalam menghadapi kekacauan di 

hari kiamat nanti, apapun yang terjadi seorang muslim harus tetap teguh 

memegang prinsip bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain 

Allah.75 

 
73 Fakhr al-Di>n Al-Ra>zi, Al-Tafsi>r Al-Kabi>r: Mafa>ti>h} Al-Ghayb , (Kairo: Dar al-hadis, 

2012)., h. 394. 
74Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 508. 
75 Hamka, Tafsir Al-Azhar (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2001)., h. 6710. 
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Kedua ayat di atas berdasarkan tafsirnya menggambarkan dua 

perspektif yang berbeda, dalam QS. al-Saffat/37:35 konteksnya ialah 

golongan kafir yang disuruh untuk mengakui keesaan Allah dengan ucapan 

lailahaillah, namun mereka bersikap angkuh dan tetap keras kepala pada 

kemusrikan mereka. Sedangkan, ayat yang kedua QS. Muhammad/47:19 

membahas tentang pentingnya untuk selalu mengingat keesaan Allah swt. 

dalam menjalani aktifitas kehidupan, karena hanya dari Allah sumber 

keselamatan. Oleh karena itu, pawang kuda membaca kalimat lailahaillah  

dengan penuh keyakinan, karena hanya hanya kepada Allahlah satu-satunya 

tempat memohon keselamatan.  

c. QS al-Mu’minūn: 14 

 
َ
مَ ل

ٰ
عِظ

ْ
ا ال
َ
سَوْن

َ
ك
َ
مًا ف

ٰ
 عِظ

َ
ة
َ
غ
ْ
مُض

ْ
ا ال
َ
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Terjemahnya:  
Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu 
sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan 
segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang 
itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya 
makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling 
baik.76 

Konteks dari ayat ini, Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, bahwa Umar 

bin Khattab menuturkan: pandanganku bersesuaian dengan kehendak Allah 

dalam empat hal. Antara lain mengenai turunnya ayat, dan sungguh, kami 

telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian kami 

menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat kokoh (rahim). 

Kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat itu kami jadikan 

segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu 

tulang belulang itu itu kami bugkus dengan daging. Kemudian kami 

 
76Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 342. 
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menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. (QS al-Mu’minūn/23:12-14). 

Ketika ayat turun dan berhenti di situ, akupun berucap “Maha suci Allah, 

pencipta yang paling baik.77 

Allah swt. menyampaikan di ayat sebelumnya tentang penciptaan 

manusia yang berasal dari saripati tanah, yakni nabi Adam a.s. kemudian 

pada ayat di atas menjelaskan proses penciptaan manusia dari air mani 

(sperma) yang berasal dari tulang sulbi laki-laki, yang tersimpan dalam 

rahim perempuan, lalu air mani tersebut berubah menjadi segumpal darah 

beku yang berbentuk agak lonjong. Selanjutnya, darah beku tersebut berubah 

lagi menjadi segumpal daging berukuran satu kunyahan atau sesuap. 

Kemudian segumpal daging itu menjadi tulang-belulang, dan Allah swt. 

membentuknya mempunyai kepala, dua tangan, dua kaki serta tulang-

tulangnya, urat saraf serta pembuluh darahnya. Kemudian Allah swt. 

membungkusnya dengan daging yang menutupi tulang seolah-olah menjadi 

baju penutup. Kemudian Allah swt. membentuknya menjadi makhluk yang 

berbeda dengan cara meniupkan ruh padanya. Sehingga ia bisa bergerak, dan 

berubah menjadi makhluk lain yang mempunyai pendengaran, penglihatan, 

dan mampu merasakan.78  

Dalam tafsir Fatḥul Qadīr disebutkan bahwa maknanya ialah 

mengeluarkannya ke dunia, ada juga pendapat maknanya ialah tumbuhnya 

rambut, ada juga pendapat tumbuhnya gigi, dan ada pula pendapat 

sempurnanya kekuatan-kekuatan yang yang diciptakan padanya. 

Penggunaan lafaz ثم menunjukkan perbedaan yang jelas pada dua ciptaan. 

 
77Al-Allah Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuṭi, Asba>b Al-Nuzu>l, h. 415. 
78Wahbah al-Zuhailī, Tafsir al-Munīr Jilid 9, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), 339.  
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 maksudnya ialah pembuat dan penentu yang paling detail dan ا

cermat.79  

Dalam tafsir fi zhilalil Qur’an disebutkan setetes air mani adalah 

periode di antara periode-periode pertumbuhan manusia. Ia merupakan 

hakikat yang sangat menakjubkan yang perlu untuk direnungi, manusia 

dengaN seluruh unsur dan karakternya terambil dari air mani yang tersari. 

Dari fase setetes air mani menuju fase segumpal darah, pada saat sel mani 

laki-laki bertemu dengan sel telur perempuan. Maka ia akan menggantung 

dalam rahim perempuan dan mengambil sari makanan dari darah ibunya. 

Kemudian, dari fase segumpal darah menuju fase segumpal daging, saat titik 

yang menggantung tersebut mulai membesar menjadi sepotong darah yang 

keras dan bercampur. Ia terus menerus tumbuh dengan tertib dan teratur, 

hingga sampai pada tahap menjadi segumpal daging, lalu daging tersbut 

berubah menjadi tulang-belulang, lalu masuk pada fase pembungkusan 

tulang dengan daging, Tidak ada seorangpun yang dapat menciptakan kecuali 

Allah, lafaz  
ُ
سَن

ْ
ح
َ
 di atas bukan untuk menunjukkan kelebihan (tafdhil), namun ا

ia bermakna kebaikan yang mutlak bagi penciptaan Allah yang telah 

memberi kekuatan kepada manusia menempuh fase-fase tersebut, sesuai 

sunnah yang tidak berubah, tidak menyimpnag tidak lambat, hingga tercapai 

derajat kesempurnaa hidup manusia dengan sistem yang detail itu.  

Setiap proses yang dialami pada janin adalah hal yang sangat ajaib, 

namun kebanyakan manusia tidak memperhatikan hal tersebut, karena 

dianggap hal yang biasa dan sudah akrab dikenali. Setiap bayi yang lahir 

membawa sifat warisan yang berbeda-beda dan punya keistimewaan 

tersendiri, semua itu bermula dari setetes air mani. Seseungguhnya berpikir 

 
79Muhammad al-Syaukani, Fathul Qadir jilid 4, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 2007), 

h. 654. 
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tentang hakikat ini sudah cukup membuka hati-hati yang terkunci saat 

menyaksikan pemandangan yang menakjubkan ini.80  

Ayat di atas merupakan fase penciptaan manusia yang berasal dari air 

mani kemudian menjadi makhluk hidup dengan merincikan beberapa fase. 

Ini menunjukan bukti nyata kekuasaan Allah swt. setelah melewati beberapa 

fase maka lahirlah manusia serta kehidupan yang dimilikinya. Ayat di atas 

telah menegaskan bahwa hanya Allah semata sang Pencipta, Dia yang 

Menghidupkan, Dia yang Mematikan, dan Dialah yang Membangkitkan dan 

Menghidupkan kembali.81  

Jika dilihat konteks ayat di atas dan beberapa tafsirannya, ayat 

tersebut menjelaskan tentang proses penciptaan manusia yang tidak 

memiliki keterkaitan dalam  konteks tradisi sayyang pattu’du, yang dimana 

sebagian masyarakat membaca ayat ini agar terlihat menarik dan terlihat 

yang paling cantik di atas kuda. Seperti yang diungkap oleh narasumber 

sebelumnya oleh bapak As’ad Sattari bahwa Masyarakat Mandar umumnya 

mengenal istilah ussul.82 Dalam konteks ayat ini, masyarakat menjadikannya 

sebagai ussul, yakni doa dalam bentuk perbuatan. Masyarakat mengamalkan 

surah ini berdasarkan keyakinan mereka. 

 Mereka mengharap bahwa dengan membaca surah ini, maka mereka 

akan terlihat cantik di atas kuda. Namun, keyakinan mereka merujuk pada 

simbol dari ayat tersebut bukan berdasarkan maknawi, mereka melihat 

surah ini mempunyai keunikan tersendiri, dimana ayat ini semuanya 

berbaris fathah, sehingga bagi mereka ayat ini dapat dijadikan sebagai ussul.   

