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ABSTRAK 

Nama : Abd. Waris 

Nim : 30400119061  

Judul : Eksistensi Kesenian Tradisional Sayang-sayang di Kecamatan 

Campalagian Kabupaten Polewali Mandar  

 

Penelitian Eksistensi Kesenian Tradisional Sayang-sayang di Kecamatan 

Campalagian Kabupaten Polewali Mandar memiliki submasalah, dari pokok 

permasalahan tersebut yaitu (1) Bagaimana bentuk kesenian Sayang-sayang? (2) 

Bagaimana pandangan Agama Islam dan masyarakat terhadap kesenian musik 

Sayang-sayang? (3) Bagaimana pengaruh kesenian Sayang-sayang terhadap 

masyarakat?  

 Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriftif, menggunakan teknik 

pengumpulan data, yaitu: Observasi, wawancara dan dokumentasi dengan 

penentuan informan mengambil teknik purposive sampling. Penelitian ini 

menggunakan teori Brownislaw K. Malinowski, yaitu teori Fungsionalisme dalam 

menganalisa masalah yang terjadi.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Bentuk- bentuk Sayang-sayang 

dapat dilihat dari segi syair-syairnya yaitu syair romantisme, syair kerinduan dan 

syair religi. Ketika lagu Sayang-sayang didengarkan oleh orang-orang melalui 

audio, vidio ataupun melihat secara langsung penampilan Sayang-sayang berbagai 

reaksi dari orang-orang itu timbul. 2) Pandangan tokoh agama Islam terhadap 

musik dan pandangan masyarakat terhadap Sayang-sayang yaitu para tokoh 

agama berpandangan bahwa musik itu tidak menjadi persoalan selama tidak 

bersifat mengganggu. Adapun Pandangan masyarakat terhadap kesenian Sayang-

sayang bahwa keberadaan kesenian musik tradisional Sayang-sayang mulai 

terpinggirkan di akibatkan oleh kemunculan musik modern. 3) Pengaruh Sayang-

sayang terhadap masyarakat diantaranya yaitu berpengaruh terhadap perasaan, 

kemudian pengaruh ekonomi terhadap pemain Sayang-sayang, pengaruh kohesi 

sosial dan juga pengaruh kesakralan terhadap masyarakat.  

Implikasi: Salah satu budaya lokal tradisional yaitu kesenian Sayang-sayang 

yang tentu mempunyai pengaruh terhadap masyarakat. Indonesia sejatinya 

merupakan negara yang kaya akan budaya dimana budaya merupakan bagaian 

penting dalam kehidupan masyarakat disetiap negara karena terbentuk dari 

lingkungan, situasi sosial, maupun faktor ekonomi. Fungsi budaya juga bukan 

hanya sekedar sebagai identitas, lebih dari itu budaya juga sebagai gaya hidup 

sekaligus pedoman terhadap masyarakat. Oleh karenanya sangat penting kiranya 

untuk melestarikan kebudayaan lokal sebagai bentuk penghargaan dan 

penghormatan terhadap leluhur dan sebagai bekal untuk membuat bangsa 

Indonesia semakin dikenal oleh negara-negara lain dengan julukan negara yang 

begitu kaya akan budaya dan tradisinya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kesenian Indonesia menampilkan berbagai macam bentuk dengan ciri 

khas uniknya sendiri. Setiap daerah di Indonesia juga memiliki kebudayaan dan 

tradisi yang berbeda, menciptakan kesenian tradisional yang beragam. 

Keberagaman ini menjadikan Indonesia sebagai negara multikultural yang kaya 

akan warisan budaya. Arti dalam kesenian dapat berubah seiring perkembangan 

waktu, dan pertunjukan seni bukan hanya hiburan, tetapi juga sarana untuk 

menyampaikan pesan moral. Namun, dalam era modernisasi saat ini, budaya asing 

telah mempengaruhi budaya lokal, sehingga ada krisis budaya bagi mereka yang 

menghargai budaya aslinya. Akibatnya, kesenian tradisional mengalami 

kemerosotan seiring perkembangan zaman, dan banyak kesenian tradisional yang 

sekarang jarang tampil di depan publik. Generasi muda saat ini juga kurang 

tertarik untuk mempelajari kesenian daerah, lebih terpengaruh oleh perkembangan 

zaman yang lebih global. 

Zaman dahulu, pertunjukan kesenian tradisional sangat diminati oleh para 

masyarakat. kita sendiri. Masuknya budaya luar secara sadar bahwa hal itu 

menggeser minat masyarakat akan budaya daerahnya, bahkan berpengaruh pada 

pelestarian kesenian tradisional masing-masing daerah.
1
 

Sayang-sayang adalah seni tradisional yang berasal dari suku Mandar, 

yang memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Lirik dalam seni ini mirip 

dengan Kalindaqdaq (Sastra lisan), yang juga merupakan seni tradisional suku 

Mandar dan secara fundamental menjadi asal mula dari seni Sayang-sayang. Seni 

Sayang-sayang umumnya dilantunkan oleh sepasang Pa'elong (penyanyi), yang 

terdiri dari seorang pria dan seorang wanita yang saling menjawab saat mereka 

menyanyikan syair-syairnya. Sayang-sayang tidak hanya mengungkapkan 

perasaan cinta dan kasih sayang, tetapi juga dapat berisi pesan-pesan moral dan 

keagamaan. Pesan-pesan ini ditujukan baik kepada generasi muda maupun kepada 

                                                           
` 

1
Syaribulan K, Https://Journal.Unismuh.Ac.Id/Index.Php/Equilibrium/Article/View/973, 

(29 Oktober 2022) 

https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/973
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para orang tua. Secara esensial, Sayang-sayang dapat dianggap sebagai musik 

"hibrida" atau hasil dari percampuran budaya jika dilihat dari bentuknya yang 

terkini.Dalam bentuk aslinya, kita dapat merujuk pada alat musik etnik seperti 

kecapi dan sastra lisan Mandar (Kalinda'da). 

Seni tradisional Sayang-sayang juga telah menerima pengaruh budaya 

Islam sejak awal perkembangannya. Menurut seorang cendekiawan besar dalam 

Islam, Ismail Al Fruki, salah satu karakteristik yang paling mencolok dalam 

Sayang-sayang adalah penggunaan pengulangan. Pengulangan-pengulangan 

dengan nada yang sama dalam Sayang-sayang sangat mendominasi. Motif-motif 

melodi dalam satu bait akan diulang pada bait berikutnya, yang serupa dengan 

pengalaman membaca al-Qur'an. Tidak ada pembatasan dalam jumlah bait, tidak 

ada refrain, dan juga tidak ada permainan nada dan kord yang berlebihan. Dalam 

nada-nada yang terkesan monoton ini, syair dari sastra lisan Mandar (Kalinda'da) 

dengan berbagai tema dan konten yang berbeda akan mengalir, dan di sinilah letak 

keunikan seni ini.
2
 Contoh Sayang-sayang : 

Tandi Bullei Sambayang Sayange 

Sholat itu tidak dipikul 

Tanditebe’i Je’ne’ 

Whudu pun tidak di Teng-teng 

Anna iyyamo Sayange 

Tapi terkadang 

Maparri Dipogau 

Itulah yang susah dilakukan.
3
 

Lirik Sayang-sayang diatas jelas membahas persoalan Agama yang dimana isinya 

itu mengadung pesan-pesan Agama yaitu Sholat sebagai bekal di hari akhir yang 

ditujukan kepada orang-orang yang abai dalam persoalan Ibadah sebagaimana yang 

tercantum dalam al-Qur’an yang menyatakan, 

ٌْزًا ًذَِ زًا وا كَ الَِّا هُبَشِّ ٌٰ  وَهَآ ارَْسَلْ

                                                           
2
 1001indonesia, Passayang-Sayang Kekayaan Tradisi Lisan Masyarakat Mandar, (April 

19,2022), Http://1001indonesia.Net, (2 November 2022) 

3
Irmas Darussadah Karama, Sayang-sayang Mandar (Pewongang di akhera’)-

Muhammad Akram dan Ahmad Gymnastiar, (4, April 2020), http://youtu.be/KUOAfm8cz0, (14 

April 2023)  

http://1001indonesia.net/
http://youtu.be/KUOAfm8cz0
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Terjemahnya : 

Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan 

hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. “(QS. Al-

Furqan: 56)” 

 

Sayang-sayang lain misalnya :  

Alami mating sarau sayange 

 (ambil saja masalahku sayang) 

Bengamma pa’mai’ mu, bengamma pa’mai’ mu  

(berikan aku harapanmu, berikan aku harapanmu)  

Anna’ tandangang tori’e 

 (sehingga kentara kasihan)  

Nyawa melluluare 

 (jiwa persaudaraan). 

