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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu Alaikum Warahamatullahi Wabarakatuh 

 Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt karena atas limpahan rahmat-Nya 

dan kebesaran-Nya telah mengizinkan untuk sedikit banyaknya mengetahui dan 

memahami ilmu yang dimiliki-Nya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada 

Rasulullah Muhammad saw, yang telah mengantarkan para hamba Allah dari alam 

gelap gulita menuju cahaya yang terang benderang seperti saat ini. Suatu kesyukuran 

yang tak ternilai harganya, peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi. 

Adapun judul skripsi ini adalah Persepsi Masyarakat Terhadap Makna Mattompang 

Arajang di Kabupaten Bone (Studi Sosiokultural) skripsi ini disusun sebagai salah 

satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) pada Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

 Setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang selama 

ini selalu mengulang doa-doa baik saya mulai saat terlahir di dunia hingga di detik 

sekarang. Entah, bagaimana lagi menjelaskan untuk mengucapkan terima kasih yang 

tak terhingga karena atas dukungan moril dan materilnya serta nasihat yang selalu 

terngiang menjadi alarm pengingat untuk langkah yang lebih baik. Teruntuk sosok 

kakak, yang selalu menyemangati dan mendukung pada proses penyelesaian skripsi 

ini.  

 Dalam penulisan skripsi ini, penulis menemukan berbagai banyak rintangan 

dan kesulitan, baik itu dari diri sendiri maupun dari luar. Namun, dengan penuh 

kesabaran dan keyakinan peneliti dapat melewati berbagai rintangan baik yang 
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berkerikil maupun menanjak berkat petunjuk dari Allah swt, dan adanya bimbingan 

dan bantuan dari semua pihak. Akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena 

itu, melalui ucapan sederhana ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan 

apresiasi yang setinggi-tingginya kepada: 

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Drs. 
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Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag, Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum dan 

Perencanaan Keuangan, Dr. H. Wahyudin, M.Hum. Wakil Rektor III bidang 

Kemahasiswaan  Prof. Dr. H. Darussalam yang telah menyediakan fasilitas 

belajar sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Wakil 

Rektor IV bidang Kerja sama dan Pengembangan Lembaga, Dr. H. 

Kamaluddin Abunawas, M.Ag. 

2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar Dr. 
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Irwan Misbach, SE, M.Si., Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum 

Perencanaan dan Keuangan Dr. Hj. Nurlaela Abbas, Lc, MA dan Wakil 
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PEDOMAN TRANSLITERASI  

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

Tidak dilambangkan 
 

Tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b 
 

be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

Te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج  

 
Jim j 

 
je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

kh 
 

Ka  dan ha 
 د 

 
dal 
 

d 
 

de 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

er 
 ز 

 
zai 
 

z 
 

zet 
 س 

 
sin 
 

s 
 

Es 
 ش 

 
syin 
 

sy 
 

esdan ye 
 ص 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 
 

‘ 
 

Apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 
 

g 
 

ge 
 ف 

 
fa 
 

f 
 

ef 
 ق 

 
qaf 
 

q 
 

Qi 
 ك 

 
kaf 
 

k 
 

ka 
 ل 

 
lam 
 

l 
 

el 
 م 

 
mim 
 

m 
 

Em 
 ن 

 
nun 
 

n 
 

en 
 و 

 
wau 
 

w 
 

we 
 هـ 

 
ha 
 

h 
 

ha 
 ء 

 
hamza
h 
 

’ 
 

apostrof 
 ya ى 

 
y 
 

 

 

Ye 
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    Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

  

 

Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفََ 

لََهَـوَْ   : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 fath}ah 

 

a a َ ا 
 kasrah 

 

i i َ ا 
 d}ammah 

 

u u َ ا 
 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fath}ah dan 
ya>’ 

ai a dan i ََْـى 
 

fath}ah dan wau 
 

au a dan u 
 

 ـوََْ

 

Nama 
 

Harakat dan 

Huruf 
 

Huruf dan  

Tanda 
 

Nama 
 

fath}ahdan alif atau 

ya>’ 
 ...َََاَ|َ...َََى

 

d}ammahdan wau 
 

 ــُـو
 

a> 

u> 

a dan garis di atas 
 

kasrah dan ya>’ 
 

i> i dan garis di atas 
 
u dan garis di atas 
 

 ــِـــى
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 Contoh: 

 ma>ta : مـاَتََ

 <rama : رَمَـى

 qi>la : قِـيْـلََ 

 yamu>tu : يَـمـوُْتَُ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang 

hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

فَالَِرَوْضَـةََُالأطََْ  : raud}ah al-at}fa>l 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : الَْـمَـدِيْـنَـةََُالَْـفـاَضِــلَةََُ

 al-h}ikmah : الَـحِْـكْـمَــةََُ

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d ( ََ ــّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ََ  <rabbana : رَبّــَنا

ََ  <najjaina : نَـجّـيَْــنا

 al-h}aqq : الَــْحَـقََُّ

 nu’ima : نعُّــِمََ

 aduwwun‘ : عَـدوَُ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِىَّ)

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَـلِـىَ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَـرَبــِىَ 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَ  alif)ال

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّـمْـسَُ

لــْزَلــَةََُ  al-zalzalah (az-zalzalah) : الَزَّ

 al-falsafah : الَــْفَـلْسَـفَةََُ

 al-bila>du : الَــْبـــِلادََُ

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ta’muru>na : تـأَمُْـرُوْنََ

 ‘al-nau : الَــنَّـوْعَُ

 syai’un : شَـيْءَ 

 umirtu : أمُِـرْتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 

al-Qur’an(dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
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9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

   billa>h بِاللَِ  di>nulla>h دِيـنَُْاللهَِ

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>hهُـمَْفِيَْرَحـــْمَةَِاللهَِ

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma>Muh}ammadunilla>rasu>l 

Innaawwalabaitinwud}i‘alinna>si lallaz\i> bi Bakkatamuba>rakan 

SyahruRamad}a>n al-laz\i>unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

MA = Madrasah Aliyah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-
Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid 
(bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 

Nama    : A. Iqriani 

Nim    :  50700117114 

Jurusan   : Ilmu Komunikasi 

Judul                           : “Persepsi Masyarakat Terhadap Makna Mattompang     

Arajang di Kabupaten Bone (Studi Sosiokultural) 

 

 

 Skripsi ini bertujuan 1) Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap 

makna mattompang arajang di Kabupaten Bone. 2) Untuk mengetahui makna pesan 

simbolik dalam proses mattompang arajang di Kabupaten Bone.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Persepsi masyarakat terhadap Makna 

Mattompang Arajang di Kabupaten Bone, sebagai tradisi yang dapat mempererat tali 

silaturahmi dan berkumpulnya orang-orang Bone dari berbagai profesi, maupun lintas 

latar belakang untuk mengilhami, menghayati, dan merefleksikan kebesaran kerajaan 

melalui bukti sejarah. (2) Makna pesan simbolik mattompang arajang di Kabupaten 

Bone memiliki makna pelestarian budaya yang masih terus terjaga hingga saat ini, 

makna spiritual adanya mantra-mantra sebagai penghubung antara alam manusia dan 

dewa. Makna menyucikan benda-benda pusaka yang diiringi doa. Makna silaturahmi 

sebagai pemersatu semua lapisan masyarakat baik keturunan para raja maupun 

masyarakat biasa.  

 Implikasi penelitian ini adalah 1) Penelitian ini diharapkan bagi masyarakat 

Bone senantiasa menjaga kesakralan pusaka dari leluhur dan dilestarikan dari 

generasi ke generasi ke depannya sehingga mampu mengetahui makna mattompang 

arajang dan menjadi historis untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bone. 2) 

Penelitian ini diharapkan bagi pemerintah Kabupaten Bone dapat menjaga tradisi 

mattompang arajang dan selalu memberikan pemahaman mengenai budaya serta 

menyiapkan wadah bagi pemuda untuk bertumbuh dan berproses demi menjaga 

budaya setempat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya dan  

setiap daerah memiliki kekhasan tersendiri. Budaya pada dasarnya merupakan nilai-

nilai yang hadir karena adanya proses interaksi antarindividu baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

Kebudayaan merupakan ciptaan manusia yang berlangsung dalam 

kehidupan. Apabila suatu kebudayaan dalam kehidupan manusia telah terhenti, dan 

tidak dapat berkembang maka hal tersebut disebut sebagai peradaban.1 

Proses perkembangan kebudayaan yang ada pada suatu masyarakat 

merupakan bentuk kemajuan yang dipengaruhi oleh perkembangan yang pesat dan 

mengalami perubahan menjadi semakin rinci yang memiliki nilai sakralitas dan 

ritualitas. 

Budaya menjadi kebanggaan dan tantangan bagi masyarakat untuk terus 

menjaga dan mewariskannya dari generasi ke generasi berikutnya. Adanya arus 

modernisasi sewaktu-waktu dapat menimbulkan dampak perubahan pada budaya 

yang ada di daerah tersebut, namun perubahannya tidak terjadi secara keseluruhan 

karena masih mempertahankan unsur-unsur keasliannya. 

Kebudayaan menurut Taylor sebagaimana dikutip Alo Liliweri, menegaskan 

bahwa: Kebudayaan diartikan sebagai pandangan hidup dari sebuah komunitas atau 

kelompok. Pengertian tersebut berarti bahwa kebudayaan memiliki peranan yang 

                                                      
1Muhammad Bahar Akkase Teng, Filsafat Kebudayaan dan Sastra (Dalam Perspektif 

Sejarah): Jurnal Ilmu Budaya. Vol 5. No.1. (Tahun 2017). h.69 
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sangat besar dalam ekosistem komunikasi.2 

Kebudayaan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, makna 

dan nilai yang diyakini oleh suatu kelompok dalam pengekspresiannya melalui 

perilaku seperti ritual dan kebiasaan maupun gaya berkomunikasi dengan masyarakat 

sekitar. Menurut Gazalba, kebudayaan ialah cara berpikir dan cara merasa, 

(kebudayaan batiniah) yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan 

sekelompok manusia, yang membentuk kesatuan sosial dalam suatu ruang dan satu 

waktu.3 

Budaya bersifat kompleks, luas dan abstrak. Kebudayaan dipengaruhi oleh 

pertumbuhan yang pesat, maka dari itu Indonesia dikenal karena ragam budayanya 

yang masih tetap dijaga dan dilestarikan karena budaya Indonesia memiliki 

keunggulan dibandingkan dengan negara lain, di mana Indonesia memiliki khas, 

keunikan, dan bervariasi menjadi bagian dari kebudayaan nasional. 

Kebudayaan menjadi warisan turun-temurun dari nenek moyang dari waktu 

ke waktu. Sulawesi selatan sebagai salah satu daerah yang berusaha menggali dan 

mengembangkan nilai-nilai kebudayaan yang menjadi aset daerah tersebut. 

Kebudayaan penting untuk diketahui terutama sejarah, nilai-nilai luhur masa lampau 

untuk kepentingan masa depan. Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi 

yang berada di Indonesia yang memiliki berbagai jenis kebudayaan. Terdapat empat 

suku yakni Suku Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. Walaupun berbeda ke empat 

suku tersebut tetap menjunjung tinggi nilai Bhineka Tunggal Ika. To Ugi atau Orang 

Bugis memiliki ciri utama yaitu bahasa dan budayanya cukup signifikan karena telah 

                                                      
2Alo Liliweri, Dasar-dasar Komunikasi Antar budaya (Antar budaya: Pustaka Pelajar, 2011), 

h. 109. 
3Muhammad Bahar Akkase Teng, Filsafat Kebudayaan dan Sastra (Dalam Perspektif 

Sejarah): Jurnal Ilmu Budaya. Vol 5, No.1. (Tahun 2017). h.71. 
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tersebar di berbagai wilayah yang ada di nusantara karena mayoritas Suku Bugis 

bekerja sebagai nelayan dan pedagang. 

Berdasarkan catatan sejarah, bahwa Kerajaan Bone didirikan oleh Manurunge 

Ri Matajang yaitu Raja Bone yang pertama pada tahun 1330 menjadi awal 

perhitungan hari jadi Bone sedangkan tanggal 6 April diperingati hari jadi Bone saat 

raja Bone Lapatau Matanna Tikka diangkat menjadi raja Bone ke-16. Hari jadi Bone 

diperingati untuk menghormati dan menghargai jasa para leluhur yang telah 

mewariskan berbagai tradisi dengan meresapi nilai-nilai Sumange Tealara, agar dapat 

terus menjaga budaya yang selama ini dipertahankan.4 

Suku Bugis Bone sama halnya dengan suku-suku lainnya yang dianugerahi 

berbagai jenis budaya dan tradisi. Hari Jadi Bone dikenal dengan tradisi 

Mattompang Arajang yang masih kerap dilakukan setiap tahun. 

Mattompang Arajang atau biasa juga disebut “Massossoro` Arajang”, yaitu 

proses pembersihan benda-benda Kerajaan Bone. “Arajang” yang dimaksud disini 

adalah sekumpulan benda sakral yang memiliki nilai magis dan pernah digunakan 

oleh para raja atau pembesar kerajaan, sehingga benda-benda tersebut disimpan dan 

sangat dihormati. Benda-benda yang dibersihkan merupakan benda-benda 

peninggalan Raja-raja Bone. Proses pembersihan benda-benda tersebut melibatkan 

pemimpin, tokoh, dan para Bissu sebagai pelaksana. 

Menurut sejarah Mattompang Arajang sudah dimulai sejak dulu pada masa 

pemerintahan La Ummasa Raja Bone ke-2 yang memerintah pada tahun 1365-1368 

yang dikenal dengan gelar Petta Panre Bessie (Pandai Besi) namun tidak dilakukan 

                                                      
4https://Bone.go.id/2020/01/31sejarah-penetapan-dan-makna-hari-jadi-Bone/. Diakses 

pada 17 April 2020. 
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setiap tahun seperti sekarang ini. Saat ini Mattompang Arajang digelar setiap 

tahunnya terhitung semenjak 6 April 1990. 

Dahulu Mattompang Arajang  dilakukan apabila kerajaan menghadapi 

musuh, ketika terjangkit wabah penyakit, dan kemarau panjang yang 

pelaksanaannya dilakukan di Saoraja (Istana Raja). Para pendahulu memiliki waktu-

waktu tertentu ditompangnya pusaka yang disakralkan (arajang). Beberapa tahun 

belakangan ini, Mattompang Arajang tidak lagi dilakukan di Museum Arajange 

(Museum Arung Palakka) di kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone. Melainkan, 

dilakukan secara terbuka di Lapangan Merdeka Watampone.5 

Pada suatu tradisi, diperlukan cara-cara yang di dalamnya manusia dapat 

bersama-sama dalam menciptakan realitas kelompok sosial, dengan menggunakan 

komunikasi yang lebih mengarah pada sosiokultural. Dikaitkan dengan interaksi 

simbolik yang berhubungan dengan pembentukan makna dari benda mati ataupun 

hidup dengan melakukan komunikasi secara verbal maupun nonverbal untuk 

mencapai tujuan memaknai lambang sesuai dengan kesepakatan bersama dalam 

wilayah tertentu. 

Adapun prosesi-prosesi dalam Mattompang Arajang  yakni pertama, 

Malekke Toja, Kedua, Mappaota. Ketiga, Matteddu Arajang. Keempat, Mattompang 

Arajang. Kelima, Mappatindro Arajang. Adanya acara kebudayaan ini, menjadikan 

masyarakat lebih peka terhadap peranan budaya lokal sebagai identitas bangsa yang 

harus dijaga keaslian ataupun kepemilikannya. Masyarakat juga perlu melihat secara 

langsung bahwa budaya lokal keadaannya tidak berubah dibandingkan  budaya 

global yang lebih mengikuti perkembangan zaman. Masyarakat Bugis Bone juga 

                                                      
5https://Bone.go.id/2020/01/31sejarah-penetapan-dan-makna-hari-jadi-Bone/. Diakses 

pada 17 April 2020.  

https://bone.go.id/2020/01/31sejarah-penetapan-dan-makna-hari-jadi-bone/
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memiliki berbagai persepsi akan hal ini dengan menganalisa serta menginterpretasi 

sehingga menghasilkan suatu makna. 