 
80Sayyid Qutb, Fi Zilāl al-Qur’ān jilid 4, (Beirut: Dār al-Masyrūq, 2003), h. 2459-2460.  
81 Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir Jilid 9, h. 341. 
82Ussul adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kearifan  lokal 

masyarakat suku mandar, yang berarti harapan optimis terhadap keberhasilan melalui 
simbol-simbol positif, baik itu berupa benda maupun tindakan. 
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Pernyataan yang diungkap oleh bapak As’ad Sattari dibenarkan oleh 

informan lainnya, akan tetapi mereka tidak menyebut secara eksplisit 

mengenai pengamalan surah tertentu agar terlihat menarik di atas kuda, 

dapat diperhatikan pernyataan oleh bapak Munu Kamaluddin, adalah sebagai 

berikut: 
Membaca surah tertentu agar terlihat menarik di atas kuda 
sebenarnya masing-masing personal, akan tetapi tidak menutup 
kemungkinan hal itu memang diamalkan oleh sebagian masyarakat 
Mandar, karena masyarakat sangat erat dengan istilah ussul, dan 
masyarakat selalu membaca doa-doa tertentu ketika naik kuda, 
mereka masing-masing punya mantra, sehingga mungkin sebagian 
masyarakat membaca ayat al-Qur’an sebagai doa mereka, namun 
sebagian lainnya mereka membaca doa-doa yang diajarkan oleh nenek 
moyang mereka.83 

dari beberapa informan mengatakan bahwa setiap tradisi yang 

dibentuk oleh masyarakat mandar pasti ada ussul di dalamnya, yang dimana 

ussul diartikan sebagai doa dalam bentuk perbuatan, ussul tidak pernah lepas 

dari berharap kepada Allah, karena dalam berdo’a tidak semua paham 

bahasa Arab, orang-orang dulu bahkan bertahan sampai sekarang, 

masyarakat berdo’a dalam bentuk tingkah laku.84 Misalnya ketika wanita 

naik di atas kuda, ia terlebih dahulu melihat ke atas matahari dengan 

harapan mereka ingin bersinar atau bercahaya seperti sinarnya matahari. 

Ussul diterima dalam Islam,  sebagaimana Allah swt menyukai orang yang 

berharap atau berdoa. Tujuan utama dari ussul adalah berharap, yang 

pelaksanaannya disimbolkan dalam perbuatan. Perbuatan atau benda yang 

diussulkan adalah simbol, dan ada harapan dibalik hal tersebut. dapat 

diperhatikan pernyataan bapak Sayyid Fadl al-Mahdaly, adalah sebagai 

berikut: 

 
83Munu Kamaluddin, (47 Tahun), Tokoh Agama, wawancara di pambusuang 

Kecamatan Balanipa, Tanggal 22 Juli 2024  
84Sayyid Fadl al-Mahdaly (48 Tahun), Tokoh Agama, wawancara di Kecamatan 

Polewali,, Tanggal 28 Juli 2024. 
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ussul telah dibenarkan, dan Rasulullah juga melaksanakan ussul, yakni 
menanamkan harapan pada suatu perilaku atau benda, suatu ketika 
Rasulullah saw. datang ke Makkah untuk melaksanakan haji. Beliau 
dihalangi oleh Quraish, pada saat itu dilaksanakan perjanjian 
Hudaibiyyah, beberapa kali Rasulullah mengirim utusan untuk 
melaksanakan perundingan perdamaian namun selalu gagal. Pada 
akhirnya yang diutus dari kaum Quraish adalah Suhail bin Amar, 
Rasulullah tersenyum dan beliau berkata “semoga perundingan 
perdamaian ini akan berhasil karena yang diutus bernama Suhail, arti 
dari nama Suhail adalah mudah. Sehingga diharapkan mudah-mudahan 
perundingan tersebut dimudahkan karena seseorang yang diutus 
memiliki arti nama mudah”.85 

Pernyataan tersebut mengaitkan konsep ussul dengan praktik yang 

dilakukan oleh Rasulullah saw. pada saat itu, Perundingan yang rumit serta 

menyita waktu dan tenaga antara nabi Muhammad saw. dengan pihak 

Qurasiy, akhirnya menemui titik terang setelah pihak yang di utus adalah 

Suhail bin Amr yang datang melakukan perundingan. Meskipun ia bersikap 

agresif dan tidak sopan kepada nabi saw. tetapi nabi saw. tetap tenang, 

lapang dada dan penuh toleransi menghadapi Suhail yang berusaha 

menyulitkan nabi saw. dengan berbagai tawaran yang menyudutkan umat 

Islam. Namun, dengan penuh pertimbangan nabi saw. memberi konsesi dan 

menyetujuinya. Pengambilan kesepakatan yang dicapai disebut perjanjian 

Hudaibiyah, hal ini merupakan momentum awal kemenangan Islam yang 

akan membuka jalan syiar Islam berbagai penjuru jazirah Arab.86 

Pengiriman utusan Suhaib bin Amar oleh Quraish untuk  perundingan 

perdamaian. Rasululah memiliki harapan bahwa karena  nama Suhaib berarti 

mudah. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw. menggunakan 

optimisme dan makna simbolis dalam perbuatannya. Oleh karena itu 

penggunaan ussul dalam konteks ini bukan hanya sekedar keyakinan pribadi 

 
85Sayyid Fadl al-Mahdaly (48 Tahun), Tokoh Agama, wawancara di Kecamatan 

Polewali, Tanggal 28 Juli 2024. 
86Ali Syahbana Siregar, Negosiasi Rasulullah saw. dalam Mewujudkan Perjanjian 

Hudaibiyah, Seikat 2, no. 2 (April) 2023, h. 119.  
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tetapi juga didasarkan contoh historis dan tindakan Rasulullah saw. yang 

dianggap membawa keberhasilan dalam perundingan tersebut. 

Sebagian masyarakat menjadikan surah al-Mu’minūn: 14 sebagai 

ussul. Yang dimana ussul adalah harapan optimis terhadap keberhasilan 

melalui simbol-simbol positif, baik itu berupa benda maupun tindakan. 

Mereka melihat bahwa ayat tersebut mempunyai keistimewaan pada tata 

letak harakat atau tanda baca di ayat tersebut, yang semuanya berbaris 

fathah. Mereka percaya bahwa keindahan visual dari ayat ini bisa 

mempengaruhi penampilan mereka terutama saat menunggangi kuda. Secara 

simbolis, ini menunjukkan bahwa mereka menghargai keindahan dan 

keserasian dalam bentuk tulisan Al-Qur’an, dan berharap bahwa hal tersebut 

dapat mempengaruhi penampilan mereka secara fisik dan menarik 

perhatian.  

Dalam kasus ini ada perbedaan makna tekstual dan aplikasi simbolis 

yang digunakan oleh masyarakat Mandar. Surah al-Mu’minūn/23: 14 secara 

lansung berbicara tentang proses penciptaan manusia dari air mani hingga 

menjadi makhluk hidup dengan berbagai fungsi. Ayat ini menguraikan proses 

biologis dan spiritual dari penciptaan manusia. namun masyarakat Mandar 

memilih untuk menggunakan ayat ini dalam konteks estetika dan 

simbolisme. Mereka tertarik pada tata letak harakat, yang semuanya berbaris 

fathah sehingga menjadikannya sebagai ussul, membaca ayat ini dianggap 

sebagai cara untuk menarik perhatian saat menunggangi kuda. 

Hubungan antara penggunaan ayat ini dan makna tekstualnya 

mungkin tidak lansung terihat. Dalam konteks ini, penggunaan ayat tersebut 

lebih pada simbolisme daripada pemahaman literalnya. Masyarakat Mandar 

memanfaatkan keindahan visual dari ayat sebagai cara untuk mencapai 
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tujuan estetika dan sosial mereka. Jadi, meskipun ayat tersebut berbicara 

tentang proses penciptaan manusia, masyarakat Mandar mengadaptasi dan 

menerjemahkannya dalam bentuk yang sesuai dengan kepercayaan dan 

keyakinan mereka. 

Dalam konteks living Qur’an masyarakat Mandar tidak hanya melihat 

ayat dari segi makna literal, tetapi juga dari segi simbolis dan estetis. Ini 

menunjukkan bahwa bagimana teks suci dapat diterjemakan dan diterapkan 

dalam berbagai cara untuk memenuhi berbagai tujuan kehidupan mereka 

dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan konteks budaya dan sosial 

masing-masing komunitas. 

3. Mensyiarkan ajaran-ajaran Al-Qur’an 

Tradisi sayyang pattu’du berfungsi sebagai sarana dakwah yang 

memanfaatkan bentuk-bentuk budaya lokal untuk menyebarluaskan ajaran 

Al-Qur’an. Poin-poin dari tradisi ini adalah bagaimana menyampaikan ajaran 

Al-Qur’an dalam bentuk syair yang disebut kalindaqdaq, kemudian poin 

selanjutnya adalah solawat yang dibawakan dengan rebana mengekspresikan 

penghormatan dan kecintaan kepada nabi Muhammad saw. ini tidak hanya 

sebagai bentuk pujian, tetapi juga sebagai media untuk mengajarkan nilai-

nilai cinta dan penghormatan dalam Islam.87 

Al-Qur’an sendiri mempunyai tugas lain dalam kehidupan, di samping 

keberadaannya sebagai pedoman bagi manusia, ia juga berfungsi sebagai 

dakwah Islam, karena Al-Qur’an adalah kitab universal, yang di mana 

dakwahnya tertuju kepada manusia secara keseluruhan. Hal tersebut telah 

jelas diterangkan QS. an-Nahl/16:125, adalah sebagai berikut: 

 
87Munu Kamaluddin (47 Tahun), Tokoh Agama, wawancara di pambusuang 

Kecamatan Balanipa, Tanggal 22 Juli 2024 
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Terjemahnya: 

Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dan pengajaran 
yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat 
dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat 
petunjuk.88 

Pada ayat di atas Allah swt. memerintahkan kepada RasulNya agar 

menyeru kepada manusia dengan penuh hikmah. Ibnu Jarir berkata: Yaitu 

yang telah diturunkan kepada beliau yakni al-Qur’an dan as-Sunnah, serta 

pelajaran yang baik, yang didalamnya termuat larangan serta berbagai 

peristiwa yang disebutkan agar waspada terhadap siksa Allah. Ketika ada 

yang ingin berdialog maka hendaknya dilakukan dengan cara yang baik, 

lemah lembut, serta tutur kata yang baik. Sebagaimana nabi Musa dan harun 

diperintahkan untuk berlemah lembut kepada Fir’aun dalam firmanNya QS. 