Kutipan syair di atas menggambarkan bahwa dalam kehidupan kita, 

penting untuk berbagi kebahagiaan dan kesedihan dengan sesama, karena pada 

dasarnya setiap manusia adalah saudara. Pesan dari syair tersebut adalah nasihat 

untuk kita semua agar peduli satu sama lain. Ungkapan 'jiwa bersaudara' dalam 

syair ini tidak hanya mengacu pada ikatan keluarga, tetapi juga pada ikatan 

kekerabatan yang kuat, seperti hubungan antara saudara-saudara.Jika kita 

mengadopsi dan menerapkan pesan dari syair ini dalam kehidupan sehari-hari, hal 

ini akan membawa dampak positif dalam membentuk kerukunan dan memperkuat 

hubungan sosial antara anggota masyarakat. Ini adalah salah satu aspek penting 

dalam budaya di mana masyarakat dapat saling memahami satu sama lain dan 

juga mampu mencegah konflik, baik yang bersifat individual maupun sosial, 

seperti konflik berbasis SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan).
4
 

sebagaimana dalam Al-Qur’an, 

  َ مُون ٱتَّقوُا۟ ٱللََّّ  ل ع لَّكُ مْ ترُْح  يْكُمْ ۚ و  و  ةٌ ف أ صْلِحُوا۟ ب يْن  أ خ  ا ٱلْمُؤْمِنوُن  إِخْو   إنَِّم 

 

                                                           
4
BAHRI,  ,http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/BDS/article/view/12225/9482, 

(2019) 

http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/BDS/article/view/12225/9482
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Terjemahnya: 

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah 

(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadapAllah 

supaya kamu mendapat rahmat. “(QS. Al-Hujarat: 10)” 

Berdasarkan judul penelitian dan latar belakang masalah diatas maka dapat 

dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini bahwa rumusan masalah 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentang Eksistensi kesenian 

tradisional pada masyarakat di kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali 

Mandar. 

B. Rumusan Masalah 

Uraian sub rumusan masalah penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk-bentuk kesenian tradisionalSayang-sayang? 

2. Bagaimana masyarakat dan Agama Islam memandang kesenian 

tradisionalSayang-sayang? 

3. Bagaimana pengaruh kesenian tradisional Sayang-sayang terhadap 

masyarakat? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Adapun fokus penelitian dan deskripsi fokus, yaitu: 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini yang berjudul “Eksistensi Kesenian Tradisional Sayang-

sayang Di Kecamatan Camapalagian Kabupaten Polewali Mandar” peneliti 

berupaya untuk menemukan informasi perihal fungsi kesenian tradisional Sayang-

sayang terhadap  masyarakatdi Kecamatan Campalagian. 

2. Deskripsi Fokus  

Deskripsi fokus digunakan untuk memudahkan pembaca dalam memahami 

pembahasan. Penelitian ini yang berjudul “Eksistensi Kesenian Tradisional 

Sayang-sayang di Kecamatan Camapalagian” peneliti berupaya untuk 

menemukan informasi mengenai fungsikesenian tradisional Sayang-sayang pada 

masyarakat di kecamatan Camapalagian. maka peneliti memberikan deskripsi 

fokus sebagai berikut: 

a. Kesenian tradisional mengalami penurunan eksistensinya di era 

perkembangan zaman, sehingga banyak kesenian tradisional yang 
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sekarang jarang muncul di muka umum. Pengaruh dari era modernisasi 

saat ini menyebabkan sedikit generasi muda yang bersemangat untuk 

mempelajari kesenian daerah; mereka lebih cenderung terpengaruh oleh 

perkembangan zaman. Penelitian ini secara khusus merujuk pada 

kesenian tradisional Sayang-sayang yang ada di Kecamatan 

Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. 

b. Seni adalah hasil kreativitas manusia yang muncul sebagai ekspresi dari 

dalam diri melalui berbagai bentuk, termasuk aspek audio, visual, sastra, 

dan lain sebagainya. Seni memiliki tujuandan fungsi yang beragam yang 

dapat diterapkan dalam berbagai konteks seperti agama, pendidikan, 

hiburan, kesehatan, komunikasi, informasi, aspek artistik, dan lainnya. 

Seni memang memiliki berbagai fungsi. Salah satu fungsi utama seni 

adalah sebagai media untuk menyampaikan keindahan dan sebagai 

bentuk ekspresi dari seniman yang kemudian dihasilkan menjadi sebuah 

karya seni. Selain itu, seni juga memiliki manfaat dan fungsi lainnya, 

baik bagi individu maupun dalam konteks sosial masyarakat. 

c. Sayang-sayangadalah Kesenian tradisional ini adalah lagu asli dari suku 

Mandar yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Liriknya mirip 

dengan Kalindaqdaq (sastra lisan), yang juga merupakan bagian dari 

tradisi seni suku Mandar dan menjadi asal mula dari kesenian Sayang-

sayang.Kesenian Sayang-sayang tidak hanya memuat ungkapan perasaan 

rindu dan kasih sayang, tetapi juga berisi nasihat mengenai nilai-nilai 

moral dan keagamaan. Nasihat ini ditujukan baik kepada generasi muda 

maupun kepada orang tua. Sayang-sayang adalah salah satu contoh seni 

tradisional yang memiliki dampak signifikan pada masyarakat. Oleh 

karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti apakah eksistensi seni 

tradisional Sayang-sayang ini masih memiliki relevansi dan dapat 

dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Campalagian. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

a. Mengetahuibagaimana bentuk-bentuk kesenian tradisional Sayang-

sayang. 

b. Mengetahui bagaimana masyarakat dan agama Islam memandang 

kesenian tradisional Sayang-syang. 

c. Mengetahui bagaimana pengaruh kesenian tradisional Sayang-sayang 

terhadap masyarakat? 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis 

Sebagai perbandingan antara teori yang didapat di bangkun 

perkuliahan dengan fakta yang ada di lapangan dan hasil dari penelitian 

ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dibidang penelitian yang 

sejenis. 

b. Secara Praktis  

1) Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan sebagai 

bekal dalam mengaplikasikan pengetahuan teoritik terhadap masalah 

praktis. 

2) Bagi Masyarakat  

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi kontribusi pemikiran 

bagimasyarakat agar dapat mengetahui dinamika sosial. 

E. Kajian Pustaka 

1. Penelitian yang ditulis oleh Raodah pada tanggal 29 November 2019, 

berjudul "Dinamika Pertunjukan Musik Tradisional Mandar di Kabupaten 

Polewali Mandar: Suatu Eksplorasi Eksistensi". Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa model dinamika dalam pertunjukan seni musik 

tradisional telah mengalami perkembangan. Dahulu, pertunjukan ini hanya 

terjadi dalam konteks pesta rakyat, tetapi sekarang model pertunjukan 

telah berubah menjadi bagian dari ekspresi seniman ketika tampil di 



7 
 

 
 

panggung-panggung pertunjukan seni. Dalam konteks ini, satu jenis alat 

musik menjadi model pertunjukan yang berdiri sendiri atau dimainkan 

dalam ansambel. Contohnya adalah permainan musik calong yang berhasil 

meraih juara dalam festival teater anak di Jakarta.Model pertunjukan 

musik tradisional dengan menggunakan alat musik kecapi dalam bentuk 

ansambel juga merupakan salah satu model yang terus diperlihatkan dalam 

berbagai festival, baik di Kabupaten Polewali Mandar, tingkat provinsi, 

maupun tingkat nasional. Paralel dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti ini, terdapat kesamaan dalam lokasi penelitian, yaitu di 

Kabupaten Polewali Mandar. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini 

akan dilakukan dalam skala kecamatan, yaitu di Kecamatan Campalagian, 

Kabupaten Polewali Mandar.Selain perbedaan skala, penelitian ini juga 

memiliki cakupan yang lebih umum dalam mengkaji eksistensi kesenian 

tradisional di Polewali Mandar. Sementara itu, penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti akan lebih fokus dalam membahas kesenian 

tradisional khusus di Kabupaten Polewali Mandar, yaitu kesenian lagu 

Sayang-sayang yang masih dilestarikan oleh masyarakat di Kecamatan 

Campalagian. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Bahri pada tahun 2019 berjudul "Analisis 

Makna Syair Sayang-sayang dalam Budaya Suku Mandar, Sulawesi Barat 

dengan Pendekatan Hermeneutika". Hasil penelitian ini mengungkapkan 

bahwa terdapat tiga bentuk syair Sayang-sayang dari suku Mandar, 

Sulawesi Barat, yang telah dianalisis. Dalam analisisnya, ditemukan dua 

jenis makna, yaitu makna denotatif (makna literal) dan makna konotatif 

(makna yang terkandung dalam simbolisme atau metafora).Salah satu 

syair berjudul "Mappesure’ Pandeng" menggambarkan hubungan antara 

seorang pria dan seorang wanita yang saling mengagumi. Pria ini 

terpesona oleh kecantikan, sopan santun, dan adab wanita tersebut, namun 

wanita tersebut meragukan niatnya. Pada akhirnya, keduanya justru 

meragukan perasaan satu sama lain.Syair lainnya, "Kaneko 

Narombengan," menceritakan tentang seorang pria miskin yang berharap 
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mendapatkan wanita untuk menemani hidupnya. Wanita yang 

diinginkannya tahu bahwa pria tersebut sering merayu wanita di berbagai 

tempat. Meskipun awalnya ragu, wanita itu akhirnya luluh dan setuju 

untuk hidup bersama pria tersebut karena niat baiknya.Sementara syair 

"Nama’ Elong-elong Boma" menceritakan seorang pria yang sudah 

berkeluarga yang mencoba menggoda seorang gadis yang rendah hati. 