Budaya lokal seringkali terlupakan sehingga terkadang masyarakat lokal pun 

tidak lagi mengenal budaya lokalnya. Dengan masuknya budaya asing ke Indonesia 

terkhusus di tanah Bugis Bone melalui media massa dan media sosial sangat 

memengaruhi perkembangan budaya lokal masyarakat Indonesia terutama 

Kabupaten Bone yang dapat menghambat kaula muda belajar mengenai budaya 

daerahnya terutama di Kabupaten Bone. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian adalah batasan ruang lingkup fenomena yang akan diteliti 

sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul, maka peneliti 

lebih dulu memfokuskan penelitian ini pada Persepsi Masyarakat terhadap makna 

Mattompang Arajang di Kabupaten Bone. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian, peneliti mencoba meneliti mengenai ritual 

Mattompang Arajang yakni, membersihkan benda-benda pusaka peninggalan raja 

dalam hal ini badik  atau   keris. Pusaka yang disakralkan masyarakat Bugis diyakini 

memiliki khasiat luar biasa sehingga pusaka tersebut disakralkan dan dijadikan 

sebagai Arajang.  

Mattompang Arajang sebagai ritual tahunan yang melibatkan masyarakat 

Bugis Bone yang memiliki berbagai persepsi atau pandangan akan kesan yang 

diperoleh melalui apa yang dianalisa, diinterpretasi dan kemudian dievaluasi 

sehingga memperoleh makna.  
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  Dalam tradisi ini, peneliti ingin mengetahui proses dalam menciptakan 

realitas kelompok sosial, organisasi dan budaya. Mattompang kerap dikaitkan 

dengan interaksi simbolik yang saling berhubungan dengan pembentukan makna 

dari suatu benda atau simbol baik benda mati atau benda hidup dengan melakukan 

proses komunikasi sebagai pesan verbal atau nonverbal yang memiliki tujuan 

memaknai lambang berdasarkan kesepakatan bersama yang berlaku di wilayah atau 

kelompok masyarakat tertentu.  

Para pendahulu memiliki waktu tertentu membersihkan pusaka yang mereka 

sakralkan (arajang), misalnya saat ada wabah yang melanda para pendahulu, 

arajang itu ditompang dengan harapan wabah yang terjadi hilang di kampung 

tersebut. Ada pula, masyarakat ketika ingin menanam padi, pusaka yang disakralkan 

ditompang dengan harapan membawa berkah serta berharap padinya dapat tumbuh 

dengan baik. Kebanyakan individu menerapkannya secara sosial dalam komunikasi 

pada tradisi sosiokultural. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan bahwa yang menjadi 

pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat terhadap 

makna Mattompang Arajang di Kabupaten Bone  (Studi Sosiokultural). Dari akar 

pokok permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa sub masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap makna Mattompang Arajang di 

Kabupaten Bone? 

2. Bagaimana makna pesan simbolik dalam proses Mattompang Arajang di 

Kabupaten Bone? 
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D. Kajian Pustaka 

 Pada penelitian ini, peneliti memperoleh data dari beberapa sumber tertulis 

yaitu berupa buku yang peneliti gunakan. Kepustakaan ini digunakan untuk 

mengkaji, mempelajari dan mencoba mengimplementasikan sumber yang terkait 

dengan peneliti. Selain dari buku, sebagai bahan referensi dari peneliti. Dalam 

penulisan skripsi ini, peneliti juga merujuk pada penelitian sebelumnya. 

1. Penelitian oleh Samsuriani Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi UIN 

Alauddin Makassar tahun 2018 yang berjudul “Interaksi Simbolik 

Masyarakat Adat Ammatoa dalam Penerapan Ajaran Patuntung”.6 Fokus 

dalam kajian penelitian ini yaitu interaksi simbolik masyarakat adat ammatoa 

dalam penerapan ajaran patuntung Teori yang digunakan dalam penelitian 

Samsuriani yakni interaksi simbolik dengan menggunakan metode penlitian 

kualitatif dengan pendekatan interaksionisme simbolik. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa penerapan ajaran patuntung dalam kawasan adat 

memiliki simbol  dalam menjalankan ritual tertentu. Ajaran patuntung 

bukanlah sebuah agama dalam masyarakat adat Ammatoa sebab dalam 

kawasan adat seluruhnya menganut agama Islam namun mempraktikkan 

patuntung dalam kehidupan bukan pada syariat Islam pada umumnya.  

2.  Penelitian oleh  Rezky Pebrianti Putri Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi 

UIN Alauddin Makassar tahun 2017 yang berjudul “Persepsi Masyarakat 

Tentang Transformasi Sistem Karaeng di Jeneponto”.7 Fokus penelitian 

dalam penelitian ini yaitu persepsi masyarakat tentang sistem karaeng di 

                                                      
6Samsuriani “Interaksi Simbolik Masyarakat Adat Ammatoa dalam Penerapan Ajaran 

Patuntung” Skripsi (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).  
7Rezky Pebrianti Putri “Persepsi Masyarakat Tentang Transformasi Sistem Karaeng di 

Jeneponto (Studi Fenomenologi)” Skripsi (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017). 
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Jeneponto. Teori yang digunakan adalah teori fenomenologi dengan metode 

penelitian kualitatif. Hasil penelitian Rezky Pebrianti Putri menjelaskan 

bahwa Sistem Karaeng yang ada di Jeneponto khususnya di Desa Paitana 

Kecamatan Turatea telah mengalami transformasi baik dalam bentuk 

pemerintahan maupun adat istiadatnya. Sebutan Karaeng tersebut masih 

melekat sampai saat ini pada masyarakat itu sendiri. Bukan hanya pada 

seseorang keturunan Karaeng saja, tetapi juga sesama masyarakat setempat 

maupun pendatang yang hanya sekadar berkunjung ke daerah Jeneponto.  

3. Penelitian oleh Andi Riswangga Ashari Mahasiswa Jurusan Ilmu 

Komunikasi tahun 2017 yang berjudul “Persepsi Masyarakat terhadap 

“Songkok Recca” di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten 

Bone”.8 Fokus penelitian ini adalah persepsi masyarakat mengenai “Songkok 

Recca” di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kab. Bone. Teori yang 

digunakan yaitu teori fenomenologi dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Hasil penelitian Andi Riswangga Ashari menjelaskan bahwa 

masyarakat Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, tentang 

“Songkok Recca” merupakan identitas masyarakat Bone yang bukan hanya 

sebagai peci tradisional, tetapi juga menjadi penanda identitas yang lahir dari 

warisan kultural masyarakat. 

  

                                                      
8Andi Riswangga Ashari “Persepsi Masyarakat Terhadap Songkok Recca di Desa Paccing 

Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone” Skripsi (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 

2017). 
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Tabel 1.1 

Perbandingan Penelitian 

 

No.  

Nama 

dan 

Judul Penelitian 

Perbedaan Penelitian  

Persamaan  

Penelitian 
Penelitian 

Terdahulu 

Rencana 

Penelitian  

1.  Samsuriani, dengan 

judul “Interaksi 

Simbolik Masyarakat 

Adat Ammatoa Dalam 

Penerapan Ajaran 

Patuntung” 

Melakukan 

penelitian  

terhadap interaksi 

simbolik 

masyarakat adat 

ammatoa dalam 

penerapan ajaran 

patuntung 

Meneliti 

tentang 

Mattompang 

Arajang di 

Kabupaten 

Bone 

Penelitian 

menggunakan 

studi interaksi 

simbolik 

2.  Rezky Pebrianti Putri 

dengan judul  

“Persepsi Masyarakat 

Tentang Transformasi 

Sistem Karaeng di 

Jeneponto”. 

Penelitian ini 

melibatkan 

masyarakat di 

Jeneponto 

Penelitian 

yang 

dilakukan 

peneliti 

melibatkan  

masyarakat  

Kabupaten 

Bone yang 

dianggap 

mengetahui 

mengenai 

budaya 

Mattompang 

Arajang 

Menggunakan 

teori persepsi 

untuk 

mengetahui 

hasil 

penelitian 

3. Andi Riswangga 

Ashari dengan judul 

“Persepsi Masyarakat 

terhadap “Songkok 

Recca” di Desa 

Paccing Kecamatan 

Awangpone 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

fenomenologi 

untuk mengetahui 

bagaimana 

masyarakat di 

desa paccing 

Penelitian 

yang 

dilakukan  

peneliti 

menggunakan 

pendekatan 

sosiokultural 

dengan studi 

Persepsi 

masyarakat 

terhadap 

makna 

Mattompang 

Arajang sama-

sama 

menggunakan 
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Sumber: Olahan Peneliti, 2021 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap makna  Mattompang Arajang di 

Kabupaten Bone. 

b. Untuk mengetahui makna pesan simbolik dalam proses Mattompang Arajang  di 

Kabupaten Bone. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoretis 

  Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian dan pemahaman pada 

perkembangan studi ilmu komunikasi interaksi simbolik khususnya sosiokultural, 

yang berkaitan dengan budaya Bugis Bone sehingga dapat memberi sumbangan 

pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori- teori terhadap ilmu pengetahuan 

dari peneliti yang sesuai bidang ilmu dalam suatu penelitian. 

b. Manfaat Praktis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau bahan 

literatur dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.      

Kabupaten Bone.” Kecamatan 

Awangpone dapat 

menilai suatu 

objek sesuai 

dengan 

pengalaman yang 

telah terjadi.  

interaksi 

simbolik  

teori persepsi. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Komunikasi dan Budaya 

  Komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki 

orang-orang mengatur lingkungannya dengan membawa hubungan antar sesama 

manusia melalui pertukaran informasi, untuk menguatkan sikap dan tingkah laku 

orang lain serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu.1 

Kata komunikasi berasal dari Bahasa latin “communicare” yang berarti 

memberitahukan, sedangkan kata “communis” berarti milik bersama atau “berlaku 

di mana-mana”. Komunikasi adalah suatu proses menstimulasi seseorang terhadap 

orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang memiliki arti, berupa 

lambang kata untuk mengubah tingkah laku.2 

Komunikasi adalah rangkaian proses pertukaran informasi yang dilakukan 

komunikator kepada komunikan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan 

tujuan agar dapat mencapai saling pengertian antara kedua belah pihak yang terlibat 

dalam proses komunikasi.3 

Saundra Hybels dan Richard L. Weaver II mendefinisikan bahwa 

komunikasi merupakan proses pertukaran informasi, gagasan dan perasaan. Proses 

itu meliputi informasi yang disampaikan tidak hanya secara lisan dan tulisan tetapi 

juga dengan bahasa tubuh, gaya maupun penampilan diri, atau menggunakan alat 

                                                      
1Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 

h.21-22  
2Mohammad Zamroni, Filsafat Komunikasi (Antar budaya: Graha Ilmu, 2009), h. 4  
3Marselina Zamroni, Komunikasi Antar budaya di Kalangan Mahasiswa Etnik Papua dan 

Etnik Manado di Universitas Sam Raatulangi Manado: e-journal Acta Diurna. Vol. 5, No.3 (Tahun 

2016), h.1 
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bantu sekeliling untuk memperkaya sebuah pesan. 

Budaya dan komunikasi adalah dua ikatan yang kompleks. Budaya 

memengaruhi orang-orang untuk berkomunikasi dalam banyak hal sehingga 

komunikasi mampu mengikat budaya. 

Budaya berasal dari bahasa sansekerta, yaitu bhudi artinya “budi”. Budaya 
diartikan sebagai “budaya budi”, “hasil budi daya cipta manusia”. Kata 
“kebudayaan” dari bahasa sansekerta “buddhayah” bentuk jamak dari 
“buddhi” yang berarti “budi” atau “akal”. Dalam bahasa Inggris, kata budaya 
berasal dari kata cultuur (bahasa Belanda) sama dengan culture (bahasa 
Inggris) berasal dari kata latin “Colere”berarti mengolah, mengerjakan, 
menyuburkan dan mengembangkan tanah (Bertani).4 

Budaya adalah wujud dari tingkah laku yang unsur pembentukannya 

didukung dan diteruskan dari anggota masyarakat tertentu dimana, budaya adalah 

keseluruhan gagasan, tindakan dan hasil karya manusia agar dapat memenuhi 

kebutuhan kehidupannya. 

Budaya tidak hanya menentukan siapa berkomunikasi dengan siapa, dan 

bagaimana komunikasi itu berlangsung, tetapi budaya ikut andil dalam menentukan 

orang yang menyandi pesan. Seluruh perilaku manusia bergantung pada budaya di 

mana tempat manusia tersebut dibesarkan. Budaya menjadi landasan komunikasi, 

apabila budaya beragam maka beragam pula praktik komunikasi yang akan terjadi.5 

Menurut E.B Tylor bahwa budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang 

meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat 

istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia 

                                                      

4M. Rafiek, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Cet. II: Antar budaya: CV Aswaja Pressindo, 

2014), h.7 

5Syukur Kholil, dkk., Komunikasi Antar budaya Mahasiswa Malaysia dan Indonesia 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara: Jurnal Al- 

Balagh Vol.1, No.2 (Tahun 2017), h. 179. 

 . 
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sebagai anggota masyarakat. Menurut R. Linton kebudayaan dapat dipandang 

sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang 

dipelajari di mana unsur pembentuknya didukung dan diteruskan oleh anggota 

masyarakat lainnya. 

Koentjaraningrat menguraikan tentang wujud kebudayaan menjadi tiga. 

Pertama adalah wujud ideal kebudayaan yang bersifat abstrak terletak dalam pikiran 

manusia. Ide-ide dan gagasan manusia ini banyak yang hidup dalam masyarakat dan 

memberi jiwa kepada masyarakat. Gagasan-gagasan itu tidak terlepas satu sama lain 

melainkan saling berkaitan menjadi suatu sistem yang disebut sistem budaya atau 

kultural, berarti adat istiadat. Kedua, wujud sistem sosial bersifat konkret sehingga 

bisa diobservasi, di foto dan didokumentasikan yakni mengenai tindakan berpola 

manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia 

berinteraksi satu sama lain dari waktu ke waktu, yang selalu menurut pola tertentu. 

Ketiga, wujud kebudayaan fisik yaitu seluruh hasil fisik karya manusia 

dalam masyarakat. Sifatnya sangat konkret berupa benda-benda yang bisa diraba, 

difoto dan dilihat. Ketiga wujud kebudayaan tersebut dalam kehidupan ideal dan 

adat istiadat mengatur mengatur dan mengarahkan tindakan manusia baik gagasan, 

tindakan dan karya manusia, menghasilkan benda-benda kebudayaan secara fisik.  

Sebaliknya, kebudayaan fisik membentuk lingkungan hidup tertentu yang semakin 

menjauhkan manusia dari lingkungan alamnya sehingga bisa memengaruhi pola 

berpikir dan berbuatnya.6 

Dengan demikian, komunikasi antar budaya yaitu proses melibatkan orang- 

orang yang memiliki latar belakang sosial budaya yang berbeda sehingga 

                                                      
6Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk. Ilmu Sosial Budaya Dasar, h. 17-18.  
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komunikator sering dihadapkan dengan kekeliruan dalam menafsirkan pesan, karena 

masing-masing memiliki budaya berbeda yang ikut menentukan proses komunikasi 

yang terjadi dipengaruhi oleh bahasa, aturan dan norma pada masing- masing 

budaya. 