Thaha ayat 44.89 

Berdasarkan penafsiran ayat di atas maka Tradisi sayyang pattu’du 

sangat selaras dengan pesan ayat yang mengajarkan untuk menyebarkan 

dakwah dengan baik dan lemah lembut. Kalindaqdaq merupakan syair-syair 

yang berisi ajaran al-Qur’an yang biasa dibacakan sebagai bentuk dakwah. 

Serta rebana yang juga berisi salawat kepada baginda nabi saw. yang menjadi 

pengiring sayyang pattu’du. Ini adalah bentuk dakwah kepada masyarakat 

untuk selalu mengingat nabi Muhammad saw. sebagai nabi yang menjadi suri 

tauladan dalam kehidupan, agar senantiasa bersalawat kepada beliau. 

Yusuf Qardhawi mengemukakan metodologi dakwah yakni membidik 

rasio dan hati, berdialog dengan cara yang terbaik, berkomunikasi kepada 

 
88Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 281. 
89 Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir, h.613. 
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setiap kelompok dengan bahasa mereka dan berdalil menggunakan ayat-ayat 

Al-Qur’an. Sayyid Qutub berpendapat bahwa dakwah dengan metode bi 

hikmah akan terwujud dengan berlandaskan tiga hal yang harus 

diperhatikan: 

a. Keadaan dan situasi mad’u 

b. Tingkat dan ukuran materi dakwah dyang disampaikan tidak 

membebani atau memberatkan mad’u 

c. Merumuskan metode dakwah yang tepat sesuai dengan situasi dan 

kondisi mad’u 

Tradisi sayyang pattu’du dengan kalindaqdaq dan rebana 

memainkan peran penting dalam mensyiarkan ajaran-ajaran Al-Qur’an. 

Dalam bahasa lokal rebana disebut “rawana´atau dari hasil yang selalu 

merujuk pada sang Ilahi. H. Mahmud Ganna mengutip gurunya KH. 

Muhammad Saleh (guru tarekat Qadariyah Mandar Sulbar yang sekian tahun 

tinggal di Makkah), mengisahkan bahwa suatu ketika nabi melakukan 

perjalanan dari Makkah ke Madinah. Setelah tiba di Madinah nabiyullah 

dijemput oleh salah satu paket hiburan yang disebut duff (rebana) atau 

sejenis instrumen musik yang mebrannya dari kulit. Kehadiran rawana 

sebagai alat  usik tradisional pembauran dua budaya, antara budaya Arab 

atau Islam Timur Tengah dan budaya Mandar. Tepatnya zaman 

pemerintahan raja Mandar ke IV.90 

Permainan rebana telah menjadi salah satu alat musik atau hiburan 

yang wajib pada setiap acara perayaan ritual tradisi perayaan hari besar 

Islam. Tak terkecuali pada perayaan maulid nabi saw. Mawardi mengungkap 

salah satu penulis tentang budaya Mandar mengatakan bahwa, sebelum 

 
90Sahabuddin Mahganna, Olioreang Entitas Etnis dan Melodi Mandar, (Cet. I; Polewali 

Mandar, 2020), h. 148 
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lahirnya kebudayaan Islam di Mandar, orang Mandar sudah Islam. Artinya, 

sikap dan watak masyarakat Mandar kala itu telah banyak memiliki 

persamaan dengan budaya atau paham ajaran Islam. Ketika pengaruh budaya 

Arab memasuki wilayah Balanipa seketika itu pula paham Islam lansung 

berkembang pesat, sebab media syiar yang digunakan adalah alat musik 

rebana. Bagi masyarakat Mandar, bunyi yang dihasilkan rebana dapat 

mencairkan suasana dan menghanyutkan para pendengar untuk larut di 

dalamnya. Ritmis yang diperdengarkannya pun membuat denyut jantung 

serasa berdebar ditambah lagi zikir yang dialntunkan seolah menjadi kalimat 

yang mengajak untuk selalu menuju ke jalan yang benar dan yang diridhai 

Allah swt.91 

Permainan atau hiburan rakyat setempat tidak dianggap sebagai 

problem dalam beribadah, sebab telah dipahami dan dibenarkan secara 

estetika bahwa ia hanya sebagai media pengusir kejenuhan. Mereka malah 

berbaur untuk terlibat menjadi pemain, hingga mampu menempatkan 

dirinya sebagai keluarga. Beban tersebut terungkap ringan dalam 

menyampaikan keinginan untuk meyakinkan bahwa rebana sebagai 

instrumen hiburan dan spiritual dalam mengonttol jiwa, bahwa rebana 

adalah permainan musik yang dapat menggugah hati untuk sebuah 

perdamaian dan keharmonisan umat ke jalan yang diajarkan oleh Al-Qur’an. 

 Melalui bentuk budaya dan seni. Ini memungkinkan ajaran-ajaran Al-

Qur’an untuk diterima dan dihayati dalam konteks masyarakat mandar. 

Sekaligus menjaga relevansi dan nilai-nili spiritual dalam kehidupan sehari-

hari. Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya menjaga warisan budaya tetapi 

juga berfungsi sebagai sarana untuk menyebarluaskan dan menghidupkan 

 
91Sahabuddin Mahganna, Olioreang Entitas Etnis dan Melodi Mandar, h. 151. 
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ajaran Al-Qur’an dalam kehidupan masyarakat , hal tersebut diungkapakan 

oleh bapak Muhammad Tahir sebgai berikut : 

tradisi sayyang pattu’du itu selalu sepaket dengan rebana dan 
kalindaqdaq. Dan dalam kalindaqdaq itu ada dua kalindaqdaq 
romantis dan kalindaqdaq pesan agama yang diajarkan dalam Al-
Qur’an. Dan apa yang saya sampaikan di kalindaqdaq adalah makna 
dari ajaran Al-Qur’an. Sedangkan dalam rebana itu adalah salawat.92 

Kalindaqdaq merupakan syair-syair mandar yang diambil dari makna 

ayat Al-Qur’an dan diterjemahkan dalam bentuk bahasa mandar adalah 

upaya untuk menghidupkan Al-Qur’an dalam koteks budaya lokal. 

Kalindaqdaq mengadaptasi makna dari ayat-ayat Al-Qur’an ke dalam bahasa 

mandar. Meskipun bukan teks lansung dari Al-Qur’an tetapi kalindaqdaq 

mencerminkan inti ajaran Al-Qur’an dalam bentuk yang dapat dipahami dan 

diterima oleh masyarakat mandar.  

Selanjutnya, dengan menerjemahkan makna ayat Al-Qur’an ke dalam 

syair lokal, kalindaqdaq mengintegrasikan ajaran agama dalam bentuk 

budaya yang relevan dan berakar kuat dalam tradisi lokal. Ini memungkinkan 

ajaran Al-Qur’an untuk hidup dan berkembang dalam konteks budaya lokal 

yang dimana syair-syair ini, yang dibawakan dalam perayaan tradisi sayyang 

pattu’du membantu menyebarluaskan nilai-nilai Al-Qur’an dan 

mempengaruhi cara hidup masyarakat. ini menunjukkan bagaimana ajaran 

agama dapat diterapkan dan dipahami dalam konteks sosial dan budaya. 