Meski ibu gadis tersebut telah memperingatkan agar tidak jatuh cinta 

kepada pria yang sudah menikah, gadis itu akhirnya pasrah kepada rayuan 

dan kesungguhan pria tersebut. Namun, dia menetapkan syarat bahwa pria 

tersebut harus membawanya bertemu dengan istri pertamanya.Perbedaan 

antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

adalah bahwa penelitian ini fokus pada analisis makna syair Sayang-

sayang Mandar, sedangkan peneliti akan meneliti eksistensi lagu Sayang-

sayang dalam masyarakat Kecamatan Campalagian. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zulman Efendi pada tahun 2021 berjudul 

"Eksistensi Seni Budaya Lokal di Era Modern: Studi Kasus Kelompok 

Seni Sarafal Anam Adat Bulang di Bengkulu". Dalam penelitian ini, 

ditemukan lima langkah yang diambil oleh kelompok seni Sarafal Anam 

Adat Bulang di Bengkulu untuk melestarikan seni budaya mereka, 

yaitu:Melakukan latihan rutin dua kali seminggu, berpartisipasi dalam 

kegiatan local, mengambil bagian dalam acara-acara sakral di masyarakat, 

mensosialisasikan kegiatan adat, melakukan digitalisasi seni Sarafal Anam 

Adat Bulang.Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Zulman 

Efendi adalah keduanya fokus pada eksistensi seni budaya lokal di era 

modern. Namun, perbedaannya adalah bahwa penelitian di atas lebih 

terfokus pada eksistensi seni budaya lokal religius Sarafal Anam di 

Bengkulu, sedangkan peneliti akan meneliti eksistensi kesenian tradisional 

Sayang-sayang dalam masyarakat di Kecamatan Campalagian, Kabupaten 

Polewali Mandar. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Utari Budilestari pada tahun 2017 berjudul 

"Eksistensi Seni Kesenian Laesan Rukun Santosa dalam Konteks Tradisi 
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Ruwatan di Era Globalisasi yang Pesat". Eksistensi Laesan Rukun Santosa 

telah diakui oleh Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pati, hal ini 

terlihat dari seringnya mereka melakukan pertunjukan di wilayah 

Kabupaten Pati dan sekitarnya. Jadwal pertunjukan yang padat 

menunjukkan bahwa kelompok Rukun Santosa memang dihargai oleh 

masyarakat, karena masyarakat masih menginginkan mereka untuk terus 

melakukan pertunjukan. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 

eksistensi Laesan Rukun Santosa memiliki pengaruh yang signifikan. 

Faktor pendukung tersebut dibagi menjadi dua kategori, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal 

dari dalam kelompok Rukun Santosa itu sendiri, mencakup aspek 

keuangan, para pemain, dan format pertunjukan. Sementara itu, faktor 

eksternal adalah faktor yang berasal dari luar kelompok Rukun Santosa, 

dan juga memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi Laesan Rukun 

Santosa.Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Utari Budilestari 

dengan penelitian peneliti adalah bahwa keduanya mengkaji eksistensi 

seni tradisional. Perbedaannya adalah bahwa penelitian Utari Budilestari 

fokus pada eksistensi seni Laesan Rukun Santosa, sedangkan peneliti akan 

mengkaji eksistensi Sayang-sayang dalam masyarakat di Kecamatan 

Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Budaya Lokal 

1. Pengertian Kebudayaan 

 Secara umum, istilah "kebudayaan" berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu 

"buddayah," yang bermakna sebagai bentuk jamak dari kata "budhi" dan "dhaya," 

yang dapat diartikan sebagai akal atau intelektualitas. Pengertian ini digunakan 

oleh para pemikir kebudayaan, termasuk Ki Hadjar Dewantara, berdasarkan 

pemikiran mendalam mereka terhadap kehidupan berbudaya masyarakat pribumi 

Indonesia. Mereka menegaskan bahwa kebudayaan memiliki tiga unsur utama 

yang sama, yang kemudian disebut sebagai cipta, rasa, dan karsa, bersama-sama 

dengan teman-teman sejawat mereka dalam perbincangan tentang kebudayaan.                                                                                                                                 

 Istilah kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, gabungan antara kata              

"buddhi (budi ataupun akal) dan juga daya (kekuatan). Kebudayaan dapatdi 

interpretasikan sebagai hasil dari kreativitas, perasaan, dan kemampuan manusia 

yang diekspresikan melalui berbagai bentuk seperti seni, musik, tari, bahasa, adat 

istiadat, dan sistem kepercayaan. Kebudayaan adalah warisan yang diwariskan 

dari satu generasi ke generasi berikutnya dan menjadi bagian dari identitas suatu 

bangsa. Kebudayaan merupakan sesuatu yang sangat kompleks dan dinamis. Ia 

terus berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan zaman, dan dapat 

saling mempengaruhi dengan budaya lain. 

 Kebudayaan adalah keseluruhan sistem pemikiran, perilaku, dan 

pencapaian manusia yang telah dipelajari dan diwariskan secara turun-temurun 

dari satu generasi ke generasi berikutnya, serta dianut oleh suatu kelompok 

masyarakat tertentu. Menurut E.B. Taylor, kebudayaan adalah kompleksitas yang 

mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, etika, hukum, tradisi, dan berbagai 

kemampuan lain yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. 

2. Pengertian Budaya Lokal 

 Budaya lokal merujuk pada budaya asli dan keunikan kebudayaan 

Indonesia, mencakup beragam bentuk keragaman yang ada di Indonesia, yang 

berasal dari kelompokmasyarakat setempat di berbagai daerah di seluruh penjuru
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Indonesia. Sementara itu, dalam pandangan Judistira, kebudayaan lokal 

merupakan elemen pelengkap bagi kebudayaan regional, dan kebudayaan regional 

merupakan komponen yang penting dalam kerangka kebudayaan nasional. 

 Berdasar pada pemahaman di atas, dapat dimengerti atau dipahami 

bahwasanya budaya lokal itu merupakan budaya asli yang ada di suatu daerah 

dimana budaya lokal tersebut menjadi sebuah ciri khas dari daerah tersebut. 

 Menurut para ahli budaya mereka memberikan devenisi budaya lokal 

sebagai berikut: 

a. Superculture, yaitu budayaan yang berlaku bagi seluruh masyarakat. 

Contohnya misalnya budayaan nasional. 

b. Culture, Lebih khususnya, berdasarkan pada kelompok etnis, profesi, 

wilayah, atau daerah tertentu. Sebagai contoh, budaya Jawa. 

c. Subculture, Merupakan kebudayaan yang bersifat spesifik dalam konteks 

suatu budaya, namun tetap terintegrasi dengan budaya asalnya. Sebagai 

contoh, kebudayaan gotong-royong. 

d. Counter-Culture, Kelas yang serupa dengan subkultur adalah 

kontrakuultur. Ini merujuk pada turunan dari budaya, tetapi 

kontrakuultur berlawanan atau bertentangan dengan budaya utamanya. 

Sebagai contoh, budaya individualis. 

3. Unsur-unsur Kebudayaan  

 Unsur-unsur kebudayaan adalah elemen-elemen yang membentuk 

kebudayaan suatu masyarakat.Unsur-unsur kebudayaan tersebut saling berkaitan 

dan tidak dapat dipisahkan. 

a) Bahasa 

 Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk 

Berinteraksi dengan sesama.Bahasa juga berfungsi sebagai sarana untuk menjaga 

keberlangsungan budaya.Bahasa dapat berwujud lisan maupun tertulis.Bahasa 

lisan digunakan untuk berkomunikasi langsung, sementara bahasa tertulis 

digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung. 
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b) Sistem pengetahuan 

 Sistem pengetahuan adalah metode yang digunakan oleh manusia untuk 

memahami dan menafsirkan dunia. Sistem pengetahuan ini mencakup berbagai 

aspek seperti ilmu pengetahuan, keagamaan, dan filsafat.Ilmu pengetahuan adalah 

pemahaman tentang dunia yang diperoleh melalui pendekatan ilmiah. Keagamaan 

melibatkan keyakinan akan kekuatan supernatural yang mengatur kehidupan 

manusia. Filsafat adalah refleksi tentang esensi kehidupan manusia. 

c) Sistem peralatan hidup dan teknologi 

 Sistem perkakas dan teknologi adalah perangkat dan metode yang 

dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Sistem 

perkakas dan teknologi ini mencakup berbagai hal, seperti peralatan pertanian, 

sarana transportasi, dan alat komunikasi.Peralatan pertanian dipakai untuk 

mengelola tanah, menanam, serta panen tanaman. Sarana transportasi digunakan 

untuk perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lain. Alat komunikasi dimanfaatkan 

untuk menyampaikan pesan dari individu ke individu lainnya. 