Hambatan-hambatan dalam komunikasi antar budaya terjadi karena 

komunikasi mencakup pihak-pihak yang berperan sebagai pengirim dan penerima 

secara bergantian maka, tidak dapat dipungkiri jika hambatan tersebut akan dialami 

oleh semua pihak. 

Persepsi menjadi hambatan yang paling utama disebabkan dengan perbedaan 

budaya sehingga memengaruhi proses persepsi dalam memberikan makna pesan 

yang dipengaruhi oleh budaya penyandi balik pesan. Apabila suatu pesan ditafsirkan 

dalam suatu budaya lainnya. Pengaruh dan pengalaman budaya yang menghasilkan 

pesan terkadang seluruhnya berbeda dari pengaruh dan pengalaman yang digunakan 

untuk menyandi pesan sehingga dapat mengakibatkan kesalahan dalam makna bisa 

saja terungkap yang tidak dimaksudkan oleh pelaku komunikasi, kesalahan seperti 

ini diakibatkan oleh orang yang memiliki latar belakang yang berbeda sehingga 

tidak dapat memahami satu sama lainnya. 

Pertemuan antar budaya biasanya diawali dengan kemauan baik pada kedua 

pihak, namun setiap pihak tersebut memiliki seperangkat kepercayaan, kebiasaan 

dan nilai yang berbeda. Sementara itu, untuk menemukan efektivitas dalam 

berkomunikasi antar budaya, Schramm mengemukakan bahwa efektivitas 

komunikasi bergantung pada situasi dan hubungan sosial antara komunikator dan 

komunikan terutama dalam lingkup referensi maupun luasnya pengalaman di antara 
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mereka.7 

Gatewood mengungkapkan yang dikutip oleh Alo Liliweri, bahwa 

kebudayaan yang meliputi seluruh kemanusiaan itu sangat banyak, dan hal tersebut 

meliputi seluruh periode waktu dan tempat. Artinya kalau komunikasi itu 

merupakan bentuk, metode, teknik, proses sosial dari kehidupan manusia yang 

membudaya maka komunikasi adalah sarana bagi transmisi kebudayaan, oleh karena 

itu kebudayaan itu sendiri merupakan komunikasi dan Edward T.Hall mengatakan 

bahwa komunikasi adalah kebudayaan dan kebudayaan adalah komunikasi.8 

B. Teori Persepsi 

Menurut Gibson persepsi adalah proses kognitif yang dipergunakan oleh 

individu untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya (terhadap objek), 

Gibson juga menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses pemberian arti terhadap 

lingkungan oleh individu. Oleh karena itu, setiap individu memberikan arti kepada 

stimulus secara berbeda meskipun objeknya sama. Cara individu melihat situasi 

seringkali lebih penting daripada situasi itu sendiri.9 

Persepsi adalah pemahaman seseorang terhadap sesuatu yang sesuai dengan 

rangsangan yang ditangkap oleh indera orang tersebut. Robbins mendeskripsikan 

bahwa persepsi adalah kesan yang diperoleh individu melalui panca indera 

kemudian dianalisis (diorganisir), diinterpretasi dan kemudian dievaluasi sehingga 

individu tersebut memperoleh makna. Senada dengan itu Bimo Walgito juga 

                                                      
7Mukti Ali. Komunikasi Antar budaya Dalam Tradisi Agama Jawa, (Yogyakarta: Pustaka 

Ilmu, 2017), h.18. 
8Alo Liliweri. Dasar-dasar Komunikasi Antar budaya, (Antar budaya: Pustaka Pelajar, 

2011), h. 20-21. 
9Diah Puji Rahayu, Persepsi Masyarakat Terhadap Etika Komunikasi Pembawa Acara 

Berita Tepian Tv Dalam Memberikan Pesan Berita Kepada Masyarakat Seputar Kota Samarinda: e-

Journal Ilmu Komunikasi Vol.3, No.3 (Tahun 2015), h. 187. 
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menjelaskan bahwa persepsi adalah suatu kesan terhadap suatu objek yang diperoleh 

melalui proses penginderaan, pengorganisasian, dan interpretasi terhadap objek 

tersebut yang diterima oleh individu, sehingga merupakan suatu yang berarti dan 

merupakan aktivitas integrated dalam diri individu.10 

Morgan mendefinisikan persepsi sebagai segala hal berhubungan dengan 

pengalaman seseorang dalam hidupnya di dunia. Dengan demikian persepsi 

merupakan suatu aktivitas individu dalam mendeteksi dan menginterpretasikan 

segala informasi dari lingkungan yang sesuai dengan pengalamannya. Aktivitas 

tersebut adalah berpikir, mengingat, menerima, merencanakan dan memilih sesuatu. 

Jeffry S. Turner berpendapat bahwa persepsi adalah aktivitas kognitif yang 

memungkinkan masing-masing individu mendeteksi dan menginterpretasikan 

informasi dari lingkungan sekitarnya.11 

Persepsi merupakan aspek psikologis yang berperan penting bagi manusia 

dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitar. Dengan demikian, 

persepsi adalah proses di mana seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca 

inderanya. 

Ada beberapa hal yang memengaruhi persepsi antara lain:   

1. Faktor Fungsional 

Faktor fungsional adalah faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman 

masa lalu, dan hal-hal lain yang termasuk sebagai faktor- faktor personal. Persepsi 

bukan ditentukan stimulasinya, akan tetapi persepsi itu sangat ditentukan oleh 

                                                      
10Siti Rofi`ah, Persepsi Pendidik PAI Tentang Pembelajaran Multikultural Di Madrasah 

Ibtidaiyah Berbasis Pesantren: Muallimuna Jurnal Madrasah Ibtidaiyah. Vol.2, No.2 (Tahun 2017), 

h. 32. 
11Rahmat Dahlan, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang: 

Jurnal Zakat dan Wakaf. Vol.4, No.1 (Tahun 2017), h.8 
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karakteristik yang merespons stimulus tersebut. Faktor fungsional yang menentukan 

persepsi ini lazimnya disebut kerangka rujukan. (frame of reference). 

2. Faktor Struktural 

Faktor Struktural adalah faktor yang berasal semata-mata dari sifat stimuli dan 

efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu. Para psikolog Gestalt 

merumuskan prinsip-prinsip persepsi yang bersifat struktural yang disebut teori 

Gestalt. Menurut teori Gestalt jika mempersepsi sesuatu, kita mempersepsikan 

sebagai suatu keseluruhan. Agar tidak melihat bagian-bagiannya lalu 

menghimpunnya.12 

Leavitt membedakan persepsi menjadi dua pandangan, yaitu pandangan 

secara sempit dan luas. Pandangan yang sempit mengartikan bahwa persepsi sebagai 

penglihatan, bagaimana seseorang melihat sesuatu. Pandangan yang luas 

mengartikannya sebagai bagaimana seseorang memandang atau mengartikan 

sesuatu. Sebagian besar orang menyadari bahwa dunia dilihat tidak selalu sama 

dengan kenyataan, yang berbeda dengan pendekatan sempit, tidak hanya sekadar 

melihat sesuatu tetapi lebih mengarah kepada pengertiannya terhadap sesuatu. 

Alport mengatakan bahwa proses persepsi merupakan proses kognitif yang 

dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala dan pengetahuan individu pengalaman dan 

proses belajar akan memberikan bentuk dan struktur bagi objek yang ditangkap oleh 

panca indera, berbeda halnya dengan pengetahuan dan cakrawala akan memberikan 

arti terhadap objek yang ditangkap individu, dan akhirnya komponen individu 

berperan menentukan tersedianya jawaban berupa sikap dan tingkah laku individu 

                                                      
12Markus Utomo Sukendar, Psikologi Umum: Teori dan Praktik, (Antar budaya: Deepublish, 

2017), h. 41-42. 



18 

 

 

 

terhadap objek yang ada.13 

Persepsi merupakan sebuah serangkaian proses aktif. Persepsi terbentuk dari 

tiga tahap pokok menurut Wood dan Mulyana yaitu: Pertama, stimulasi atau seleksi, 

stimulasi adalah datangnya sebuah sensasi. Sensasi adalah tahap paling awal dalam 

penerimaan informasi. Sensasi yang menstimulus tadi menimbulkan atensi atau 

perhatian dari diri peserta komunikasi. Apa yang kita beri perhatian/atensi itulah 

yang disebut dari bagian ini. Pemberian perhatian/atensi tersebut melibatkan seluruh 

alam sadar kita. Namun, di beberapa referensi tahap pertama dari persepsi tidak 

berhenti sampai stimulasi. Tetapi, berlanjut pada namanya seleksi. Peserta 

komunikasi akan menyeleksi mana saja stimulasi yang layak masuk ke tahap 

berikutnya.  

Hal ini disebabkan keterbatasan manusia yang tidak mungkin memberi atensi 

kepada semua hal yang ada di lingkungannya, stimulus yang dianggapnya relevan 

akan mereka berikan perhatian/atensi untuk masuk ke tahap selanjutnya. Kedua, 

Pengelompokan setelah menyeleksi informasi apa yang akan dicerna, peserta 

komunikasi akan mengorganisasi informasi tersebut. 

Struktur sosial dan makna sosial diciptakan dan dipertahankan dalam 

interaksi sosial, sehingga interaksionisme simbolik telah sangat berpengaruh dalam 

tradisi ini, yang menekankan pentingnya pengamatan pasebagai cara mengeksplorasi 

hubungan sosial.14 

                                                      
13Dwi Prasetia Danarjati, dkk., Pengantar Psikologi Umum, (Antar budaya: Graha Ilmu, 

2013), h. 23. 

 
14Michael Jibrael Rorong, Penempatan Teori Dalam Ilmu Komunikasi (Kajian Kepustakaan 

Dalam Perspektif Deductive-Interpretive), Jurnal Komunikasi dan Media, Vol.4, No.1 (Tahun 2019), 

h.101.   

 



19 

 

 

 

Garis kedua dari sosiokultural ini adalah konstruksi sosial, yang berfokus 

pada pengetahuan manusia dibangun melalui interaksi sosial. Sifat dunia tidak 

sepenting bahasa yang digunakan untuk menyebut, mendiskusikan, dan berorientasi 

ke dunia itu. Selain itu, sosiokultural adalah sosiolinguistik atau studi tentang bahasa 

dan budaya. Bahasa dianggap penting apabila seseorang menggunakan bahasa yang 

berbeda. Etnografi, atau pengamatan tentang bagaimana kelompok sosial aktual 

membangun makna melalui perilaku, linguistik, dan nonlinguistik.15 

Pengorganisasian tersebut dengan cara mengelompokan informasi terhadap 

pengertian yang dimiliki peserta komunikasi tersebut. Pengelompokan ini dibuat 

untuk persiapan proses selanjutnya yaitu interpretasi atau penilaian informasi/pesan. 

Pengelompokan informasi yang ada didasarkan pada pemahaman yang dimiliki 

peserta komunikasi tersebut. Kolom-kolom pemahaman tersebut disebut skemata 

kognitif, yang terdiri atas: 

1. Prototypes, yaitu representasi yang paling mendekati kategori pesan 

tersebut. 

2. Personal construct, yaitu tolok ukur yang ada di benak seseorang 

mengenai penilaian dua sisi sebuah situasi 

3. Stereotype, yaitu generalisasi prediktif tentang sebuah situasi berdasarkan 

kategori di mana kita berada. 

4. Script, yaitu panduan/perencanaan yang ada di benak kita untuk 

bagaimana kita bersikap. 

Gamble & Gamble mengemukakan skema kognitif seseorang yang 

                                                      
15Michael Jibrael Rorong, Penempatan Teori Dalam Ilmu Komunikasi (Kajian Kepustakaan 

Dalam Perspektif Deductive-Interpretive), Jurnal Komunikasi dan Media, Vol.4, No.1 (Tahun 2019), 

h.101.   
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membentuk pemahaman seseorang dalam mengelompokkan pesan, terdiri atas: 

1. Schemata, adalah pemikiran untuk mengenai seseorang. 

2. Perceptual sets, adalah pemikiran yang dimiliki seseorang berdasarkan 

kondisi sosial di mana mereka berada sebelumnya. 

3. Selectivities, adalah kemampuan seseorang menyaring pesan berdasarkan 

pendidikan, budaya dan motivasi yang dimiliki.   

4. Stereotypes, adalah generalisasi yang dimiliki seseorang terhadap suatu 

hal. 

Ketiga, interpretasi-evaluasi, kedua proses ini tidak dapat dipisahkan. Pada 

tahap ini terjadi pembentukan kesimpulan. Tahap ini bersifat sangat subjektif dan 

dipengaruhi berbagai faktor yang bersifat personal. Adler dan Rodman membagi 

faktor personal yang memengaruhi penilaian seseorang ke dalam lima hal: 

Pengalaman terdahulu, asumsi mengenai perilaku seseorang, ekspektasi, 

pengetahuan yang dimiliki, dan perasaan orang tersebut. Joseph DeVito 

menambahkan dua proses setelah interpretasi yaitu proses penyimpanan dan 

mengingat kembali.16 

C. Makna 

 Hornby berpendapat bahwa makna ialah apa yang diartikan atau apa yang  

dimaksud sedangkan menurut Djajasudarma, makna adalah pertautan yang ada di 

antara unsur-unsur bahasa itu sendiri sejalan dengan pendapat  tersebut, Lyons 

menyebutkan bahwa mengkaji makna atau memberikan makna suatu kata ialah 

memahami kajian tersebut yang berkenaan dengan hubungan-hubungan makna yang 

                                                      
16Sofyan Desvianto, Studi Fenomenologi: Proses Pembentukan Persepsi Mantan Pasien 

Depresi Di Rumah Pemulihan Soteria: Jurnal E-Komunikasi, Vol 1, No. 3 (Tahun 2013), h. 106- 107. 
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membuat kata tersebut berbeda dari kata-kata lain.17 

 Suatu simbol yang melekat pada suatu objek tertentu akan melahirkan makna 

tertentu dan dapat membentuk identitas. Pada teori makna yang dikemukakan oleh 

Brodbeck membagi tiga jenis makna suatu tanda atau simbol, yaitu: 

1. Makna infrensial, yakni makna satu kata (lambang) adalah obyek, pikiran, 

gagasan, konsep yang dirujuk oleh kata tersebut. Proses pemberian makna 

terjadi ketika menghubungkan lambang dengan yang ditunjukkan lambang.  

2. Makna yang kedua menunjukkan arti suatu istilah sejauh dihubungkan 

dengan konsep-konsep lain, sebagai upaya yang dilakukan mix and match.  

3. Makna ketiga adalah makna intensional, yakni makna yang dimaksud oleh 

seorang pemakai lambang. Makna ini tidak dapat divalidasi secara empiris 

atau dicarikan rujukannya. Makna ini terdapat pada pikiran orang, hanya 

dimiliki dirinya saja. Dua makna intensional bisa saja serupa tetapi tidak 

sama.  

 Simbol merupakan bagian yang terkecil dari ritual yang menyimpan makna 

dari tingkah laku atau kegiatan dalam upacara pada suatu adat tertentu. Dengan 

begitu, bagian-bagian terkecil akan mendapat perhatian seperti pada sisi prosesi, 

mantra, dan benda-benda lainnya. 