Terdapat beberapa kalindaqdaq sebagai syiar ajaran Al-Qur’an seperti 

yang diungkap salah satu narasumber yang merupakan pelaku lansung 

dalam peran rebana dan kalindaqdaq yakni bapak Muhammad Tahir adalah 

sebagai berikut: 

 
92Muhammad Tahir (73 Tahun), tokoh masyarakat, wawancara di passairang 

kecamatan campalagian, Tanggal 25 Juli 2024 
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mua’ melo o masannang tuo lalang i lino peirranni paunna pemerintah 
tapi mua’ melo o salama’ diloanna akhera’ peirranni paunnna 
pandritta’ 

jika engkau ingin tenang hidup di dunia maka taatlah kepada 
pemerintah tapi jika engkau ingin selamat diakhirat maka dengarlah 
nasehat para ulama 

Tenna’ dissang to ita’ mappake bahasa Al-Qur’an ya iya bandi dipake 
tapu sampai dimana apa ndan uissang mappake bahasa Arab 

seandainya saya tahu menggunakana bahasa seperti bahasanya Al-
Qur’an, maka itu yang mungkin saya sampaikan, tapi apa boleh buat, 
saya tidak mengerti atau paham bahasa arab) tetapi apa yang saya 
sampaikan yah itu ajaran Al-Qur’an yang mana Al-Qur’an 
memerintahkan untuk kita taat kepada pemerintah dan para waliAllah 
juga adalah sosok manusia yang luarbiasa93 

Kalindaqdaq sebagai bentuk syair dalam tradisi sayyang patu’du 

memadukan makna ajaran Al-Qur’an dengan bahasa dan budaya lokal, yang 

bertujuan untuk menyebarluaskan nasihat dan ajaran agama dengan cara 

yang dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat mandar, analisis pesan 

yang disampaikan oleh informan di atas adalah sebagai berikut: 

a. Pesan tentang kepatuhan terhadap pemerintah 

“jika engkau ingin tenang hidup di dunia, maka taatlah kepada pemerintah” 

pesan ini mencerminkan prinsip penting dalam Islam mengenai kepatuhan 

kepada pemimpin. Dalam konteks Al-Qur’an, terdapat ajaran tentang 

pentingnya mematuhi otoritas selama hal tersebut tidak bertentangan 

dengan syariat Islam. Ini berdasarkan ayat dalam QS. an-Nisa’/4:59, adalah 

sebagai berikut: 
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Terjemahnya: 

 
93Muhammad Tahir (73 Tahun), tokoh masyarakat, wawancara di passairang 

kecamatan campalagian, Tanggal 25 Juli 2024 
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Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara 

kamu.94 

Ayat di atas dijadikan sebagai kewajiban taat kepada Allah sebagai 

suatu ketaatan dasar dan ketaatan kepada Rasul juga sama menjadi ketaatan 

dasar, serta menjadikan ketaatan kepada pemerintah sebagai ketaatan 

mengikut pada taat kepada Allah dan RasulNya. Tidak disebutkan lafaz taat 

ketika menyebut pemerintah, karena pemerintah haruslah dari kalangan 

beriman dan memenuhi syarat, taat pada pemerintah hendaklah dalam hal 

yang dibenarkan oleh Allah serta tidak ada yang bertentangan dengan 

syariat. Telah disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan 

Muslim nabi saw bersabda yang artinya, sesungguhnya ketaatan itu hanya 

dalam perkara yang baik saja.95  

Kepatuhan kepada pemerintah yang adil dapat menciptakan 

ketenangan dan keamanan masyarakat. Karena hakikatnya ketika suatu 

masyarakat menerima dengan baik aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah yang amanah, semua manfaatnya akan kembali pada diri sendiri. 

Karena pemerintah yang beriman pasti membuat aturan berdasarkan 

kemaslahatan umum dan menjadikan al-Qur’an dan Sunnah nabi saw. 

sebagai pedoman. Apabila pesan-pesan yang terkandung dalam syair-syair 

kalindaqdaq didengarkan dan diamalkan dalam kehidupan, maka hidup akan 

damai dan tenang. 

 
94Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 80. 
95 Sayyid Qutb, Fi Zhilāl Al-Qur’ān (Kairo: Dār al-Syurūq, 2003)., h. 287. 
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b. Pesan tentang mendengarkan pesan ulama 

“jika engkau ingin selamat di akhirat, maka dengarlah nasihat ulama”, 

pesan ini menggarisbawahi pentingnya mengikuti petunjuk dan nasihat 

ulama. Dalam Islam, ulama memiliki peran penting dalam memberikan 

bimbingan spiritual dan pemahaman agama. Ini sejalan dengan ajaran dalam 

QS al-Baqarah/2:129, adalah sebagai berikut: 

 
ِّ
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Terjemahnya: 
Ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan 
mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan 
kitab suci dan hikmah (sunah) kepada mereka, dan menyucikan 
mereka. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.96 

Ayat di atas adalah doa nabi Ibrahim dan putranya Ismail agar 

mengutus kepada umat Islam seorang nabi yakni Muhammad saw. yang 

mengajarkan al-Qur’an, rahasia-rahasia hukum agama, serta tujuan-tujuan 

syariat, menyucikan jiwa mereka dari kekotoran perbuatan syirik dan 

maksiat, dan membuat mereka mulia dengan adanya Islam. Dan hal ini telah 

dikabulkan oleh Allah swt. dengan mengutus rasul penutup di kalangan 

bangsa Arab yakni nabi Muhammad saw. sebagaimana perkataan nabi saw 

yang artinya: Aku adalah doa kakekku Ibrahim, berita gembira saudaraku Isa, 

dan mimpi Ibuku. Allah swt telah memuliakan bangsa Arab dengan 

menghadirkan sebaik-baik pemimpin dan menjadi bangsa yang berdaulat, 

mulia, mempunyai kekuatan dari ujung Timur hingga Barat.97 

 
96Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 20. 
97Wahbah Al-Zuhaili, Tafsir Al-Munir (Beirut: Dar al-Fikr, 2009)., h. 341. 
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Mendengarkan nasihat ulama dan mengikuti petunjuk mereka dapat 

membantu seseorang mencapai keselamatan di akhirat dengan memahami 

dan mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Kalindaqdaq dalam tradisi 

sayyang pattu’du mengintegrasikan prinsip-prinsip Al-Qur’an dalam bentuk 

syair yang sesuai dengan budaya lokal. Dengan mengajarkan kepatuhan 

kepada pemimpin dan pentingnya mengikuti nasihat ulama.  

Kalindaqdaq lain yang disampaikan oleh narasumber yang inspirasinya dari 

Al-Qur’an, seperti: 

“dao pattuna-tunai padammu rupa tau, kasi’na nacalla puang nabire agama 
ta”98 

(janganlah engkau menghina satu sama lain, karena hal tersebut dibenci oleh 
Allah, dilarang dalam agama) 

pameddi sulakka’mu mae’di toi amalmu mua’ suruga mutinja’ musalili99 

(perbanyaklah sedekahmu sehingga engkau memiliki banyak amal, jika 
engkau menginginkan surgaNya Allah). 

Kalidaqdaq yang disampaikan oleh narasumber ini menggambarkan 

penerapan ajaran Al-Qur’an dalam budaya lokal. Seperti “janganlah engkau 

menghina sesama manusia karena hal tersebut dibenci oleh Allah dan 

dilarang dalam agama” pesan ini mencerminkan ajaran Al-Qur’an mengenai 

akhlak dan hubungan antar sesama. Dalam surah al-Hujurat:11, Allah 

melarang penghinaan dan olok-olokan antar sesama, dapat diperhatikan 

sebagai berikut: 
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98Muhammad Tahir (73 Tahun), tokoh masyarakat, wawancara di passairang 

kecamatan campalagian, Tanggal 25 Juli 2024. 
99Muhammad Tahir (73 Tahun), tokoh masyarakat, wawancara di passairang 

kecamatan campalagian, Tanggal 25 Juli 2024 
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Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-
olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan 
itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan 
pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain 
(karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik 
daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling 
mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-
buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang 
tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.100  

Hasbi as-Shiddiqy dalam tafsirnya menyebutkan, Allah swt. menyeru 

kepada orang-orang beriman agar tidak saling menghina antar setiap 

golongan yang lain, baik itu dengan membeberkan aib (cacat), dengan cara 

mengejek, menghina, baik dengan ucapan maupun isyarat, misalnya 

menertawakan orang yang dihina pada saat ia melakukan kesalahan. Jangan 

menghina satu sama lain karena kerapkali orang yang dihina lebih baik di sisi 

Allah. Maksud ayat jangan mencela dirimu sendiri mengandung makna 

bahwa, mencela orang lain sama saja artinya mencela diri sendiri. Tidak 

boleh saling memberi julukan yang buruk, seperti hai munafik, hai fasik, hai 

pencuri, hai penipu. Atau memanggil orang yang  telah masuk Islam dengan 

panggilan hai yahudi, hai Nasrani.101 

Kalindaqdaq ini menunjukkan penerapan langsung ajaran Al-Qur’an 

dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. dengan menekankann pentingnya 

saling menghargai dan tidak menghina, kalindaqdaq ini menjadi sarana untuk 

mengajarkan nilai-nilai Islam secara kultural. Kemudian terdapat pesan yang 

menyoroti pentingnya sedekah sebagai amal yang mendekatkan diri kepada 

Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah/2:261, Allah menjelaskan ganjaran besar 

untuk sedekah: 

 
100Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 516. 
101Teungku Muhammad hasbi ash- Shiddiqy, Tafsir Al-Qur’anul Majid Juz 5 

(Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000)., h. 3921-3922. 
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Terjemahnya: 

Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan 
Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) 
yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus 
biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. 
Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. 

Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya ayat di atas merupakan 

perumpamaan yang diberikan Allah berupa pelipatgandaan pahala terhadap 

orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan tujuan 

menggapai ridhoNya. Dan kebaikan itu berlipat ganda mulai dari sepuluh 

sampai tujuh ratus kali lipat. Perumpamaan dengan menggunakan benih 

mengandung isyarat bahwa pahala amal akan dikembangkan Allah untuk 

orang yang mengerjakannya, sebagaimana tumbuh-tumbuhan yang subur 

bagi orang yang menanamnya di lahan yang subur. Allah akan 

melipatgandakan pahala bagi orang yang ikhlas dalam beramal.102 

Berikutnya pesan yang terkandung dalam syair kalindadaq yang juga 

diambil dari al-Qur’an tentang pentingnya sedekah yang dapat 

melipatgandakan pahala sampai tujuh ratus kali lipat. Sehingga, orang-orang 

yang benar-benar memahami makna dalam kalindadaq ini diharapkan 

mampu menerapkannya. Oleh karena itu, dalam tradisi ini ada dakwah yang 

mengingatkan kepada orang-orang untuk bersedekah karena ada pahala 

besar di dalamnya bagi orang yang melakukannya dengan ikhlas. 

Kemudian solawat yang dibawakan dengan rebana adalah bentuk 

pujian kepada nabi Muhammad saw. yang berbentuk musik rebana, ini 

merupakan bentuk penghormatan yang terhubung dengan ajaran agama dan 

 
102 Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir, h. 527. 
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seringkali disertai dengan niat untuk memperoleh berkah. Melalui solawat 

tersebut ajaran tentang pujian dan penghormatan kepada nabi juga 

disebarluaskan, mencerminkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam praktik budaya. 

Pada rebana dilantunkan salawat-salawat juga Pujian-pujian kepada Allah 

swt. dan salawat kepada Rasulullah saw. itu sangat jelas dalam al-Qur’an, 

bagaimana Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada baginda nabi 

saw, apapun aktivitas yang dilakukan yang dimana solawat itu sangat 

penting.103 Hal tersebut dijelaskan dalam QS al-Ahzab/33:56, adalah sebagai 

berikut: 
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Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya berselawat untuk Nabi. 

Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi 

dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.104 

Maksud ayat di atas Allah dan para Malaikat memberkahi nabi 

Muhammad saw. sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas yang 

berkata: “Sesungguhnya Allah dan MalaikatNya bersalawat kepada nabi saw. 

wahai orang yang beriman bersalawatlah kepadanya (Muhammad)”. 

Maksudnya memberi keberkahan kepada nabi Muhammad saw. 

Sesungguhnya Allah swt. merahmati nabi saw. dan memerintahkan 

malaikatnya berdoa dan memohonkan ampun untuknya. Hal ini karena 

salawat untuk selain Allah ialah bermakna mendoakan. Dan sungguh telah 

dijelaskan sebelumnya bersama dalilnya. Maka tidak perlu mengulanginya. 

 
103As’ad Sattari (43 Tahun), Tokoh Masyarakat, wawancara di pambusuang 

Kecamatan Balanipa,, Tanggal 20 Juli 2024. 
104Kementrian agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 426. 
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Allah menyeru kepada orang yang beriman berdoa untuk nabi saw. dan 

memberi salam untuk nabi saw. mengajak untuk salam penghormatan Islam 

dan semacamnya yang bisa diucapkan dengan salawat.105 

Pada saat rebana dimainkan, salawat-salawat kepada baginda nabi 

saw. yang dilantunkan mengiringi sayyang pattu’du, hal ini sebagaimana 

disebutkan pada ayat di atas. Allah swt. sendiri bersalawat dan Malaikat 

bersalawat kepada nabi saw. salawat merupakan amalan yang sangat 

dianjurkan dalam Islam. Sehingga, tidak heran dalam memainkan rebana 

dalam tradisi sayyang pattudu salawat senantiasa dikumandangkan 

beriringan dengan musik dari rebana, membuat orang-orang yang 

mendengarkannya juga bisa ikut bersalawat. 

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Ahmad Rafid 

mengelompokkan tipologi resepsi Al-Qur’an dalam masyarakat menjadi  tiga 

jenis: resepsi eksegesis, estetis, dan fungsional. Dalam konteks ini,  penulis 

akan  memaparkan berbagai bentuk resepsi Al-Qur’an yang tampak dalam 

tradisi sayyang pattu’du, kemudian mengidentifikasikannya menjadi dua dua 

kategori utama, adalah sebagai berikut: 

a. Resepsi estetis 

Resepsi masyarakat Mandar terhadap  Al-Qur’an dalam bentuk estetis 

yang terlihat dalam penggunaan rawana (rebana) dan kalindaqdaq untuk 

mensyiarkan ajaran Al-Qur’an dengan cara artistik dan budaya. Ini 

mencerminkan penghargaan terhadap keindahan dan  kekuatan seni dalam 

menyampaikan pesan Al-Qur’an. Di Mandar sendiri menganggap bahwa 

kehadiran rebana sebagai media penyampaian untuk ke jalan yang benar 

sekaligus menjadi media persahabatan untuk menjalin kebersamaan dan 

 
105Ibnu Jarīr Al-Thabarī, Tafsīr Al-Tabarī juz 19 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 

1999), h. 174-175. 
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toleransi khususnya antar umat beragama. Masyarakat Mandar yang masih 

kental dengan kebudayaan dan adat istiadat, masih sering menggunakan 

rebana dalam bentuk hiburan. Meski permainan rebana bukanlah sebuah 

peperangan namun keberadaannya sebagai instrumen musik yang tidak 

lepas dari kata itu, sebab ia harus bertanggung jawab terhadap 

apresiatornya.106 

Tidak hanya itu, manusia lebih membutuhkan kesepakatan melalui 

materi (uang) yang juga sangat muda untuk kembali memunculkan konflik 

baru. Oleh karenanya lewat pendekatan musik rebana, harap perdamaian 

umat akan lebih berakibat positif dibanding yang lain, karena dinilai sebagai 

harmonisasi yang dapat diterima secara universal. Rebana bagi masyarakat 

Mandar adalah instrumen musik hiburan sekaligus spiritual dalam 

mengontrol jiwa yang dapat mengguah hati untuk sebuah perdamaian dan 

harmonisasi umat ke jalan yang benar. 

Aksi sayyang pattu’du sebagai even rakyat tahunan kultur Mandar 

yang dihelat setiap perayaan maulid nabi saw. masyarakat mencoba 

melakukan arak-arakan kuda yang ditunggangi oleh anak-anak yang telah 

mengkhatamkan Al-Qur’an. Mereka memakai kostum serba bagus dengan 

simbol Mandar dan Arab dengan melakukan siarah ke guru ngaji sang anak, 

bunyi-bunyian seperti rebana dan lantunan zikir serta salawatan berupa 

pujian kepada Allah dan Rasulnya menggema. Betapa tidak, masyarakat 

Madinah begitu menghargai Rasulullah saw. sebagai pelopor pembawa 

kebenaran, hal demikian juga terjadi pada anak-anak yang begitu menghargai 

annanngguru (gurunya) sebagai musabab pengetahuan tentang ke-Tuhanan. 

Hubungan bunyi-bunyian itu tak bisa dinafikan sebagai pendamping bahwa 

 
106Sahabuddin Mahganna, Olioreang Entitas Etnis dan Melodi Mandar, h. 158-159. 
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sebuah benda yang menganggap dirinya telah terlibat memuji kebesaran 

sang pencipta melalui syafaat.   

Adapun kalindaqdaq selalu beriringan dengan rebana, yang dimana 

kalindaqdaq berupa syair-syair mandar yang umumnya terbagi menjadi dua, 

ada romantisme dan pesan-pesan agama yang telah disampaikan dalam Al-

Qur’an. Seperti passambayang mo’o dai’ pallima wattu mooh, apa’ iyadi tuuh 

tia pewongan di ahera’.107 (salatlah engkau, lima kali sehari semalam, sebab 

itulah dia, bekal yang dibawa ke akhirat). 