d) Sistem mata pencaharian hidup 

 Sistem penghidupan adalah metode yang digunakan oleh manusia untuk 

memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk kelangsungan hidup.Sistem 

penghidupan ini mencakup berbagai hal, seperti pertanian, perburuan, dan 

perdagangan.Pertanian adalah kegiatan menanam dan memanen 

tanaman.Perburuan adalah aktivitas mencari dan menangkap hewan.Perdagangan 

adalah praktik membeli dan menjual barang atau jasa. 

e) Sistem religi 

 Sistem keagamaan adalah sistem keyakinan yang dipegang oleh 

masyarakat. Sistem keagamaan ini mencakup berbagai aspek, seperti kepercayaan 

pada Tuhan, dewa-dewa, dan entitas supernatural. Kepercayaan pada Tuhan 

adalah keyakinan akan adanya entitas yang lebih tinggi dari manusia yang 

mengatur dunia ini. Kepercayaan pada dewa-dewa adalah keyakinan bahwa 

terdapat entitas supernatural dengan kekuatan tertentu yang dapat memengaruhi 

nasib manusia. Kepercayaan pada entitas supernatural adalah keyakinan akan 
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adanya makhluk-makhluk gaib yang tidak terlihat oleh mata manusia namun dapat 

memiliki pengaruh dalam kehidupan manusia. 

f) Sistem organisasi sosial 

 Sistem struktur sosial adalah metode yang dimanfaatkan oleh manusia 

untuk mengatur interaksi di antara individu dan kelompok dalam masyarakat 

sistem struktur social. 

 Beberapa ahli kebudayaan mengemukakan unsur-unsur kebudayaan ialah 

sebagai berikut: 

a. Koentjaraningrat. Komponen-komponen kebudayaan adalah perkakasdan 

peralatan yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, 

contohnya: 

1) Pakaian, perumahan, alat rumah tangga, senjata dan lain-lain 

sebagainya. 

2) Sistem mata pencaharian dan juga sistem ekonomi. contohnya, 

Pertanian, peternakan dan juga sistem produksinya. 

3) Sistem Kemasyarakatan contohnya, kekerabatan, sistem perkawinan 

dan kemudian sistem warisan. 

4) Bahasa sebagai suatu alat komunikasi contohnya, bahasa lisan, dan 

jugta bahasa tulisan. 

5) Ilmu pengetahuan dan juga kesenian misalnya seni suara, seni rupa, 

seni gerak dan juga seni religi/keagamaan. 

b. Melville J. Herkovits menyatakan bahwa kebudayaan ,mempunyai empat 

unsur yang  pokok, antara lain yaitu: 

1) Sistem norma sosial yang hendak bekerjasama dengan anggotanya 

supaya dapat menyesuaikan diri dengan alam yang ada di sekitarnya. 

2) Organisasi ekonomi. 

3) Alat-alat dan juga lembaga ataupun petugas pendidikan (keluarga 

adalah lembaga pendidikan utama). 

4) Organisasi kekuatan (politik).  
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4. Ciri-ciri Budaya Lokal 

 Ciri-ciri kebudayaan lokal dapat dikenali melalui struktur sosial yang ada 

dalam suatu kelompok etnis. Struktur sosial adalah sistem interaksi sosial yang 

terdiri dari anggota masyarakat yang berkoordinasi dalam aktivitas 

bersama.Struktur sosial memengaruhi perilaku sosial dan orientasi yang kuat 

terhadap pemenuhan kebutuhan anggota dalam kelompok. Dalam struktur sosial 

ini, hubungan sosial antar anggota sering bersifat personal dan didasari oleh 

loyalitas yang tinggi terhadap pemimpin serta prestise sosial yang dimiliki. 

Adapun bentuk kelembagaan sosial yaitu sebagai berikut: 

1) Gotong royong di Jawa dan sistem Banjar atau ikatan adat di Bali. 

Gotong royong adalah suatu keterkaitan tolong-menolong antara 

masyarakat yang umumnya terjadi di daerah pedesaan. 

2) Kerja bakti, kebersihan desa, dan panen bersama (pesta panen) 

merupakan berbagai contoh aktivitas gotong royong yang masih 

umum dijumpai di daerah pedesaan. 

5. Fungsi Kearifan Lokal 

 Dapat kita lihat secara fungsi keberadaan kearifan local sebagai berikut: 

a) Berperan sebagai konservasi dan pelestarian sumber daya alam; Ini 

berarti bahwa manusia meyakini bahwa mereka akan selalu 

bergantung pada alam, dan oleh karena itu mereka berupaya untuk 

menjaga kelestarian alam agar kebutuhan hidup mereka terpenuhi 

secara berkelanjutan. 

b) Berperan dalam pengembangan sumber daya manusia; Melalui 

pemberdayaan komunitas, setiap anggota masyarakat akan merasa 

lebih terhubung dan peduli terhadap sesama di lingkungan mereka. 

Seiring berjalannya waktu, kearifan lokal terus menjadi panduan 

dalam kehidupan untuk memastikan kesejahteraan, keamanan, dan 

kenyamanan masyarakat. 

c) Berperan dalam pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. 

Ini karena kearifan lokal memiliki fleksibilitas yang 

memungkinkannya untuk mengakomodasi unsur kebudayaan asing. 
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Oleh karena itu, ketika unsur-unsur budaya asing masuk ke 

Indonesia, mereka tidak mampu menggoyahkan kearifan lokal yang 

telah ada dalam masyarakat selama bertahun-tahun. 

d) Berperan sebagai pedoman, keyakinan, warisan sastra, dan larangan; 

Kearifan lokal berperan sebagai bagian integral dari budaya 

masyarakat, khususnya dalam mengawasi penerapan nilai-nilai dan 

norma dalam masyarakat. Contohnya, di Indonesia, kearifan lokal 

seperti Awig-Awig (yang berasal dari daerah Bali dan Lombok Barat) 

adalah aturan adat yang harus diikuti oleh setiap warga sebagai 

pedoman dalam berperilaku dan bertindak, untuk mengelola sumber 

daya alam dan lingkungan tempat tinggal mereka. 

e) Bermakna sosial  

f) Kearifan lokal juga memiliki fungsi yang memiliki dampak sosial, 

seperti gotong royong dalam proses pemindahan rumah panggung di 

masyarakat Bugis-Makassar. Kegiatan gotong royong ini melibatkan 

beberapa individu dalam kelompok masyarakat yang 

mempromosikan persatuan dan integrasi. 

g) Bermakna etika dan bermoral; 

h) Kearifan lokal adalah kumpulan gagasan, nilai-nilai, atau pandangan 

yang ada dalam masyarakat dan diwariskan dari satu generasi ke 

generasi berikutnya. Kearifan lokal ini sering terkait dengan alam, 

lingkungan, dan aspek sosial budaya masyarakat. 

i) Bermakna politik misalnya upacara ngangguk merana dan kekuasaan 

patron clien. 

Upacara ngangguk merana adalah ritual adat yang digelar oleh 

masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan.Upacara ini diadakan dengan 

maksud memohon perlindungan dari para dewa agar terhindar dari 

berbagai malapetaka. Biasanya, upacara ini dilakukan saat panen 

besar atau saat masyarakat menghadapi bencana alam. Tradisi patron-

klien merupakan salah satu contoh kearifan lokal yang dipegang 

teguh oleh masyarakat Bugis. Tradisi ini sarat dengan nilai-nilai etika 
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dan moral yang tinggi, seperti loyalitas, integritas, dan saling tolong-

menolong. Selain itu, tradisi ini juga berfungsi sebagai alat untuk 

menjaga stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat Bugis.
1
 

B. Eksistensi Kesenian 

1. Eksistensi 

 Secara etimologi, eksistensialisme berasal dari kata "eksistensi," yang 

sendiri berasal dari bahasa Inggris "existence."Kata "existence" ini berasal dari 

bahasa Latin, yakni "existere," yang memiliki arti muncul, ada, timbul, atau 

menunjukkan keberadaan yang sebenarnya. Kata "existere" terdiri dari dua kata, 

yaitu "ex" yang berarti keluar, dan "sistere" yang berarti muncul atau timbul.

 Secara terminologi, yaitu pertama, apa yang ada, kedua, apa yang 

memiliki aktualitas (ada), dan ketiga adalah segala sesuatu (apa saja) yang dalam 

menekankan bahwa sesuatu itu ada. Berbeda dengan esensi yang menekankan 

bahwa ketiadaan atau ketiadaan sesuatu (apa sebenarnya sesuatu itu sesuatu 

dengan kodrat inherennya), sedangkan eksistensialisme sendiri adalah gerakan 

filsafat yang menentang esensialisme, pusat perhatiannya adalah situasi manusia. 

