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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 Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س
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 Syin Sy Es dan ya ش

 Sad ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ De (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ’ Apostrof terbalik ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ، Apostrof ء

 Ya Y Ya ي
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa bertanda apapun. 

Jika ia terletak di tengah atau 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: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A اَ 

 Kasrah I I اَ 

 Dammah U U اَ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu: 

 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan i ئَ 

 Fathah dan wau Au a dan u ؤَ 
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 ٍَ  Fathah dan alif ya Ā a dan garis di atas ...اَ |...

 ٍِ  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 

 ًُ  Dammah dan wau Ū u dan garis di atas 

4. Ta marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinyan adalah [h]. Kalau 

pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata 

sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka ta marbutah itu 

ditransliterasinya dengan ha (h).  

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda 

tasydid ( ّّ ). Jika huruf   ُ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

berharakat kasrah (ُ) maka ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َل (alif lam 

maarifah). Pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al- baik 

ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak dapat 

mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. 

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatar (-). 
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7. Hamzah  

Aturan transliterasinya huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi 

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

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

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 pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam 

bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), sunnah, khusus dan umum. Namun 

apabila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka 

harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafzal Al-Jalalah ( اََللّه ( 

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

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah 

adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz aljalalah, ditransliterasi 

dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

Walaupun sistem tulisan Arab 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. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf 
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awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf (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). 

B. Daftar Singkatan 

swt.   = subhanahuwa ta‟ala 

saw.   = sallallahu „alaihi wa sallam 

H.     = Hijriah 

M.    = Masehi 

Q.S… /…: 4    = Qur’an Surah…, ayat 4 

TGH.    = Tuan Guru Haji 
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ABSTRAK  

Nama  :   Nur Hikmah 

NIM    :   50400119052 

Judul :  Strategi Dakwah Kultural Terhadap Acara Mappandendang di Desa Opo 

Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone 

 

Penelitian ini membahas tentang “Strategi Dakwah Kultural terhadap Acara 

Mappadendang di Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone”. Adapun sub 

permasalahannya adalah 1) Bagaimana proses pelaksanaan tradisi mappadendang di Desa 

Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone. 2) Bagaimana penerapan strategi dakwah 

kultural terhadap acara mappadendang di Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone. 

3) Bagaimana pandangan masyarakat Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone 

terhadap tradisi Mappadendang. 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

manajemen dakwah. Adapun sumber data penelitian ini yaitu kepala desa, imam desa, serta 

warga desa baik dari kalangan tua maupun pemuda-pemudi. Selanjutnya, metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 

pengolahan dan analisis data dilakukan dengan redaksi data, penyajian data, analisis 

perbandingan, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi Mappadendang masih dilaksanakan 

di Desa Opo sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah swt atas hasil panen yang diperoleh 

oleh masyarakat dan tradisi Mappadendang masih dilaksanakan dianggap sebagai tolak 

bala. Tradisi Mappadendang juga merupakan wadah untuk meningkatkan dan menjaga 

silaturahmi masyarakat dari berbagai kalangan. Penerapan Strategi Dakwah Kultural 

terhadap Tradisi Mappadendang yaitu mengubah bacaan mantra, doa yang sebelumnya 

diganti dengan pembacaan ayat-ayat Alquran. Dalam tradisi mappadendang strategi yang 

bisa digunakan yaitu pendekatan melalui kesenian dan kebudayaan dan sosiologi sehingga 

dalam tradisi Mappadendang juga dapat menyampaikan beberapa pesan religius mulai dari 

akidah, akhlak, ukhuwah islamiyah. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi 

Mappadendang tidak bertentangan dengan agama Islam karena tradisi Mappadendang 

merupakan wujud kesyukuran kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan hasil panen. 

Implikasi dari penilitian ini adalah tradisi Mappadendang sangatlah penting untuk 

dipertahankan, karena itu merupakan bagian dari identitas yang khas dari suku Bugis dan 

merupakan kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia agar bisa 

mempertahankan kelestarian nilai-nilai tradisi kearifan lokal yang dimiliki Desa Opo 

Kecematan Ajangale Kabupaten Bone. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Dakwah merupakan aktivitas yang menyeru atau mengajak kepada kebaikan. 

Dakwah sangat erat kaitannya dengan Islam yang menganjurkan para pemeluknya 

untuk berdakwah di jalan Allah swt. Rasulullah, para nabi, maupun para sahabat pun 

dulu melakukan aktivitas dakwah dengan menyiarkan agama Islam lebih meluas lagi. 

Terdapat dua kegiatan dakwah Rasulullah yang dilakukan yaitu dakwah secara 

sembunyi-sembunyi kepada para karabat serta keluarga Rasulullah dan dakwah 

secara terang terangan. 

Strategi merupakan sebuah istilah yang memiliki makna sebuah metode atau 

cara untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan istilah dakwah adalah sebagai 

aktifitas yang muncul sejak Islam dihadirkan Allah swt. kepada manusia, disebabkan 

dakwah memiliki tujuan untuk melakukan perubahan terencana dalam masyarakat 

yang berlangsung lebih seribu tahun lamanya.
1
   

Berdakwah tentu diperlukan sebuah strategi dalam menjalankan misi 

berdakwah. Berbeda dengan zaman sekarang, dahulu Nabi Muhammad saw. serta 

para sahabat berdakwah secara terang-terangan sampai melakukan peperangan untuk 

berdakwah membela agama Islam, tak sedikit pula ada pasukan Muslim yang mati 

syahid pada peperangan melawan kaum kafir Quraisy. Sebagaimana Allah berfirman 

dalam QS. An-Nahl ayat/16:125: 

                                                 
1
 Arifin, Dakwah Kontemporer: Sebuah Studi Komunikasi (Cet I; Yokyakarta: Graha Ilmu, 

2011), h. 227. 
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ٌَّ رَبَّكَ  ٍُُۗ اِ َِ احَْسَ ِْ ىِ جَادِنْيُىْ بِانَّتِ ًَ عِظَتِ انْحَسَنتَِ  ٌْ ًَ انْ ًَ تِ  ًَ ْْمِ رَبكَِّ بِانْحِكْ ٍْ  ادُْعُ انَِٰ سَبِ ًَ ٌَ اعَْهَىُ بِ ىُ

 ٍَ ّْ يْتدَِ ًُ ٌَ اعَْهىَُ بِانْ ىُ ًَ هِوٖ  ْْ ٍْ سَبِ  ضَمَّ عَ

 

Artinya:  

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 

baik dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 

dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 

dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”
2
 

Strategi dakwah kultural menjadi pilihan sebagai media atau alat dalam 

menanamkan nilai-nilai Islam pada masyarakat. Strategi ini merupakan suatu 

pendekatan yang memiliki kaidah kearifan dalam memahami realitas masyarakat, 

dimana proses dakwah dilakukan secara arif, terbuka, bijaksana, dan manusiawi. 

Strategi dakwah kultural juga memiliki kelebihan tersendiri dengan dakwah secara 

umum yang juga mengupayakan penyesuaian dakwah dalam konteks kemajuan 

zaman dan teknologi. Fokus utama yang ingin diwujudkan melalui strategi ini adalah 

pada penyadaran iman sehingga masyarakat bersedia menerima dan memenuhi 

seluruh ajaran dari nilai-nilai Islam itu sendiri, seperti nilai akidah, ibadah, akhlak.
3
 

Dakwah dengan pendekatan kultural ini kemudian diadopsi oleh sosok yang 

dapat menggali dan mengembangkan nilai-nilai kerukunan dan toleransi dalam Islam, 

sosok itu merupakan K.H. Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur. Mantan 

presiden ke 4 di Republik Indonesia ini tak hanya memberikan perspektif baru dalam 

dunia dakwah, akan tetapi juga memberikan perhatian yang cukup terhadap upaya-

upaya membangun toleransi dan kebersamaan, tak hanya dalam konteks 

                                                 
2
Kementrian Agama, al Quran dan Terjemahnya, (Bandung: J Art, 2005),  h. 281 

3
Mu’arif dalam Sitti Chamamah Soeratno, et. al., Muhammadiyah sebagai Gerakan Seni dan 

Budaya: Suatu Warisan Intelektual yang Terlupakan. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),    h. 52 
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keindonesiaan, akan tetapi juga sampai pada ranah internasional. kiprahnya dalam 

ranah kemanusiaan, demokrasi, hak asasi manusia, perdamaian, dan tolenransi tidak 

hanya diakui oleh masyarakat Indonesia.
4
 Tidak dapat disangkal bahwa manusia 

sebagai makhluk sosial tidak dapat berdiri sendiri. Manusia tidak dapat hidup tanpa 

manusia lainnya atau tanpa lingkungannya. Secara langsung atau tidak, manusia akan 

selalu bergantung pada lingkungan alam tempatnya hidup. Sesungguhnya hubungan 

manusia dengan alam lingkungannya, bukan hanya terwujud sebagai hubungan 

ketergantungan melainkan hubungan itu terwujud sebagai hubungan saling 

mempengaruhi, yaitu manusia berusaha mengubah lingkungannya. Dalam mengubah 

dan menciptakan lingkungannya ini manusia menjadi sebagian dari alam tempatnya 

hidup dan tempatnya itu merupakan pada sebagian dari dirinya sendiri.
5
 

Strategi ini sangat penting dilakukan sebagai upaya untuk memahami 

dinamika kebudayaan dan kemajuan peradaban umat manusia yang akhir-akhir ini 

semakin kompleks. Setidaknya, jika Islam tidak mampu mengartikulasikan diri dalam 

wadah budaya sebagai gerakan emansipatoris, maka Islam akan sulit diterima dan 

ditinggalkan umatnya. Atas dasar itu, dakwah kultural akan menempatkan Islam 

diatas pluralitas agama dalam rangka memberikan visi, motivasi, pencerahan 

kemanusiaan dalam bingkai kebangsaan dan kebudayaan.
6
 

Salah satu tradisi masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan adalah 

mappadendang. Mappadendang yaitu sekelompok orang yang menumbuk alu ke 

                                                 
4
Ahmad Baso, NU Studies Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan 

Fundamentalisme Neo-Liberal (Jakarta: Erlangga, 2006),h. 456-458. 

5
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Upacara Tradisional dalam Kaitannya dengan 

Peristiwa Alam dan Provinsi Selatan,(Ujung Pandang, 1991/1992),  h. 2. 

6
Abdul Munir Mulkhan, SU. & Ahmad Adaby Darban, SU, 1 Abad Muhammadiyah: 

Gagasan Pembaharuan Sosial Keagamaan. (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), h. 328. 
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sebuah lesung dengan suatu irama dan disertai dengan gerakan. Tradisi 

mappadendang merupakan tradisi menumbuk padi yang sering dilakukan oleh orang 

bugis. Dalam upacara ini dihadiri oleh pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat. 

Tradisi ini biasanya diadakan setelah musim panen dan dilakukan oleh orang tua 

(tokoh adat) yang sudah berpengalaman dalam melakukan perayaan acara 

Mappadendang.
7
 

Upacara tradisi Mappadendang dihadiri oleh pemerintah setempat, tokoh adat 

istiadat, dan masyarakat. Acara mappadendang biasanya diadakan pada musim panen 

dan dilakukan oleh para pemuda dan pemudi dengan berpasang-pasangan. Upacara 

tersebut dipimpin oleh tokoh adat yang sudah berpengalaman dalam melakukan 

perayaan acara mappadendang. Tradisi mappadendang yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone tergolong begitu unik 

karena memiliki cara tertentu dan sangat sakral, akan tetapi seiring berkembangnnya 

zaman kesakralannya mulai menghilang dan perubahan terhadap tata cara 

pelaksanaanya. Hal itu, disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

perkembangan zaman, karena realitas di masyrakat lebih cenderung kepada hiburan 

yang bersifat modern seperti menonton pertunjukan electone atau konser musik 

seperti televisi.
8
 Selain itu, berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti bahwa 

antusias masyarakat Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone dari tahun 

ketahun semakin berkurang. Hal itu terlihat dari kurangnya antusias masyarakat yang 

ikut berpartisipasi dalam acara adat tersebut. 

                                                 
7
M. Burhan Bungi, Sosiologi Komunikasi. (Jakarta: Kencana Prenatal Media Group 2008), h. 

25 

8
Ichzl, “Mappadendang” blog http;ichalcodet.blogspot.co.id/2014/12/mappadendang-

mappadendangadalah-salah.html (8 januari 2016). 
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Berdasarkan uraian di atas, tradisi mappadendang sangat penting untuk 

diteliti, khususnya di Desa Opo, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, maka perlu 

dilakukan penelusuran sejarah untuk lebih memahami Dakwah Kultural yang terdapat 

dalam tradisi Mappadendang 

. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian adalah batasan penelitian agar jelas ruang lingkup yang akan 

di teliti. Penelitian yang dilakukan berfokus pada: 

a. Strategi Dakwah Kultural,dan  

b. Tradisi Mappadendang di Desa Opo, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone. 

2. Deskripsi Fokus  

Untuk memudahkan pemahaman dalam judul tersebut, maka penulis 

mengemukakan beberapa pengertian dari kata yang terdapat di dalam judul, 

diantaranya:  

a.  Strategi Dakwah kultural merupakan suatu kegiatan dakwah yang memerhatikan 

potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk berbudaya, guna 

menghasilkan budaya alternatif yang Islami, yakni berkebudayaan dan peradaban 

yang dijiwai oleh pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran Islam yang 

bersumber dari Al-qur’an dan As-Sunnah serta melepaskan diri dari budaya yang 

dijiwai oleh kemusyrikan, takhayul, bid’ah, dan khufarat. 

b. Tradisi Mappadendang adalah pesta panen atau tani pada suku bugis merupakan 

suatu upacara syukuran atas keberhasilan dalam menanam padi kepada Tuhan 

Yang Maha Kuasa, pesta yang diadakan dalam rangka besar-besaran yakni acara 

penumbukan gabah pada lesung dan alu sebagai penumbuknya. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan pokok 

masalah yaitu “Bagaimana Strategi Dakwah Kultural terhadap Acara Mappadendang 

di Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone”. Melihat pokok masalahnya 

maka dapat dirumuskan beberapa sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pandangan Masyarakat Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten 

Bone terhadap Tradisi Mappadendang? 

2. Bagaimana Proses Pelaksanaan Tradisi Mappadendang di Desa Opo 

Kecematan Ajangale Kabupaten Bone? 

3. Bagaimana Penerapan Strategi Dakwah Kultural terhadap Acara 

Mappadendang di Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone? 

 

D. Kajian Terdahulu Pustaka Peneliti  

Kajian pustaka merupakan usaha ataupun hasil cipta karya manusia yang 

berupa buku, jurnal, skripsi dan karya tulis lainnya. Kajian pustaka bertujuan untuk 

mempermudah peneliti untuk menyelesaikan masalah yang ditelitinya dengan 

mengacu pada hasil karya ilmiah sebelumnya yang memiliki relevansi. Berdasarkan 

judul penulis “Strategi Dakwah Kultural terhadap Acara Mappadendang di Desa Opo 

Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone” judul skripsi ini belum ada yang pernah 

membahas sebelumnya. 