Agama tentu memerintahkan umat muslim untuk melaksanakan salat, 

seperti yang telah dijelaskan di dalam QS al-Baqarah/2:110, sebagai berikut: 

قِيْمُوا  
َ
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َ
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ٰ
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ُ
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ُ
عْمَل

َ
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َّ
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  ٌ ْ صِت 
َ
 ب

Terjemahnya: 

Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu 

kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.108 

sayyang pattu’du adalah satu bentuk kebudayaan yang memiliki 
beberapa unsur di dalamnya yang kemudian disebut sebagai pakem. 
Jadi pakemnya seperti: ada kuda, ada yang khatam, ada pakalindaqdaq 
(pensyair), dan ada parrawana (pemain rebana). di dalam parrawana 
ini yang disampaikan adalah salawat dan pujian kepada Allah swt.. 
sedangkan dalam kalindaqdaq adalah pesan-pesan moral yang isinya 
sama dengan apa yang telah disampaikan dalam Al-Qur’an. ini tentu 
sudah jelas Al-Qur’an. inilah cara masyarakat Mandar menghidupkan 
Al-Qur’an karena kita menghadirkan sendiri Al-Qur’an ditengah-
tengah kebudayaan, karena dasarnya bahwa salawatan itu harus kita 
syiarkan, pesan Al-Qur’an ini harus kita syi’arkan.109 

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa, rebana dan 

kalindaqdaq dalam tradisi sayyang pattu’du memainkan perannya sebagai 

 
107Muhammad Tahir (73 Tahun), Wawancara Oleh Penulis, Tanggal 25 Juli 2024 
108Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 17. 
109As’ad Sattari (43 Tahun), Tokoh Masyarakat, wawancara di pambusuang 

Kecamatan Balanipa, Tanggal 20 Juli 2024. 
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sarana syiar. Rebana dalam tradisi sayyang pattu’du bukan hanya sebagai alat 

musik, tetapi juga sebuah medium spiritual. Musik rebana sering kali diiringi 

dengan gerakan yang terkoordanasi dalam pertunjukan. Irama dan pola 

dalam permainan rebana memiliki elemen keindahan yang mendalam. Ritme 

yang dihasilkan sering kali menyentuh emosi, meningkatkan pengalaman 

spiritual dan menumbuhkan rasa kekaguman terhadap ajaran yang 

disampaikan. Melalui salawat dan pujian yang dibunyikan dalam rebana, 

yang menunjukkan bahwa rebana berfungsi sebagai penghubung antara 

aspek artistik dan religius. Pujian yang disampaikan secara musikalisasi 

memperkuat pesan agama dengan memberikan kedalaman emosional. Ini 

adalah contoh bagaimana estetik musik  dapat menjadi bagian  dari 

pengalaman dan spiritual. 

Sedangkan kalindaqdaq melibatkan penyampaian pesan moral Al-

Qur’an melalui syair-syair yang terinspirasi oleh ajaran Al-Qur’an. Syair 

dalam kalindaqdaq menggunakan bahasa yang indah dan terstruktur dengan 

ritme tertentu. Keindahan bahasa ini mempermudah audiens untuk 

mengingat dan meresapi pesan moral. Dengan mengadaptasi pesan  moral 

dari Al-Qur’an ke dalam bentuk syair, kalindaqdaq memungkinkan ajaran 

tersebut disampaikan dalam format yang lebih sesuai dengan budaya 

lokal.ini mencerminkan bagaimana estetika  dapat mengintegrasikan nilai-

nilai religius dengan konteks budaya, membuat ajaran lebih relevan dan 

mudah diterima. 

Tradisi ini menciptakan pengalaman religius yang multidimensiaonal 

dengan menggabungkan musik, gerakan, dan bahasa yang indah. Ini 

memungkinkan audiens untuk merasakan kedekatan dengan ajaran Al-

Qur’an. Dengan menyesuaikan ajaran Al-Qur’an dengan elemen budaya lokal 
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seperti rebana dan syair, tradisi ini menjaga relevansi ajaran agama dalam 

konteks sosial dan budaya. Secara keseluruhan, resepsi estetis dalam tradisi 

sayyang pattu’du memperlihatkan bagaiman elemena budaya dan seni dapat 

digunakan untuk menyampaikan ajaran Al-Qur’an dengan cara yang artistik, 

menjadikannya lebih resonan dan relevan dalam konteks budaya 

masyarakat. 

b. Resepsi funsional  

Al-Qur’an bagi masyarakat Mandar tidak hanya diyakini sebagai kitab 

petunjuk, namun secara fungsional diyakini sebagai sebagai benteng 

keselamatan dalam perjalanan. Dalam tradisi sayyang pattu’du di masyarakat 

Mandar, terdapat penerapan fungsional yang jelas dari ayat-ayat Al-Qur’an 

dan lafaz tertentu sebelum naik kuda. Seperti QS Hud/11:41 dibaca sebagai 

bentuk doa perlindungan selama dalam perjalanan ketika menuggangi kuda. 

Sebelum naik kuda mereka membaca surah tersebut karena meyakini 

bahwa ayat ini memberikan keselamatan dan berkah selama perjalanan, dan 

mereka berharap mendapat berkah seperti selamatnya nabi Nuh bersama 

kaumnya ketika di atas bahtera agar selamat dari bencana. Dalam konteks 

resepsi fungsional, pembacaan ayat ini merupakan bentuk penerapan praktis 

dari teks religius untuk perlindungan dalam perjalanan.  

Seperti yang diungkap oleh bapak Muhammad Tahir beliau 

menuturkan bahwa ketika totamma’ hendak menaiki kuda, bagi masyarakat 

mandar khususnya area campalagian itu membaca surah yang terdapat 

dalam Al-Qur’an yakni surah Hud:41 yang dimana dalam ayat tersebut 

menjelaskan tentang nabi nuh memerintahkan umatnya untuk menaiki 

bahtera dengan menyebut nama Allah baik keadaan diam maupun dalam 

keadaan bergerak. Dari ayat tersebut masyarakat mandar meyakini 
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bahwasanya dengan membaca surah itu mengharap berkah agar totamma’ 

mendapatkan keselamatan di atas kuda sebagaimana keselamatan bagi umat 

nabi nuh di atas bahtera.110 

Selain itu, umumnya juga masyarakat Mandar membaca lafaz 

lailahaillallah sebelum naik kuda. Lafaz ini digunakan sebagai benteng 

keselamatan. Yang dimana, pawang kuda membaca lafaz ini ketika seorang 

wanita dan anak yang khatam hendak naik kuda, karena bagi mereka ketika 

wanita jatuh di atas kuda maka yang menanggung malu adalah pawang kuda 

(orang yang menjaga wanita di atas kuda ketika kuda sedang beraksi), 

bahkan dahulu pawang kuda menaruh lafaz tersebut di dinding-dinding 

rumah mereka sebagai bentuk perlindungan visual. Seperti yang diungkap 

oleh bapak As’ad mengatakan bahwa di masyarakat  termasuk pawang kuda 

yng digunakan pawang kuda itu dengan kalimat lailahaillallah dia pasang di 

dindingnya sebelum turun dari rumah karena keyakinan mereka tidak perlu 

dibaca cukup dilihat untuk keselamatan selama perjalanan saat wanita dan 

totamma’ (anak yang khatam) menunggangi kuda karena bagi pawang kuda, 

tradisi ini adalah acara besar yang menurut mereka ini membawa harga 

diri.111  

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa penggunaan ayat-ayat 

tersebut juga terkait dengan norma sosial dan budaya. Misalnya jatuhnya 

perempuan dari kuda dianggap memalukan, sehingga masyarakat 

mengintegrasikan teks religius dalam praktik untuk menghindari situasi yang 

membahayakan. Ini menunjukkan bahwa pembacaan ayat-ayat Al-Qur’an 

 
110Muhammad Tahir (73 Tahun), tokoh masyarakat, wawancara di passairang 

kecamatan campalagian, Tanggal 25 Juli 2024 
111As’ad Sattari (43 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara di Pambusuang 

Kecamatan Balanipa lis, Tanggal 20 Juli 2024. 
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dalam konteks ini tidak hanya bertujuan spiritual tetapi juga memnuhi 

kebutuhan praktik dan sosial. 

Rasulullah saw. sering mempraktikkan ajaran  Al-Qur’an dalam 

kehidupan sehari-hari dengan cara yang sangat fungsional. Beliau 

mengajarkan umatnya untuk membaca doa-doa tertentu untuk perlindungan 

dan keselamatan. Contohnya Nabi saw membaca tiga surah perlindungan di 

dalam Al-Qur’an sebagai benteng dalam menangkal kejahatan-kejahatan dari 

kalangan jin dan manusia, Dari Aisyah ra bahwasanya setiap malam ketika 

Rasulullah saw mengunjungi tempat tidurnya, beliau selalu mengangkat 

kedua telapak tangan, kemudian beliau meniup tangannya dalam keadaan 

terbuka lalu  membaca surah al-ikhlas, surah al-falaq dan surah al-nās, 

kemudian dengan kedua telapak tangan tersebut, beliau mengusap 

ketubuhnya, mulai dari kepala dan wajah hingga ke seluruh anggota tubuh 

yang lainnya, beliau melakukannya sebanyak 3 kali.112 

Penggunaan  ayat-ayat yang diyakini oleh masyarakat, seperti QS 

Hud/11:41 dan lafaz lailahaillallah dalam konteks perjalanan dan 

perlindungan adalah bentuk penerapan fungsional dari Al-Qur’an. Resepsi 

fungsional dalam tradisi sayyang pattu’du di masyarakat Mandar 

mencerminkan penerapan praktis, seperti meminta perlindungan dan 

keberkahan dalam perjalanan. Ini sejalan dengan praktik Rasulullah yang 

menggunakan ayat-ayat Al-Qur’an dalam tujuan praktis. Dengan demikian, 

penerapan ini mencerminkan bagaimana ajaran Al-Qur’an dapat 

diintegrasikan dalam situasi konkret untuk memenuhi kebutuhan praktis 

dan spiritual. 