Memahami eksistensialisme, memang bukan hal yang mudah. Ada banyak 

definisi dari eksistensialisme, namun, secara garis besar dapat ditarik benang 

merah di antara beberapa perbedaan definisi tersebut. Bahwa, para eksistensialis 

dalam mendefinisikan eksistensialisme, merujuk pada sentral kajiannya yaitu cara 

keberadaan manusia.
2
 

Seni sebagai unsur budaya tentu saja memiliki fungsi dan peran yang 

berbeda dengan unsur budaya lainnya. Kaum fungsionalis mengatakan bahwa 

segala sesuatu akan dipertahankan keberadaannya jika sesuatu tersebut masih 

bermanfaat. Seni dan hasil karyanya masih ada hingga sekarang karena seni masih 

memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Demikian juga keberadaan benda 

buatan manusia lainnya tetap dipertahankan karena dianggap masih berguna atau 

bermanfaat. 

                                                           
1
Haul, Budaya Lokal, h. 8 - 14 

2
 Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 183. 
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Fungsi seni tentu berbeda dengan fungsi benda buatan manusia lainnya 

yang tidak dianggap sebagai karya seni. Membedakan antara karya seni dengan 

karya lainnya hanya berdasarkan fungsi tidak cukup, karena fungsi itu sendiri juga 

bervariasi. Seni ada yang berfungsi secara estetis dan ada juga yang berfungsi 

secara non-estetis, begitu juga dengan karya non-seni. Seni adalah keterampilan 

manusia dalam memberikan rangsangan yang memuaskan terhadap pengalaman 

estetis. Definisi seni tersebut terfokus pada persoalan pengalaman estetik dan 

bagaimana cara membangkitkannya.
3
 Namun, definisi ini mungkin 

menghilangkan sebagian ciri khusus yang biasanya membedakan seni satu dengan 

yang lainnya. Misalnya, tidak semua karya seni dibuat untuk membangkitkan 

pengalaman estetik penonton, tetapi ada yang hanya untuk berekspresi diri atau 

untuk propaganda politik, moral, atau agama. Dengan demikian, fungsi seni 

sepertinya memang tidak jauh berbeda dengan fungsi benda biasa atau benda non-

seni. Bahkan Arthur Danto berpendapat bahwa semua benda ciptaan manusia 

memiliki potensi untuk menjadi karya seni jika seseorang menghendakinya. Karya 

seni juga tidak harus selalu bertujuan untuk menghasilkan keindahan atau 

membangkitkan pengalaman estetik semata. 

Seni juga dapat digunakan untuk menghadirkan rasa kemanusiaan atau 

menyampaikan pesan moral. Konsep seni yang bersifat humanis tidak hanya 

terbatas pada karya seni yang memiliki tema kemanusiaan atau subjek manusia, 

tetapi juga mencakup segala bentuk seni yang mengandung pesan moral. Pesan 

moral dapat ditemukan dalam berbagai jenis seni, termasuk seni imitatif, seni 

ekspresif, dan seni simbolik. Seni imitatif adalah seni yang meniru bentuk-bentuk 

yang ada di alam.Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa bentuk-bentuk 

alam adalah yang paling indah dan sempurna. Seniman yang ingin menciptakan 

karya seni yang indah harus belajar dan meniru bentuk-bentuk alam. 

Seni ekspresif adalah jenis seni yang digunakan oleh seniman untuk 

mengekspresikan pikiran, perasaan, atau keinginan pribadi mereka. Karya seni 

dalam kategori ini merupakan hasil sublimasi dari perasaan, ide, dan keinginan 

seniman, sehingga bentuk dan pesannya bisa sangat subjektif. Di sisi lain, seni 

                                                           

 
3
Thomas Munro Alperson, 1992: 21. 
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simbolik berfungsi sebagai alat komunikasi antara seniman dan penonton. Karya 

seni dalam konteks ini menjadi media untuk menyampaikan pesan dari pengirim 

pesan (seniman) kepada penerima pesan (penonton). Komunikasi yang efektif 

terjadi ketika ada hubungan simbolik yang kuat antara seniman dan penonton, 

atau antara pengirim pesan dan penerima pesan. 

 Karya seni akan mencerminkan nilai moral jika pembuatnya memiliki 

komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Namun, nilai moral atau nilai 

kemanusiaan dalam karya seni juga sangat tergantung pada kemampuan penonton 

untuk memahaminya. Nilai seni dapat dirasakan langsung atau ditemukan melalui 

proses berpikir. Dengan menggunakan pikiran mereka, penonton dapat 

menginterpretasikan makna atau nilai yang terkandung dalam karya seni yang 

mereka amati.  

 Kesenian adalah salah satu unsur dalam kebudayaan manusia secara 

umum. Kesenian mencerminkan peradaban yang tumbuh dan berkembang sesuai 

dengan aspirasi, tujuan, dan nilai-nilai yang mengatur aktivitas seni. Melalui 

berkesenian, masyarakat dapat memahami beragam bentuk ekspresi seni yang 

ada.
4
 

C. Kesenian Dalam Pandangan Islam 

 Sebahagian daripada keindahan berasal dari seni. Ini menunjukkan 

bahawa dalam Islam, seni tidak ditolak sama sekali. Al-Quran juga menerima 

karya seni manusia sebagai sebahagian daripada fitrah manusia, anugerah Allah 

kepada manusia. Seni membawa makna yang sangat halus, indah, dan 

menyejukkan hati serta perasaan manusia. Istilah yang lebih tepat, seni adalah 

sesuatu yang lembut, indah, dan mampu menggembirakan hati serta perasaan 

manusia.  

 Tujuan seni Islam ialah untuk Allah kerana ia memberi kebahagiaan 

kepada manusia. Dengan ini, seni Islam bukanlah seni demi seni dan bukan seni 

demi benda tetapi jika pembentukan seni itu dilakukan untuk tujuan masyarakat 

yang mulia, maka ia selaras dengan seni Islam. Seni Islam dicetuskan dengan niat 

                                                           
4
mohammad Rondhi, FungsimSeni Bagi Kehidupan Manusia, (2 Juli 2014), h.121 
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untuk mencari keredaan Allah, sementara seni yang tidak berasaskan Islam 

diciptakan untuk tujuan kesombongan, kemegahan, meningkatkan hawa nafsu 

yang negatif, merosakkan nilai-nilai syarak dan akhlak. Karya seni seharusnya 

mengandungi nilai-nilai murni yang mencerminkan akhlak, atau setidaknya 

bersifat semulajadi, bebas dari sifat negatif. Jika terdapat unsur-unsur negatif, 

meskipun penciptanya beragama Islam, maka ia tidak dapat dikategorikan sebagai 

seni Islam.Perbagai macam deskripsi dalam Al-Qur'an yang menggambarkan 

keindahan, seperti surga, istana, dan struktur keagamaan kuno lainnya, telah 

memberikan inspirasi kepada para pencipta untuk mengwujudkannya dalam 

realitas kontemporer. Istana Nabi Sulaiman, sebagai contoh, telah mengilhami 

pembentukan berbagai pusat kekuasaan oleh para khalifah dan pemerintah 

Muslim, yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas luar biasa di atas apa yang 

biasa ditemui di kalangan rakyat biasa. Nama-nama Allah SWT, seperti Al-Jamiil, 

dari segi teologis memberikan izin kepada seniman untuk memvisualisasikannya 

dalam berbagai bentuk. Seni merupakan komponen integral dalam kebudayaan. 

Dalam agama Islam, kebudayaan adalah bagian dari din, sehingga seni secara 

inheren menjadi bagian dari din al-Islam. Seni juga turut muncul untuk memenuhi 

fitrah, naluri, dan kebutuhan dasar manusia yang berkontribusi pada kesejahteraan 

dan kebahagiaan mereka. Firman Allah yang artinya: 

كُلوُْ  ٌْدَ كُلِّ هَسْجِدٍ وا ٌٌْخَكَُنْ عِ ًْٓ اٰدمََ خُذوُْا سِ بٌَِ ٌٰ ٍْيَ ۞  َٗ لََّ ٌحُِبُّ الْوُسْزِفِ مَ  ١٣ࣖ ا وَاشْزَبوُْا وَلََّ حسُْزِفوُْاۚ اًِا للُْ هَيْ حَزا

وةِ  ٍٰ ٌْيَ اٰهٌَوُْا فِى الْحَ ًَ لِلاذِ ُِ سْقِِۗ للُْ  ٍٖ وَالطاٍبِّٰجِ هِيَ الزِّ ًْٓ اخَْزَجَ لِعِبَادِ ِ الاخِ ٌٌَْتَ اللّٰه وَ  سِ ٍٰ ًٍَْا خَالِصَتً ٌاوْمَ الْمِ تِِۗ كَذٰلِكَ الدُّ

اٌعْلوَُوْىَ  جِ لِموَْمٍ  ٌٰ لُ الَّْٰ  ١٣ًفَُصِّ

“Wahai anak-anak Adam, pakailah perhiasankamu ketika waktu 

sembahyang. Makanlah dan minumlah danjanganlah kamu berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak mengasihorang yang berlebih-lebihan. 