Untuk memudahkan Penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiahnya, 

maka calon peneliti mengambil bahan penunjang dan perbandingan dari beberapa 

karya tulis ilmiah di antaranya:  
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1.     Hasdalia yang berjudul, “Konstribusi Tradisi Mappadendang dalam 

Meningkatkan Hubungan Sosial di Desa Lebba’e Kecamatan Ajangale Kabupaten 

Bone”, tahun 2014. Skripsi ini berfokus pada kontribusi dalam tradisi Mappadendang 

yang merupakan salah satu wadah yang dapat meningkatkan hubungan sosial, gotong 

royong, dan sifat solidaritas yang dilakukan oleh masyarakat. Adanya tradisi ini 

masyrakat merasa hubungan sosial mereka semakin kuat dan nilai kebersamaan, 

karena tradisi di Desa Lebba’e tergolong unik yang memiliki tata cara tertentu yang 

harus dipatuhi dan sangat sakral, karena jika tidak dilaksanakan akan menjadi 

keanehan di Desa itu namun agak mulai menghilang. Hal ini disebabkan oleh 

pengaruh ajaran Islam, penelitian penulis Mappadendang tetap dilaksanakan 

meskipun adanya pengaruh Islam, dan perkembangan zaman sampai sekarang tetap 

dipertahankan dan dilakukan setiap tahunnya. Meskipun penelitiannya hampir sama 

namun lokasi penelitiannya berbeda karena penulis mengambil lokasi penelitian di 

Desa Pationgi Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Sehingga skripsi ini dapat 

menjadi perbandingan dengan apa yang akan penulis teliti nantinya, meskipun sama-

sama membahas tentang tradisi Mappadendang oleh suku Bugis di Kabupaten Bone.
9
  

2.    Skripsi yang ditulis oleh Badeliah tahun 1987, Mahasiswa UIN Alauddin 

Makassar, Judul Skripsi adalah Adat Mappadendang di Kanari Kabupaten Pinrang di 

Tinjau dari Segi Aqidah Islam. Dalam skripsinya tersebut mengkaji 3 persoalan 

yakni: Pertama pengertian adat (upacara) mappadendang, kedua pengaruh adat 

mappadendang dalam masyarakat Kenari Desa Malongi-longi Kecamatan Mattiro 

Sompe dan yang ketiga pandangan Aqidah Islam terhadap adat mappadendang. Adat 

                                                 
9
Hasdalia, Konstribusi Tradisi Mappadendang dalam Meningkatkan Hubungan Sosail di Desa 

Lebba’e Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone. Skripsi (UIN Alauddin Makassar, 2014), h. 15 
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mappadendang dalam masyarakat Kenari merupakan sesuatu sebab yang dapat 

meningkatkan standar hidup mereka didalam bidang pertanian. Terbukti adanya 

kekhawatiran terhadap hasil panen mereka tidak berhasil apabila upacara 

mappadendang tidak dilaksanakan. Anggapan seperti ini adalah merupakan sisi 

pengaruh animisme yang diwarisi oleh nenek moyang sejak dahulu dan menjadi 

tahayul bertentangan dengan aqidah islamiyah.
10

 

3.   Sitti Halijah, berjudul  Akulturasi Budaya Islam dengan adat Tradisional 

Masyarakat Kecamatan, Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang. Skripsi ini memaparkan 

Akulturasi budaya yang merupakan satu perpaduan antara dua nilai dengan adat 

tradisional dalam upacara tertentu ditengah masyarakat. Adat adalah suatu perangkat 

peraturan yang dijadikan sebagai pedoman oleh kalangan masyrakat yang merupakan 

produk budaya secara turun temurun. Pernanan agama Islam yang penuh dengan 

budaya dalam mengantisipasi adat dan tradisi masyarakat yang jauh menyimpang dari 

nilai akidah dan syari’ah dapat memberikan kepercayaan dan menjadikan pola baru 

dalam kehidupan masyarakat.
11

 

Penelitian yang dilakukan Hasdalia, Badeliah dan Sitti Halijah masing-masing 

memiliki relevansi dengan penelitian ini, yakni penelitian Badeliah dan Sitti Halijah 

yaitu sama-sama membahas tentang tradis Mappadendang dari segi Islam sedangkan 

pada penelitian Hasdalia terletak pada pokok pembahasan yaitu mappadendang. 

Perbedaannya, penelitian Hasdalia lebih difokuskan pada konsribusi masyarakat 

dalam acara mappadendang, penelitian Badeliah difokuskan pada tradisi 

                                                 
10

Badeliah, Adat Mappadendang di Kenari Kabupaten Pinrang di tinjau dari aspek Aqidah 

Islam.Skripsi (IAIN Alauddin, 1987), h. 12. 

11
Sitti Halijah,  Akulturasi Budaya Islam dengan Adat Tradisional Masyarakat Kecamatan 

Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang.Skirpsi (Ujung Pandang Fakultas. Adab IAIN Alauddin, 1993) 
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mappadendang dari tinjauan islam dan Sitti Halijah berfokus pada Akulturasi Budaya 

Islam dengan adat Tradisional. Dengan demikian penelitian yang penulis garap ini 

berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

a. Untuk mendeskripsikan Proses Pelaksanaan Tradisi Mappadendang di Desa Opo 

Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone. 

b. Untuk mengetahui Penerapan Strategi Dakwah Kultural  terhadap Acara 

Mappadendang di Desa Opo Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone.  

2. Kegunaan Penelitian  

a. Manfaat Ilmiah dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi 

dan menambah khazanah dalam pengembangan ilmu pengetahuan sosial, 

terutama di ilmu pengetahuan sosial agama sebagai media riset ilmiah pada tahun 

yang akan datang dalam mendeskripsikan pelaksanaan tradisi Mappadendang di 

Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone. 

b. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah 

pemahaman dan wawasan mengenai strategi dakwah kultural dalam acara 

mappadendang di Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone. Selain itu 

juga diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam memberikan informasi 

kepada pihak-pihak terkait. 
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TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Tentang Strategi Dakwah Kultural 

1. Strategi Dakwah 

Kata strategi sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang 

berbunyi strato yang artinya pasukan dan agenis yang artinya pemimpin. Jadi strategi 

berarti hal yang berhubungan dengan pasukan perang. Melihat perkembangannya 

yang begitu signifikan, istilah strtaegi meluas dalam berbagai aspek kehidupan 

masyarakat, termasuk dalam aspek komunikasi dan dakwah.
1
 Sedangkan secara 

terminologi, menurut Hamel dan Prahalad sebagaimana dikutip Freddy Rangkuti 

menuturkan bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa 

meningkat) dan tertus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang 

apa yang diharapkan oleh para pelanggan pada masa depan.
2
  

Sedangkan, dakwah adalah seruan atau ajakan kepada keinsyafan atau usaha 

mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi 

atau masyarakat.
3
 

Berdasarkan dari beberapa uraian di atas dapat dipahami bahwa definisi 

Strategi dakwah adalah perencanaan, penyerahan kegiatan operasu dakwah Islam 

yang dibuat secara rasional untuk mencapai tujuan-tujuan Islam yang meliputi 

seluruh dimensi kemanusiaan.  

                                                 
1
 Samiang Katu, Taktik dan Strategi Dakwah di Era Milenium (Makassasr: Alauddin 

University Press, 2011), h. 27. 
2
 Freddy Rangkuti, Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis Swot (Jakarta: Gramedia Pustaka, 

2013), h. 4. 

3
Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur‟an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan 

Masyarakat, (Bandung: Mizan, 2001), h. 1 
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2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Strategi Dakwah 

Suatu strategi harus efektif dan jelas karena dapat mengarahkan organisasi 

kepada tujuannya, untuk itu konsep suatu strategi harus memperhatikan faktor-faktor 

penerapan strategi, diantaranya: 

1) Lingkungan, tidak pernah berada pada kondisi permanen, tapi selalu 

berubah. Perubahan yang terjadi berpengaruh sangat luas pada segala 

sendi kehidupan manusia. Sebagai individu masyarakat, tidak hanya 

kepada cara berpikir tetapi juga tingkah laku, kebiasaan, kebutuhan, dan 

pandangan kehidupan. 

2) Kepemimpinan, S.P. Siagian memberikan definisi tentang kepemimpinan 

yakni seorang pemimpin adalah orang tertinggi dalam mengambil 

keputusan. Oleh karena itu setiap pemimpin dalam menilai perkembangan 

yang ada dalam lingkungan baik eksternal atau internal 

berbeda.
4
Kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana mempengaruhi 

orang lain, bawahann atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang 

diinginkan. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerapan strategi dakwah yaitu lingkungan sekitar dan 

kepemimpinan dalam suatu lembaga atau organisasi. 

3. Tahap-Tahap Strategi  

Adapun tahapan strategi yang diambil calon peneliti adalah sebagai berikut:  

a. Analisis lingkungan  

                                                 
4
S.P. Siagian, Manajemen Modern, (Cet Ke 2, Jakarta: Masagung, 1994), h. 9. 
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Analisis lingkungan dapat dikatakan sebagai proses awal dalam manjemen. 

Pada tahapan ini, yang menajadi intinya yakni analisis lingkungan internal dan 

analisis lingkungan eksternal. Analisis yang dimaksudkan yakni analisis SWOT. 

Analisis tersebut merupakan bagian dari perencanaan untuk mengevalusi hal-hal yang 

berpengaruh dalam mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka 

panjang. Analisis SWOT sendiri merupakan Akronim dari Strengths (kekuatan), 

Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman).  

b. Perumusan Strategi  

Perumusan strategi ialah suatu proses memilih tindakan utama untuk 

mewujudkan misi organisasi yang hendak dicapai. Dalam prosesnya, perumusan 

strategi meliputi berbagai kegiatan yang meliputi untuk mengembangkan visi dan 

misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman organisasi, menentukan 

kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menentapkan objektifitas tujuan jangka 

panjang organisasi, membuat sejumlah opsi strategi alternative untuk organisasi, serta 

memilih strategi tertentu untuk digunakan dan diaktualisasikan. 

c. Implementasi Strategi  

Implementasi strategi seringkali disebut tahap action (tindakan), sebab 

implementasi merupakan mendorong manusia yang ada dalam sebuah organisasi 

untuk merubah stretegi yang telah dirumuskan menjadi bentuk tindakan. Pada tahap 

ini yang menentukan berhasil tidaknya sesuatu yang ingin dicapai sebab tahap ini 

sulit karena memerlukan komitmen, kedisiplinan dan pengorbanan yang besar namun, 

yang menjadi kunci keberhasilannya yakni mampu workteam yang kolektif. 
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d. Pengendalian Strategi  

Hal yang vital dalam hal evaluasi yakni adanya pengendalian startegi. 

Pengendalian strategi merupakan bagian dari prosesi pengevaluasian, yang akan 

dilakukan pada saat strategi dirumuskan maupun setelah diimplementasikan. Selain 

itu, penegendalian strategi dikatakan pula sebagai suatu kegiatan merubah rencana 

yang dilatari oleh perubahan situasi dan kondisi, membuat penyesuian agar aktivitas-

aktivitas sejalan dengan apa yang direncanakan.  

4. Definisi Dakwah  

Dakwah adalah usaha penyebaran dan pemerataan ajaran agama di samping 

amar makruf dan nahi mungkar.Terhadap umat Islam yang telah melaksanakan 

risalah atau ajaran Nabi lewat metode yang paling pokok yakni dakwah, amar makruf 

dan nahi mungkar.Allah memberikan mereka predikat sebagai umat yang berbahagia 

atau umat yang menang.
5
 Menurut Syaikh Ali Mahfudz, dakwah yaitu mendorong 

atau memotivasi manusia untuk melaksanakan kebaikan dan mengikuti petunjuk serta 

memerintah berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan munkar agar mereka 

memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
6
 

Penyebutan kata dakwah dalam al-Qur’an yang lebih banyak ditampilkan 

dalam bentuk kata kerja (fi‟il), hal ini memberi isyarat bahwa kegiatan dakwah perlu 

dikerja secara dinamis, serius, sistematis, terencana, profesional dan proporsional. 

Hal ini sesuai dengan sifat genetik kata kerja transitif yang harus melibatkan berbagai 

unsur, yakni pelaku, tempat dan waktu.
7
 

                                                 
5
Tata Sukayat, Quantum Dakwah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 3. 

6
Abdul Basit, Filsafat Dakwah, (Cet Ke I, Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 44. 

7
 Mahmuddin, Manajemen Dakwah (Ponorogo: Wade Group, 2018), h. 15. 
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Dari berbagai uraian di atas dapat dipahami bahwa dakwah adalah upaya yang 

dilakukan untuk menyiarkan ajaran agama Islam dan pengembangannya kepada 

masyarakat seluruhnya. Kegiatan dakwah dapat dilakukan dimana dan kapan saja dan 

tentunya strategi dan metode yang digunakan harus sesuai dengan medan dakwah. 

Seseorang yang melakukan kegiatan dakwah disebut da‟I (pelaku dakwah) dan orang 

yang menerima dakwah disebut mad‟u (sasaran dakwah). 

5. Unsur-Unsur Dakwah  

Adapun beberapa unsur yang terdapat di dalam dakwah ialah:  

a. Subjek dakwah (da‟i)  

Subjek dakwah adalah orang yang aktif melaksanakan dakwah kepada 

masyarakat. Sebagai pelakon dakwah, ada yang melaksanakan dakwahnya secara 

perseorangan dan ada pula yang berdakwah secara berkelompok melalui wadah suatu 

organisasi. Da‟i merupakan elemen yang menjadi penggerak umtuk terwujudnya 

tujuan dakwah Islam.Karena itu, Islam menetapkan orang-orang yang tergolong 

dalam kelompok ini ialah mereka yang memiliki spesifikasi dengan karekteristik 

sebagai manusia utama yang secara fisik memilikipesona tubuh dan secara psikis 

harus memiliki kompetensi serta memiliki daya tarik yang mampu melancarkan 

komunikasi dakwah yang komunikatif.
8
 

Dai merupakan sebutan dalam Islam bagi orang yang bergera dibidang 

dakwah dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kegiatan berdakwah, 

sebagai penyampai pesan-pesan agama kepada masyarakat agar ajaran Islam itu hadir 

dan diamalkan dalam kehidupan. 