 Makna  dihasilkan dari proses timbal balik interaksi antar orang. Objek tidak 

memiliki arti sendiri, tetapi mendapatkan arti dari aktor sosial. Simbol menjadi 

representasi dari sebuah peristiwa yang pemaknaannya sudah disepakati agar 

mendapatkan makna yang sama sebagai individu yang berpikir dan memiliki 

                                                      
17Seliana, dkk. Makna Simbolik Mappasikarawa dalam Pernikahan Suku Bugis di Sebatik 

Nunukan: Jurnal Ilmu Budaya, Vol.2 No.3, (Tahun 2018) h.124 
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perasaan, manusia harus selalu memaknai setiap keadaan. Menurut Blumer 

interaksi simbolik didasarkan pada 4 prinsip:18 

1. Individu bertindak berdasarkan makna yang dimiliki objek untuknya 

2. Interaksi terjadi di dalam bentuk konteks sosial dan budaya tertentu di mana 

objek fisik dan sosial (orang), serta situasi harus didefinisikan atau 

dikategorikan berdasarkan individu makna 

3. Makna muncul dari interaksi dengan individu lain dan dengan masyarakat. 

4. Makna terus menerus dibuat dan diciptakan kembali melalui proses 

menafsirkan selama interaksi dengan orang lain.  

  Dengan begitu simbol melahirkan interpretasi sekaligus reaksi terhadap 

peristiwa yang dihadapinya. Peristiwa ini memuat simbol-simbol yang direfleksikan 

dalam bahasa,  rasa bahagia, sedih simpati, empati, dan tingkah laku lainnya sebagai 

respon terhadap peristiwa yang menstimulasi dirinya.19 

 Menurut Poloma, interaksi simbolik dilakukan dengan menggunakan bahasa, 

sebagai salah satu simbol yang  terpenting  dan isyarat. Akan tetapi, simbol bukan 

merupakan faktor-faktor yang telah terjadi dan merupakan proses yang akan terus 

berlanjut yiatu suatu proses penyampaian makna. Penyampaian makna dan simbol 

inilah yang menjadi subject matter dalam interaksi simbolik. 

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu dasar internilai simbolik yang 

dimiliki sesuatu itu (kata, benda, atau isyarat) dan bermakna.  

2. Makna-makna itu merupakan hasil dari interaksi sosial dalam masyarakat 

                                                      
18Izzah Fizah Siti Rusydati Khaerani dan Yuyun Nurlaen, Makna Simbolik Zikir Pada Jemaah 

Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah ( Studi Kasus Pada Jemaah Tarekat Naqsabandiyah di Pondok 

Pesantren Sirnarasa Ciamis): Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 15, No.2. (Tahun 2019), h. 90.   
19Izzah Fizah Siti Rusydati Khaerani dan Yuyun Nurlaen, Makna Simbolik Zikir Pada Jemaah 

Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah ( Studi Kasus Pada Jemaah Tarekat Naqsabandiyah di Pondok 

Pesantren Sirnarasa Ciamis): Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 15, No.2. (Tahun 2019), h. 90.   
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manusia.  

3. Makna-makna yang muncul dari simbol-simbol yang dimodifikasi dan 

ditangani melalui proses penafsiran yang digunakan oleh setiap individu 

dalam keterlibatannya dengan benda-benda dan tanda-tanda yang 

dipergunakan.  

  Pada asumsi dasar interaksi simbolik bahwa manusia bertindak terrhadap 

sesuatu atas dari makna dari nilai simbolik itu. Makna simbol itu merupakan hasil 

interaksi sosial dalam masyarakat.20 

D. Tinjauan tentang Teori Sosiokultural 

Sosiokultural menunjukkan mengenai pemahaman kita pada suatu makna, 

norma, peran, dan peraturan yang dijalankan secara interaktif dalam komunikasi. 

Mengeksplorasi interaksi antar sesama manusia, menjelaskan bahwa kenyataan 

bukanlah seperangkat susunan di luar melainkan dibentuk dengan adanya proses 

interaksi yang terjadi antara kelompok, komunikasi dan budaya. 21 

Sosiokultural memfokuskan diri pada bentuk-bentuk interaksi antar manusia 

daripada karakteristik individu atau model mental. Interaksi dijadikan sebagai proses 

dan tempat makna, peraturan, serta nilai budaya yang akan dijalankan. Walaupun 

individu memproses secara kognitif, tradisi sosiokultural kurang tertarik dengan 

komunikasi tingkat individu.          

Peneliti ingin memahami cara-cara yang di dalamnya manusia bersama-sama 

menciptakan realitas kelompok sosial, organisasi dan budaya. Sehingga, kategori 

                                                      
20Mohammad Muwafiqilah Al Hasani dan Oksiana Jatiningsih, Makna simbolik dalam Ritual 

Kawit dan Wiwit pada Masyarakat Pertanian di Desa Ngasemlemahbang Kecamatan Ngimbang 

Kabupaten Lamongan: Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Vol. 3, No.2, (Tahun 2014), h. 

1224  
21Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif (Antar budaya: Lkis, 2017), h. 22-26  
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yang digunakan oleh individu secara sosial dalam komunikasi, berdasarkan pada 

tradisi sosiokultural.   

 Tradisi sosiokultural berfokus pada bagaimana identitas-identitas dibangun 

dengan adanya interaksi dalam kelompok sosial dan budaya. Identitas menjadi 

dorongan bagi diri sebagai individu dalam peranan sosial, sebagai anggota 

komunitas, dan sebagai makhluk berbudaya. Para ahli memfokuskan diri pada 

bagaimana identitas dinegosiasikan dari situasi ke situasi lainnya sehingga budaya 

juga dilihat sebagai bagian terpenting yang dibuat dalam interaksi sosial.  

Tradisi memiliki sudut pandang yang beragam yaitu: paham interaksi 

simbolis (constructionism), sosiolinguistik, filosofi bahasa, etnografi dan 

etnometodologi. Paham interaksi simbolis berasal dari kajian sosiologi melalui 

penelitian Herbert Blumer dan George Herbert Mead yang menekankan pentingnya 

observasi partisipan dalam kajian komunikasi sebagai cara dalam mengeksplorasi 

hubungan-hubungan sosial.  

Sudut pandang kedua adalah paham konstruktivisme sosial (social 

constructionism). Dikenal dengan istilah the social construction of reality, sudut 

pandang ini telah melakukan penyelidikan tentang bagaimana pengetahuan manusia 

dibentuk melalui interaksi sosial. Pengaruh ketiga dalam tradisi sosiokultural adalah 

sosiolinguistik atau kajian bahasa dan budaya. Sudut pandang  yang paling 

berpengaruh dalam pendekatan sosiokultural adalah etnografi atau observasi tentang 

bagaimana kelompok sosial membangun makna melalui perilaku linguistik dan 

nonlinguistik mereka.  

Pengaruh sosiokultural yang terakhir adalah etnometodologi), pendekatan ini 

melihat bagaimana kita mengelola dan menghubungkan perilaku dalam interaksi 
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sosial pada waktu tertentu. Dalam komunikasi, Etnomedologi telah memengaruhi 

bagaimana kita melihat percakapan, termasuk cara-cara partisipan mengelola alur 

percakapan dengan bahasa dan perilaku nonverbal. 22 

Teori sosial dan kultural menunjukkan bagaimana pelaku komunikasi 

memahami diri mereka sebagai makhluk-makhluk kesatuan dengan perbedaan-

perbedaan individu dan bagaimana perbedaan tersebut tersusun secara sosial dan 

bukan ditentukan oleh mekanisme psikologis atau biologis yang tetap melalui 

interaksi, kita membangun sebuah pemahaman yang fleksibel, tetapi pastinya 

tentang diri sendiri.  

Ada lima konsep  yang berhubungan dengan diri sendiri interaksionisme 

simbolis, pembentukan sosial mengenai diri sendiri, pembentukan sosial mengenai 

emosi, pembawaan diri dan teori komunikasi mengenai identitas. 23 

 Interaksi simbolik adalah sebuah cara berpikir mengenai pikiran, diri sendiri, 

dan masyarakat yang telah memberi kontribusi yang besar terhadap tradisi 

sosiokultural dalam teori komunikasi. George Herbert Mead dianggap sebagai 

penggagas interaksionisme simbolik.   

 Interaksi simbolik berangkat dari pemikiran bahwa realitas sosial merupakan 

sebuah proses yang dinamis. Individu-individu berinteraksi melalui simbol, yang 

maknanya dihasilkan dari proses negosiasi yang terus menerus oleh mereka yang 

terlibat dengan kepentingan masing-masing. 24 

Tiga konsep utama dalam teori Mead yaitu: 

                                                      
22Stephen W. Littlejohn, Karen A.Foss. Teori Komunikasi, (Jakarta:Salemba Humanika, 2009) 

h. 65-67.  
23Stephen W. Littlejohn, Karen A.Foss. Teori Komunikasi, h.120-121. 
24Laksmi, Teori Interaksionisme Simbolik dalam Kajian Ilmu Perpustakaan dan Informasi: 

PUSTABIBLIA: Journal of Library and Information Science, Vol 1, No.1 (Tahun 2017) h.124 

 



26 

 

 

 

1. Pikiran  

Kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial 

yang sama, di mana tiap individu harus mengembangkan pikiran mereka 

melalui interaksi dengan individu lain. 

2. Diri 

Kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian sudut 

pandang atau pendapat orang lain, dari teori interaksionisme simbolis adalah 

salah satu cabang dalam teori sosiologi yang mengemukakan tentang diri 

sendiri.  

3. Masyarakat 

Sebuah tatanan hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan 

dikonstruksikan oleh tiap individu di tengah masyarakat, tiap individu 

tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela, 

yang pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran 

di tengah masyarakatnya. 

Tiga tema konsep pemikiran George Herbert Mead yang mendasari interaksi 

simbolik antara lain pentingnya makna bagi perilaku  manusia, di mana dalam teori 

interaksi simbolik tidak bisa dilepaskan dari teori komunikasi, karena berawal dari 

makna yang  tidak memiliki  arti, sampai pada akhirnya di konstruksi secara 

interpretif oleh individu melalui proses interaksi.25 

 Interaksi simbolik adalah segala hal yang saling berhubungan dengan 

pembentukan makna dari suatu benda atau lambang atau simbol, baik benda mati, 

maupun benda hidup, melalui proses komunikasi baik sebagai pesan verbal maupun 

                                                      
25Muhammad Budyatna dan Leila Mona Ganiem, Teori Komunikasi Antarapribadi (Jakarta: 

Kencana, 2011) h. 193.   
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perilaku nonverbal, dan tujuan akhirnya adalah memaknai lambang atau simbol 

(objek) tersebut berdasarkan kesepakatan bersama yang berlaku di wilayah atau 

kelompok komunitas masyarakat tertentu.26 

E. Mattompang Arajang 

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan kebudayaan baik itu suku, 

tarian, maupun adat istiadat yang mewakili setiap daerah dari sabang sampai 

merauke. Budaya di Indonesia tengah menjadi identitas asal muasal daerah tersebut. 

Seperti halnya Sulawesi Selatan yang terkenal dengan budayanya. 

Tradisi terkadang dikaitkan dengan berbagai ritual sakral yang kerap 

dilakukan seperti Ngaben yakni tradisi pembakaran jenazah yang berasal dari Bali, 

Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Bone juga dikenal dengan tradisi 

Mattompang Arajang  yang diselenggarakan pada Hari Jadi Bone. 

Arajang adalah pusaka Kerajaan Bone yang menjadi simbolik dari Raja yang 

dipercaya memiliki nilai-nilai spiritual di dalamnya sehingga pusaka tersebut sangat 

dihormati dan dijaga. Arajang dipercaya di masa lampau dianggap sakral kemudian 

disediakan tempat, pelayan, dan sebagainya yang diperuntukkan untuk merawat 

benda tersebut. Arajang memiliki berbagai bentuk ada berupa bendera, besi, 

potongan rambut Arung Palakka, arajang  di Bone dulunya ada yang berupa bajak 

tua dipakai pada bidang  pertanian yang tiba-tiba hilang dan membuat Raja 

memerintahkan bissu lolo merupakan wakil dari Pua` Matowa untuk mencari 

pusaka kerajaan yang ditemukan di suatu tempat.  

Pusaka tersebut, tidak dibawa oleh bissu kembali ke Bone sehingga membuat 

                                                      
26M.A. Dalmenda, Novi Elian, Makna Tradisi Tabuik oleh Masyarakat Kota Pariaman: Jurnal 

Antropologi, Vol. 18 No. 2 (2016). h. 
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bissu menetap di sana. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa bissu ada di wilayah 

lain selain di Bone. Arajang ini diperoleh saat mangkau (raja) di Kerajaan Bone 

ataupun merupakan pusaka semua keturunan raja pendahulunya yang dipercaya 

terkait dengan aspek kedewaan. 

Mattompang Arajang merupakan tradisi yang dilakukan pada 6 April 

bertepatan hari jadi Bone. Mattompang Arajang ialah proses yang dilakukan sebagai 

bentuk penghormatan atas jasa dan kebesaran para leluhur terdahulu. Pertama kali 

dilakukan saat sang raja telah menggunakan pusaka -pusaka tersebut, maka sang raja 

menyuruh para pembantunya untuk membersihkan atau menyucikannya kembali. 

Menurut Dewan Adat Bone, Mattompang Arajang sudah dimulai sejak dulu, 

namun tidak dilakukan setiap tahun seperti sekarang ini. Mattompang Arajang 

awalnya dilaksanakan pada masa pemerintahan La Ummasa Raja Bone ke-2 yang 

memerintah pada tahun 1365-1368 yang dikenal dengan gelar Petta Panre Bessie 

(Pandai besi). Walaupun hanya memerintah tiga tahun akan tetapi ia telah 

mewariskan tata cara bagaimana merawat benda tajam terutama perlengkapan perang 

kemudian kebiasaan itu dilanjutkan oleh raja-raja.27 

Dahulu ritual Mattompang Arajang tidak dilakukan setiap tahunnya, 

biasanya hanya pada saat kerajaan menghadapi musuh atau ketika terjadi wabah 

penyakit dan kemarau panjang yang dilaksanakan di Saoraja (Istana raja). 

Mattompang Arajang dilaksanakan setiap tahunnya yang dimulai pada 6 April 1990 

lalu pada tahun 2019 secara terbuka tepatnya pada puncak Hari Jadi Bone di 

Lapangan Merdeka Watampone. 

                                                      
27https://Bone.go.id/2020/01/31sejarah-penetapan-dan-makna-hari-jadi-Bone/. Diakses pada 

17 April 2020 
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F. Pandangan Islam tentang Nilai Budaya 

Islam berasal dari bahasa Arab, dari kata salima dan aslama. Salima 

mengandung arti selamat, tunduk dan berserah. Aslama juga mengandung arti 

kepatuhan, ketundukan dan berserah. Orang yang tunduk, patuh dan berserah diri 

kepada ajaran Islam disebut muslim, dan akan selamat dunia akhirat. Secara istilah, 

Islam adalah nama sebuah agama samawi yang disampaikan melalui para Rasul 

Allah, khususnya Rasulullah Muhammad saw untuk menjadi pedoman hidup 

manusia. 

Sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS Toha/20:2 

َ ٓ َل ت شۡق ى  ان  َٱلۡق رۡء  لۡن اَع ل يۡك  آَأ نز  َم 

Terjemahnya: 

Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi 
susah.  