Katakanlah “siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang 

dikeluarkannya untuk hambahambanya dan rezeki yang baik.”(al-A’raf, 

ayat 31-32). 

 

 Namun, di sisi lain meskipun Nabi Muhammad SAW dan para ulama 

melarang melukis dan menggambar makhluk hidup yang bernyawa atau memiliki 

syahwat untuk menciptakan estetika dalam seni ruang, kegiatan mereka dalam 

mengembangkan gagasan keindahan tidak pernah kehilangan fokus. Kreativitas 
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dan potensi seni mereka kemudian diarahkan ke berbagai bentuk kaligrafi Islam 

dengan pola dan karakteristik yang indah dan rumit. Mereka menciptakan motif-

motif hias dalam ruangan, benda-benda seperti gelas atau guci, karpet, dan lainnya 

dengan ornamen-ornamen berbentuk bunga atau tanaman yang dianggap tidak 

menyerupai makhluk hidup atau manusia. Allah SWT menciptakan manusia 

dengan akal yang memungkinkannya menciptakan apa yang kita kenal sebagai 

seni dan budaya. 

 Manusia juga dianugerahi kemampuan untuk merasakan dan menghayati 

pengalaman. Akal manusia memungkinkannya berpikir dan merasa, dan dengan 

gabungan akal dan tubuh yang lengkap, manusia mampu menciptakan bentuk-

bentuk yang estetis yang kita kenal sebagai seni. Dalam seni, keindahan adalah 

unsur yang sangat penting, sehingga dalam Islam, nilai keindahan dianggap 

sejajar dengan nilai kebenaran dan kebaikan. Alam yang Allah ciptakan 

memancarkan keindahan, seperti langit yang dihiasi dengan bintang-bintang, 

merupakan penciptaan Tuhan yang dapat dinikmati manusia sebagai keindahan. 

Allah SWT menyampaikan ajarannya kepada manusia melalui berbagai cara, 

termasuk melalui seni yang terdapat dalam Al-Qur'an, seperti kisah-kisah nyata 

dan simbolis yang digambarkan melalui gambar-gambar konkret. 

 Dalam Islam, prinsip seni mencakup tauhid, ketaatan, dan keindahan. 

Syeikh Yusuf Qardhawi telah menjelaskan pandangan Islam terhadap seni. Jika 

inti dari seni adalah apresiasi terhadap keindahan, maka Al-Qur'an sendiri telah 

mengacu pada hal ini dalam Surah As-Sajadah ayat 7 

ًْسَاىِ هِيْ  َٗ وَبَداََ خَلْكَ الَِّْ ءٍ خَلمََ ًْ ٍْيٍ  الاذِيْٓ احَْسَيَ كُلا شَ  ٧طِ

Terjemahnya: 

 

“Yang membuat segala sesuatu, yang Dia ciptakan sebaikbaiknya dan 

yang memulai menciptakan manusia dari tanah”. (As-Sajadah ayat 7) 

 Seni yang benar adalah seni yang mampu menggabungkan keindahan dan 

kebenaran dengan sempurna. Keindahan adalah inti dari penciptaan ini, dan 

kebenaran adalah puncak dari semua keindahan ini. Oleh karena itu, dalam Islam, 
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diperbolehkan bagi penganutnya untuk menikmati keindahan, karena ini 

merupakan sarana untuk menjernihkan hati dan perasaan.
5
 

D. Teori Fungsionalisme Oleh Bronislaw K. Malinowski 

 Secara harfiah, kata dasar "Fungsi" mengacu pada aktivitas atau peran 

yang berkaitan dengan kata "guna". Namun, makna kata "fungsi" mengalami 

perkembangan, sehingga dalam konteks yang berbeda, maknanya juga berbeda. 

Pengertian kata "fungsi" dalam disiplin tertentu tentu akan berbeda dengan 

penggunaannya dalam konteks sehari-hari. Dalam sosiologi, "fungsi" seringkali 

diidentifikasi dengan kontribusi positif.
6
 Selain itu, dalam konteks penelitian 

mengenai organisasi sosial, termasuk struktur dan fungsi kelompok, "fungsi" 

dapat dibagi menjadi dua bagian: fungsi yang berkaitan antar kelompok dan 

fungsi yang beragam dalam kelompok itu sendiri, yang sering disebut sebagai 

pranata-pranata sosial. 

 Seni adalah hasil karya manusia yang mampu membangkitkan 

kebahagiaan dalam jiwa manusia. Seni adalah usaha untuk menciptakan bentuk-

bentuk yang menyenangkan.
7
 Bentuk-bentuk yang menyenangkan ini memenuhi 

kesadaran akan keindahan manusia. Selain itu, seni memiliki berbagai macam 

fungsi, termasuk sebagai: 

1. Alat Pemenuhan Kebutuhan Fisik: Seni dapat digunakan sebagai alat 

untuk memenuhi kebutuhan fisik, seperti seni rupa yang menciptakan 

objek-objek yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Ungkapan Ekspresi: Seni memungkinkan individu untuk 

mengungkapkan emosi, pemikiran, dan pengalaman mereka melalui 

karya seni mereka, seperti lukisan, musik, atau sastra. 

3. Media Artistik dan Nilai Estetika: Seni berperan sebagai media untuk 

mengekspresikan nilai-nilai estetika, menciptakan keindahan, dan 

menghargai nilai-nilai artistik dalam masyarakat. 

                                                           
5
Raina Wildan, Seni Dalam Pandangan Isalam, (2007), h. 81-84. 

 
6
J. van Ball, Sejarah dan Pertumbuhan teori Antropologi 1988:53 

 
7
 Herbert Read, The Meaning of Art, (1931). 
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4. Media Pendidikan dan Pembelajaran: Seni digunakan sebagai alat 

pembelajaran, membantu individu untuk memahami konsep-konsep 

kompleks dan mengembangkan keterampilan kreatif mereka. 

5. Media Kepercayaan dan Keagamaan: Seni sering digunakan dalam 

konteks keagamaan untuk menyampaikan pesan-pesan spiritual dan 

ekspresi kepercayaan. 

6. Media Hiburan: Seni memberikan hiburan bagi individu dan 

masyarakat melalui pertunjukan seni, film, musik, dan berbagai 

bentuk seni lainnya. 

7. Media Kesehatan dan Pengobatan: Terapi seni digunakan dalam 

bidang kesehatan untuk membantu individu dalam pemulihan fisik 

dan mental. 

8. Media Informasi dan Berita: Seni dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan sosial, politik, atau berita melalui seni visual, 

teater, dan media lainnya. 

Dengan demikian, seni tidak hanya tentang menciptakan keindahan, 

melainkan juga memiliki dampak yang begitu luas luas dalam berbagai aspek 

kehidupan manusia. 

 Teori fungsionalisme berpegang pada pandangan bahwa segala aktivitas 

kebudayaan pada hakikatnya bertujuan untuk memenuhi serangkaian kebutuhan 

naluri manusia yang terkait dengan kehidupan mereka secara menyeluruh. 

Sebagai contoh, seni, sebagai salah satu unsur kebudayaan, muncul karena 

manusia awalnya ingin memenuhi naluri mereka akan keindahan. Untuk 

menggambarkan kesenian dalam masyarakat tertentu, seorang peneliti perlu tidak 

hanya menjelaskan bagaimana kesenian tersebut terjadi, tetapi juga harus mampu 

menjelaskan mengapa kesenian tersebut ada atau diciptakan. Dengan kata lain, 

penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fungsi kesenian tersebut. Fungsi 

ini akan menjadi lebih jelasketika dikaitkan dengan unsur-unsur budaya atau 

intuisi dalam masyarakat yang bersangkutan. Dari berbagai unsur atau aspek 

kehidupan yang saling berhubungan dengan kesenian, penting juga untuk 

mengetahui unsur mana yang secara kuat terkait dengannya, sehingga pada 
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akhirnya kita dapat mengetahui mengapa suatu kesenian diciptakan oleh 

masyarakat yang bersangkutan.  

 Bronislaw K. Malinowski memperkenalkan teori fungsionalisme, yang 

menganggap bahwa setiap unsur kebudayaan memiliki manfaat bagi masyarakat 

tempat unsur tersebut ada. Dalam kata lain, perspektif fungsionalisme terhadap 

kebudayaan berpendapat bahwa setiap pola perilaku yang menjadi rutinitas, setiap 

keyakinan, dan sikap yang merupakan bagian dari kebudayaan suatu masyarakat, 

memiliki beberapa fungsi pokok dalam konteks kebudayaan tersebut. Malinowski 

mengatakan bahwa fungsi dari unsur kebudayaan adalah kemampuannya untuk 

memenuhi kebutuhan dasar, khususnya kebutuhan sekunder dari anggota 

masyarakat. Menurut pandangan Bronislaw K. Malinowski, untuk memahami 

secara mendalam, peneliti harus secara aktif terlibat dalam kehidupan masyarakat 

yang menjadi objek penelitian. Dengan cara ini, aspek-aspek yang mungkin tidak 

terlihat oleh mata peneliti dapat ditemukan dan pemahaman yang lebih konkret 

dan nyata dapat diperoleh. Dalam hal ini, peneliti harus berada di lapangan dan 

berinteraksi langsung dengan masyarakat yang diteliti untuk menggali 

pemahaman yang lebih dalam tentang budaya mereka. 