                                                 
8
 Arifuddin, Metode Dakwah dalam Masyarakat (Cet. I; Makassar: Alauddin University 

Press, 2011), h. 38. 
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b. Objek dakwah (mad‟u)  

Mad’u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima 

dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok manusia yang beragama 

Islam maupun tidak atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan. Kepada 

manusia yang belum beragama Islam dakwah bertujuan untuk mengajak mereka 

untuk mengikuti agama Islam, sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama 

Islam dakwah bertujuan meningkatkan kualitas Imam, Islam, dan Ikhsan.
9
 

Objek dakwah adalah masyarakat atau manusia yang didakwahi untuk diajak 

kepada jalan Allah Swt. Objek dakwah bisa pula disebut sebagai audiens, khayalak, 

atau penerima pesan dakwah. 

c. Materi dakwah (maaddah al-dakwah)  

Materi dakwah adalah pesan yang disampaikan seseoran dari da’i kepada 

mad’u. Wajib halnya seorang da’i menyampaikan materi dakwah sesuai ajaran Al-

Qur’an dan Hadis.
10

  

Materi dakwah adalah isi pesan dakwah yang disampaikan. Materi dakwah ini 

bisa berubah-ubah tergantung apa yang dirasa cocok dibawakan oleh subjek dakwah, 

setelah melihat situasi dan kondisi lapangan. Ada yang meliputi akidah, syariat, dan 

akhlak. Semua materi dakwah yang disampaikan adalah materi yang bersumber dari 

al-Qur’an, sunah Rasulullah saw., hasil pemikiran para ulama, dan sejarah peradaban 

Islam.  

d. Media dakwah (wasilah al-dakwah)  

                                                 
9
 M. Munir, Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2012), h. 13 
10

 Mohammad Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2004), h. 94 
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Media dakwah adalah alat yang membantu menopang tersampaikannya atau 

tersalurkannya dengan mudah pesan dakwah itu kepada objek dakwah. Media ini 

biasa dimanfaatkan oleh para subjek dakwah untuk menyampaikan pesan dakwahnya 

baik secara lisan maupun tulisan. Dewasa ini beberapa media dakwah yang sering 

digunakan oleh para subjek dakwah adalah TV, surat kabar, majalah, buku, internet, 

telepon genggam, dan bulletin.  

Wasilah atau media dakwah alat objektif yang menjadi saluran yang dapat 

menghubungkan ide dengan umat, suatu elemen yang vital dan merupakan urat nadi 

dalam totalitas dakwah yang keberadaannya sangat urgen dalam menentukan 

perjalanan dakwah.
11

  

e. Metode dakwah (thariqoh al-dakwah) 

Metode dakwah adalah cara atau strategi yang harus dimiliki oleh pelakon 

dakwah dalam melaksanakan aktivitas dakwahnya. Metode dakwah ini adalah bentuk 

kreatif pelakon dakwah agar bagaimana isi pesan dakwah yang disampaikan lebih 

mudah diterima oleh objek dakwah, dalam hal ini masyarakat atau audiens. 

Terhadap ahli kitab dan penganut agama-agama lain yang diperintahkan 

adalah berdakwah dengan jidal/perdebatan dengan cara yang baik, yaitu dengan 

logika dan retorika yang halus, lepas dari kekerasan dan umpatan.
12

  

Metode dakwah yang dijelaskan di atas adalah metode yang dapat 

dimplementasikan setiap umat Islam sesuai dengan kadar kemampuan dan 

kesanggupan ilmu masing-masing, dan yang terpenting setiap pelakon dakwah harus 

memerhatikan sasaran dakwahnya terlebih dahulu.  

                                                 
11

 Tata Sukayat, Quantum Dakwah, h. 51. 
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 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran, h. 391. 
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f. Tujuan dakwah (Maqashid al-dakwah)  

Secara umum, tujuan dakwah yaitu melakukan proses penyelenggaraan 

dakwah yang terdiri dalam berbagai aktivitas untuk nilai tertentu, dan nilai yang 

ingin dicapai oleh keseluruhan usaha dakwah pada hakikatnya merupakan 

konsekuen logis dari usaha-usaha dakwah yang dilakukan dengan sungguh-

sungguh. Dan dalam hal tersebut diwujudkan dalam penghayatan, penyebaran, dan 

perubahan atau pembangunan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran.
13

 

Tujuan dakwah adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejateraan hidup di 

dunia dan akhirat yang diridhai Allah swt yakni dengan menyampaikan nilai-nilai 

yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridhai Allah swt 

sesuai dengan segi dan bidang masing-masing. 

Berbagai unsur dakwah di atas adalah hal yang sangat penting diperhatikan 

dalam menjalankan aktivitas dakwah itu sendiri. Antara satu unsur dengan unsur 

yang lainnya saling berhubungan dan menciptakan ikatan yang kuat. 

6.  Macam-Macam Strategi Dakwah  

Dalam buku Quantum Dakwah yang ditulis oleh Tata Sukayat, Muhammad 

Ali Al-Bayauni menerangkan bahwa macam-macam strategi dakwah dapat dibagi 

menjadi tiga bentuk, yaitu:  

a. Strategi sentimentil (Al-manhaj al-athifi)  

Strategi ini adalah strategi dakwah yang menfokuskan aspek hati dan 

menggerakkan perasaan batin mitra dakwah. Memberi mitra dakwah nasihat yang 

mengesankan, mengajak dengan kelembutan, atau memberikan pelayanan yang 

                                                 
13

 Syamsuddin AB, Pengantar Sosiologi Dakwah, Ed. I (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016), h. 
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memuaskan merupakan beberapa metode yang dikembangkan dari strategi ini. 

Strategi dakwah jenis ini sesuai untuk mitra dakwah yang terpinggirkan (marginal) 

dan dianggap lemah. Seperti kaum perempuan, anak-anak yatim, dan sebagainya.  

b. Strategi rasional (Al-manhaj al-aqli)  

Strategi ini adalah strategi dakwah yang beberapa metodenya memfokuskan 

pada aspek akal pikiran.Strategi dakwah jenis ini mendorong mitra dakwah untuk 

berpikir, merenung, dan mengambil pelajaran.Penggunaan hukum logika, diskusi, 

atau penampilan contoh dan bukti sejarah merupakan beberapa metode strategi 

dakwah ini.  

c. Strategi indrawi (Al-manhaj al-hissi)  

Strategi ini acap kali juga dinamakan sebagai setrategi ilmiah. Strategi jenis 

ini didefinisikan sebagai sistem dakwah atau kumpulan metode dakwah yang 

berorientasi pada panca indera dan berpegang teguh pada hasil peneletian dan 

percobaan. Metode yang dihimpun oleh strategi ini adalah praktik keagamaan, 

keteladanan, dan pentas drama.
14

 

Pada dasarnya setiap strategi dakwah yang ingin diterapkan setiap pelaku 

dakwah haruslah melakukan pengamatan terhadap objek dakwah terlebih dahulu. 

Dengan adanya pengamatan itu, pelaku dakwah dapat menerapakan strategi yang 

efektif sehingga inti dari pesan dakwah yang disampaikan dapat merasuk ke dalam 

hati penerima pesan dakwah. 

7.  Dakwah Kultral 

Dakwah kultural adalah dakwah yang dilakukan dengan cara mengikuti 

budaya-budaya kultur masyarakat setempat dengan tujuan agar dakwahnya dapat 
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diterima di lingkungan masyarakat setempat. Dakwah kultural juga bisa berarti, 

kegiatan dakwah dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia 

sebagai makhluk budaya secara luas dalam rangka menghasilkan kultur baru yang 

bernuansa Islami atau kegiatan dakwah dengan memanfaatkan adat, tradisi, seni dan 

budaya lokal dalam proses menuju kehidupan Islami.
15

 

Kontowijowo menjelaskan bahwa dakwah kultural merupakan kegiatan 

dakwah yang orientasinya secara spesifik untuk mengajak atau menyeru manusia 

dengan cara mengutamakan nilai-nilai budaya yang ada pada suatu masyarakat yang 

majemuk atau masyarakat yang beraneka ragam dengan berbagai kekhasannya.
16

 

Dengan demikian, budaya bisa berkembang karena pengaruh dakwah Islam, 

namun perlu seleksi lebih lanjut, karena jangan sampai justru ajaran Islamnya yang 

memudar kemudian budayanya yang lebih ditonjolkan. 

Atas dasar itulah, dakwah kultural sebagai gerakan amar ma‟ruf nahyi 

mungkar dianggap sebagai kegiatan dakwah dengan memperhatikan potensi dan 

kecenderungan manusia dengan makhluk berbudaya dalam rangka menghasilkan 

kultur altnatf yang kultur Islam yang murni bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah 

dan melepaskan diri dari kultur dan budaya yang dijiwai oleh kemusyrikan, 

takhayul, bid‟ah dan khurafat.
17
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 Abdu Karim, Konsep Dakwah Kultural Menurut Tokoh Muhammadiyah (Malang: PPs, 

Unismuh Malang,2003), h. 5 
16

 Kuntowijoyo “Strategi Dakwah Muhammadiyah dan Persoalan Budaya Lokal” dalam 

Muhammad Azhar dan Hamim Ilyas (ed), Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: 

Purifikasi dan Dinamisasi (Cet. I: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Muhammadiyah, 

2000), h. 294 
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 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pedoman Umum Dakwah Kultural Muhammadiyah, 

(Yogyakarta: Lembaga Seni Budaya Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2003), h. 21. 
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Dakwah kultral sebenarnya merupakan strategi yang penerapannya baik 

untuk dilakukan baik di masyarakat desa maupun di lingkungan masyarakat kota, 

baik yang berpikiran primitf maupun yang sudah modern, dan karena itu strategi 

dakwah seperti telah diperankan KH. Ahmad Dahlan termasuk sosok mubalig yang 

dalam menyampaikan dakwahnya dengan menggukan dakwah kultural tersebut 

pada sekitar tahun 1912-an. 

Dalam pendekatan dakwah kultural, maka antara materi dan objek dakwag 

sangat signifikan. Terkadang materi dakwah kurang menarik audiensnnya karena 

terjadi kesenjengan antara materi dan objek dakwah. Agar dakwah menarik, ada tiga 

unsur yang harus dipahami, yakni unsur tendensi, unsur distingsi, dan unsur 

konsistensi/repetisi. Yang dimaksud unsur tendensi adalah sesuatu yang menjadi 

kebutuhan bagi orang yang cenderung akan mempunyai daya tarik. Sedangkan 

unsur distingsi (keunikan) adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Adapun yang 

dimaksud unsur konsistesi/repetisi (pengulangan) adalah sesuatu dapat menarik 

perhatian apabila diberikan/terjadi secara berulang-ulang. Ketiga unsur ini sangat 

penting dilaksanakan dalam kegiatan dakwah dengan menggunakan pendekatan 

kultural di tengah-tengah masyarakat yang beragam.
18

 

Dalam pemberantasan tahayyul, bid‟ah, dan khurafat Muhammadiyah terus 

mengaitkan pengajian di masjid, mushallah dan di rumah-rumah anggota. 

Sedangkan dalam pendidikan terus mendirikan lembaga pendidikan sampai ke desa-

desa terpencil. Menurut sejarah, suatu pagi K.H. Ahmad Dahlan pernah memukul 

kentongan untuk mengumpulkan tetangganya agar mau membeli peralatan rumah 

tangga seperti kursi, meja, jam dinding, dan sebagainya dalam sebuah lelang 
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spontan. Hasil lelang tersebut digunakannya untuk dana perjuangan dan untuk 

membantu fakir miskin dan anak yatim.
19

 Dari sini bisa dipahami bahwa apa yang 

dilakukan oleh K.H. Ahmad Dahlan adalah termasuk pendekatan kultural, dikatakan 

demikian karena memukul kentongan adalah suatu budaya masa lalu dan 

merupakan salah satu cara untuk memanggil atau mengumpulkan orang dimasa itu. 

Begitulah antara lain strategi dakwah kultural yang dilakukan K.H. Ahmad Dahlan 

sehingga kehadiran menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat. 

Terkait dengan kultur era kini sebagaimana yang disebutkan di atas, maka 

boleh jadi strategi dakwah yang berdimensi kultural di suatu saat tidak lagi bertatap 

muka secara langsung tetapi melalui jaringan-jaringan alat komunikasi canggih 

seperti internet. Dakwah tradisional dalam tabligh akan semakin berkurang 

frekuensinya karena hampir setiap orang memiliki alat komunikasi canggih yang 

menyebabkan dia tidak harus keluar rumah untk menyelesaikan pekerjaan-

pekerjaannya. 

Dalam megaplikasikan dakwah kultural ada tiga alat yang utama yaitu 

dakwah jama’ah peta dakwah, dan manajemen dakwah. Yang dimaksud dengan 

dakwah jamaah adalah dakwah yang difokuskan pada pemberdayaan dan 

pengembangan masyarakat memalui pembentukan jamaah sebagai satuan sosial 

(komunitas), dengan kata lain dakwah jamaah adalah dakwah yang dilakukan secara 

terorganisir dan sistimatis, dalam pengendalian sebuah pengurus yang telah 

dibentuk dan masjid sebagai pusat pengendalian segala problematika yang dihadapi. 

Setelah tim dakwah terbentuk, langkah selanjutnya adalah membuat peta 

dakwah,yaitu pemotretan seluruh potensi masyarakat di sekitar area medan dakwah 
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yang dapat dijangkau secara obyektif dan rasional oleh da’i dimana dia berada, baik 

yang individu mapun kelompok. Setelah membuat peta dakwah, langkah 

selanjutnya adalah manajemen da’i yang meliputi; da’i sebagai individu dan 

anggota masyarakat, pendewasaan dan pembekalan da’i, manajemen konflik, dan 

teknik dialog.
20

 Dengan demikian, dakwah kultural sebenarnya akan mengokohkan 

prinsipprinsip dakwah dan amar makruf nahi munkar. 

Ketika berhadapan dengan budaya/tradisi lokal yang bertentangan dengan 

Islam, tidak bisa serta merta menolak/menjauh, tapi perlu ada langkah-langkah yang 

lebih bijak sehingga tidak menyebabkan masyarakat yang didakwahi menjauh yang 

akhirnya malah menjadi musuh. Ketika berhadapan dengan budaya/tradisi lokal 

yang bertentangan dengan Islam, tidak bisa serta merta  menolak/menjauh,  tapi 

perlu ada langkah-langkah yang lebih bijak sehingga tidak menyebabkan 

masyarakat yang didakwahi menjauh yang akhirnya malah menjadi musuh. 

Strategi Dakwah  kultural yang menekankan pada dinamisasi dakwah, selain 

pada purifikasi, dimanisasi berarti mencoba untuk mengapresiasi (menghargai) 

potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya dalam arti luas, 

sekaligus melakukan usaha-usaha agar budaya tersebut membawa pada kemajuan 

dan pencerahan hidup manusia. Sedangkan prifikasi mencoba untuk menghindari 

pelestarian budaya yang nyata-nyata dari segi ajaran islam bersifat syirik, tahayul, 

bidah, dan khurafat. Dakwah kultural bukan berarti melestarikan atau membenarkan 

hal-hal yang bersifat syirik, bidah, tahayul, dan khurafat, tetapi cara memahami dan 

menyikapinya dengan menggunakan kacamata atau pendekatan dakwah. 
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B. Tinjauan Umum Tradisi Mappadendang 

1. Pengertian Tradisi  

Tradisi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah segala sesuatu 

seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya yang turun temurun dari 

nenek moyang.
21

  Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian 

tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dan masa kini. Tradisi menunjuk 

kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi 

pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat 

bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-

hal yang bersifat ghaib atau keagamaan. 