Ayat di atas memberi arti bahwa kepayahan yang luar biasa akibat kerja 

keras yang melampaui kemampuan atau kesusahan dan keresahan yang sangat berat 

untuk dipikul. Rasul saw., telah melakukan aneka aktivitas, serta mencurahkan 

pikiran dan tenaga yang melampaui batas kemampuan manusia. Itu semua guna 

menyampaikan tuntunan al-Qur`an. Beliau hampir saja binasa akibat upaya tersebut 

QS Al-Kahfi/ 18:6 

ع خ  َب   مََۡع ل ى ََٓنَّفۡس كَ  ف ل ع لَّك  ه  ر 
اث   ن وا ََلَّمََۡإ نَء  ذ اَي ؤۡم  َأ س فاًََب ه   يث  د  َٱلۡح 

:Terjemahnya  

Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih 

hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada 

keterangan ini (Al-Qur`an). 
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 Beliau diingatkan sekali lagi agar tidak melampaui batas kemampuan karena 

memang tugas penyampaian dan pengajaran al-Qur`an tidak bertujuan 

menyengsarakan. Ayat tersebut menggarisbawahi fungsi al-Quran sebagai 

peringatan bagi yang yakhsya/takut. Ulama berpendapat bahwa ayat ini turun 

sebagai komentar atas ucapan kaum musyrikin yang menyatakan – setelah melihat 

ketekunan Nabi Muhammad saw. beribadah – bahwa “Engkau telah tersiksa akibat 

meninggalkan agama kami dan mengikuti al-Qur`an.” Demikian al-Baidhawi.  

 Pakar bahasa al-Qur`an, ar-Raghib al-Ashfahani, menjelaskan bahwa 

kesengsaraan sebagaimana halnya kebahagiaan terdiri dari yang bersifat duniawi 

dan ukhrawi. Duniawi terbagi tiga, yaitu nafsiyyah (kejiwaan), badaniyyah (fisik), 

dan eksternal. Selanjutnya pakar tersebut menyatakan bahwa kata syaqawah dapat 

juga berarti keletihan, karena – tulisnya- semua syaqawah/kesengsaraan pasti 

merupakan keletihan, sedang tidak semua keletihan adalah kesengsaraan.  

 Bahwa al-Qur`an tidak diturunkan untuk menjadikan Nabi Muhammad saw. 

menderita, mengisyaratkan tuntunan Allah kepada beliau agar tidak terlalu bersedih 

hati akibat penolakan kaumnya. Dapat pula diartikan sebagai janji tentang 

kemenangan dan keberhasilan yang segera diraih, seakan -akan ayat tersebut 

menyatakan: “Kami tidak menurunkan al-Qur`an dan menugaskanmu 

menyampaikannya untuk menjadikan engkau kecewa dengan kegagalan sama sekali. 

Tetapi kami akan mendukung dan memenangkanmu.”28  

Petunjuk Al-Qur’an akan dijamin oleh Allah untuk kebahagiaan dunia dan 

akhirat. Begitupun sebaliknya, siapa saja yang ingkar, maka akan mengalami 

kehidupan yang sempit dan penuh penderitaan. 

                                                      
28M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an, vol 8 

(Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 269-270. 
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Islam adalah agama hukum (religion of law). Hukum agama diturunkan oleh 

Allah swt melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw untuk 

dilaksanakan oleh kaum Muslimin tanpa kecuali, dan tanpa dikurangi sedikitpun. 

Dengan demikian, watak dasar Islam adalah pandangan yang serba normative dari 

orientasinya yang serba legal formalistik. Islam haruslah diterima secara utuh, dalam 

arti seluruh hukum-hukumnya dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat pada 

semua tingkatan.29 

Makna budaya sendiri adalah sebagai suatu perkembangan dari kata 

majemuk budi-daya, yang berarti daya dari budi, karena itu budaya dengan 

kebudayaan berbeda. Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan 

rasa sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa.30 

Sidi Gazalba menyatakan bahwa kebudayaan Islam adalah cara berpikir dan 

cara merasa takwa yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan sekumpulan 

manusia yang membentuk masyarakat atau yang dapat diartikan sebagai “cara hidup 

yang bertakwa”.  Dilain pihak Endang Saifuddin Anshari mengatakan bahwa 

kebudayaan itu man-made (karya budaya manusia), maka yang jelas-jelas ada ialah 

kebudayaan muslim, bukan kebudayaan Islam. Dengan demikian, kebudayaan 

muslim dapat dipilah menjadi dua kategori;  

1) Kebudayaan yang Islami, yakni kebudayaan/karya budaya muslim yang 

committed pada al-Islam dan 2) Kebudayaan muslim yang tidak Islami, yaitu 

kebudayaan muslim yang tidak comAntrmitted dengan al-Islam.31 

                                                      
29Fitriyani, Islam dan Kebudayaan: Jurnal Al-Ulum, Vol. 12, No.1 (Tahun 2012), h.133. 
30Mukti Ali, Komunikasi Antar budaya Dalam Tradisi Agama Jawa, (Yogyakarta: Pustaka 

Ilmu, 2017), h.39. 
31Nur Saidah, Pendidikan Agama Islam dan Pengembangan Seni Budaya Islam: Jurnal 

Pendidikan Agama Islam, Vol. 5, No.1 (Tahun 2002), h. 47-48. 
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Budaya yang digerakkan agama timbul dari proses interaksi manusia dengan 

kitab yang diyakini sebagai hasil daya kreatif pemeluk suatu agama tapi 

dikondisikan oleh konteks hidup pelakunya, yaitu faktor geografis, budaya dan 

beberapa kondisi yang objektif. Sehingga budaya juga memengaruhi agama. Budaya 

agama tersebut tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan kesejarahan 

dalam kondisi objektif dari kehidupan penganutnya. Tapi hal pokok bagi semua 

agama adalah bahwa agama berfungsi sebagai alat pengatur dan sekaligus 

membudayakannya dalam arti mengungkapkan apa yang ia percaya dalam bentuk-

bentuk budaya yaitu dalam bentuk etis, seni, bangunan, struktur masyarakat, adat 

istiadat dan lain-lain. Hal ini terjadi karena manusia sebagai hommoreligiosus 

merupakan insan yang berbudidaya dan dapat berkreasi dalam kebebasan 

menciptakan berbagai objek realitas dan tata nilai baru berdasarkan inspirasi 

agama.32 

Islam mempunyai dua aspek yakni segi agama dan segi kebudayaan. Dengan 

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

antara keduanya dapat dibedakan, tetapi dalam pandangan Islam sendiri tidak 

mungkin dipisahkan antara yang kedua dan pertama membentuk integrasi. Demikian 

eratnya jalinan integrasinya, sehingga sering sukar mendudukkan suatu perkara, 

apakah agama atau kebudayaan. Misalnya nikah, talak, rujuk, dan waris. Dipandang 

dari kacamata kebudayaan, perkara itu masuk kebudayaan. Tetapi ketentuan-

ketentuannya berasal dari Tuhan. Dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia 

menaati perintah dan larangan-Nya. Namun hubungan manusia dengan manusia ia 

                                                      
32Mukti Ali, Komunikasi Antar budaya Dalam Tradisi Agama Jawa, (Yogyakarta: Pustaka 

Ilmu, 2017), h.38-39. 
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masuk kategori kebudayaan.33 

                                                      
33Fitriyani, Islam dan Kebudayaan: Jurnal Al-Ulum, Vol. 12, No.1 (Tahun 2012), h.134. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis  Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif Sebagaimana 

menurut  Libarkin C. Julie dan Kurdziel P. Josepha mendefinisikan penelitian 

kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku  yang  dapat diamati. 

Kualitatif memiliki arti yang berkaitan dengan kualitas, nilai atau makna yang 

terdapat pada fakta.1 

Menurut Creswell, menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran 

kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci, dan pandangan informan, dan 

melakukan studi pada situasi yang sedang dialami. Penelitian kualitatif merupakan 

riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan 

pendekatan induktif, proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian 

kualitatif.2 Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan 

tentang persepsi masyarakat terhadap makna Mattompang  Arajang  di Kabupaten 

Bone. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiokultural. 

Sosiokultural juga dikenal sebagai metode deskriptif kualitatif, peneliti ingin 

memahami cara-cara yang di dalamnya manusia bersama-sama menciptakan realitas 

                                                      
1Muh.Fitrah dan Luthfiyah, Metodologi Penelitian (Bandung: CV Jejak, 2017), h, 44 
2Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian ‘Skripsi Tesis & Karya Ilmiah` (Jakarta: Prena 

Media Group, 2011), h,33.  
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kelompok sosial mereka, organisasi, dan budaya. Kategori yang digunakan individu 

dalam memproses informasi diciptakan secara sosial dalam komunikasi. Peneliti 

menggunakan sosiokultural disebabkan peneliti menganggap bahwa sosiokultural 

dapat menjelaskan mengenai persepsi masyarakat terhadap makna mattompang  

arajang di Kabupaten Bone.  

C. Sumber Data 

Sumber data adalah penguraian mengenai data-data yang dibutuhkan peneliti 

saat melakukan penelitian beserta cara-cara yang digunakan dalam mengumpulkan 

data. Sumber data yang digunakan terdiri dari dua yaitu: 

1. Data Primer 

 Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk 

menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data primer adalah data 

yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan, maupun dokumen yang terkait 

dengan masalah yang sedang diteliti dan dapat pula diperoleh dalam bentuk telah 

melalui publikasi maupun informasi. 

2. Data Sekunder  

 Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dari 

berbagai literatur yang berkaitan dengan tujuan penelitian, seperti dokumen, artikel, 

buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah serta tujuan penelitian.   
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D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Field Research  sebagai metode 

pengumpulan data yaitu mengumpulkan data melalui penelitian lapangan, dengan 

menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Observasi  

Observasi adalah kegiatan mengamati dan mencermati serta melakukan 

pencatatan data atau informasi yang sesuai dengan konteks penelitian. Teknik 

observasi digunakan untuk menjelaskan secara luas dan rinci tentang masalah-

masalah yang dihadapi karena data observasi berupa deskripsi yang faktual, cermat 

dan rinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan sistem sosial, serta 

konteks tempat kejadian itu terjadi.3  

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap 

masyarakat sebagai subjek yang menjadi informan dan persepsi makna mattompang 

arajang sebagai objek yang diteliti oleh peneliti.  

2. Wawancara 

Wawancara atau interview merupakan teknik pengumpulan data untuk 

bertukar infrormasi dan ide melalui tanya jawab yang dilakukan dengan langsung 

maupun tidak langsung seperti menggunakan media komunikasi yaitu via telepon 

dan WhatsApp.  

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti akan menggunakan wawancara 

mendalam atau indepth interview yang lazim digunakan pada pengumpulan data 

penelitian kualitatif. Peneliti akan lebih mudah mengetahui hal-hal yang lebih 

mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang 

                                                      
3Mahi. M. Hikmat, Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra, (Antar 

budaya: Graha Ilmu, 2011), h. 73. 
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terjadi.4 

Metode wawancara pada kegiatan pengumpulan data ini mencari data atau 

informasi untuk mengetahui data diri individu yang menjadi partisipan pada 

penelitian untuk kebutuhan informasi. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

bertujuan untuk memperoleh persepsi atau argumentasi dari pihak-pihak yang 

dianggap mengetahui objek penelitian. Peneliti mewawancarai masyarakat 

Kabupaten Bone secara keseluruhan.  

Informan yang dipilih ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

dan harus sesuai dengan apa yang diteliti. Dalam menentukan informan, tentunya 

memiliki kriteria tertentu yang relevan dengan tema penelitian. Teknik yang 

digunakan oleh peneliti dalam menentukan informan yakni purposive sampling. 

Purposive sampling merupakan cara atau teknik untuk menentukan pengambilan 

sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang dianggap sesuai dengan tujuan 

penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan peneliti.5 Kriteria yang 

ditentukan oleh peneliti yaitu sehat, masyarakat Kabupaten Bone yang paham 

mengenai mattompang arajang.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
4Danu Eko Agustinova, Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, (Antar 

budaya: Calpulis, 2015), h. 36.  
5Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.177.    
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Adapun informan dalam penelitian ini, yaitu: 

Tabel 3.1 Data Informan 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh 

informasi dari berbagai macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada 

informan dan menjadi catatan peristiwa yang telah berlalu, sehingga dapat 

disimpulkan sebagai teknik pengumpulan keterangan seperti gambar, kutipan dan 

bahan referensi lain yang ada di lokasi penelitian.  

Dokumentasi menjadi pelengkap dari teknik pengumpulan data observasi 

dan wawancara dalam penelitian kualitatif agar mendapatkan hasil penelitian yang 

kredibel. 

No. Nama Umur Pekerjaan 

1. Abdi Mahesa 22 tahun Budayawan 

2.  Dr. H. Andi Muh. Yushan 

Tenripatu, MFA  

71 tahun Tenaga Ahli Budaya Dinas 

Kebudayaan Bone 

3.  Andi Baso Bone Mappasissi 40 tahun Pemerhati Budaya/ 

Pengelola Museum 

Lapawawoi 

4. Risno 27 tahun Tokoh Pemuda 

5. Andi Halilintar Lathief 69 tahun Budayawan 

6. Dr. Suriadi Mappangara 63 tahun Pemerhati Budaya 
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E. Instrumen Penelitian 

Peneliti merupakan instrumen utama penelitian, peneliti harus menetapkan 

fokus, memilih informan, sebagai pelaksana pengumpulan data, menafsirkan data 

dan menarik kesimpulan sementara di lapangan serta menganalisis data yang yang 

ditemui tanpa adanya rekayasa. 

Peneliti sebagai instrumen penelitian harus memahami masalah yang akan 

diteliti, memahami teknik pengumpulan data penelitian kualitatif yang digunakan. 

Peneliti harus memahami makna yang tersurat dan tersirat apa yang dilihat dan 

dirasakan agar lebih mudah memahami masalah. Peneliti juga harus mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungan yang akan diteliti. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengolah dan 

menganalisis data hasil penelitian yang selanjutnya akan dicari kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah diperoleh. 

Peneliti melakukan analisis data dengan tujuan mencari makna di balik data 

yang melalui pengakuan subjek pelakunya. Peneliti dihadapkan kepada berbagai 

objek penelitian yang semuanya menghasilkan data yang perlu untuk dianalisis. 

Data yang didapat dari objek penelitian memiliki kaitan yang belum jelas. Maka 

diperlukan analisis untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga dapat 

dipahami.6 

 

 

                                                      
6Danu Eko Agustinova, Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, (Antar 

budaya: Calpulis, 2015), h. 62.  
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Pada penelitian ini, peneliti mengikuti langkah-langkah analisis data 

kualitatif model Miles dan Huberman terhadap tiga tahap:7  

1. Reduksi Data  

Pada tahap ini, reduksi data diartikan sebagai proses pengurangan data, 

namun dalam arti yang lebih luas diaartikan sebagai penyempurnaan data, baik 

pengurangan terhadap data yang tidak perlu dan tidak relevan. Data yang telah 

direduksi memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, jika diperlukan.  

Maka dari itu, langkah awal reduksi data yaitu dengan membuat 

ringkasan, mengkode, membuat catatan, menyimpan dan menganalisis data. Peneliti 

selanjutnya dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan 

bergerak ke analisis tahapan berikutnya.  

2. Penyajian Data (Data Display) 

Tahap selanjutnya adalah mendisplaykan kata. Penyajian data adalah proses 

pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-

pengelompokan yang diperlukan. Display data dalam penelitian kualitatif dapat 

dilakukan dengan bentuk uraian naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network 

dan chart. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Tahap ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi 

yakni proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan 

kalimat yang singkat, padat dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara 

berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan, 

                                                      
7Danu Eko Agustinova, Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, h. 64-68. 
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terkhusus kaitan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan 

masalah yang ada. 

Makna setiap data yang diperoleh dengan menggunakan satu cara atau lebih, 

peneliti diharapkan memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk mendukung 

tercapainya tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan diharapkan merupakan temuan 

baru yang belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran 

suatu objek yang sebelumnya masih abu-abu atau gelap menjadi jelas setelah diteliti. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian 

yang akan dilakukan ini benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk 

menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi,  

credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Adapun pengujian 

keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu: 

1. Credibility (kredibilitas) merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian tidak lagi 

diragukan.  

2. Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. 