Aliran atau pendekatan yang menentang pendekatan antropologi di balik 

meja ini kemudian dikenal sebagai pendekatan atau pemikiran fungsionalisme, 

yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Bronislaw K. Malinowski dan A.R. 

Radcliffe Brown. Ini menariknya muncul dan berkembang di Inggris, yang 

kemudian dikenal sebagai Antropologi Britania.Antropologi Inggris ini secara 

khusus memusatkan perhatian pada isu-isu sosial, terutama di dalam konteks 

Inggris.Seiring berjalannya waktu, kedua tokoh ini menjadi penggagas dan 

pendukung utama teori fungsionalisme.
8
 

 Teori fungsionalisme adalah pendekatan dalam sosiologi yang 

memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai 

komponen yang saling berhubungan dan berfungsi bersama untuk menjaga 

kelangsungan eksistensi masyarakat. Setiap komponen dalam masyarakat 

                                                           
8
Imam Kristianto. “Kesenian Reyog Dalam Teori Fungsionalisme”, (1 juni 2019), h. 9. 
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memiliki perannya sendiri, dan ketidak berfungsian salah satu komponen dapat 

mengganggu kesinambungan masyarakat tersebut. 

 Seni tradisional "Sayang-sayang" di Kecamatan Campalagian, 

Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat adalah bagian integral dari 

masyarakat yang memiliki peran yang sangat penting. Kesenian ini berperan 

dalam memelihara kekayaan lokal, melestarikan nilai-nilai budaya, dan merawat 

identitas masyarakat Campalagian. Selain itu, kesenian "Sayang-sayang" juga 

berfungsi sebagai perekat sosial antara warga, sebagai sarana hiburan, dan sebagai 

medium untuk menyampaikan pesan-pesan moral kepada anggota masyarakat. 

 Teori fungsionalisme sangat relevan dalam menjelaskan keterkaitan antara 

kesenian tradisional "Sayang-sayang" dengan kehidupan masyarakat 

Campalagian. Kesenian "Sayang-sayang" memainkan peran penting dalam 

menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat Campalagian, seperti yang 

dijelaskan oleh teori ini. 

Kesenian "Sayang-sayang" berfungsi sebagai alat untuk melestarikan 

kearifan lokal dan nilai-nilai budaya, yang membantu masyarakat Campalagian 

menjaga identitas mereka yang unik dalam konteks yang terus berubah. Ini sejalan 

dengan konsep fungsi kultural dalam teori fungsionalisme, di mana setiap elemen 

dalam masyarakat memiliki peran dalam mempertahankan kohesi sosial. Selain 

itu, kesenian ini juga memainkan peran penting dalam mempererat hubungan 

antarmasyarakat. Dalam kerangka teori fungsionalisme, hal ini bisa 

diinterpretasikan sebagai fungsi integrasi sosial, di mana kesenian "Sayang-

sayang" membantu menghubungkan orang-orang dalam masyarakat Campalagian, 

memperkuat ikatan sosial mereka, dan menciptakan rasa solidaritas. 

Kesenian "Sayang-sayang" juga berfungsi sebagai sarana hiburan, yang 

mencerminkan fungsi rekreasi dalam teori fungsionalisme. Ini memberikan warga 

Campalagian peluang untuk bersantai, menghilangkan stres, dan merayakan 

aspek-aspek kebudayaan mereka. Terakhir, kesenian "Sayang-sayang" juga dapat 

berperan sebagai medium untuk menyampaikan pesan-pesan moral kepada 

masyarakat. Ini dapat diinterpretasikan sebagai fungsi kontrol sosial dalam teori 

fungsionalisme, di mana kesenian ini membantu mengkomunikasikan norma-
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norma dan nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat Campalagian. 

Secara keseluruhan, kesenian tradisional "Sayang-sayang" tidak hanya merupakan 

bagian integral dari kehidupan masyarakat Campalagian, tetapi juga memiliki 

peran yang signifikan dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas masyarakat, 

sesuai dengan prinsip-prinsip teori fungsionalisme. 

 Sayang-sayang merupakan kesenian tradisional suku Mandar yang  

berada di provinsi Sulawesi Barat yang mempunyai beberapa fungsi diantaranya 

yaitu sebagai media hiburan, ungkapan ekspresi, dan juga sebagai media 

pendidikan dan pembelajaran, oleh karena itu peneliti akan meniliti apakah fungsi 

kesenian Sayang-sayang tersebut berpengaruh dan  teraktualkan dalam kehidupan 

masyarakat.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang diterapkan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif, 

yang dapat dijelaskan sebagai jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

tentang bahasa, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari subjek penelitian. 

Penelitian ini adalah salah satu bentuk penelitian sosial yang melibatkan peneliti 

sebagai instrumen utama dalam melakukan observasi dan wawancara mendalam 

mengenai "Eksistensi Kesenian Tradisional Sayang-sayang di Kecamatan 

Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar". 

2. Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian merupakan lokasi di mana penelitian berlangsung. Dalam 

konteks judul penelitian ini, lokasi penelitian terletak di Kecamatan Campalagian, 

Kabupaten Polewali Mandar. Peneliti memilih lokasi ini dengan alasan bahwa ini 

adalah tempat kelahirannya dan juga merupakan tempat asal kesenian tradisional 

Sayang-sayang. 

B. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu 

pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi merupakan salah satu metode yang 

objeknya dilandaskan pada masyarakat yang diteliti. Tujuan peneliti 

menggunakan pendekatan sosiologi untuk melihat, mengetahui dan memahami 

permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terutama eksistensi 

kesenian tradisional Sayang-sayang di Kecamatan Campalagian Kabupaten 

Polewali Mandar. Metode penelitian ini diharapkan bisa membantu peneliti dalam 

pengumpulan data yang diinginkan oleh peneliti. 
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C. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu : 

1. Data Primer  

Dalam proses penelitian, data atau informasi yang diperoleh dari sumber 

pertama disebut sebagai "responden."Responden adalah individu atau kelompok 

yang berpartisipasi dalam penelitian dan memberikan informasi atau tanggapan 

yang relevan terkait dengan pertanyaan atau topik penelitian. Data yang diperoleh 

dari responden merupakan sumber informasi utama dalam penelitian dan 

digunakan untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan 

oleh peneliti.
2 

Data-data primer dikumpulkan dengan cara melakukan kunjungan 

langsung ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara dengan informan untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Data primer adalah data penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, seperti pengamatan, wawancara 

dengan individu atau kelompok, serta hasil observasi dari objek penelitian atau 

hasil dari pengujian benda. Data primer ini menjadi sumber informasi utama yang 

digunakan dalam penelitian untuk analisis dan pembahasan sesuai dengan tujuan 

penelitian yang telah ditetapkan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dengan 

membaca buku,karya tulis ilmiah, dan berbagai literatur-literatur, serta jurnal yang 

berhubungan dengan penelitian tersebut. 

D. Teknik Penentuan Informan 

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling, sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Memahami 

Penelitian Kualitatif, Sugiyono: Purposive Sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan 

tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang di 

harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan 

                                                           
2
Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2006),h.16. 



28 
 

 
 

penelitian menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.
4
 Informan yang akan 

dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pemain Sayang-sayang 2 orang 

2. Masyarakat 4 orang 

3. Tokoh Masyarakat 4 

4. Seniman /Budayawan 1 orang 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

 Kegiatan obervasi diantaranya melakukan pencatatan secara sistematik 

kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan juga hal-hal lain yang 

diperlukan mengenai hal-hal pendukung penelitian yang sedang dilakukan. 

Observasi adalah suatu pengamatan, dalam artian melakukan secara langsung 

pemantauan dan turun secara langsung mengamati lokasi penelitian eksistensi 

kesenian  tradisinal Sayang-sayang  di Kecamatan Campalagian Kabupaten 

Polewali Mandar. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan Proses pengumpulan data yang dilakukan 

melibatkan interaksi tanya jawab dengan narasumber untuk mendapatkan 

informasi yang lebih mendalam mengenai penelitian yang sedang dilakukan. 

Sebelum memulai wawancara, disarankan untuk menyusun pedoman wawancara 

terlebih dahulu agar proses wawancara dengan narasumber menjadi lebih 

terstruktur dan terarah. Wawancara dalam konteks penelitian memiliki tujuan 

untuk menghimpun keterangan mengenai kehidupan manusia dalam suatu 

masyarakat.
3
 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan langkah pengakuisisian data-data yang 

diperlukan, termasuk data tertulis, rekaman suara, dan gambar. Proses 

pengambilan dokumentasi ini dilakukan selama pelaksanaan penelitian 

berlangsung. 

                                                           
4
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012),h. 54. 

3
Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Pt Gramedia Jakarta, 1983),h. 