Menurut Hasan Hanafi, tradisi segala warisan masa lampau yang masuk pada 

kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi 

Hanafi tradisi tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus 

merupakan persoalan konstribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.
22

 

Sejarah menyajikan fakta bahwa tradisi sebagai salah satu ekspresi budaya 

dalam mempertahankan denyut nadi kehidupannya kadang tarik-menarik dengan 

agama.Setiap agama maupun tradisi hampir dimungkinkan  menghadapi problema 

perbenturan diantara keduanya. Menurut R. Redfield seperti yang dikutip Bambang 

Pranowo bahwa konsep tradisi dibagi atas dua yaitu tradisi besar (great tradition) dan 

tradisi kecil (little tradition). Great tradition adalah suatu tradisi dari mereka sendiri 

yang suka berfikir dengan sendirinya mencakup jumlah orang yang relatif sedikit, 
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sedangkan little tradition adalah suatu tradisi yang berasal dari mayoritas orang yang 

tidak pernah memikirkan secara mendalam pada tradisi yang telah mereka miliki.
23

 

Tradisi Islam merupakan hasil dari proses dinamika perkembangan agama 

tersebut dalam ikut serta mengatur pemeluknya dan dalam melakukan kehidupan 

sehari-hari. Tradisi Islam lebih dominan mengarah pada peraturan yang sangat ringan 

terhadap pemeluknya dan selalu tidak memaksa terhadap ketidakmampuan 

pemeluknya. Beda halnya dengan tradisi lokal yang awalnya bukan berasal dari Islam 

walaupun pada tarafnya perjalanan mengalami asimilasi dengan Islam itu sendiri. 

Didalam tradisi diatur bagaimana manusia dapat berinteraksi dengan sesamanya, dan 

mengatur bagaimana perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu 

saja sebagai sistem budaya, tradisi juga adalah sistem yang menyeluruh, yang terdiri 

dari pola tingkah laku manusia. 

Keanekaragaman adat dan tradisi dari suatu daerah ke daerah lain menggiring 

pada kesimpulan bahwa adat adalah hasil buatan manusia yang dengan demikian 

tidak bisa melampaui peran agama dalam mengatur bermasyarakat. Karena agama 

adalah pemberian dari tuhan sedangkan adat dan tradisi merupakan buatan manusia, 

maka agama harus berdiri di atas segala hal yang bersifat kedaerahan dan tata cara 

lokal yang bermacam-macam. Jika muncul pendapat yang bertentangan diantara 

keduanya, maka tradisi maupun adat harus dirubah dengan cara 

mengakomodasikannya ke dalam nilai-nilai Islam. 
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2. Pengertian Mappadendang 

Tradisi Mappadendang adalah pesta panen atau tani pada suku bugis 

merupakan suatu upacara syukuran atas keberhasilan dalam menanam padi kepada 

Tuhan Yang Maha Kuasa, pesta yang diadakan dalam rangka besar-besaran yakni 

acara penumbukan gabah pada lesung dan alu sebagai penumbuknya. Biasanya 

dilaksanakan setelah panen dan diadakan setahun sekali, acara mappadendang 

diadakan untuk mempererat talisilaturahim dan diakhir acara dilaksanakan makan 

bersama sebagai acara yang paling ditunggu. Diera modern dan serba teknologi 

mappadendang jarang dilaksanakan padahal dalam ritual itulah rasa kebersamaan 

para petani muncul. Kini penghargaan terhadap padi sebagai sumber kehidupan sudah 

pudar, orang sekarang hanya berpikir bagaimana bibit itu bisa cepat tumbuh dan cepat 

panen.
24

 

Pesta ini merupakan bentuk pergelaran seni tradisional yang sering dilakukan 

orang bugis. Tradisi ini merupakan sebuah pertunjukan unik karena alat yang 

digunakan adalah alu dan lesung yang menghasilkan bunyian irama teratur atau nada 

dari kelihaian para pemain perempuan yang beraksi dalam bilik baruga tersebut 

Pakkindona, sedangkan pria yang menari dan menabur bagian ujung lesung disebut 

Pakkambona. Bilik baruga tersebut dari bambu, serta memiliki pagar yang terbuat 

dari anyaman bambu yang disebut walasoji.
25

 

Upacara tersebut dipimpin oleh tokoh adat yang sudah berpengalaman dalam 

melakukan perayaan acara mappadendang. Tradisi mappadendang yang dilakukan 
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oleh masyarakat Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone tergolong begitu 

unik karena memiliki cara tertentu dan sangat sakral, akan tetapi seiring 

berkembangnnya zaman kesakralannya mulai menghilang dan perubahan terhadap 

tata cara pelaksanaanya. Hal itu, disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan perkembangan zaman, karena realitas di masyrakat lebih cenderung 

kepada hiburan yang bersifat modern seperti menonton pertunjukan electone atau 

konser musik seperti televisi.
26

  

Selain itu, berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti bahwa antusias 

masyrakat Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone dari tahun ketahun 

semakin berkurang.Hal itu terlihat dari kurangnya antusias masyarakat yang ikut 

berpartisipasi dalam acara adat tersebut. 

Pada zaman kerajaan Mappadendang ini adalah acara silaturahmi antara raja 

dan para petani dimana para petani dari berbagai kampung yang dikepalai oleh 

gallarang, jannang, lo‟mo mempersembahkan panen terbaik wilayahnya masing-

masing. Raja memberikan hadiah kepada para petani sebagai simbol ucapan terima 

kasih raja kepada para petani atas kerja kerasnya sejak turun sawah hingga 

pelaksanaan panen.
27

 

Adapun alat dan bahan yang dipersiapkan dalam penyelenggaraan tradisi 

Mappadendang, diantaranya: 

1) Pakaian yang dikenakan pada saat tradisi mappadendang: 

a) Biasanya mengenakan pakaian adat yang telah ditentukan. 
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Ichzl, “Mappadendang” blog http;ichalcodet.blogspot.co.id/2014/12/mappadendang-

mappadendangadalah-salah.html (8 januari 2016). 

27
Syamsu Alam Nyori, Pangkep dalam Kearifan Budaya Lokal, (Cet, ke I: Makassar: Pustaka 

Refliksi, 2009), h. 62 
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b) Bagi wanita diwajibkan untuk memakai baju bodo. 

c) Laki-laki memakai lilit kepala serta terbaju hitam, seluar lutut kemudian 

melilitkan kain sarung hitam bercorak. 

2) Alat yang digunakan dalam tradisi mappadendang: 

a) Lesung panjangnya berukuran kurang lebih 1,5 meter dan maksimal 3 meter, 

lebarnya 50 cm, bentuk lesungnya mirip perahu kecil namun berbentuk 

persegi panjang. 

b) Enam batang alat penumbuk yang biasanya terbuat dari kayu (alu) atau pun 

bambu berukuran setinggi orang dan ada dua jenis alat penumbuk yang 

berukuran pendek, kira-kira panjangnya setengah meter.
28

 

Berdasarkan dari beberapa uraian di atas dapat dipahami bahwa alat dan 

bahan yang dipersiapkan dalam penyelenggaraan tradisi Mappadendang adalah 

berupa pakaian adat atau baju bodo’ tapi seiring perkembangannya zaman yang 

menumbuk alu tidak hanya menggunakan baju bodo’ melainkan beberapa pakaian 

modern, serta alat yang digunakan beruapa lesung dan alu yang terbuat dari jenis 

kayu yang kualitasnya bagus agar dapat menghasilkan bunyi yang nyaring. 

  

3. Tujuan Mappadendang 

a) Menyatakan rasa syukur kepada Allah swt. 

b) Menjalin silaturahmi. 

c) Hiburan. 

d) Memumpuk rasa kebersamaan. 

                                                 
28

Nurchaeranib, Budaya Suku Bugis Mappadendang, html 24-04-2014 
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Tradisi Mappadendang adalah salah satu warisan asli kebudayaan bugis 

diadakan dengan tujuan  untuk menyatakan rasa sykur kepada Allah swt. atas hasil 

panen yang didapatkan oleh masyarakat, tradisi mappadendang juga dapat dijadikan 

ajang untuk mempererat silaturahmi dan memumpuk rasa kerbersamaan dengan 

berkumpul-kumpul dan menikmati hidangan serta  hiburan yang disugukan. 
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan jenis deskriptif kualitatif, jenis penelitian ini 

dilakukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data informasi penelitian adalah 

penelitian lapangan yaitu peneliti melakukan penelitian secara langsung kelokasi dan 

peneliti sekaligus terlibat langsung dengan objek yang diteliti. Jenis penelitian ini, 

yakni penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena atau peristiwa mengenai 

tradisi yang dilakukan oleh objek subjek penelitian menghasilkan data deskripsi 

berupa informasi lisan dari beberapa orang yang dianggap lebih tahu, dan perilaku 

serta objek yang diamati (tidak dalam bentuk angka). 

Secara  teoritis penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan 

untuk mengumpulkan data-data valid ataupun informasi mengenai suatu fenomena 

yang terjadiyaitu mengenai kejadian peristiwa yang terjadi secara alamiah. 

Adapun pemaparan hasil analisis data kemudian disajikan ke dalam bentuk 

uraian narasi, dimana isi pemaparannya adalah untuk menjawab pertanyaan dalam 

rumusan masalah yang sudah ditetapkan.
1
 

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi dasar peneliti menggunakan 

penelitian deskriptif kualitatif adalah karena peneliti berusaha mengungkap keadaan 

yang terjadi di lapangan secara alamiah yang kemudian dipaparkan dengan kata-kata 

                                                 
1
Danu Eko Agustinova, Memahami Metode Penelitian Kualitatif, (Cet. I; Yogyakarta: 

Calpulis, 2015), h. 18.  
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atau kalimat-kalimat sehingga memperoleh sebuah kesimpulan sekaligus untuk 

menjawab pertanyaan yang terdapat di rumusan masalah.  

2. Lokasi Penelitian  

Berdasarkan dengan judul, penelitian akan berlokasi di desa Opo Kecamatan 

Ajangale Kabupaten Bone. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka 

metode pendekatan yang akan digunakan yaitu, Pendekatan Manajemen. 

Pendekatan manajamen merupakan dasar manusia. Dengan manajemen 

manusia dapat mengatur segala aktivitas sehari-hari baik dalam kehidupan sehari-hari 

dalam rumah tangga, tempat kerja, pasar, dan dalam masyarakat atau di mana saja 

manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam manajemen.
2
 

Pentingnya manajeman bagi manusia tidaklah dapat dipungkiri begitu juga 

halnya bagi suatu lembaga atau organisasi, dengan adanya manajemen yang baik 

suatu organisasi dapat berjalan lancar dan berhasil begitu pula sebaliknya, kurang 

atau tidak adanya manajemen organisasi dapat macet dan berantakan tujuan yang 

diinginkan. 

 

 

 

 

                                                 
2
http://www.menulis proposal penelitian.com/2011/pendekatandeskriptifmanajamen (Jakarta, 

21 Juni 2022). 

http://www.menulis/
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C. Sumber Data  

Dalam penelitian ini, diperlukan beberapa sumber data yang akan membantu 

dalam proses penyelesaian penelitian serta tercapainya hasil penelitian yang  

maksimal, diantaranya sebagai berikut : 

1. Sumber Data Primer  

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh melalui field research 

atau penelitian lapangan dengan cara seperti interview dengan mengadakan 

wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan 

yang lebih jelas atas data yang dibutuhkan. Adapun yang menjadi informan penulis 

yaitu Kepala Desa, Imam Desa, serta warga baik dari kalangan tua maupun pemuda-

pemudi di Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone. 

2.  Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder merupakan data penunjang yang dikumpulkan oleh 

peneliti sebagai penunjang sumber primer. Data Sekunder merupakan data yang 

diperoleh melalui library research atau penelitian perpustakaan. Yakni pemanfaatan 

data-data dari sumber-sumber yang telah ada, data tersedia di tempat-tempat tertentu, 

seperti keperpustakaan, BPS, kantor-kantor. 

 

D. Metode Pengumpulan Data  

Penelitian lapangan adalah sebuah bentuk penelitian yang dilakukan dengan 

mengamati secara langsung objek penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi 

penelitian yang telah ditentukan. Adapun teknik pengumpulan data, meliputi:  

1. Observasi  
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Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan 

terhadap suatu objek yang akan diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung 

dengan melibatkan semua indera guna memperoleh data yang kemudian harus 

dikumpulkan dalam penelitin.
3
 Hasil observasi lapangan dilakukan dengan pencatatan 

secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal 

lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang  dilakukan dengan 

menggunakan pengamatan langsung terhadap objek, yaitu langsung mengamati apa 

yang sedang dilakukan dan sudah dilakukan serta memperdalam data hasil 

pengamatan. 

2. Wawancara  

Wawancara (interview) merupakan kegiatan pertukaran informasi yang 

melibatkan dua orang atau lebih dengan cara tanya jawab sehingga mendapatkan 

informasi secara mendalam.
4
  

Tujuan metode ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat 

pada rumusan masalah. Dalam wawancara penelitian ini, orang-orang yang akan 

dijadikan informan adalah masyarakat Desa Opo, Kecamatan Ajangale, Kabupaten 

Bone. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan 

                                                 
3
Danu Eko Agustinova, Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori & Praktik, (Cet. I; 

Yogyakarta: Calpulis, 2015), h.  37.  

4
Danu Eko Agustinova, Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori & Praktik, (Cet. I: 

Yogyakarta: Calpulis, 2015), h. 33. 
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kegiatan, foto-foto, film documenter, data yang relevan penelitian.
5
 Dokumentasi 

digunakan untuk mendapatkan data-data yang tertulis dan digunakan untuk 

melengkapi dan mengecek data-data yang diperoleh dari sisi wawancara dan 

observasi. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah 

peneliti itu sendiri, karena disini peneliti adalah sebagai human instrument. Kemudian 

setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan 

sebuah instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data serta 

membandingkan dengan data yang sudah didapatkan melalui observasi dan 

wawancara.
6
 Instrumen didukung dengan pedoman observasi, pedoman wawancara, 

alat perekam, dan alat-alat dokumentasi berupa foto-foto atau gambar pelaksanaan 

tradisi mappadendang. 

 

F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data  

Untuk memaksimalkan hasil penemuan yang sebelumnya telah menjadi bahan 

temuan di lapangan, maka proses analisis data diawali dengan menelaah serta 

memilah-memilah informasi yang telah diterima ataupun didapat yang kemudian 

dituangkan ke dalam teks yang mudah untuk di pahami.  

                                                 
5
 Sudaryono, Metode Penelitian, (Depok: Rajawali pers, Cet-2, 2018), h. 219. 

6
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,(Bandung: Elfabeta, 2007), h. 

223-224. 
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Analisis data merupakan proses menemukan dan menyusun dengan cara 

sistematis data yang didapatkan mulai dari hasil wawancara, catatan di lapangan, 

serta dokumentasi, dengan cara mengelompokkan data menjadi beberapa kategori, 

mengadakan penggabungan, menyusun ke dalam bentuk pola, memilih yang penting 

dan yang ingin dipelajari, serta membuat kesimpulan agar mudah dipahami baik 

untuk diri sendiri ataupun orang lain.
7
 

Adapun teknik analisis data menurut Miles and Huberman ada tiga yaitu data 

reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data artinya merangkum, memilah beberapa hal yang menjadi pokok, 

memfokuskan ke bagian yang penting, dicari tema serta polanya. Dengan demikian 

informasi yang sudah direduksi akan menghadirkan cerminan yang jelas, serta 

memudahkan peneliti untuk melaksanakan pengumpulan data berikutnya, serta 

mencarinya apabila diperlukan. 