Transferability menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkannya 

hasil penelitian ke populasi dan sampel tersebut diambil.  

3. Dependability, penelitian yang dependabilty atau reliabilitas merupakan 

penelitian yang apabila penelitian dilakukan oleh orang lain dengan proses 

penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian 

ini dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses 
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penelitian.  

4. Confirmability, penelitian uji confirmability berarti menguji hasil 

penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila 

hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, 

maka peneliti tersebut telah memenuhi standar confirmability.  
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BAB IV 

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MAKNA MATTOMPANG 

ARAJANG DI KABUPATEN BONE 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan peneliti mengambil lokasi secara keseluruhan di 

wilayah Kabupaten Bone tanpa memfokuskan suatu daerah tertentu dan merincikan 

lokasi yang akan diteliti. Peneliti mengambil gambaran umum dari wilayah lokasi 

penelitian.  

1. Sejarah Berdirinya Kabupaten Bone 

Kerajaan Bone berdiri pada tahun 1330 yang pada awalnya merupakan tujuh 

wilayah perkampungan yang disebut dengan kalula. Perkampungan itu dipimpin 

oleh seseorang bernama Anang, pemimpin disebut sebagai matoa. Ketujuh kampung 

itu disebut Ta`, Tibojong, Tanete Riattang, Tanete Riawang, Macege, Ponceng dan 

Ujung. Tujuh wilayah tersebut saling bersengketa atau bertikai. Orang dulu 

menyebutnya peristiwa si anre bale atau sianre-anre tauwe degaga ade`, degaga 

arung, sibalu-balu taue. ripatongeng salae, ripasalai decenge. Di sinilah orang-

orang bertengkar ibarat ikan memakan ikan atau lebih lazim disebut hukum alam. 

Pada saat itu terjadilah hujan badai dan petir yang sambung menyambung 

selama tujuh hari tujuh malam. Setelah hujan reda, muncullah sosok seorang 

manusia di suatu tempat yang mengenakan jubah putih dan berdiri di tengah-tengah 

padang yang luas. Penduduk setempat tidak mengenal dari mana orang tersebut, 

sehingga disebutlah sebagai “to manurung” (orang yang turun dari langit).1 

                                                      
1Abdi Mahesa, (22 Tahun), Budayawan, “wawancara”, Makassar, 13 Februari 2021 

 



44 

 

 

 

Maka berkumpullah rakyat Bone, dan melakukan perundingan dengan kesepakatan 

berangkat menemui To Manurung agar segera diangkat menjadi raja Bone.  

Masyarakat Bone memohon agar To Manurung itu tidak kembali ke langit 

agar tetap berada di bumi sebagai seorang pemimpin atau yang disebut To 

Manurung. Seseorang yang memakai baju putih itu bukanlah To Manurung tetapi, ia 

mampu menunjukkan orang Bone ke suatu tempat yang bernama matajang, 

berbondong-bondonglah orang Bone ke sana dan terjadilah kembali bencana itu dan 

tepat di tengah lapang terdapat empat orang yang menggunakan pakaian berwarna 

kuning atau disebut massangiang ridi. Raja Bone duduk di tengah, satu pembawa 

tempat sirih, satu membawa kipas, satu membawa bendera yang bernama 

worongporonge.  

Saat itu terjadilah kontrak sosial antara orang yang menggunakan utusan 

berbaju putih itu yang ternyata guru spiritual dari berbaju kuning. Maka kemudian 

terjadilah kontrak pemerintahan berupa sumpah setia antara rakyat Bone yang 

diwakili oleh penguasa Cina dengan To Manurung, sebagai simbol kesetiaan kepada 

rajanya sekaligus merupakan cerminan corak pemerintahan Kerajaan Bone di awal 

berdirinya. Di samping itu, penyerahan diri kepada sang raja juga karena 

pengharapan rakyat agar menjadi kewajiban raja untuk menciptakan keamanan, 

kemakmuran, serta terjaminnya penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat. 2 

Teks sumpah yang diucapkan oleh penguasa Cina mewakili rakyat Bone 

berbunyi sebagai berikut. 

“aGiko kuraukju riyaekKutPlirE ealomu ealo rikE 

admu kua mtmkolao. mliko kisew, emlauko 

                                                      
2Abdi Mahesa, (22 Tahun), Budayawan, “wawancara”, Makassar, 13 Februari 2021 
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kiaeber.mudoGirikE mEtmipumuapikirikE tEmkeR, 

muslimurikE tEmduGi.” 

“Angikko Kuraukkaju Riyaaomi`ri Riyakkengkutappalireng Elomu Elo 

Rikkeng Adammukkuwa mattamakoklao. Maliko kisawe. Milauko Ki Abbere. 

MudongirikengTemmattippang, Muamppirikkengtemmakare, Musalimurikeng 

Temmadinging.” 

Artinya: 

“Engkau angin dan kami daun kayu, ke mana berhembus kesitu ke situ kami 

menurut, kemauan dan kehendakmu berlaku atas kami, walaupun anak dan 

istri kami ketika kau tidak senang kami pun tidak senang. Tetapi tolonglah 

engaku janganlah kembali ke langit, berilah kami kesejukan agar kami tidak 

diserang, selimutilah kami agar kami dengan kedamaian agar kami bisa 

hidup tenteram. Engkau menyerukan kepada kami anjuran-anjuran berbuat 

baik.” 

Lalu To Manurung mengatakan,  

“tEtua rinw nwmu tEmbEeltoko” 

“Tettua rinawa-nawamu temabbelle tokko.”  

Artinya: 

Apa kamu tidak bercabang dua dan tidak berkhianat.  

Orang Bone mengatakan,  

“tEdua ri nw nwkE tEnbEeltok” 

“Tedua rinawa-nawakkeng tennabelle tokka.”  

Artinya, 

Kami semua mengukuhkan janji kami di atas kebenaran dan di atas sebuah 
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keyakinan.  

To Manurung mengatakan bahwa,  

“aujuju ripboto auluea au aptEri pk pk aulwE ad 

medecmu tau meagea riwt meagea rwEtu mbulo 

sipEpmu mealo mupCjik aru” 

“Ujujung riparebotte uloe upateripakka-pakka ulaweng ada madecemmu tau 

megae riwettu mabbulosipeppamu maelo mupancajika arung”  

Artinya,  

“Saya jadikan keinginanmu di atas batok kepala saya, saya junjung tinggi 

keinginanmu di atas batok kepala saya dan saya tempatkan kemauanmu di 

atas mahligai kemuliaan. Wahai orang Bone, menjadi ketentuan kamu yang 

bersatu mengangkat saya sebagai seorang raja.” 

Dilantiklah raja Bone yang bernama Manurunge Ri Matajang di Lapangan 

Merdeka. Pada saat pelantikan, tujuh kampung kecil hadir dan itulah cikal bakal 

berdirinya kerajaan Bone. Dari To Manurung ini melahirkan seorang putra yang 

bernama La Ummasa Petta Panre Bessie raja Bone kedua yang memiliki 

keterampilan pada bidang produksi alat-alat senjata tajam dan La Ummasa ini 

sebagai raja Bone pertama yang menciptakan alat-alat perang serta melakukan 

inovasi di kerajaan untuk memproduksi benda-benda berbahan besi baik peralatan 

pertanian maupun senjata tajam. 

Petta Panre Bessie yang tersemat di nama belakangnya merupakan sapaan, 

atau julukan untuk seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang penempaan 

yang dinamakan panre bessi kemudian, dinikahkan dengan seorang perempuan yang 

tidak diketahui namanya sehingga melahirkan dua orang putri yang bernama To 
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Sulle dan To Sulewakkang keduanya tidak ada yang menjadi pewaris. Maka, salah 

satunya dilakukan kontra politik adalah mengawinkan anak dari Manurunge yang 

bernama Patanra Wanua dengan seorang raja Palakka bernama La Pattikkeng Arung 

Palakka yang merupakan kerajaan yang besar sebelum adanya Bone dan pada waktu 

itu kerajaan yang sangat disegani. 

 Lahirlah seorang anak yang bernama Lasaliyu Karempeluwa, Lasaliyu 

diculik untuk dijadikan sebagai pewaris di Bone dan ayahnya marah karena Lasaliyu 

ini calon raja Palakka yang menggantikan posisi sang ayah. Lasaliyu diculik karena 

tidak ada putra mahkota, sehingga dijadikanlah ia sebagai raja dan menyatulah 

kerajaan Bone dan kerajaan Palakka. Pada tahun 1955 berintegrasilah ke Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.3 

2. Letak Geografis  

Kabupaten Bone terletak di daerah pesisir Timur provinsi Sulawesi Selatan. 

Secara geografis, letaknya sangat strategis karena gerbang pantai timur Sulawesi 

Selatan merupakan Pantai Barat Teluk Bone yang memiliki garis pantai panjang 

yang membujur dari utara ke selatan menelusuri Teluk Bone tepatnya 174 kilometer 

sebelah timur Kota Makassar, luas wilayah Kabupaten Bone 4.559 kilometer bujur 

sangkar atau sekitar 7,3 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan dengan 27 

kecamatan, 328 desa dan 44 kelurahan, dengan jumlah penduduk 866.245 jiwa. 

Keadaan tanah di Kabupaten Bone yang subur, terutama di daerah pesisir 

umumnya memiliki tanah yang datar seperti Barebbo, Tanete Riattang, Mare, Tonra, 

Salomekko dan sebagainya. Daerah Bone tidak sesuai sebagai daerah persawahan 

karena tanahnya bercampur dengan batu. Jenis tanahnya aluvial hidromorf glei yang 

                                                      
3 Abdi Mahesa, (22 Tahun), Budayawan, “wawancara”, Makassar, 13 Februari 2021.  
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berakar rendah complex mediteran cokelat kekuningan.4 

Secara geografis, Kabupaten Bone berbatasan langsung dengan Kabupaten 

Wajo di sebelah utara Sungai Cenrana sebagai batas, di sebelah timur terletak Teluk 

Bone, di sebelah selatan dengan Sungai Tangka dan berbagai tanah pemerintahan 

terdapat di antara Gunung Katanorang, Bowolangi dan Bontonuli, batas ini 

ditetapkan pada tahun 1860 setelah perang Bone selesai. Sebelah barat Tabete, 

Mario, Soppeng, Sungai Walannae, dan Danau Tempe.  

Wilayah Kabupaten Bone dikatakan sebagai kabupaten yang tidak memiliki 

gunung-gunung tinggi. Sungai yang memiliki peran besar adalah Sungai Walannae 

berhulu di Gunung Bawakaraeng yang mengalir ke bagian tenggara Kabupaten 

Bone dan mengaliri dataran bengo, serta daerah soppeng.  

Beberapa bagian alirannya mengaliri daerah Lamuru, lalu ke Mario-ri-wawo 

dan Mariori-awa hingga akhirnya Bersatu dengan Sungai Cenrana di sebelah Timur 

Danau Tempe Kabupaten Wajo. Jalur utama aliran sungai ini dari selatan ke utara 

Sungai Cenrana berhulu di Gunung Latimojong, bertepatan perbatasan Luwu dan 

Toraja.  

 Secara administratif Kabupaten Bone berbatasan langsung dengan: 

a. Sebelah utara berbatasan langsung Kabupaten Wajo, Soppeng 

b. Sebelah timur berbatasan Teluk Bone 

c. Sebelah selatan berbatasan Sinjai dan Gowa 

d. Sebelah Barat berbatasan Maros, Pangkep, Barru5  

 

                                                      
4Andi Muh. Yushan Tenripatu, (71 Tahun), Tenaga Ahli Budaya Dinas Kebudayaan, 

“wawancara”, Bone, 18 Januari 2021. 
5Andi Muh. Yushan Tenripatu (71 tahun), Tenaga Ahli Budaya Dinas Kebudayaan, 

“wawancara”, Bone, 18 Januari 2021.   
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3. Sistem Mata Pencarian 

Secara umum, mata pencarian masyarakat Kabupaten Bone meliputi kebun dan 

sawah sehingga masyarakatnya banyak sebagai petani, dan selebihnya menjadi 

nelayan. Selain petani dan nelayan, masyarakat Bone juga menggeluti pekerjaan 

sebagai pedagang. Masyarakat Bone juga sebagai birokrasi pemerintahan dan 

menekuni bidang pendidikan. Dengan wilayah yang mendukung  tentunya, 

memiliki potensi yang sangat besar pada sektor pertanian khususnya pertnian 

pangan. Tanaman pangan berupa padi, kacang tanah, ubi dan lain sebagainya. Hal 

ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di beberapa kecamatan masih 

mengandalkan tanaman pangan sebagai sumber menafkahi hidupnya.  

4. Sistem Kekerabatan 

Dalam lingkungan masyarakat Bone, sistem kekerabatan utama yang 

menganut Ade` Asseajingeng. Sistem ini mendeskripsikan peranannya terhadap 

pencarian jodoh atau perkawinan untuk membentuk keluarga baru. Dalam penarikan 

garis keturunan, seringkali memiliki prinsip bilatral yang merupakan hubungan 

indibidu dengan kerabat ayah dan kerabat ibu. Dimulai dari kerabat yang sangat 

dekat seperti sedarah, atau kerabat karena pertalian perkawinan, maupun kerabat 

jauh.   

5. Sistem Kepercayaan 

Menurut berbagai referensi, bahwa sebelum mengenal agama Islam 

masyarakat Bugis telah menganut suatu kepercayaan dan menyebut Tuhan sebagai 

sebutan Dewata Seuwae yang memiliki makna Tuhan kita satu. Orang Bugis 
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memiliki sistem kepercayaan pada masa pra Islam seperti yang dijelaskan pada sure` 

La Galigo bahwa sejak awal sudah memiliki suatu kepercayaan kepada suatu Dewa 

atau Tuhan yang tunggal yang  disebut dengan beberapa nama yakni: Patotoe (Dia 

yang menentukan nasib), Dewata Seuwae (Dia yang menentukan nasib), To-

Palonroe (Sang pencipta) dan lain-lain.6 

Dewa tertinggi To-Palonroe atau Patotoe, diyakini dapat memiliki anggota 

keluarga serta anggota keluarag dan anggota dewata lainnya. Pada saat ingin 

memuja dewa tidak dibolehkan secara langsung melainkan harus melalui perantara 

yaitu melalui dewa pembantunya.  

Istilah Dewata Seuwae dalam aksara lontara dibaca dengan berbagai ucapan 

misalnya, Dewata, Dewangta dan De`wangtana. De`watangna berati tidak berwujud 

atau tidak memiliki wujud. Kata De` merujuk pada arti “tidak” sedangkan Watang 

berarti “batang” yakni tubuh atau wujud. Naiya dewata seuwae tekkeineennang  

memiliki arti adapun Tuhan Yang Maha Esa tidak ber-ibu dan tidak ber-ayah. 

Dalam lontara Sang Sangkuru` Patau` Mulalaji sering juga tidak digunakan istilah 

Puang Seuwae To-Palanroe  yaitu Tuhan Yang Maha Esa sang pencipta dalam 

istilah lainnya yaitu Puang Mappajjancie.  