 

 112Muhammad Ibn Ismā’īl Al-Bukhari, Sahih Bukhari, Juz 17 (Mesir: Mauqi’ wizārah 

Al-auqāf), h. 10.  
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Tradisi nenek moyang seringkali menjadi pedoman bagi masyarakat 

dalam  menjalani kehidupan sehari-hari, dimana banyak orang cenderung 

mengikuti praktik dan keyakinan yang diwariskan tanpa mempertimbangkan  

kesesuaian  ajaran agama, Hal ini tercermin dalam kebiasaan yang bertahan 

dari generasi ke generasi. Di jelaskan dalam QS al-Baqarah/2: 170, adalah 

sebagai berikut: 
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Terjemahnya: 

Apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan 
Allah,” mereka menjawab, “kami mengikuti apa yang kami dapati pada 
nenek moyang kami.” Apakah (mereka akan mengikuti juga) 
walaupun nenek moyang mereka (itu) tidak mengerti apa pun dan 
tidak mendapat petunjuk? 

Ayat di atas menekankan pentingnya mengikuti petunjuk Allah dan 

menjalankan ajaran-Nya dengan benar. Sehingga, dalam menjalankan praktik 

warisan nenek moyang perlu mempertimbangkan sisi nilai yang tidak 

bertentangan dengan syariat Islam. sayyang pattu’du merupakan tradisi 

khataman Al-Qur’an  yang diwariskan dari generasi ke generasi dan sangat 

identik dengan ajaran Al-Qur’an. Namun, dalam konteks hari ini tradisi ini 

mulai bergeser, dan banyak orang mengikuti praktik tersebut tanpa 

memahami esensi spiritualnya. tradisi sayyang pattu’du masih dilestarikan 

oleh masyarakat mandar hanya sebagai warisan budaya, tanpa memahami 

atau menerapkan makna spiritual yang terkandung di dalamnya. 

Orang-orang dulu, tradisi ini adalah sebuah acara yang sangat sakral 

karena tidak sembarangan orang bisa naik di atas kuda. Bagi masyarakat 
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dulu, tradisi ini bertujuan agar Al-Qur’an dipelajari, dibaca, dan dikhatamkan. 

Sejarah awalnya Al-Qur’an dihidupkan oleh masyarakat Mandar. Sebagai 

apresiasi kepada anak yang sudah khatam Al-Qur’an dan dijadikan sebagai 

upaya untuk mensyiarkan  ajaran Al-Qur’an di masyarakat. Akan tetapi, 

Sekarang ini, nilai-nilai tradisi ini sudah bergeser, hal tersebut berdasarkan 

pernyataan dari beberapa informan. Seorang budayawan mandar yakni 

Ridwan Kamil mengatakan: 

Seseorang harus tau sejarah dari tradisi ini, agar semangatnya dalam 
menghidupkan Al-Qur’an tetap diteruskan karena yang dikhawatirkan 
hakikat atau tujuan dari tradisi ini akan putus, karena fakta hari ini, 
sudah banyak yang naik di atas kuda bukan anak yang tamat mengaji, 
tomalolomo lamba naitai di te’e tania totamma’ na dio mi pergeseranna 
(sekarang wanita cantik yang pergi dicari untuk bisa naik kuda, bukan 
lagi anak yang khatam mengaji, di situlah pergeserannya) 113 

selanjutnya,  pernyataan  di atas sejalan dengan apa yang diungkap 

oleh bapak Munir, dapat diperhatikan sebagai berikut: 

Tradisi ini sangat sakral bagi masyarakat dulu, sehingga sangat 
diperketat orang yang diperbolehkan naik kuda, hanya orang yang 
tamat mengaji yang bisa naik kuda, sehingga bagi masyarakat dulu 
menganggap bahwa tradisi ini adalah tradisi yang sangat sakral yang 
perlu dijaga. Tetapi, konteks hari ini sudah bergeser bahkan saya 
anggap sudah melenceng. Karena faktanya yang naik kuda bukan anak 
yang khatam, bahkan yang lebih parah ketika waria mempermainkan 
tradisi ini hanya ingin viral. Masyarakat harus paham tujuan tradisi 
ini, agar tidak salah niat. 

Kemudian ditambahkan oleh narasumber lain, yakni bapak Mas’ud 

Saleh, adalah sebagai berikut: 

Sayyang pattu’du adalah syiar karena menyangkut Qur’an berupa 
kesenangan, kebahagiaan, yang berarti orang yang khatam Al-Qur’an 
adalah bentuk pengagungan terhadap Al-Qur’an. Sebagai ungkapan 
rasa syukur kepada Allah swt, maka disitulah bentuk ibadahnya. 
Ibadah bukan berarti persoalan naik kuda atau tidaknya tetapi 
motifnya. Sayyang pattu’du bukan ibadah akan tetapi dia akan menjadi 
ibadah ketika niatnya benar. Oleh karena itu, tradisi sayyang pattu’du 
hari ini itu murni tradisi karena yang diambil hanyalah tradisinya, dia 

 
113Ridwan Alimuddin (42 Tahun), Budayawan, wawancara di pambusuang 

kecamatan Balanipa, Tanggal 16 Juli 2024 
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kehilangan ruh Qur’annya. Bahkan kadang-kadang jika saya yang 
dijadikan sebagai penceramah, mereka masih sibuk make up, padahal 
sudah masuk waktu salat.114 

Terdapat pula versi lain, yang diungkap oleh  bapak As’ad Sattari 

mengenai pergeseran tradisi ini, adalah sebagai berikut: 

Tradisi sayyang pattu’du salah satu upaya dalam mensyiarkan ajaran 
Al-Qur’an, bagaimana Al-Qur’an hidup di masyarakat, sebagai 
apresiasi serta motivasi kepada totamma’ (anak yang khatam), diarak 
keliling kampung sebagai ekspresi kegembiraan masyarakat. yang 
dimana arakan tersebut diiringi rebana yang musiknya adalah salawat 
dan zikir, kemudian kalindaqdaq adalah syair-syair mandar, dan syair-
syairnya adalah ajaran Al-Qur’an yang disyiarkan. Tetapi masyarakat 
hari ini merayakan tradisi ini tidak memperhatikan nilai-nilai pada 
setiap pakem tradisi sayyang pattu’du. Terkadang yang naik kuda 
bukan lagi anak yang khatam, rebana yang dimainkan juga terkadang 
musik dangdut, serta kalindaqdaq menggunakan kata hallo sayang 
padahal kata itu tidak ada dalam kalindaqdaq. bahkan, yang lebih 
memprihatinkan lagi, tradisi ini kadang ada orang yang mabuk-
mabukan sehingga terkadang terjadi pertaruhan. Intinya banyak yang 
sudah bergeser.115 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa 

tradisi sayyang pattu’du mengalami perubahan dari tujuan awalnya sebagai 

sarana untuk memotivasi pembelajaran dan pembacaan Al-Qur’an menjadi 

sekedar perayaan budaya tanpa mengacu esensi utamanya. Dahulu, tradisi 

ini bertujuan untuk menghidupkan Al-Qur’an dengan melibatkan anak-anak 

yang telah khatam membaca Al-Qur’an dan menaiki kuda sebagai simbol 

penghargaan. Namun, saat ini fokusnya bergeser menjadi pencarian 

penampilan fisik semata, seperti mencari orang yang dianggap cantik untuk 

menaiki kuda, yang kemudian mengabaikan makna mendalam dan spiritual 

dari tradisi tersebut. 

Kemudian, pernyataan beberapa informan menyoroti perubahan 

dalam tradisi sayyang pattu’du dari tujuan awalnnya sebagai upaya 

 
114Mas’ud Saleh (45 tahun), Tokoh Masyarakat, wawancara di Polewali, Tanggal 25 

Juli 2024 
115As’ad Sattari, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Balanipa, Tanggal  
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mensyiarkan ajaran Al-Qur’an menjadi sebuah praktik yang terkadang jauh 

dari nilai-nilai aslinya. Tradisi ini awalnya didedikasikan untuk 

menghidupkan Al-Qur’an melalui kendaraan kuda sebagai simbol utamanya, 

disertai dengan salawat dan zikir sebagai ekspresi keagamaan dan 

kegembiraan masyarakat. namun seiring waktu, ada pergeseran yang 

menyebabkan praktik ini tidak selalu menceminkan nilai Al-Qur’an. 