Pada tahap ini langkah yang dilakukan adalah merangkum beberapa data 

terkait tradisi mappadendang di Desa Opo, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone  

yang telah ditemukan melalui wawancara dan observasi yang kiranya penting dan 

memiliki relevansi terkait judul penelitian. Adapun data yang telah direduksi akan 

memberikan sebuah gambaran terkait tinjauan dakwah cultural dalam acara 

mappadendang di Desa Opo, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone. 

 

 

                                                 
7
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Elfabeta, 2007), h. 

244, 247, 249 
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2. Display Data 

Display data adalah langkah kedua setelah reduksi data, dimana pada tahap ini 

peneliti membuat pengelompokan data ke dalam beberapa pola yang sebelumnya 

mengacu pada reduksi data. Adapun penyajian data bisa dibuat dalam bentuk uraian 

singkat, bagan flow chart, hubungan antar kategori, dan lain-lain. 

Pada tahap ini, hasil dari reduksi data kemudian dikelompokkan menjadi lebih 

spesifik lagi.  

3. Verification Data 

Verification data merupakan langkah selanjutnya dalam menganalisis data, 

dimana verification data adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang telah 

dikumpulkan.
8
 Pada tahap ini, yang dilakukan adalah membuat kesimpulan dari data-

data tentang tinjauan dakwah cultural dalam acara mappadendang di Desa Opo, 

Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone. 

 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk 

menyanggah baik yang dituduhkan kepada penilitian kualitatif yang mengatakan 

tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh 

pengetahuan penelitian kualitatif.
9
 Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan 

apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus 

                                                 
8
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Elfabeta, 2007),  

h. 252 

9
J. LexyMoleong,Metodologi PenelitianKualitatif. (Bandung: RemajaRosdakarya, 2007) , 

h.320 
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untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif 

meliputi uji, credibility, dependability, dan confirmability.
10

. 

Peneliti merupakan instrument utama dalam penelitian kualitatif. Jadi, validasi 

dan reabilitas instrument ada pada peneliti. Dapat dikatakan bahwa hasil penelitian 

tergantung pada kemampuan si peneliti dalam menjaga keabsahan data. 

                                                 
10

Sugiyono, MetodePenelitian KuantitatifKualitatifdan R & D. (Bandung: Elfabeta, 2007), h. 

270 
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BAB IV  

STRATEGI DAKWAH KULTURAL TERHADAP  

ACARA MAPPADENDANG DI DESA OPO  

KECAMATAN AJANGALE  

KABUPATEN BONE  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Sejarah Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone 

Masyarakat zaman dulu tinggal di hutan sambil berkebun dan sebagian 

memelihara ternak. Mereka menyadari pentingnya hidup bersama. Maka disepakati 

membuat pondokan dalam satu tempat yang sekarang tempat itu dikenal dengan nama 

Abbolange. Sisa-sisa ataupun tanda bahwa pernah ada kumpulan masyarakat tinggal 

disitu masih ada sampai sekarang dan jarak Abbolange dengan kampung Opo 

sekarang lebih 1 km.  

Suatu ketika, seorang warga kehilangan kerbaunya sehingga seluruh warga 

bersama-sama mencari dan menelusuri semak belukar dan hutan rimba. Tanpa 

disadari salah seorang warga menemukan sungai sekaligus melihat kerbau yang dicari 

berendam di air (Mallekku ri Uwwaiye), warga tersebut sangat gembira dan kembali 

ke kampung untuk menyampaikan kepada warga yang ada di tanah Abbolange bahwa 

dia telah menemukan kerbau tersebut sedang berendam di sungai (warga pada saat itu 

belum pernah melihat sungai) dan menyampaikan bahwa disekitar sungai tersebut ada 

lahan yang cocok dan bagus untuk  membangun pondok karena dekat dengan sungai.
1
 

Setelah dilakukan peninjauan secara bersama-sama, maka disepakati untuk 

pindah ke tempat tersebut membangun pondokan. Karena tanah disekitar sungai 

                                                 

1
 Dekumetasi, Kantor Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, Tanggal 20 Desember 

2022. 
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masih banyak ditumbuhi semak belukar dan pepohonan besar, maka warga 

melakukan kerja bakti untuk merebahkan pohon dan membersihkan semak belukar. 

Merebahkan dalam bahasa bugis yaitu “i-ropo-ropo‟i” sehingga semak belukar 

sudah rata dengan tanah. 

Selanjutnya, warga bergotong-royong membangun pondokan dan disepakati 

nama kampung yang ditempati adalah “OPO” asal kata dari “i ropo-ropo‟i arue nai i 

nappa iyonroi” (dirobohkan dulu pohon dan semak belukar baru kemudian 

ditempati).
2
 

2. Letak Geografis  

Desa Opo merupakan salah satu desa dari 14 (Empat belas) desa dan 

kelurahan yang ada di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone yang terletak kurang 

lebih 3 km dari ibu kota Kecamatan dan kurang lebih 49 km dari ibu kota Kabupaten 

Bone. Wilayah Desa Opo bisa dicapai dengan kendaraan roda dua atau roda empat. 

Luas wilayah Desa Opo sekitar 6,5 km
2
. Adapun batas-batas wilayah Desa 

Opo sebagai berikut : 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pompanua Kecamatan Ajangale 

Kabupaten Bone. 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Timurung Kecamatan Ajangale 

Kabupaten Bone. 

c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Labissa Kecamatan Ajangale Kabupaten 

Bone. 

                                                 
2
Dekumentasi, Sejarah Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, “ Data Desa”, 

Tanggal 20 Desember 2022. 
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d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Telle Kecamatan Ajangale Kabupaten 

Bone.
3
 

Desa Opo memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan 

musim kemarau. Hal ini menjadi faktor utama menjadikan Desa Opo sebagai daerah 

yang sangat potensial pada bidang pertanian. 

Secara administrasi wilayah Desa Opo terdiri dari atas 3 dusun dan 13 RT 

yaitu Dusun Sepe’e terdiri dari 4 RT, Dusun Opo Riawang terdiri dari 5 RT, dan 

Dusun Opo Riattang terdiri dari 4 RT. Secara umum penggunaan wilayah Desa Opo 

sebagian besar untuk lahan pertanian berupa persawahan dan perkebunan, lokasi 

perumahan masyarakat.
4
 

Penduduk Desa Opo berjumlah kurang lebih 1.704 jiwa. Seluruh penduduk 

Desa Opo terhimpun dalam keluarga (rumah tangga) dengan jumlah sebanyak kurang 

lebih 433 KK. Rata-rata anggota keluarga sebesar kurang lebih 4 jiwa.
5
 

 Untuk lebih jelasnya penduuk Desa Opo dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 1 

Jumlah Penduduk berdasarkan Dusun dan Jenis Kelamin 

 

Dusun Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-Laki Perempuan 

Sepe’e 228 224 452 

                                                 
3
Dekumentasi, Kantor Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, “ Data Desa”, 

Tanggal 20 Desember 2022. 

4
 Dekumetasi, Kantor Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, Tanggal 20 Desember 

2022. 

5
 Dekumetasi, Kantor Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, Tanggal 20 Desember 

2022. 
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Opo Riawang 360 392 752 

Opo Riattang 242 258 500 

Jumlah 830 874 1.704 

Sumber: Kantor Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, tanggal 20 

Desember 2022. 

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Opo 

Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone berjumlah kurang lebih 1.704 jiwa. Terdiri dari 

laki-laki kurang lebih 830 jiwa sedangkan perempuan kurang lebih 874 jiwa, ini 

menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki dengan 

selisih 44 jiwa. 

Penduduk Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone pada umumnya 

memiliki mata pencarian sebagai petani. Cara bercocok tanamnya masih bersifat 

tradisional berdasarkan cara intensif dengan memakai tenaga manusia, selebihnya 

penduduk Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone mata pencarianya sebagai 

pengawai, dan pengusaha. 

Kondisi Desa Opo dari segi aspek pekerjaan dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

Tabel 2 

Daftar Pekerjaan Masyarakat Desa Opo 

Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone 

 

No Jenis Pekerjaan Frekuensi 

1. Petani 98% 

2. Pengawai 0,1% 

3. Pengusaha 1,5% 
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Sumber: Kantor Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, tanggal 20 

Desember 2022.
6
  

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk di Desa Opo Kecamatan 

Ajangale Kabupaten Bone adalah penduduk yang mayoritas sebagai petani 

dibandingkan pengawai dan pengusaha. 

Kondisi Desa Opo dari aspek pendidikan dapat digambarkan berdasarkan 

sarana dan prasana pendidikan yang ada. Untuk menggambarkan kondisi tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3 

Sarana Pendidikan di Desa Opo 

Dusun TK/

RA 

SD/

MI 

SMP/

MTS 

SMA/SMK

/MA 

Taman 

Bacaan 

Sepe’e 1 - - - - 

Opo Riawang 1 1 - - - 

Opo Riattang - - - - - 

Jumlah 2 1 - - - 

Sumber: Kantor desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, tanggal 20 

Desember 2022.
7
  

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa saran pendidikan yang ada di 

Desa Opo berjumlah 2 TK dan 1 SD ini menunjukkan bahwa sarana pendidikan 

masih kurang dan masyarakat yang akan melanjutkan kejenjang SMP/Sederajat dan 

SMA/Sederajat harus keibukota kecamatan. 

                                                 

6
 Dekumetasi, Kantor Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, Tanggal 20 Desember 

2022. 

7
 Dekumetasi, Kantor Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, Tanggal 20 Desember 

2022. 
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3. Tradisi dan Budaya  

Tradisi dan budaya merupakan identitas yang dimiliki oleh setiap daerah. 

Masyarakat Desa Opo mempunyai tradisi dan budaya yang beragam salah satunya 

adalah tradisi Mappadendang. Tradisi Mappadendang merupakan tradisi yang 

dilakukan masyarakat Desa Opo setiap tahun. Tradisi adalah sesuatu yang dibuat oleh 

masyarakat untuk kepentingan mereka, tradisi atau budaya yang datang dari luar itu 

hanya mampu diserap dan mampu dijadikan sebagai acuan oleh orang-orang tertentu. 

Tapi budaya yang muncul dari dalam rakyat itu sendiri telah dihayati dan dijadikan 

pedoman bersama. 

Mengembangkan tradisi lokal disemua daerah diharapkan sebagaimana 

sumber kebijakan lokal agar nilai-nilai kearifan bisa muncul. Kebijakan lokal itu 

digali dari tradisi atau budaya lokal dengan segala nilai-nilai yang dimilikinya. Maka 

tradisi tidak perlu ditempatkan secara berhadap-hadapan dengan budaya Islam dan 

budaya lokal. Pengaruh syariat Islam terhadap tradisi atau budaya lokal, syariat Islam 

dipahami sebagai sesuatu yang tekstual arab dan hanya ada dalam al quran.  

Jauh sebelum Islam masuk, masyarakat Desa Opo biasanya melaksanakan 

tradisi upacara Mappadendang yang dilakukan secara meriah dan besar-besaran 

sebagai adat istiadat ketika musim panen tiba. Dan ungkapan rasa syukur kepada 

Sangiang’e (sang hiyang widi dalam bahasa Indonesia), sehabis panen mereka 

melaksanakan tradisi Mappadendang  yang diisi pembacaan mantra oleh ketua adat 

dan seluruh masyarakat menyiapkan sesajen untuk dipersembahkan kepada dewa- 

dewa. Peradaban kehidupan masyarakat Desa Opo pada saat itu masih dipengaruhi 

oleh kehidupan tokoh-tokohnya yang  hidup dimasa itu. Setelah Islam masuk dan 

berkembang serta berkat perjuangan dakwah para dai perubahan- perubahan banyak 
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yang terjadi pada tingkat Ade’ dan agama (spritualitas) dan akhirnya budaya lokal 

permainan  Mappadendang tersebut bisa di Islamisasikan. Jika sebelumnya upacara 

Mappadendang  ini diisi dengan bacaan-bacaan, mantra-mantra, doa dan 

persembahan kepada para dewa-dewa dan leluhur, nenek moyang, akhirnya 

digantikan dengan pembacaan ayat-ayat Allah. Sedangkan sistem dan pola 

pelaksanaan upacara  Mappadendang  tetap. Seni dan budaya lokal permainan  

Mappadendang  yang  tidak bertentangan dengan aqidah, syariah, dan akhlak Islam 

dapat dipertahankan dengan memberikan isi dengan pesan-pesan keislaman. Dalam 

hal ini, peneliti hanya memfokuskan pada tradisi Mappadendang. 

 

B. Pandangan Masyarakat  Desa Opo terhadap Tradisi  Mappadendang 

1. Sejarah Lahirnya Tradisi Mappadendang  

Tradisi Mappadendang telah dilakukan sejak zaman nenek moyang. Tradisi 

ini telah dilakukan sebelum masuknya belanda ke Indonesia. 

 Menurut seorang informan yang merupakan Kepala Desa Opo mengatakan 

bahwa: 

Tradisi Mappadendang dilakukan karena telah dilakukan sejak dulu  atau 

sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu secara turun-temurun di Desa 

Opo, asal mulanya ada seseorang yang bermimpi bahwa sangiang’e (dewi 

padi) mengiginkan masyarakat mengadakan Mappadendang setiap akhir 

panen.
8
  

Lahirnya tradisi Mappadendang di Desa Opo dikarenakan ada seorang kakek 

yang bermimpi bahwa masyarakat Desa Opo membuat sebuah sumur yang 

merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat disekitar daerah tersebut. Dari situlah 
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 Supratman (45) , Kepala Desa Opo, “Wawancara”, Di Rumah Beliau, Tanggal 18 

Desember 2022. 
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sejak adanya sumur itu panen persawahan masyarakat disekitar sumur itu melimpah. 

setiap akhir panen masyarakat mengadakan makan bersama disekitar sumur itu 

sebagai wujud kesyukuran dan merupakan harapan agar panen berikutnya semakin 

melimpah. Setelah dua tahun melakukan ritual tersebut kakek tersebut bermimpi dan 

mendengar bisikan bahwa apa yang kamu lakukan selama ini tidak cukup karena 

hanya orang-orang yang dekat dari sumur itu saja yang menghadiri, sedangkan dalam 

mimpinya sangiang’e (dewi padi) menginginkan acara yang lebih besar dan dapat 

dinikmati banyak orang. Dalam mimpi tersebut sangiang’e menyuruh kakek 

melaksanakan acara Mappadendang. Setelah itu kakek memusyawarakan atau 

meminta persetujuan kepada masyarakat Desa Opo bahwa dia akan mengadakan 

acara Mappadendang di Desa Opo sesuai dengan apa yang ia mimpikan. Dan 

masyarakat Desa Opo pun menyetujuinya dengan harapan hasil panen mereka 

semakin melimpah. Maka disusunlah perencanaan acara tersebut agar dapat berjalan 

dengan lancar sesuai dengan keinginan sangiang’e.
9
 

Setelah itu diadakanlah Mappadendang pada saat itu. sejak itu masyarakat 

Desa Opo selalu melaksanakan Mappadendang setiap akhir panen. Maka dari situlah 

awal dari dilaksanakannya Mappadendang dan menjadi sebuah tradisi yang selalu 

dilaksanakan setiap tahun hingga sekarang.  