Dikenal dengan etnik Bugis (Bone) merupakan sistem kepercayaan 

masyarakat Bugis Bone kepada Dewatae dan Patotoe hingga saat ini, bahkan hingga 

saat ini masih dilaksanakan pada tradisi dan upacara adat. Kedua kepercayaan 

tersebut mempunyai konsep  tentang alam semesta yang diyakini oleh masyarakat 

pengikutnya terdiri atas tiga dunia yakni dunia atas, dunia tengah, yang didiami 

manusia, dan dunia bawah. Setiap dunia memiliki penghuni masing-masing saling 

                                                      
6Andi Muh. Yushan Tenripatu, (71 Tahun), Tenaga Ahli Budaya Dinas Kebudayaan, 

“wawancara”, Bone, 18 Januari 2021  
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memengaruhi satu sama lain dan berakibat terhadap kelangsungan hidup manusia.7  

 

6. Kebudayaan  

Masyarakat Kabupaten Bone sarat akan kebudayaan dan adat istiadat dalam 

berlingkungan dan bermasyarakat. Kebiasaan-kebiasaan dari nenek moyang masih 

dijunjung tinggi. Kabupaten Bone memiliki slogan “Bone Kota Berradat” hal ini 

dilihat dari adat, tradisi, warisan budaya dan sejarah pada kabupaten tersebut yang 

masih dijaga eksistensinya hingga saat ini. 

Salah satu warisan budaya yang masih terjaga dan selalu diselenggarakan dan 

telah menjadi salah satu program dari pemerintahan Kabupaten Bone yakni 

mattompang arajang yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya.7  

B. Persepsi Masyarakat terhadap Makna Mattompang Arajang di Kabupaten 

Bone 

1. Persepsi Pemerhati Budaya terhadap Makna Mattompang Arajang di 

Kabupaten Bone 

Mattompang arajang sudah dilakukan setiap tahunnya oleh para bissu atas 

restu Raja Bone atau Mangkau di dalam ruangan penyimpanan arajang tersebut. 

Bissu dikenal sebagai penghulu agama atau pendeta agama dipercaya mengetahui 

serta mampu berhubungan dengan kegaiban yang menyertai arajang atau benda 

pusaka tersebut. Secara religius, Bissulah yang dianggap mampu untuk 

menggerakkan dan memindahkan arajang tersebut dari tempatnya semula. Kerajaan 

Bone menjadi pemeluk terakhir Islam pada masa Kerajaan Bone di Sulawesi 

                                                      
 
7Andi Muh. Yushan Tenripatu, (71 Tahun), Tenaga Ahli Budaya Dinas Kebudayaan, 

“wawancara”, Bone, 18 Januari 2021. 
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Selatan, setelah Islam masuk barulah mantra-mantra yang digunakan pada 

mattompang arajang disesuaikan dengan adat dan agama Islam.  

Hari jadi Bone ditetapkan pada tahun 1990 dan juga pertama kalinya 

dirangkaikan perayaan pertama mattompang arajang. Adanya ritual ini seringkali 

menjadi alasan masyarakat Bone untuk “pulang kampung” menyaksikan dan 

mengobati rasa penasarannya terhadap ritual tersebut. Arajang dibersihkan pada saat 

terjadi wabah penyakit. Dulu, masyarakat bugis menyebutnya lele saiyye dan di 

situlah bissu mammemmang artinya berdoa pada dewata agar wabah segera pulih 

dan berhenti. 

Masyarakat Bone sangat kagum di masa lalunya. Masa jayanya ingin selalu 

dijadikan kenangan, salah satunya adalah dengan memperlihatkan pusaka 

peninggalan masa lalunya atau arajang. Dulu, penyucian benda pusaka masih sangat 

tertutup namun sekarang ini disebarluaskan sehingga diketahui oleh banyak orang.  

Masyarakat dulu, menganggap bahwa arajang atau benda-benda kebesaran 

satu tempat atau kerajaan, dianggap hidup karena itu haus diberi penghidupan. 

Maka, diberilah tanah untuk hidup, di atas tanah itulah dibuat sawah untuk 

menghidupi arajang tersebut. Rakyat menunjukkan kepatuhannya dengan bekerja di 

tanah itu mereka yang memegang kekuasaan bukanlah seorang Raja. Tetapi, yang 

sesungguhnya memegang kekuasaan itu ialah Arajang itu sendiri. 

Suriadi Mappangara, mengatakan: 

“Dalam setiap perang yang pertama harus dikuasai adalah arajang, apabila 

arajang dikuasai berarti legitimasi raja yang berkuasa sudah tidak ada lagi. 

Dimasa Besse Kajuara kalah dalam berperang meninggalkan Kerajaan Bone, 

beliau membawa pergi arajang kerajaan Bone agar Belanda tidak dapat 

mengangkat penggantinya. Akan tetapi, akhirnya Belanda berhasil 

mendapatkan arajang itu dan mengangkat Singkeru Rukka menjadi raja.”8 

                                                      
8Suriadi Mappangara, (63Tahun), Pemerhati Budaya, Makassar, 16 Februari 2021.   
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Arajang menjadi hal yang selalu didahulukan pada masa lampau, karena arajang 

menjadi benda yang menemani perjalanan sejarah kerajaan Bone dari masa ke masa 

yang memiliki nilai-nilai spiritual. Sehingga sangat dijaga dan dihormati hingga 

sekarang.  

2. Persepsi Tenaga Ahli Budaya terhadap Makna Mattompang Arajang 

di Kabupaten Bone 

Pada saat akan diselenggarakan mattompang arajang, pemerintah Kabupaten 

Bone mengundang raja-raja seperti perwakilan raja Inggris, Belanda, dan Thailand 

begitupun dengan karaeng.  

Andi Muh. Yushan Tenripatu, mengatakan: 

“Tahun 2020, mattompang arajang tidak diselenggarakan karena pandemi 

dan tidak akan berdampak apapun jika hal itu menjadi kesepakatan bersama 

antara pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh adat. Jika akan tetap 

diselenggarakan akan berdampak besar bagi banyak orang.”9 

Mattompang arajang sudah sangat dikenal oleh masyarakat Bone sebagai 

tradisi yang harus dilaksanakan setiap tahunnya. Namun, dikecualikan jika ada hal 

yang lebih berdampak buruk apabila dipaksa dalam pelaksanaannya.  

Adanya momentum mattompang arajang ini dikarenakan pusaka 

peninggalan leluhur dikhawatirkan akan berkarat sehingga disepakati untuk 

mengadakan pembersihan. Dulunya, mattompang arajang bukan hanya sebagai 

ritual mencuci benda pusaka tetapi juga sebagai bentuk menolak bala, pelantikan 

raja-raja, memperingati tahun baru Islam dan menghindari wabah penyakit serta 

membersihkan kampung dari hal-hal   buruk. 

                                                      
9Andi Muh. Yushan Tenripatu (71 tahun), Tenaga Ahli Budaya Dinas Kebudayaan, Bone, 18 

Januari 2021.  
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3. Persepsi Tokoh Pemuda 

 Mattompang arajang ini diselenggarakan setiap tahunnya dimaknai dapat 

mempererat ruang silaturahmi dan berkumpulnya orang-orang Bone lintas profesi, 

lintas latar belakang untuk mengilhami, menghayati, dan merefleksikan kebesaran 

kerajaan melalui berbagai bukti sejarah yang masih dijumpai hingga sekarang.  

Risno, mengatakan: 

“Mattompang arajang selalu menjadi salah satu rangkaian acara yang sangat 

dinantikan pada hari jadi Bone di mana pada masa Puangta La Ummasa Petta 

Panre Bessie (Raja yang mulai menempah besi di kerajaan Bone) arajang 

ditompang karena adanya musuh, wabah, ataupun kemarau Panjang.”10 

Masyarakat Bone selalu memiliki antusias yang sangat tinggi saat memasuki 

bulan april, saat semua lapisan masyarakat dapat bertemu dan berkumpul 

menyaksikan pelaksanaan mattompang arajang.  

Saat ini mattompang arajang bukanlah hanya sebagai tradisi yang dimiliki 

Kabupaten Bone, tetapi juga sebagai bidang riset, bidang kajian, dan bidang 

penelitian. Bahkan, banyak daerah -daerah atau bekas kerajaan pada masanya yang 

meniru untuk melaksanakan kegiatan yang serupa dengan dasar mereka masih 

memiliki peninggalan benda pusaka dengan proses pelaksanaannya dilakukan mirip 

dan menyerupai protokoler yang dilaksanakan di Kabupaten Bone.  

C. Makna Pesan Simbolik dalam Proses Mattompang Arajang di Kabupaten 

Bone   

Pada setiap peringatan Hari Jadi Bone, mattompang arajang masih rutin 

diselenggarakan. Benda-benda pusaka tersebut disimpan di sebuah ruangan khusus di 

                                                      
10Risno, (29 tahun), Tokoh Pemuda, Bone, 10 Februari 2021.  
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Saoraja, kompleks rumah jabatan Bupati Bone. Mattompang arajang telah menjadi 

tradisi budaya agar menghormati leluhur, menghormati sesama, dan memuliakan 

Tuhan yang Maha Esa. 

Mattompang arajang diadakan agar masyarakat bukan hanya melihat Bone 

dalam usia, namun juga melihat Bone memiliki kebesaran historisnya dengan 

menunjukkan peninggalan-peninggalan sejarah yang masih sangat terjaga 

kesakralannya. Terutama pada prosesi pelaksanaan mattompang arajang yang masih 

sangat menghormati leluhur, menghormati sesama dan memuliakan Tuhan yang 

Maha Esa.  

Adapun prosesi-prosesi atau tahapan pada acara mattompang arajang 

yakni:11 

a. Malekke Toja (Memindahkan atau mengambil air) 

Beberapa hari sebelum mattompang arajang dilakukan, ada ritual adat 

mengambil air di beberapa tempat yaitu Sumur Parani, Sumur Bissu, keduanya 

berada di wilayah Kecamatan Barebbo dahulunya berada di luar benteng. Ada juga 

di Sumur Tello` dan Sumur Laccokkong yang berada di Kelurahan Watampone 

Kecamatan Tanete Riattang atau dalam bahasa terdahulu di dalam benteng.  

Perjalanan menuju sumur tersebut, diiringi doa-doa yang menggunakan 

bahasa Torilangi terus diucapkan dan bunyi dari alat ana baccing, kancing, gendang 

dengan tujuan untuk mengusir roh-roh jahat yang dapat menganggu jalannya prosesi 

pengambilan air suci.  

Berawal dari pengambilan air yang diikuti doa dalam bahasa Bugis, prosesi 

                                                      
11Andi Baso Bone Mappasissi, (40 Tahun), Pemerhati budaya/ Pengelola Museum 

Lapawawoi, “wawancara”, Bone, 18 Januari 2021.   
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ini dilakukan pagi hari di museum kota Bone. Air ini dimaksudkan dapat 

membersihkan benda-benda pusaka atau arajang, setelah mengambil air dari 

beberapa sumur maka air dibawa ke dalam tempat benda pusaka dan didiamkan. 

b. Mappaota (Menyajikan siri)  

Mappaota, yakni menyajikan ota atau daun sirih kepada Bupati Bone yang 

menandakan bahwa acara adat akan segera dimulai. Bissu mengiringi menuju 

tempat arajang. Daun sirih itu diletakkan di depan pintu ruangan arajang disimpan 

sebagai bentuk penghoramatan kepada leluhur dan juga memohon ijin kepada 

penjaga dari arajang dengan melakukan tembang-tembang oleh bissu dengan nama 

memmang dewata sewwae setelah itu dikeluarkanlah benda pusaka dari tempat 

persemayamannya lalu di bawa keluar untuk prosesi selanjutnya. 

c. Matteddu Arajang 

Mattedu Arajang yaitu membangunkan arajang dengan menggunakan 

tembang-tembang, setelah itu diappisabbiangi atau diberikan kepada bupati untuk 

dilepaskan dari sarungnya kemudian kembali tanpa sarung lalu diserahkanlah 

kepada pattompang atau pencuci benda pusaka.  

d. Mattompang Arajang 

Pada saat pattompang telah menerima arajang dan siap untuk ditompang 

maka diiringilah gendrang Bali Sumange serta Sere Bissu dilakukan oleh para bissu 

dengan mengelilingi pattompang dan arajang yang dibersihkan. Pada prosesi 

mattompang arajang, bissu menggabungkan kelima gerakan sere. 

1. Sere Maggiri 

Ritual Maggiri merupakan tarian yang menggunakan sebilah keris 

pusaka yang mengandung unsur mistis di dalamnya. Tarian spiritual para bissu 
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ini merupakan ritual yang sudah berusia ratusan tahun. Pada tarian tersebut 

bissu akan berpakaian lengkap dan berdandan sedemikian rupa, berjalan sambil 

menari dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar sambil menusuk-nusuk diri 

dengan benda tajam.  

Bagian tubuh yang ditusuk ialah daerah vital seperti leher, perut pergelangan 

tangan. Pertunjukkan yang diperankan oleh bissu ini dianggap kemasukan roh dan 

mendapatkan kemampuan kebal terhadap benda tajam. Selain ditampilkan pada saat 

Hari Jadi Bone khususnya pada prosesi mattompang arajang tarian tersebut juga 

seringkali ditemukan pada penyambutan tamu dan pesta adat. Ritual ini menjadi 

pernyataan sikap bahwa sebenarnya antara manusia dan besi itu dapat menyatu 

dibuktikan pada saat melakukan sere maggiri.  

Halil mengatakan, 

 “Pada saat bissu melakukan sere maggiri, terkadang ada yang  luka 

dan tidak. Itu semua tergantung  pada persiapan yang dilakukan bissu 

sebelum ritual. Maka akan sangat jelas, jika tubuh yang ditusuk itu luka 

berarti ada kesalahan yang telah dilakukan.”12 

 

Perjalanan bissu melakukan sere maggiri tidak selamanya berjalan mulus. 

Terkadang, di antaranya ada yang pernah mengalami luka akibat keris yang 

ditusukkan pada bagian tubuhnya. Penting bagi bissu untuk benar-benar berhati-hati 

saat ingin melakukan ritual. 

Sementara bissu lainnya melakukan sere sambil bergerak mengelilingi 

hingga prosesi selesai. Selesainya prosesi mattompang arajang tersebut, ketua adat 

atau ammatoa mengambil kembali arajang untuk dikembalikan di tempat 

penyimpanannnya diwakili oleh wakil ketua adat. 

                                                      
12Andi Halilintar Lathief, (69 Tahun), Budayawan, Makassar, 17 Februari 2021. 
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e. Mappatindro Arajang 

Mappatindro Arajang berarti menidurkan nilai spiritual benda pusaka. Bissu 

kembali membacakan mantra-mantra yang disebut mammemmeng. Setelah selesai 

dikeluarkan oleh para pattompang  maka ketua adat atau ammatoa mengambil 

kembali arajang untuk dikembalikan di tempat penyimpanannya diwakili oleh wakil 

ketua adat.    

Mattompang arajang harus selalu dijaga dan dilestarikan khsususnya 

masyarakat Kabupaten Bone sebagai daerah yang masih sangat menjaga budaya 

leluhur, saling menghormati sesama, dan memuliakan Tuhan yang maha esa di 

settiap acara mattompang arajang yang dirangkaikan pada hari jadi Bone.  

Abdi, mengatakan: 

“Selain sebagai tradisi, mattompang arajang yakni ruang silaturahim dan 

sebagai refleksi atas kebudayaan dan juga momentum untuk mengenang dan 

meresapi kejayaan masa lampau dengan adanya benda pusaka sebagai bukti 

dan proses menghormati pusaka yang dicuci disebut mattompang arajang 

yang menjadi salah satu cara untuk menghidupkan leluhur dan semangat 

histori dari masyarakat kabupaten Bone.”13 

Mattompang arajang dipandang menarik dan memiliki daya tarik karena 

benda pusaka yang dibersihkan itu merupakan pusaka turun temurun yang 

digunakan oleh Kerajaan Bone sebagai atribut mensahkan dan melegitimasi 

kedudukan seorang raja. Atribut itu merupakan benda pusaka atau arajang yaitu:14 

a. Teddung Pulaweng (Payung Emas)  

Payung pusaka Kerajaan Bone telah ada pada zaman kejayaan Raja Bone 

                                                      
13Abdi Mahesa (22 Tahun), Budayawan, “wawancara” Bone, 10 Februari 2021. 
14Andi Muh. Yushan Tenripatu (71 Tahun), Tenaga Ahli Budaya Dinas Kebudayaan 

“wawancara” Bone, 18 Januari 2021. 
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XV La Tenri Tatta Arung Palakka (1645-1696). Pusaka ini diterima oleh kerajaan 

Bone sebagai penghargaan dari kerajaan Pariaman menjadikannya sebagai wujud 

persaudaraan antara kedua kerajaan. Setelah pemerintahan raja Bone XV, maka 

pusaka ini dijadikan alat perlengkapan resmi pengangkatan dan pelantikan raja-raja 

hingga raja terakhir.  