Pergeseran tersebut dapat diperhatikan sebagai berikut: 

a. Tujuan awal menyebarkan Al-Qur’an, awalnya tradisi sayyang pattu’du 

dimaksudkan untuk menghidupkan Al-Qur’an, bagaimana Al-Qur’an itu 

selalu dibaca, dipelajari, dikhatamkan yang kemudian diberikan apresiasi 

melalui kendaraan kuda sebagai simbol keistimewaan serta 

penghormatan dan penghargaan kepada anak yang sudah khatam. Ini 

mencerminkan upaya untuk memperluas pemahaman dan kecintaan 

terhadap Al-Qur’an dalam masyarakat. akan tetapi tradisi sayyang 

pattu’du yang terjadi hari ini terkadang yang naik di atas kuda bukan  lagi 

anak yang khatam, tetapi yang dilihat adalah kecantikan dari seseorang. 

b. Pergeseran dalam praktik rebana dan kalindaqdaq, rebana dan 

kalindaqdaq awalnya digunakan untuk salawat dan syair-syair mandar 

yang terinspirasi dari Al-Qur’an. Namun, di beberapa kasus, musik yang 

dimainkan mungkin tidak lagi sepenuhnya salawat. Terkadang 

penggunaan rebana yang diiringi musik dangdut, kalindaqdaq yang 

dengan kata-kata modern dan bahkan terkadang terdapat praktik atau 

perilaku yang merusak keseimbangan moral, semuanya menunjukkan 

adanya pergeseran nilai asal tradisi sayyang pattu’du. Hal ini bisa 

merusak esensi tradisi dan mengurangi nilai spiritual serta pendidikan 

yang awalnya ingin disampaikan. 
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Dalam konteks ini, penting untuk merenungkan kembali tujuan asli 

tradisi sayyang pattu’du dan bagaimana untuk menjaga agar nilai-nilai Al-

Qur’an dalam tradisi tetap terjaga. Menurut penulis, terdapat langkah-

langkah yang perlu diperhatikan untuk mengembalikan esensi atau tujuan 

awal dari tradisi sayyang pattu’du, adalah sebagi berikut: 

a. Edukasi masyarakat, selenggarakan program edukasi bagi masyarakat 

untuk menjelaskan pentingnya mengikuti nilai-nilai dalam tradisi 

sayyang pattu’du. Program ini bisa berupa seminar atau diskusi yang 

melibatkan tokoh agama, dan masyarakat. 

b. Mengadakan peraturan dan Pengawasan yang ketat, pastikan hanya 

anak-anak yang sudah khatam yang diperbolehkan untuk naik kuda 

dalam acara sayyang pattu’du perlu ada penjaga khusus bisa ditunjuk 

untuk memverifikasi siapa yang boleh naik  kuda. Membuat peraturan 

mengenai aspek-aspek yang penting untuk dijalankan selama proses 

pelaksanaan tradisi, seperti siapa yang boleh berpartisipasi, jenis musik 

yang sesuai dan sikap yang harus dijunjung tinggi selama perayaan. Hal 

ini dapat melibatkan pemerintah, tokoh adat, kepolisian dan lain-lain.. 

Mereka dapat berfungsi sebagai penengah yang memastikan semua 

pihak mematuhi peraturan yang ada.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan  dari beberapa rumusan masalah 

tesis ini, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Adapun proses pelaksanaan tradisi sayyang pattu’du dimulai dari 

harus ada anak yang khatam Al-Qur’an. Acara ini terdapat dua bentuk, 

dilakukan secara perorangan yang biasanya ditemukan  diberbagai 

acara hajatan maupun acara pernikahan, dan secara kolektif dapat 

ditemukan  pada bulan-bulan maulid. Tradisi khataman Al-Qur’an 

memiliki beberapa rangkaian seperti: barazanji dengan mengharap 

berkah, marrattas baca sebagai pengsahan bahwa anak tersebut telah 

tamat, dan arak keliling kampung yang biasanya anak tersebut dibawa 

ke rumah gurunya untuk sungkeman sebagai bentuk rasa terimakasih 

kepada gurunya yang telah mengajarkan mebaca Al-Qur’an hingga 

menamatkannya. 

2. Terdapat beberapa etika sosial yang tercermin dalam tradisi ini, 

pertama musyawarah, mereka mengadakan musyawarah sebelum 

merayakan tradisi sayyang pattu’du yang biasanya mereka 

bermusyawarah dengan para tokoh agama atau ulama untuk meminta 

pendapat mengenai waktu pelaksanaan, rangkaian dan aspek-aspek 

yang harus diperhatikan selama proses perayaan tradisi sayyang 

pattu’du, hal tersebut terinspirasi oleh QS al-Imrān/3:159 yang 

menjelaskan  tentang perintah Allah untuk bermusyawarah dalam 

mengambil suatu perkara. Kedua  gotong royong, sikap gotong royong 

yang tampak dalam tradisi sayyang pattu’du adalah semangat saling 
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membantu, mengungkapkan empati dan rasa kebersamaan dalam 

masyarakat yang terinspirasi oleh QS al-Maidah/5:2 yang 

memerintahkan untuk saling tolong-menolong. Selanjutnya persatuan 

masyarakat dalam menyukseskan acara dengan memberikan bantuan, 

ada yang membantu dana dan adapula yang membantu tenaga yang 

terinspirasi oleh QS ali-Imran/3:134 yang menjelaskan tentang orang-

orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun keadaan 

sempit dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ketiga 

saling menghargai, masyarakat mandar dengan antusias menyiapkan 

makanan dan mengundang semua penonton tanpa memandang bulu. 

sebagai ungkapan penghormatan mereka dan penghargaan kepada 

sesama manusia, Mereka melakukannya dengan kesadaran bahwa 

tindakan tersebut merupakan  manifestasi dari nilai-nilai yang diambil 

dari Al-Qur’an dan sunnah. 

3. Tradisi sayyang pattu’du merupakan tradisi untuk membumikan Al-

Qur’an di masyarakat, yang dimana tradisi ini diperuntukkan untuk 

anak-anak yang mengkhatamkan Al-Qur’annya, sehingga masyarakat 

pada saat itu berlomba-lomba membaca Al-Qur’an hingga 

menamatkannya. Memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya 

kepada anak yang sudah tamat mengaji terinspirasi oleh QS al-

Mujadilah:11, terdapat pula pengamalan ayat-ayat Al-Qur’an dalam 

praktik sayyang pattu’du dengan membaca surah Hud/11:41 dan 

membaca lafaz lāilāhaillallāh sebagai benteng keselamatan dalam 

berkendara, serta dijadikan sebagai media untuk mensyiarkan ajaran 

Al-Qur’an yang terdapat dalam permainan musik rebana dan 



145 
 

 
 

kalinda’da (syair mandar) yang mengambil makna-makna dari ayat 

Al-Qur’an  

B. Implikasi  

Implikasi penelitian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dorongan  

bagi masyarakat untuk merevitalisasi tradisi sayyang pattu’du sebagai 

komitmen dalam menghidupkan Al-Qur’an. Dengan mengembalikan tujuan 

dan eksistensi tradisi ini, sayyang pattu’du dapat berfungsi kembali sebagai 

instrumen yang efektif dalam menyebarkan ajaran Al-Qur’an, Sehingga tetap 

relevan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Tesis yang berjudul analisis etika sosial Al-Qur’an dalam tradisi sayyang 

pattu’du di masyarakat polewali mandar (studi living Qur’an). 

1. Rumusan Masalah 

Tesis ini dirumuskan satu pokok masalah yakni bagaimana etika 

sosial dalam tradisi sayyang pattu’du di masyarakat polewali mandar 

(studi living Qur’an), kemudian dibagi menjadi tiga sub masalah: 

a. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi sayyang pattu’du di 

masyarakat polewali mandar. 

b. Bagaimana etika sosial yang tercermin dalam tradisi sayyang 

pattu’du di masyarakat polewali mandar. 

c. Bagaimana tradisi sayyang pattu’du di masyarakat polewali 

mandar dalam studi living Qur’an 

2. Metode pengumpulan data 

a. Observasi, observasi/pengamatan memperoleh informasi terkait 

penelitian yang dikaji 

b. Wawancara, sebuah proses yang dilakukan dengan cara 

berinteraksi lansung dengan narasumber, dengan menggunakan 

alat bantu seperti Pedoman wawancara yang di dalamnya terdapat 

daftar-daftar pertanyaan, alat menulis, dan alat perekam seperti 

handphone. 

3. Pedoman wawancara 

a. Proses pelaksanaan 

(1) Seperti apa awal mula muncunya tradisi sayyang patttu’du dan 

apa tujuan utama dari tradisi ini 

(2) Siapa yang biasanya bertanggung jawab atas perencanaan dan 

pelaksanaan tradisi ini 

(3) kapan waktu yang tepat untuk memulai persiapan dan 

pelaksanaan tradisi sayyang pattu’du 

(4) Mengapa tradisi sayyang pattu’du dipandang penting bagi 

komunitas lokal 

(5) Bagaimana tradisi ini dari masa ke masa 

b. Etika  sosial 

(1) Apakah tradisi ini memiliki etika sosial dan apa saja nilai  sosial 

yang terkandung di dalamnya. 

(2) Siapa yang paling dipengaruhi/menerima manfaat dari etika sosial 

yang terkandung dalam tradisi ini 

(3) Mengapa nilai sosial ini dianggap penting dan dijunjung tinggi oleh 

masyarakat yang mempraktikannya. 
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c. Tradisi sayyang pattu’du dalam studi living Qur’an 

(1) Apakah tradisi ini bentuk resepsi anda terhadap A-Qur’an 

(2) Apa landasan tradisi sayyang pattu’du. 

(3) Bagaimana bentuk-bentuk atau cara anda meresepsi Al-Qur’an 

melalui tradisi ini. Apakah ada bacaan Al-Qur’an/ajaran Al-Qur’an 

yang dipahami. 

(4) Apa efek atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat 
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