Menurut Baharuddin (47 tahun) selalu imam desa beliau mengatakan:  

Mappadendang yang dilakukan di Desa Opo adalah bentuk kesyukuran 

kepada Allah swt atas keberhasilan panen padi dan merupakan tempat atau 

wadah sosialisasi serta dapat meningkatkan hubungan silaturrahmi.
10

 

                                                 
9
  Semmi (56 Tahun), Warga Desa Opo, “Wawancara”. Di rumah beliau, Tanggal 20 

Desember 2022 

10
 Baharuddin  (47 Tahun), Imam Desa Opo, “Wawancara”, Di sekolah, Tanggal 19 

Desember 2022. 
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Dari pernyataan diatas maka peneliti menyatakan bahwa tradisi 

Mappadendang yang dilaksanakan pada setiap tahunnya oleh masyarakat sebagai 

wujud kesyukuran atas keberhasilan hasil panen dan merupakan juga sebagai sarana 

untuk bersosialisasi antara sesama masyarakat Desa Opo dan masyarakat yang tinggal 

di sekitarnya. Maka semakin eratlah hubungan sosial diantara mereka lewat tradisi 

Mappadendang  yang dilaksanakan olehnya yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal 

yang perlu dipertahankan. 

2. Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Mappadendang 

Tradisi Mappadendang yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Opo 

merupakan salah satu tradisi atau budaya yang masih eksis dilaksanakan oleh 

masyarakat setempat, karena pandangan masyarakat tentang tradisi Mappadendang 

telah menjadi sebuah kebiasan yang turun-temurun.  

Menurut Nur Aisyah (27 Tahun) sebagai tokoh pemudi mengatakan bahwa: 

Mappadendang itu sudah turun-temurun dari nenek moyang jadi itumi harus 

dilakukan, kalau baguski hasil panen berarti warga adakan Mappadendang 

karena mau berterimah kasih, bersyukur karena sukses panen rayanya, semoga 

tuhan kasi lagi panen yang bagus di tahun depan.
11

 

Dari pernyataan di atas maka penulis menyatakan bahwa Tradisi merupakan 

sesuatu hal yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Tradisi tersebut lahir 

dan mengakar dikalangan masyarakat sosial yang kemudian berkembang menjadi 

budaya dan kebudayaan berdasarkan masyarakat yang melaksanakan secara turun-

temurun oleh generasi penerusnya sampai sekarang. Tradisi ini dapat dijumpai di 

berbagai daerah terutama di pedesaan salah satunya di Desa Opo Kecamatan 

Ajangale Kabupaten Bone masyarakat yang ada di Desa Opo memiliki tradisi yang 
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 Nur Aisyah (27 Tahun),  Tokoh Pemudi Desa Opo, “Wawancara”, Di Rumah, 

Tanggal 20 Desember 2022. 
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telah dianggap sebagai sesuatu yang harus dilestarikan dan dilaksanakan secara rutin 

setiap tahun pada musim panen padi. 

Tradisi ini merupakan sebuah pertunjukan unik karena alat yang digunakan 

ialah alu dan lesung yang menghasilkan bunyian yang teratur. Mappadendang adalah 

salah satu bagian acara pesta panen yaitu menumbuk alu ke lesung dengan irama 

yang khas dengan pakaian tradisional. Tradisi Mappadendang  ini adalah warisan 

budaya yang dimana di dalamnya terkandung makna simbolis yang diartikan melalui 

komponen dalam Mappadendang yang telah berjalan sekian lama dari nenek moyang 

kita terdahulu. Berasal dari kepercayaan orang zaman dulu yang percaya bahwa padi 

adalah anugerah dari yang Maha Esa bagi kita umat manusia sebagai bahan 

kebutuhan pokok yang perlu disyukuri maka lahirlah nama Mappadendang sebagai 

simbol rasa syukur para petani akan hasil panen dan memanjatkan doa serta harapan 

agar panen berikutnya akan lebih banyak hasilnya.   

Seperti yang dikatakan Hariantomi (22 tahun) sebagai salah satu tokoh 

pemuda Desa Opo beliau mengatakan bahwa: 

Tradisi Mappadendang yang dilaksanakan masyarakat Desa Opo tetap 

dilaksanakan karena merupakan tradisi yang dilakukan secara turun temurun 

dan tidak dapat dicekam karena tidak menyimpang juga menyimpang dalam 

ajaran Islam.
12

  

Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwa menurut peneliti, tradisi 

Mappadendang memiliki hal yang dapat dipertahankan yaitu dalam hal melestarikan 

budaya dan tetap menjaga hubungan silaturrahmi antara masyarakat serta 

meningkatkan solidaritas masyarakat akan tetapi penulis tidak sependapat dengan 

kepercayaan masyarakat yang berpandangan bahwa tradisi Mappadendang 
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 Hariantomi (25 Tahun), Tokoh Pemuda Desa Opo, “Wawancara”, Di rumah, Tanggal 20 

Desember 2022. 
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merupakan suatu ritual tolak bala untuk ketenangan  desa tersebut. Karena yang dapat 

memberi ketenangan hanyalah Allah swt.  

 

C. Prosesi Tradisi  Mappadendang di Desa Opo Kecamatan Ajangale    Kabupaten 

Bone 

1. Sebelum Pelaksanaan Mappadendang 

Sebelum tradisi Mappadendang dilaksanakan, masyarakat di Desa Opo 

Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone melakukan perkumpulan atau musyawarah 

dalam menentukan waktu yang cocok dan waktu yang dianggap baik untuk 

melakukan adat upacara tersebut sekaligus membahas tentang rentetan acara yang 

akan dilakukan. Selain itu akan dibahas tentang iuran atau sumbangan yang disetor 

kepada penanggung jawab. 

Sebelum pelaksanaan upacara adat Mappadendang adapun kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan yaitu: 

a) Kegiatan makan kue di pagi hari, jenis kue yang terbuat dari gula merah, 

sebagai simbol kejayaan dalam bertani dan sebagai pemanis. 

b) Dan juga kegiatan-kegiatan sebagai hiburan seperti tarik tambang, panjat 

pinang, dan senam kebugaran jasmani, dan yang terbaru diadakan lomba hias 

oto dompeng pada sore hari.
13

 

Berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti tentang prosesi tradisi adat 

Mappadendang  pada masyarakat di Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone 

dalam pelaksanaannya ada beberapa persiapan yang dipersiapkan yaitu: 

                                                 
13

 Supratman (45) , Kepala Desa Opo, “Wawancara”, Di Rumah Beliau, Tanggal 18 

Desember 2022. 
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1. Waktu Pelaksanaan 

Tidak berbeda dengan adat lainnya yang ada di Indonesia, dimana setiap pesta 

adat memiliki waktu pelaksanaan yang khusus dan dilaksanakan pada hari yang telah 

di tentukan secara bersama-sama melakukan musyawarah untuk menentukan hari 

yang baik, dalam melaksanakan tradisi Mappadendang supaya berjalan dengan baik, 

lancar dan sesuai dengan harapan. Namun ada banyak asumsi dalam masyarakat saat 

pelaksanaan pesta ada Mappadendang yang bisa dilaksanakan di hari-hari biasa tanpa 

memperhatikan waktu khusus yang telah ditentukan.  

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa Opo Kecamatan Ajangale 

Kabupaten Bone, beliau mengatakan bahwa:  

Tradisi Mappadendang dilakukan sekali dalam setahun, jadi waktu 

pelaksanaannya harus ditentukan dengan musyawarah terdahulu. Mencari 

waktu yang baik untuk melakukannya setelah panen barulah acara 

Mappadendang itu dilakukan.
14

 

Pesta adat  Mappadendang  jika dilaksanakan oleh masyarakat setempat dan 

untuk mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan panen padi masyarakat harus 

dilaksanakan, dan disertai kegiatan-kegiatan sebagai hiburan setelah musim panen.  

Menurut Semmi yang merupakan salah satu warga Desa Opo yang 

berpengalaman beliau mengatakan bahwa: 

Biasanya itu satu hari, sering dipanggil ikuti acara, misalnya ada keperluan 

acara-acara, kalau ada janji-janjian mau tanam padi, karena biasa ada niat-niat 

orang kalau mau panen padi, nanti sudah panen orang kalau jadi padinya atau 

sukses panen rayanya, karena sebagai adat kesenian besar orang Bugis.
15

  

Bagi masyarakat Desa Opo, pesta adat Mappadendang adalah warisan dari 

leluhur mereka untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah swt atas berkah dan 
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 Supratman (45) , Kepala Desa Opo, “Wawancara”, Di Rumah Beliau, Tanggal 18 
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keberhasilannya dalam bertani yang dilaksanakan sekali dalam setahun setelah musim 

panen dan memasuki musim kemarau. Pesta adat Mappadendang adalah adat yang di 

wariskan nenek moyang dan harus dilaksanakan ketika hasil panennya melimpah 

serta dilaksanakan pada malam hari. Seperti yang diungkapkan oleh Nur Aisyah salah 

satu pemudi di Desa Opo mengatakan bahwa: 

“Pesta adat Mappadendang merupakan uangkapan rasa syukur dan adat turun-

temurun yang dilaksanakan ketika musim panen padi sekali dalam setahun”.
16

 

Dari pernyataan informan tersebut dapat diketahui bahwa pesta adat 

Mappadendang merupakan adat turun-temurun dan warisan dari nenek moyang 

mereka yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sebagai ungkapan rasa syukur 

kepada Tuhan terhadap hasil panen padi yang melimpah, masyarakat setempat 

melaksanakan pesta adat Mappadendang sekali dalam setahun pada musim panen 

padi. 

2. Lesung (Palungeng) 

Lesung merupakan sebuah wadah yang dipakai untuk menumbuk padi, bentuk 

lesung itu mirip perahu namun berbentuk persegi panjang memiliki ukuran panjang 

sekitar 2 meter dan lebar 30 cm yang mempunyai liang. Kayu yang dipakai bukan 

kayu sembarangan. Seperti yang dikatakan oleh Semmi bahwa: “Kayu yang  dipakai 

bukan  kayu  sembarangan ada kriterianya seperti kayu jati, kayu pohon mangga, dan 

kayu ading, yang dapat menimbulkan bunyi yang bagus untuk didengar”.
17
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Menurut peneliti kriteria kayu yang dipakai adalah kayu yang kuat seperti 

kayu jati dan kayu yang dapat menimbulkan atau mengeluarkan bunyi yang khas jika 

dipakai untuk menumbuk. Untuk memberikan efek bunyi, maka tiangnya tidak boleh 

bersentuhan dengan tanah musik lesung oleh masyarakat dinamakan oni-oni (bunyi) 

Mappadendang To Ogi musik tersebut menggunakan instrumen lesung dan alu 

dimainkan secara beramai-ramai oleh 3 atau 4 pria yang disebut dengan Ambo 

Padendang dan 4 atau 5 wanita yang disebut dengan Indo Padendang. 

Mappadendang Ogi ini ditampilkan pada saat selesai panen padi khusunya di Desa 

Opo. 

3. Alu (alat penumbuk) 

Alu merupakan alat yang digunakan untuk menumbuk alat penumbuk yang 

biasanya terbuat dari kayu keras brukuran 1-30 m. Kayu yang dipakai bukan kayu 

sembarangan seperti halnya Palungeng (lesung) harus kayu yang dipilih berdasarkan 

karakter bunyinya, kadang alu tersebut diberi hiasan supaya memberi kesan 

keindahan, bunyi dihasilkan oleh alu tersebut memiliki irama yang khas dan irama 

yang dihasilkan dapat membuat anggota tubuh bisa bergoyang mengikuti iramanya. 

Kayu yang dipakai berdasarkan suaranya, yaitu yang bernyaring (macinnong), besar 

suaranya, jenis kayu itu tergolong kayu yang bagus. Seperti kriteria kayu yang 

dipakai lesung, karena jika memakai kayu yang berbeda nantinya tidak akan 

menghasilkan suara yang nyaring seperti lesung. Penulis memaknai keserasian antara 

alam dan manusia yang mengelolah alam yaitu manusia sehingga tidak menjadi 

penyebab alam rusak. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Opo bahwa: “Kayu 

yang digunakan untuk alu itu kayu yang biasanya dari kayu yang keras dan berbunyi 
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nyaring (macinnong), besar bunyinya dan jenis kayu yang tergolong bagus sama 

halnya dengan lesung”.
18

 

Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwa menurut peneliti, dalam 

tradisi mappadendang alu atau alat penumbuk yang digunakan harus terbuat dari 

kayu yang keras dan kayu tersebut berbunyi nyaring apabila digunakan pada lesung, 

sama halnya dengan lesung jenis kayu yang digunakan pada alu atau alat penumbuk 

harus tergolong bagus. 

4. Pakaian 

Pakaian memiliki makna tersendiri bagi setiap orang, seperti dalam kehidupan 

masyarakat Bugis di Kabupaten Bone ketika mengenakan pakaian dalam kehidupan 

sehari-hari mereka memakai pakaian yang dianggap tidak menyalahi adat istiadat 

atau aturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut, seperti berpakaian yang sopan 

dan bersih dalam adat tersebut. Baju adat tersebut memiliki makna sebagai 

keindahan, bahwa suku Bugis selalu menjaga keindahan baju adat tersebut yaitu baju 

bodo, sebagai simbol keindahannya baju tradisi masyarakat Bugis Makassar, tapi 

seiring perkembangan zaman baju telah berubah para pemain tradisi Mappadendang 

tidak hanya menggunakan baju bodo melainkan beberapa pakaian, mereka berganti 

beberapa kali dalam hal berpakaian.  

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Opo bahwa: 

Ada memang adat seragamnya baju adat, kalau indo’ padendang’e pake baju 

bodo, kalau ambo padendang’e pake jas tertutup warna hitam Itu baju bodo 

supaya cantik dilihat dan menjaga adat jadi harus ada baju bodo dipake supaya 

cantik dan gagah pemain padendang’e, dan sekarang bukan hanya 

menggunakan baju bodo tapi beberapa pakaian modern.
19
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Dari apa yang dijelaskan oleh informan diatas bahwa dalam pelaksanaan pesta 

adat Mappadendang, pemain tersebut mengenakan pakaian seragam. Hal ini 

dikarenakan agar pemain dalam pesta adat Mappadendang terlihat menarik dan 

ketika masyarakat di Desa Opo melaksanakan sebuah pesta adat maka harus 

mengenakan baju adat suku Bugis.  

Seperti yang dikatakan oleh salah satu pemain tradisi mappadendang 

mengatakan bahwa: “Seiring berkembangannya zaman pakaian yang digunakan 

dalam tradisi mappadendang bukan hanya baju bodo tapi beberapa pakaian modern 

yang seragam dengan pemain lainnya.
20

 

Dari apa yang dijelaskan oleh informan diatas bahwa dalam pelaksanaan pesta 

adat Mappadendang, pemain tidak hanya mengenakan pakaian adat yaitu baju bodo’ 

akan tetapi juga mengenakan beberapa pakaian seragam, hal ini dikarenakan seiring 

perkembangan zaman. 