Teddung pulaweng ini berbentuk emas dengan tinggi 18 ruas. Daun 

payungnya bermahkotakan emas, dikelilingi anting emas meliputi 72 helai jari-jari 

dilengkapi 71 buah anting-anting kecil serta 57 buah anting-anting besar yang dibuat 

dari emas. Kain payung dihiasi dua susunan lilitan rantai emas yang dimaknai 

kesatuan persaudaraan antara kerajaan Pariaman dan kerajaan Bone.  

b. Sembangeng Pulaweng (Selempang Emas) 

Pusaka kerajaan Bone pada masa raja Bone yang ke-15 La Tenri Tatta Arung 

Palakka. Pusaka ini dipersembahkan kepada pemerintah kerajaan Bone atas 

penghargaaan pencapaian keberhasilan kerajaan Bone dalam membangun  kerja 

sama dengan raja Pariaman.  

Pusaka ini dijadikan sebagai perlengkapan resmi dalam upacara pelantikan 

dan penobatan raja-raja Bone. Sama halnya dengan teddung pulaweng juga terbuat 

dari emas berbentuk rantai besar dengan jumlah potongan 63, Panjang 1,77 meter 

hingga 5 kg. Di ujungnya terdapat dua medali emas bertuliskan Bahasa Belanda 

bermakna penghormatan kerajaan Belanda kepada Arung Palakka.  

c. La tea riduni (Kalewang)  

Pusaka ini merupakan pusaka raja Bone ke-15 La Tenri Tatta Arung Palakka 

yang alameng sarung serta hulunya berlapiskan emas dihiasi intan permata. Uniknya 

pusaka ini selalu dikebumikan Bersama dengan raja yang mengangkatnya, namun 
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tetap saja muncul di atas makam disinari cahaya. Maka pusaka ini disebut La Tea 

Riduni (yang tak dikebumikan) sehingga pusaka ini disimpan dan dipergunakan 

sebagai perelngkapan ada upacara pelantikan dan pengangkatan raja-raja.  

d. La Salaga (Tombak) 

Tombak yang memiliki pegangan dekat mata toombak dihiasi emas. Tombak 

ini menjadi simbol kehadiran Raja Bone. Diberi nama La Salaga dikarenakan pada 

saat perang raja-raa terdahulu sering menggunakan tombak ini dengan kelebihan 

saat pemiliknya melepaskan maka akan mencarinya sendiri.  

e. Alameng Tatarapeng (Senjata Adat Tujuh atau Ade` Pitue) 

Pusaka kerajaan ini merupakan kelengkapan pakaian kebesaran angggota 

ade` pitu. Yang hulu dan sarungnya dilapisi emas. Selain itu, adapula perlengkapan-

perlengkapan yang dipakai oleh bissu.  

 Pusaka-pusaka tersebut merupakan atribut formal yang dipakai oleh raja dan 

itu prosesnya secara khusus dipimpin langsung oleh bissu. Bissu akan menari 

sampai pusaka-pusaka dibersihkan oleh orang yang merupakan pandai besi dari 

Desa Componge, keturunan dari seorang panre yang cukup terkenal pada masanya 

yaitu Panre Baitullah. Pada prosesi mattompang arajang pemain dan pemeran yang 

dipilih sesuai dengan bidangnya.  

Proses ini dilakukan secara teliti dan tekun karena dilakoni oleh orang-orang 

yang sebidang. 

Abdi mengatakan, 

Mattompang arajang memiliki makna simbolik pada saat penyambutan tamu 

kerajaan. Tamu yang hadir akan dipayungi payung kebesaran yang 

menandakan bahwa tamu yang hadir merupakan orang-orang yang sangat 

dihormati kedudukannya, kemudian disuguhkan sirih pinang sebagai tanda 

penghormatan, tanda suka cita. Bukan hanya itu, tamu yang turut hadir 

dijamu ala kerajaan dengan nyanyian-nyanyian bissu sebagai salah satu 
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simbol bahwa prosesi mattompang arajang akan segera dimulai. Disetiap 

rangkaian acaranya sarat akan simbol budaya, simbol agama dan simbol 

sosial. 15 

Tradisi mattompang arajang, bukan hanya dihadiri oleh masyarakat sekitar. 

Tapi juga mengundang tamu-tamu kerajaan sebagai bentuk penghargaan dan 

memperkenalkan bahwa mattompang arajang menjadi tradisi yang masih terjaga 

kelestariannya.  

Prosesi mattompang arajang dipimpin oleh seorang bissu utama yang akan 

diiringi oleh bissu lainnya yang akan membangunkan arajang. Bissu bukanlah serta 

merta dukun dan tidak semua waria dapat menjadi bissu. Disetiap ritual 

mattompang arajang tidak dapat terlaksana tanpa  adanya bissu, karena dianggap 

sebagai separuh manusia dan separuh dewa yang memiliki peran untuk 

menghubungkan antara alam manusia dan alam dewa sedangkan pandai besi atau 

empu dari besi itu untuk mencucinya.  

Masyarakat Bugis menganggap bissu sebagai manusia yang berjenis kelamin 

kelima, oorane berarti laki-laki, makunrai berarti perempuan, calalai berarti wanita 

yang berpenampilan seperti laki-laki, calabai berarti laki-laki yangg berpenampilan 

wanita, serta bissu dianggap sebagai kombinasi dari keempat kelamin tersebut.16 

Bissu berasal dari kata “bessi” atau mabessi yang berarti bersih, suci dan 

tidak berbohong. Bissu perempuan, yaitu mereka yang menjadi bissu setelah 

mengalami menopouse. Budaya Bugis di masa silam menganggap bahwa bissu 

mempunyai kedudukan yang sangat terhormat dan disegani sebagai perantara antara 

seorang raja dan rakyat. Selain itu, juga sebagai perantara antara langit dan bumi 

karena memiliki kemampuan menguasai bahasa torilangi (bahasa langit) yang 

                                                      
15Abdi Mahesa, (25 Tahun), Tokoh Pemuda, “wawancara”, Bone 10 Februari 2021 
16Andi Halilintar Lathief, (69 Tahun), Budayawan, Makassar, 17 Februari 2021. 
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hanya dapat dipahami oleh bissu dan para dewa.  

Bissu adalah penasehat raja, pewaris budaya, galigo dan pemelihara benda-

benda kerajaan. Dalam setiap upacara adat bissu disegani karenna kesaktiannya. 

Para bissu juga memiliki larangan tersendiri seperti tidak boleh mengenakan 

pakaian-pakaian yang dipandang tidak senonoh, tidak boleh bersifat menggoda, 

serta bebas dari skandal seksual. Dahulu, bissu dan calabai ditandai dengan tidak 

bolehnya pacaran atau kawin. Semua bissu adalah calabai, tetapi calabai belum 

tentu bissu. Ada syarat yang harus ditunaikan untuk menjadi bissu, seorang calabai 

harus ditasbihkan terlebih dahulu yang disebut irebba.17 

Bissu saat melakukan prosesi tarian sakral yakni tarian Sere Bissu tentunya 

memmiliki perlengkapan yang digunakan mulai dari awal prosesi mattompang 

arajang hingga akhir prosesi.  

a. Bessi Banranga, terdiri atas sarung yang dibuat dari kayu, mata besinya dibuat 

dari besi, tanda (poko pasorong) dibuat dari rambut manusia atau rambut ekor 

kuda.  

b. Teddung Baburu (Payung Buburu), terdiri atas payung daun yang telah 

disambuung rangkaian bambu, kain sutra yang berwarna kuning sebagai sampul 

dari daun payung tersebut yang di pinggirnya diberi hiasan renda,  dengan 

tangkai payung  yang terbuat dari bambu. 

c. Tiang Bendera Arajang, dibuat dari kayu atau bambu yang dibungkus dengan 

kain berbagai warna seperti kuning, merah, putih dan hitam.   

d. Lellu (Tandu), yang terdiri atas kain sutera yang berhiaskan sulamanbenang 

emas yang berfungsi sebagai tenda dan tangkai tandu yang dibuat dari kayu atau 

                                                      
17Andi Halilintar Lathief, (69 Tahun), Budayawan, Makassar, 17 Februari 2021 
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bambu.  

e. Alameng, terdiri hulu yang dubuat dari kayu ditata dengan emas dan perak, 

mata yang terbuat dari besi dan kayu, sarung terbuat dari kayu di bagian 

tengahnya dibalut dengan perak atau emas sebagai pengikat. 

f. Alusu (Anyam-anyaman bambu) terdiri ats kepala yang dibuat dari kayu, 

bdannya dibuat dari bambu dibalut dengan anyaman daun lontar yang terbentuk 

kotak kecil dan ekornya yang dibuat dari anyaman daun lontar.  

g. Arumping, terdiri atas kepala yang terbuat dari kayu, badannya dibuat dari 

bambuyang dibungkus dengan kain berwarna merah dan putih, dan ekornya 

disesuaikan dengan warna badan.  

h. Tongkat Kayu, terdapat ujung kepala yang terbuat dari kain, di mana kepalanya 

terbuat dari kain, bagian kepala terbuat dari kayu, bagian kepala terbuat dari 

kayu, bagian kepala terbuat dari kain yang ebrbentuk pita, dan badan yang 

terbuat dari kayu bersegi delapan dan dibungkus dengan kain.  

i. Oiye, yang berupa rangka yang dibuat dari irisan bambu dan dibungkus dengan 

anyaman daun lontar berwarna-warni.  

j. Lae-lae (Lea-lea), yang dari bambu yang terbagi dua bagian, yaitu bagian badan 

dan bagian daun yang terbelah.   

k. Kancing, dibuat dari dua buah logam berbentuk piring dan diberi tali pengikat.  

l. Ana`Baccing dibuat dari dua batang logam dan diberi tali pengikat. 

m. Gendang, terdiri dari dua bagian badan gendang yang terbuat dari kayu di 

bagian atas dan bawah gendang ditutupi kulit kambing sebagai penutup. Dua 

bagian tub oleh ditabuh agar mendapatkan fungsi gendang.  

n. Pui-pui, yakni alat tiup dibuat dari pipa besi pendek di bagian kepalanya 
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terdapat seperti halnya klep terbuat dari daun lontar jika ditiup menimbulkan 

getaran suara.  

o. Gong, dibuat dari logam berbentuk bulat pada bagian tengah menonjol sebagai 

tempat jatuhnya pemukul.18 

Dari keseluruhan  prosesi mattompang arajang di atas, dimaknai sebagai 

pesa simbolik oleh para informan sebagai berikut: 

1. Makna Pelestarian Budaya 

Prosesi mattompang arajang sebagai tradisi yang turun-temurun oleh para 

pendahulu-pendahulu masyarakat Bone sebagai tanda adanya perjuangan  yang 

harus selalu dijaga oleh semua masyarakat Bone. Mattompang arajang menjadi aset 

budaya yang memberi kekhasan di setiap prosesi-prosesinya.  Mulai dari awal 

prosesi sampai dengan berakhirnya tradisi mattompang arajang.  

2. Makna Spiritual 

Dalam prosesi mattompang arajang ada beberapa hal yang tidak bisa 

diterima oleh akal, namun harus dipercaya adanya. Pada prosesi puncak 

mattompang arajang, bissu mengucapkan mantra-mantra kemudian menusuk bagian 

tubuhnya seperti leher dan tidak meninggalkan bekas luka apapun. Dari situ, nilai-

nilai spiritual dipercaya pada tradisi ini, karena bissu juga dianggap sebagai 

penghubung antara alam manusia dan dewa. 

3. Makna Menyucikan 

Pada prosesi mattompang arajang dilakukan sekali dalam setahun untuk 

menyucikan arajang berdasarkan pada prosesi awal yakni malekke toja 

(memindahkan atau mengambil air) yang diiringi doa-doa bahasa Torilangi serta 

                                                      
18Risno, (29 tahun), Tokoh Pemuda, Bone, 10 Februari 2021.  
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bunyi-bunyian dari alat ana baccing, kancing, gendang dipercaya untuk mengusir 

roh-roh jahat pada saat pengambilan air suci untuk dicucikan pada pusaka.  

4. Makna Silaturahmi  

Mattompang arajang juga dimaknai sebagai pemersatu semua lapisan 

masyarakat terutama turunan-turunan raja ataupun pejabat yang berada di luar 

daerah. Diundang pula kerajaan-kerajaan sebagai tamu yang sangat dihormati, 

ditandai pada prosesi mappaota (menyajikan siri) dengan menyuguhkan sirih pinang 

sebagai tanda suka cita, dan penghormatan serta  tamu yang hadir dijamu ala 

kerajaan.  
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    BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dari hasil penelitian dengan judul 

Persepsi Masyarakat terhadap Makna Mattompang Arajang di Kabupaten Bone 

(Studi Sosiokultural), maka peeneliti dapat menarik kesimpulan bahwa: 

1. Persepsi dari masyarakat Kabupaten Bone dalam menilai makna 

mattompang arajang sebagai tradisi yang dapat mempererat tali 

silarurahmi dan berkumpulnya orang-orang Bone lintas profesi, lintas 

latar belakang untuk mengilhami, menghayati dan merefleksikan 

kebesaran kerajaan melalui berbagai bukti sejarah yang masih dijumpai 

hingga sekarang. Selain pada bidang budaya, mattompang arajang juga 

erat dikaitkan dengan riset, kajian maupun penelitian untuk lebih 

mengetahui dan memahami makna pada mattompang arajang. 

2. Makna pesan simbolik pada proses mattompang arajang sebagai 

pelestarian budaya karena adanya tardisi-tradisi turun temurun yang 

masih terjaga dengan baik. Makna Spiritual adanya mantra-mantra yang 

dipercaya sebagai penghubung antara alam manusia dan dewa. Selain itu, 

mattompang arajang memiliki makna menyucikan dengan 

membersihkan benda-benda pusaka. Makna silaturahim sebagai bentuk 

pemersatu semua lapisan masyarakat baik turunan raja maupun 

masyarakat biasa. 
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B. Implikasi 

Dari penelitian yang peneliti lakukan terhadap masyarakat Kabupaten Bone, 

maka diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis, sebagai bahan 

yang dapat memberikan informasi bagi pembaca serta dapat pula dijadikan sebagai 

literatur atau referensi bagi penelitian lain, dengan tujuan menambah ragam 

penelitian terkhusus di bidang komunikasi. 

1. Bagi masyarakat Kabupaten Bone yang masih menjaga kesakralan 

pusaka dari leluhur semoga dapat dipertahankan dan dilestarikan agar 

generasi ke depannya dapat tetap mengetahui makna mattompang 

arajang dan selalu menjadi historis bagi seluruh masyarakat khususnya 

Kabupaten Bone.  

2. Bagi pemerintah Kabupaten  Bone yang senantiasa menjaga pelestarian 

tradisi mattompang arajang dalam berbagai kegiatan, dan selalu 

memberikan pemahaman mengenai budaya serta menyiapakan wadah 

bagi pemuda Kabupaten Bone untuk bertumbuh dan berproses demi 

menjaga budaya setempat.  
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