2. Tahap Pelaksanaan Mappadendang 

a) Tahap Pembukaan 

Pada tahap pembukaan, semua tamu undangan seperti kepala Kecamatan 

Ajangale, kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bone, Kapolsek Ajangale, anggota 

DPRD Bone, kepala UPT Pertanian Kecamatan Ajangale, kepala UPT Kesehatan 

Ajangale, Kepala Desa, serta panitia perangkat Desa, dan sejajarannya, Pemuka adat, 

dan seluruh lapisan masyarakat yang sempat menghadiri pesta panen. Setelah semua 

persiapan telah dipersiapkan kemudian setelah para tamu sudah datang, adapun yang 

membacakan doanya yaitu pemuka agama atau imam setempat barulah dinikmati 
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bersama oleh tamu yang sudah datang atas berkah musim panen yang telah diberikan. 

Sebelum memulai acara kita harus membacakan doa bersama agar hasil panen yang 

di dapat para petani lebih melimpah. 

Menurut peneliti hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam 

karena dengan adanya akidah sangatlah berkaitan dengan keyakinan seorang Muslim 

terhadap dasar-dasar ajaran Islam salah satunya adalah Imam kepada Allah Swt, dan 

Allah menganjurkan umatnya untuk selalu berdoa setiap ada sesuatu yang harus 

dikerjakan, dan menjanjikan akan mengabulkan semua permintaan umatnya. 

Setelah selesai makan bersama tahap pembukaan acara ini dibuka oleh tokoh 

agama, setelah itu kepala Desa Opo menyampaikan hal-hal dalam pesta panen ini 

dilaksanakan setelah itu baru acara ini dimulai dengan nyanyian salawat serta 

tariannya setelah semuanya selesai lesung dan alu yang sudah disiapkan diantarkan ke 

panggung. 

Dalam pelaksanaan tradisi Mappadendang seluruh masyarakat di Desa Opo 

berbondong-bondong mengikuti tradisi tersebut, mulai dari anak-anak, remaja, 

dewasa, bahkan juga dihadiri oleh lansia. Bagi masyarakat Desa Opo tradisi adat 

Mappadendang harus tetap dilaksanakan karena merupakan sesuatu yang penting dan 

menjadi suatu keharusan, karena menurut kepercayaan mereka upacara ini membawa 

keberkahan bagi masyarakat apabila tidak dilaksanakan mereka akan mendapat 

marabahaya atau yang lebih dikenal dengan “Tolak bala”, yang dimaksud ialah 

terjadi bencana, seperti padi yang akan terkena hama atau penyakit lain atau 

marahabaya yang akan menyebabkan padi mereka gagal panen. Seperti yang 

dikatakan oleh Imam Desa Opo bahwa:“Tradisi mappadendang masih sering 
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dilakukan selain tanda rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Memberi tapi juga 

dipercaya sebagai tolak bala agar panen selanjutnya lebih melimpah lagi”.
21

 

Menurut peneliti budaya ini adalah salah satu kesenian tradisional yang 

bersifat turun-temurun yang merupakan cerminan watak kita sebagai bangsa 

Indonesia yang memiliki khasanah budaya. Tradisi sangatlah penting dalam 

perkembangan kebudayaan yang memberi ciri khas identitas atau kepribadian suatu 

bangsa. Kesenian yang menjadi bagian dari hidup masyarakat dalam suatu kaum, 

suku, bangsa, tertentu dengan bentuk kesenian sangat beragam, ada seni tradisional 

dan ada seni modern.  

Masyarakat Desa Opo, bertani tidak hanya sekedar menggarap lahan lalu 

mengambil hasilnya, akan tetapi kita harus menjaga tradisi yang telah diwariskan 

oleh nenek moyang kita yaitu ungkapan terimah kasih kepada Tuhan atas berkah dan 

limpahan rezekinya dalam bertani yang dibingkai dalam sebuah pesta adat 

Mappadendang. Di dalam pelaksanaannya memiliki cara tersendiri.  

 

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Opo bahwa: 

Pemain dalam pesta adat Mappadendang dimainkan oleh setiap dusun yang 

terdiri dari tujuh orang pemain, yang memiliki posisi berhadapan di smping 

kiri kanan lesung, dan yang satunya di ujung lesung yang masing-masing 

memegang alu dan menjalankan tugasnya yaitu menumbuk dengan 

membentuk gerakan dan suara ketukan yang bergantian secara teratur.
22

 

Dari penjelasan informan diatas dapat diketahui bahwa setiap pemain dalam 

pesta adat Mappadendang memiliki posisi dan tugasnya masing-masing agar 

pelaksanaan pesta adat tersebut dapat terlaksana dengan baik. 
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Dapat diketahui bahwa pemain dalam pesta adat Mappadendang tersebut 

siapa saja boleh, apakah perempuan dewasa, orang tua, anak muda, laki-laki dewasa 

boleh menjadi penumbuk asalkan sudah mahir dan bisa menumbuk alu pada lesung 

dan bisa menjiwai irama yang dihasilkan secara bersamaan dan orang yang memang 

biasa melakukan, dan mengerti kapan harus menumbuk untuk menghasilkan bunyi 

yang baik dan semangat ketika mendengarkannya, karena orang yang terbiasa sangat 

senang karena menurut mereka sudah menjadi tradisi yang setiap tahunnya dialami 

para penumbuk alu ke lesung di dalam masyarakat petani yang ada di Desa Opo 

Kecamatan Ajangale tersebut rasanya tidak ingin digantikan dengan yang lain, akan 

tetapi ketika pemain pada pesta adat ini merasa lelah maka akan digantikan oleh 

pemain lainnya yang telah disiapkan.  

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Opo bahwa: 

Antara perempuan dan laki-laki mereka saling berganti, baku ganti-ganti laki-

lakinya yang tiga tapi yang empat perempuannya tidak bisa diganti karena 

tidak bisa diganti sembarangan tetap disitu tinggal menumbuk padi, bias 

diganti sebenarnya tapi perempuannya itu harus yang pintar menumbuk, 

karena menggunakan irama jadi tidak bisa sembarang dikasi main orang.
23

 

Pelaksanaan adat Mappadendang berlangsung di panggung lapangan Desa 

Opo pada siang hari  hari pukul 13.00 sampai pukul 17.00 di sore hari. Penentuan 

waktu pelaksanaan ini dilakukan secara musyawarah. Biasanya ada yang urus 

persiapannya bikin susunan acaranya sampai selesai. Proses pelaksanaannya yaitu 

dua satu hari akan tetapi beberapa sebelum hari H diadakan lomba-lomba seperti 

lomba tari tambang, sepak bola mini dan lain-lain, dan terakhirnya diakhiri dengan 

makan bersama dengan seluruh masyarakat yang hadir dalam pesta adat tersebut 
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dengan mengirim doa kepada Tuhan atas berkah musim panen yang telah diberikan 

kepada mereka seta dimainkan adat Mappadendang. 

Dapat diketahui bahwa pesta adat Mappadendang memiliki peran yang sangat 

penting dalam kehidupan bermasyarakat bagi warga Desa Opo, karena dengan pesta 

adat tersebut mereka bisa bersilaturahmi dengan masyarakat lainnya lewat sebuah 

pertunjukan sambil menikmati hidangan yang telah disediakan, dan juga memiliki arti 

penting dalam kehidupannya karena dengan tetap melestarikan pesta adat tersebut 

berarti mereka juga telah menjaga warisan dan kepercayaan dari nenek moyang atau 

leluhur mereka. Hal inilah yang membuat kebersamaan dan kekeluargaan masyarakat 

yang hidup dan menetap di pedesaan tetap terjaga dengan baik dapat kita lihat ketika 

masyarakat pedesaan menunjukkan rasa syukur mereka terhadap Tuhan apabila 

musim panen padi telah tiba rasa syukur tersebut mereka gambarkan dalam sebuah 

pesta adat yang disebut adat Mappadendang. Tradisi ini sudah berjalan turun-

temurun bagi masyarakat yang bergantung dari hasil usaha bertani umumnya 

mengenal pesta adat ini mulai dari turun ke sawah, membajak, sampai tiba waktunya 

panen raya. 

b) Tahap Penutup 

Setelah pelaksanaan adat Mappadendang dikompotisikan, sebagai tahap 

penutup selanjutnya tokoh masyarakat memainkan gendang sebagai hiburan bersama 

dalam suasana yang penuh kekeluargaan walaupun tak jarang masyarakat yang 

berpartisipasi dalam acara ini tidak saling kenal satu sama lain. Inilah tujuan 

dilaksanakan tradisi ini agar menjalin silaturahmi antar sesama warga masyarakat 

Desa Opo baik yang sudah kenal maupun yang belum.  

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Opo bahwa: 
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Alhamduillah setiap melakukan tradisi mappadendang masyarakat selalu 

antusias bahkan masyarakat dari luar desa selalu antusias datang meramaikan 

dan masyarakat bisa mendapatkan rezeki dengan berdagang diacara tersebut.
24

 

Berdasarkan pengamatan peneliti, tidak ada anggota masyarakat yang hadir 

pada acara tersebut menolak untuk berpartisipasi, semua masyarakat antusias dalam 

pelaksanaan tradisi Mappadendang ini terbukti tradisi di Desa Opo banyaknya 

masyarakat yang datang untuk meramaikan baik warga desa Opo sendiri maupun 

warga dari desa lain. 

 

D. Penerapan Strategi Dakwah  Kultural terhadap Acara Mappadendang di Desa 

Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone 

Budaya merupakan indentitas yang dimiliki oleh setiap daerah. Budaya 

Mappadendang merupakan budaya yang dilakukan oleh masyarakat Bugis setiap 

tahun. Budaya Mappadendang ini sudah mendarah daging bagi masyarakat karena 

budaya ini muncul dari dalam masyarakat itu sendiri yang telah dihayati dan 

dijadikan pedoman bersama. 

Syariat Islam dipahami sebagai suatu yang tekstual Arab dan hanya ada dalam 

al Quran. Maka budaya yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam tentu akan 

sirna. Padahal Islam memandang kultur bukan sebagai musuh atau sebagai sesuatu 

yang menjijihkan yang harus disingkirkan karena takut kehilangan kesuciannya. Nabi 

sendiri tidak serta merta menutup sejarah masa lampau, tetapi melestarikan hal-hal 

yang baik kemudian merekonstrubsi hal yang lebih baik melalui al quran. Jika 

sebelumnya upacara budaya Mappadendang ini diisi dengan baca-bacaan mantra, doa 

dan persembahan kepada dewa-dewa dan leluhurnya, nenek moyang, akhirnya 
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digantikan dengan pembacaan ayat-ayat Allah Swt. Sedangkan sistem dan pola 

pelaksanaan upacara Mappadendang tetap. 

Adapun penerapan strategi dakwah kultural terhadap acara Mappadendang 

yaitu melalui kesenian, budaya dan sosial.  

1. Kesenian dan Kebudayaan 

Para penyebar agama Islam memanfaatkan kebudayaan yang telah ada sebagai 

media untuk berdakwah. Penyebaran agama Islam melalui kesenian dan kebudayaan 

tidak lepas dari peran Walisongo. Salah satu contoh penyebaran Islam melalui 

kesenian yaitu seni bangunan, seni pahat, seni ukir, seni tari, seni musik, dan seni 

sastra, di era perkembangan teknologi seperti sekarang ini dakwah Islam melalui seni 

budaya masih tetap terjaga. Akan tetapi, kita tidak menerima begitu saja budaya tanpa 

melalui proses seleksi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. 

Masyarakat Desa Opo menyakini bahwa dengan mengadakan acara 

mappadendang merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang 

diperoleh oleh masyarakat. Di dalam tradisi mappadendang, Jika sebelumnya upacara 

budaya Mappadendang ini diisi dengan baca-bacaan mantra, doa dan persembahan 

kepada dewa-dewa dan leluhurnya, nenek moyang, akhirnya digantikan dengan 

pembacaan ayat-ayat Allah swt. Sedangkan sistem dan pola pelaksanaan upacara 

Mappadendang tetap.  

Seperti yang di oleh Kepala Desa Opo beliau mengatakan bahwa: 

Dahulu tradisi mappadendang berisikan baca-bacaan yang dibacakan oleh 

sanro tapi seiring berkembangannya zaman dan sekarang ada pemerintahan 

tokoh agama sudah diganti dengan pembacaan ayat al Quran yang dibacakan 

oleh tokoh agama jadi tidak melenceng dari ajaran Islam.
25
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Dari apa yang dijelaskan oleh informan diatas bahwa dalam pelaksanaan pesta 

adat Mappadendang dahulunya masih menggunakan baca-bacaan yang dibacakan 

oleh seorang dukun yang dipercayai di Desa Opo, namun seiring berkembangnya 

zaman dan sudah pemerintahan agama maka bacaan tersebut sudah terganti dengan 

ayat al-qur’an yang dibacakan sendiri oleh tokoh agama setempat.  

Dengan budaya yang ada di Desa Opo yang dulu melencang dari ajaran Islam 

yang dilakukan dari nenek moyang karena terdapat unsur bacaan yang tidak sesuai 

dengan ajaran Islam berubah menjadi budaya yang mengikuti syariat Islam dengan 

mengganti bacaan tersebut dengan ayat-ayat al-quran. Perubahan itu merupakan tanda 

kesuksean dakwah melalui kesenian dan kebudayaan yang memanfaatkan budaya 

yang ada dimasyarakat setempat.  

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Opo: 

Tradisi mappadendang dilaksanakan selain bentuk rasa syukur kepada Tuhan 

atas hasil panen juga merupakan ajang untuk meluruskan kepada masyarakat 

desa maupun masyarakat yang datang dari luar bahwa mappadendang bukan 

bentuk kemusyrikan. Mappadendang merupakan bentuk kesenian dan budaya 

yang mengutamakan agama Islam sehingga orang-orang tahu bahwa didalam 

agama suatu tradisi bukanlah hal yang salah.
26

  

Dalam acara mappadendang yang merupakan tradisi yang sudah dilakukan 

secara turun-temurun sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang telah 

memberikan hasil penen terdapat juga nilai Islam yang dapat dipetik dari strategi 

dakwah melalui kesenian dan kebudayaan seperti Akidah. Akidah adalah suatu pokok 

atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. 

Sehingga, akidah islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini 

kebenarannya oleh setiap muslim dengan berdasar pada dalil-dalil naqli dan aqli. 
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Islam yang dijadikan suatu pemahaman dan dijalankan oleh etis atau suku 

pada batas tertentu bisa jadi berselisih dengan Islam yang dipahami dan dihayati oleh 

suku yang lain, yang masing-masing mempunyai suatu budaya. Baik dalam 

kehidupan beragama atau kehidupan berbudaya, keduanya memiliki sumber yang 

sama yaitu merupakan kemampuan fitrah manusia, tumbuh dan berkembang secara 

bersama melalui proses kehidupan manusia secara nyata di dalam bumi dan secara 

bersama juga menyusun sebuah sistem budaya dan peradaban masyarakat. 

Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan tradisi Mappadendang yaitu 

pembacaan doa. Doa atau prmohonan merupakan bukti bahwa seseorang sedang 

membutuhkan apa yang terkandung di dalam doanya.  

Dalam hal nya, akidah yaitu sebagaimana salah satu unsur penting dalam 

pelaksanaan budaya Mappadendang yaitu pembacaan doa-doa atau permohonan 

merupakan bukti bahwa seseorang sedang membutuhkan apa yang terkandung di 

dalam doanya. Seperti yang dilakukan sebelum memulai budaya Mappadendang. 

Dapat dilihat perwujudan ketika pada budaya Mappadendang masyarakat setempat 

mengadakan hubungan dengan Allah swt. Dengan cara memohon agar diberikan 

panen yang melimpah tahun depan dengan melakukan budaya Mappadendang agara 

para petani mendapatkan hasil panen yang melimpah, dalam budaya Mappadendang 

masyarakat sama-sama memohon doa agar apa yang diharapkan oleh petani dapat 

terwujud.  

Seperti yang dikatakan oleh Imam Desa Opo Beliau mengatakan bahwa: 

Sebelum memulai acara Mappadendang pemuka agama membuka acaranya 

dengan melakukan doa sebagai rasa syukur kepada Allah yang telah 

memberikan hasil panen, dimulai oleh pembacaan doa agar tidak keluar dari 

syariat Islam.
27
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Dari pernyataan diatas, maka hal itu dapat menjelaskan bahwa sebelum tradisi 

mappadendang dilakukan pemuka agama terlebih dahulu memanjatkan doa kepada 

Allah swt sebagai rasa syukur karena hasil panen yang didapat oleh masyarakat. 

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Opo bahwa: “Sebelum tradisi 

mappadendang dilakukan pemuka agama terlebih dahulu melakukan doa agar hasil 

yang didapatkan pada tahun ini lebih berlimpah dari tahun kemarin”.
28

                           

 Dari pernyataan diatas, dapat dijelaskan bahwa hal tersebut tidak bertentangan 

dengan ajaran Islam. 

2. Pendekatan Sosiologi 

Sosiologi dakwah, secara etimologi adalah  ilmu yang mengkaji tentang upaya 

pemecahan masalah-masalah dakwah  dengan pendekatan sosiologi. Dan yang 

menjadi  aspek sosiologi dakwah adalah masyarakat karena dalam kegiatan dakwah 

itu terdapat hubungan dan pergaulan sosial, yakni hubungan antara pelaku dakwah 

dan  mitra dakwah. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa dalam lembaga-

lembaga, kelompok sosial  dan proses sosial  terdapat hubungan-hubungan sosial  

atau secara teknis di sebut interaksi sosial, dari hasil interaksi sosial ini maka 

masyarakat harus mampu mengembangkan dan membentuk tingkah laku yang 

kemudian menumbuhkan dan mengembangkan sistem dakwah. 

Kenyataan dalam kehidupan manusia menunjukkan bahwa masyarakat, secara 

terus menerus mengalami perubahan yang sangat cepat, progresif dan seringkali 

tampak gejala desintegratif, yaitu melonggarnya kesetiaan terhadap nilai-nilai umum. 
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Perubahan secara cepat itu menimbulkan culture lag yaitu ketertinggalan budaya 

karena berhadapan dengan sejumlah kendala. 

Didalam tradisi mappadendang hubungan sosial masyarakat sangat terjalin 

mulai dari persiapan upacara sampai dengan selesai upacara bukan hanya sesama 

warga desa saja melainkan warga dari desa lain yang berkunjung. Sifat gotong royong 

dan kerjasama disuatu desa masih sangat kental dan terjaga.  

Seperti yang dikatakan oleh Imam Desa Opo beliau mengatakan bahwa: 

Ketika Mappadendang itu dilaksanakan saya melihat masyarakat itu senang 

sekali, mungkin mereka merasa terhibur karena biasa bertemu dengan 

tetangga-tetangga Desa, pokoknya banyak warga yang datang, yang paling 

bagus itu kalau kita makan bersama.
29

  

Dari apa yang dijelaskan oleh informan diatas bahwa dalam pelaksanaan pesta 

adat Mappadendang, masyarakat yang datang sangat terhibur dan mereka dapat 

bersilaturahmi dengan keluarga-keluarga mereka, tuan rumah menyambut tamu 

dengan ramah dan menyajikan makanan sehingga tali silaturahmi makin erat. 

Dakwah yang dilakukan melalui pendekatan sosiologi ini dapat dilihat dari 

tindakan masyarakat Desa Opo terhadap tamu yang datang mengunjungi desa mereka 

atau rumah mereka. Karena seorang dai yang bertindak sebagai pendidik, pengajar 

dan pembangun masyarakat diharapkan berperilaku baik dan bermoral tinggi sebagai 

teladan bagi masyarakat masa yang akan datang. Kepribadian da’i dapat 

mempengaruhi suasana proses dakwah dalam suatu komunitas tertentu, yang bisa 

membuat komunitas yang menjadi mitra dakwah, untuk memperhatikan, memahami 

dan melaksanakan pesan dakwah. Seperti yang dikatakan oleh Aisyah bahwa: “Acara 

mappadendang menjadi ajang silaturahmi, kami yang sebagai tuan rumah 

                                                 
29

 Baharuddin (47), Imam Desa Opo, “Wawancara”, Di Rumah Beliau, Tanggal 19 Desember 

2022. 



   63 

 

 

 

menyediakan makanan buat tamu kami baik yang dari jauh maupun yang dekat 

sehingga kekeluarga kami bisa rasakan”.
30

 

Dari apa yang dijelaskan oleh informan diatas bahwa dalam pelaksanaan pesta 

adat Mappadendang, masyarakat menyambut tamu yang datang dari jauh maupun 

yang dekat dengan ramah dan menyajikan makanan sehingga tali silaturahmi makin 

erat, dan dalam acara mappadendang menjadi ajang silaturahmi. 

Sifat masyarakat Desa Opo dalam menyambut tamu dengan baik itu 

merupakan suatu bukti bahwa dengan hubungan sosial yang baik menunjukkan kalau 

agama Islam itu menjunjung tinggi adab. Itu membuktikan bahwa dengan pendekatan 

sosiologi orang-orang bisa melihat didalam acara mappadendang bukan hanya 

sebagai suatu tradisi saja melainkan juga sebagai ajang bersilaturahmi. Dalam tradisi 

mappadendang terdapat juga nilai Islam yang dapat dipetik dari strategi dakwah 

melalui pendekatan sosiologi yaitu:  

a) Akhlak 

Salah satu misi Nabi Muhammad saw sebagai utusan Allah adalah 

menyempurnakan akhlak manusia. Sebab, akhlak merupakan salah satu fondasi 

penting bagi orang-orang yang beragama. Sehingga akhlak dan budi pekerti sangat 

dibutuhkan bagi setiap orang yang beragama dalam menjalani kehidupan di 

masyarakat. 

Akhlak merupakan manivestasi keimanan dan keislaman seorang muslim. 

Akhlak dalam pengertian luasnya adalah perilaku, perangai atau adab yang 

didasarkan pada wahyu sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw 
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yang terbukti efektif dalam menuntaskan suatu permasalahan serumit apa pun. 

Akhlak merupakan sebuah yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia dalam 

menjalani kehidupan sehari-hari. 

Seperti yang dikatakan oleh Imam Desa Opo Beliau mengatakan bahwa: 

Tradisi mappadendang akhlak kita dibentuk dimana kita harus memuliakan 

tamu, menghormati orang yang tua dan menghargai yang lebih muda dari kita, 

selalu menyapa dan tersenyum kepada masyarakat yang hadiri dalam tradisi 

mappadendang karena banyak juga yang datang dari Desa lain.
31

  

Dalam hal nya, akhlak yaitu sebagaimana salah satu unsur penting dalam 

pelaksanaan budaya Mappadendang yaitu menghormati dan menghargai tamu yang 

datang pada acara mappadendang. Dapat dilihat perwujudan ketika pada budaya 

Mappadendang masyarakat setempat menjamu para kerabat dengan makanan dan 

bersikap sopan santun serta rama terhadap masyarakat yang datang di acara 

mappadendang tersebut, dalam budaya Mappadendang masyarakat sama-sama 

memasak untuk para tamu atau sanak saudara yang datang. 

Selanjutnya akhlak dimana akhlak merupakan nilai dan pemikiran yang telah 

menjadi sikap mental yang mengakar dalam jiwa, lalu tampak dalam bentuk perilaku 

yang bersifat tetap, natural, dan refleks. Nilai akhlak yang nampak pada budaya 

Mappadendang yaitu saling menghargai antara sesama manusia. Seperti yang 

dikatakan oleh Imam Desa Opo Beliau mengatakan bahwa: “Dalam proses budaya 

Mappadendang tidak boleh mendahului orang yang sudah ditunjuk untuk memukul 

lesung, dan juga cara memuliakan tamu dari kalangan pemerintah setempat”.
32

  

Dari pernyataan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam acara 

mappadendang pemain tidak boleh memulai memukul lesung sebelum orang yang 

                                                 
31

 Baharuddin  (47), Imam Desa Opo, “Wawancara”, Di sekolah, Tanggal 19 Desember 2022. 
32

 Drs. Baharuddin  (47 Tahun), Imam Desa Opo, “Wawancara”, Di sekolah, Tanggal 19 

Desember 2022. 



   65 

 

 

 

sudah ditunjuk memukul lesung tersebut. Sikap tersebut merupakan cara 

menghormati dan menghargai orang lain, terlebih orang yang lebih tua daripada kita 

merupakan akhlak yang baik.  

b) Ukhuwah Islamiah 

Ukhuwah islamiah adalah gambaran tentang hubungan antara orang-orang 

Islam sebagai satu persaudaraan, dimana antara yang satu dengan yang lain seakan-

akan berada dalam satu ikatan. 

Ukhuwah islamiah dimana dalam setiap budaya termasuk budaya 

Mappadendang tentunya melibatkan banyak orang di dalamnya terjadi interaksi 

antara individu, sehingga terwujudnya rasa kebersamaan, persaudaraan, dan rasa 

persatuan, seluruh masyarakat yang terlibat mulai pada tahap pelaksanaan budaya 

tersebut. Silatuhrahmi yang begitu erat sampai selesai acara. Dengan melalui acara 

budaya Mappadendang memperlihatkan nilai Ukhuwal Islamiyah. Makna lain yang 

dapat dipetik dari budaya ini adalah rasa kebersamaan, persatuan, serta gotong 

royong.  

Seperti apa yang dikatakan oleh Imam Desa Opo beliau mengatakan bahwa: 

Tradisi Mappadendang itu sendiri dapat memperkuat hubungan silaturahmi 

antar sesama manusia, sebagai yang dianjurkan dalam agama untuk tetap 

menjaga hubungan silaturahmi. Dengan kita tetap menjaga silaturahmi maka 

Allah swt akan melapangkan rezeki dan memberikan umur yang panjang 

kepada hambaNya.
33

  

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa tradisi mappadendang dapat 

memperkuat tali silaturahmi antar sesama manusia, dengan menjaga silaturahmi maka 
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 Baharuddin  (47 Tahun), Imam Desa Opo, “Wawancara”, Di Rumah Beliau, Tanggal 19 

Desember 2022. 
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Allah swt akan melapangkan rezeki dan memberkan umur yang panjang kepada 

hambanya. 

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Opo bahwa: 

Didalam tradisi mappadendang partisipasi masyarakat disini patut diakui 

jempol sebab banyak masyarakat menyumbangkan materi maupun non materi 

supaya tradisi ini dapat berjalan, mereka bergotong royong dan bekerjasama 

dalam menyukseskan tradisi mappadendang.
34

 

Dalam tradisi Mappadendang dapat dijadikan sebagai sarana untuk 

memperbaiki dan menjaga hubungan sesama manusia, dijadikan ajang untuk 

bersilaturahmi antar sesama keluarga atau tetangga yang melakukan kegiatan 

Mappadendang serta adanya juga hiburan yang merupakan suatu yang sangat penting 

bagi mereka karena hal inilah yang perlu dijaga keselarasan hidup manusia, alam, dan 

Tuhannya dapat terjaga. 
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BAB V  

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan kesimpulan 

penelitian sebagai berikut:  

1. Tradisi Mappadendang merupakan tradisi yang telah dilakukan sejak zaman 

dahulu. Kegiatan tradisi Mappadendang ini dilakukan masyarakat sebagai wujud 

kesyukuran atas keberhasilan hasil panen dan merupakan wadah bersosialisasi 

antar sesama masyarakat serta mempererat hubungan sesama manusia.  

2. Dengan adanya tradisi Mappadendang, sifat dan sikap kegotong-royongan 

masyarakat pun semakin tinggi. Adanya tradisi Mappadendang ini masyarakat 

merasa hubungan sosial mereka semakin kuat dan sikap gotong royongpun 

semakin tinggi dengan nilai kerifan dan kebersamaan yang tercipta.  

3. Strategi dakwah kultural terhadap tradisi Mappadendang yaitu Jika sebelumnya 

upacara budaya Mappadendang ini diisi dengan baca-bacaan mantra, doa dan 

persembahan kepada dewa-dewa dan leluhurnya, nenek moyang, akhirnya 

digantikan dengan pembacaan ayat-ayat Allah Swt. Sedangkan sistem dan pola 

pelaksanaan upacara Mappadendang tetap. 

B. Implikasi Penelitian  

Diharapkan kepada masyarakat maupun pemerintah setempat tetap harus 

menjaga dan mempertahankan budaya-budaya lokal sebagai wujud melestarikan 

karya budaya Bugis. Oleh karena itu, pada pelaksanaan tradisi Mappadendang harus 

mendapat apresiasi dari pemerintah guna membantu pembangunan di bidang 

pertanian dan pelestarian budaya bangsa. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Sejarah lahirnya tradisi Mappadendang di desa Opo Kecamatan Ajangale 

Kabupaten Bone? 

2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi Mappadendang? 

3. Mengapa meski melakukan tradisi Mappadendang setiap tahun? 

4. Apa saja yang harus dilakukan sebelum Mappadendang? 

5. Bagaimana tata cara Mappadendang? 

6. Apa tujuan diadakannya tradisi Mappadendang? 

7. Kapan tradisi Mappadendang diadakan? 

8. Apa yang menarik dari tradisi Mappadendang? 

9. Apakah tidak ada pertentangan dalam pelaksanaan tradisi Mappadendang 

dengan agama Islam? 

10. Bagaiman pendapat anda apakah tradisi Mappadendang apakah bisa dijadikan 

sebagai strategi dalam berdakwah?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   71 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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Surat Pernyataan Wawancara 
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Gambar Wawancara Kepala Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Wawancara Imam Desa 
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Gambar Wawancara Warga Desa Opo 

 



   79 

 

 

 

 

Gambar Perlombaan yang diadakan sebelum acara tradisi 
Mappadendang 

Tarik Tambang 

 

 Biji Jagung Terbanyak 
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Hias Oto Dompeng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Persiapan atau Gladi sebelum Pelaksanaan Acara Mappadendang 
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Gambar Sambutan oleh Perwakilan dari Perusahaan Jiva pada Acara 
Mappadendang 
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Gambar Kunjungan Pak Camat Ajangale, Kepala Desa, dan Tokoh Agama 

pada Acara Mappadendang 
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Pelaksanaan Tradisi Mappadendang 

 

 

Gambar Masyarakat yang Menghadiri Acara Mappadendang 
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Gambar Saat Menghadiri Acara Mappadendang 
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