162. 
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F. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian merupakan Sebuah alat yang digunakan untuk 

menggumpulkan informasi dan memantau peristiwa sosial yang sedang 

berlangsung. Penggunaannya ditingkatkan setelah masalah di lapangan menjadi 

lebih terlihat, maka penelitian didukung dengan berbagai macam instrumen yaitu: 

1. Pedoman Wawancara dan Observasi, pedoman wawancara yaitu sebuah 

komunikasi yang dilakukan untuk mengakuisisi data atau informasi yang 

diperoleh dari wawancara yang erat kaitannya dengan objek penelitian. 

Pedoman observasi adalah metode untuk mendapatkan data secara langsung 

di lapangan. Observasi adalah proses yang rumit, sebuah proses yang 

melibatkan berbagai proses biologis dan psikologis yang terstruktur.1 

2. Handphone, ini digunakan untuk melakukan pemotretan dan merekam 

narasumber di lokasi penelitian. 

3. Recorder, untuk menunjang hasil rekaman video serta menggunakan 

perekam suara untuk mendapatkan dan mendengarkan informasi yang lebih 

jelas dari narasumber. 

4. Alat tulis, ini digunakan untuk menulis atau mencatat informasi tambahan 

yang dilihat dilokasi peneltian. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Pengolahandata adalah proses mengubah data mentah menjadi 

pengetahuan yang lebih akurat. Ini bertujuan untuk menghasilkan informasi yang 

jelas dan berguna yang dapat mendukung kesimpulan hasil analisis data. 

1. Tahap-tahapan dalam pengolahan data penelitianmeliputi: 

a. Klasifikasi atau kategorisasi data yaitu penyusunan terhadap data yang 

diperoleh berdasarkan jenis dan permasalahannya sehingga tersusun 

secara sistematis dan mudah dipahami. 

b. Editing data atau memperbaiki data sehingga mudah dideskripsikan. 

c. Deskripsikan data yaitu memaparkan data yang diperoleh dalam bentuk 

laporan. 

 

                                                           
1
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 203. 
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2. Analisis data 

 Analisis data merupakan Usaha mencari dan menyusun catatan hasil 

penelitian ini secara sistematis bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang 

subjek penelitian dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Pendekatan 

analisis data ini merupakan suatu metode penyederhanaan agar informasi lebih 

mudah dipahami dan diinterpretasikan dengan lebih rinci. Metode ini sering 

disebut sebagai teknik deskriptif kualitatif. Proses analisis data dalam penelitian 

ini dimulai dengan menyusun seluruh data yang ada dari berbagai sumber, seperti 

wawancara, observasi, dokumentasi, dan lainnya, lalu mengklasifikasikannya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah kecamatan Campalagian 

Kabupaten Polewali Mandar adalah Salah satu dari enam kabupaten yang 

terletak di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat ini 

merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004.
1
 

 Sebelum diberi nama Polewali Mandar, yang biasa disingkat Polman, 

daerah ini dikenal sebagai Polewali Mamasa, yang disingkat sebagai Polmas. 

Secara administratif, daerah ini terletak di Provinsi Sulawesi Barat. Namun, 

setelah adanya pemekaran dengan berdirinya Kabupaten Polewali Mamasa 

sebagai entitas kabupaten yang mandiri, maka nama Polmas diubah menjadi 

Polman.
2
 

 Pada tanggal 20 Februari 1960, Pemerintah mengangkat dan melantik 

Andi Hasan Mangga sebagai bupati pertama Kabupaten Polewali Mamasa, 

sekaligus dilakukan serah terima jabatan dari bekas Residen Afdeling Mandar, 

yaitu Mattotorang Dg. Massikki. Selanjutnya, Kabupaten Polewali Mamasa 

mengalami perubahan nama menjadi Kabupaten Polewali Mandar dan telah 

mengalami pergantian kepala daerah.
\3

 

 Mereka adalah H. Andi Hasan Mangga ( 1960-1966), H. AbdullahMadjid 

(1966-1979), Drs. A. Samad Syuaib (Pjs, 1979-1980), Kol. Purn. S. Manggga 

(1980-1990, dua periode), Drs. H. Andi Kube Dauda (1990-1995, wafat sebelum 

masa jabatan selesai), Kol. H. Hasyim Mangggabarani (1998-2003), Drs. H. 

Syahrul Saharuddin, MS (Pjs, 2003-2004), Drs. Andi Ali Baal Masdar (2004-

2008), H. Mujirin, M. Yamin (Pjs, 2008-2009), H. Andi Ibrahim Masdar sampai 

sekarang.
4
 

                                                           
1
Sriesagimon, Manusia Mandar, (Makassar Refleksi, 2009), h 2. 

2
Sriesagimon, Manusia Mandar, h. 2. 

3
Sriesagimon, Manusia Mandar, h. 2. 

4
Sriesagiono, Manusia Mandar, h. 2. 
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Dari segi letak geografis, kabupaten ini terletak di perbatasan antara 

provinsi Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat. Jarak tempuh dari kota Makassar 

sekitar kurang lebih 245 km atau waktu tempuh sekitar kurang lebih 4 jam dari 

Makassar dengan melewati beberapa kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan 

yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, Kota Pare-Pare 

dan Kabupaten Pinrang. Wilayahnya juga berbatasan dengan Kabupaten Mamasa 

di utara, Kabupaten Pinrang di sebelah timur, Selat Makassar di sebelah selatan, 

dan Kabupaten Majene di sebelah barat.  Luas wilayahnya adalah 2022,30 

kilometer persegi dan terdiri dari 15 kecamatan, yaitu Alu, Anreapi, Balanipa, 

Binuang, Campalagian, Limboro, Luyo, Mapilli, Matangnga, Polewali, Tapango, 

Tinambung, Tutar, dan Wonomulyo.
5
 

 Kabupaten Polewali Mandar memiliki luas wilayah sekitar 2.090,05 

kilometer persegi, mencakup sekitar 12,30% dari total luas wilayah kabupaten-

kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Wilayah ini terbagi menjadi 15 kecamatan 

dengan 109 desa dan 23 kelurahan, serta terdapat 509 dusun dan 107 lingkungan 

di dalamnya. Panjang garis pantainya sekitar 80 kilometer, yang merupakan yang 

terpendek dari tiga kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki 

pantai.Meskipun demikian, Kabupaten Polewali Mandar adalah kabupaten yang 

memiliki jumlah nelayan terbanyak di antara ketiga kabupaten tersebut. 

 Pada tahun 2008, jumlah penduduk di Kabupaten Polewali Mandar 

mencapai 371.420 individu, menjadikannya sebagai kabupaten dengan populasi 

terbesar di Provinsi Sulawesi Barat.Jumlah penduduk ini terbagi dalam 79.768 

rumah tangga. Kecamatan Campalagian merupakan wilayah dengan jumlah 

penduduk terbanyak, yaitu sekitar 49.400 jiwa (mewakili 13,37% dari total 

penduduk), sementara yang terendah adalah Kecamatan Maatangnga dengan 

4.761 jiwa (sekitar 1,32% dari total penduduk). Kepadatan penduduk rata-rata di 

Kabupaten Polewali Mandar adalah sekitar 179 jiwa per kilometer persegi.
6
 

 Campalagian adalah salah satu kecamatan yang berlokasi di Kabupaten 

Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Nama "Campalagian" berasal dari 

                                                           
5
Sriesagimon, Manusia Mandar, h. 3. 

6
Sreisagimon, Manusia Mandar, h. 5. 
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sebuah kampung yang ada di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu 

Kampung Campalagi yang terletak di Desa Malari, Kecamatan Awapone, 

Kabupaten Bone. Selain itu, pengaruh bahasa Bugis juga turut berperan dalam 

penamaan Campalagian, dengan adanya bahasa Koneq-koneq'e. Nama bahasa 

Koneq-koneq ini memiliki ciri yang sangat unik dan menarik, serta banyak 

digunakan oleh penduduk yang tinggal di wilayah Kecamatan Campalagian, 

Kabupaten Polewali Mandar.
7
 

Bahasa koneq-koneq’e ternyata penamaan Campalagian juga tidak berasal 

dari budaya asli Mandar, tetapi dipengaruhi oleh suku Bugis yang banyak tinggal 

di wilayah tersebut. Ini terkait erat dengan sejarah yang panjang, terutama pada 

masa kerajaan. Menurut Darmawan Mas’ud, seorang ahli sejarah dari etnis 

Mandar, kampung tersebut dulunya disebut Cempalagi dan mayoritas 

penduduknya adalah orang Bugis. Campalagi merujuk pada nama sebuah gunung 

di sepanjang pantai Teluk Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Gunung 

ini tepatnya berada di Desa Malari, Kecamatan Awampone, Kabupaten Bone, 

yang berjarak sekitar 14 kilometer dari kota Watampone.
8
 

Dahulu kala, terjadi perebutan kekuasaan antara dua saudara, yang sama-

sama menginginkan takhta kerajaan. Sang kakak, yang terkenal sombong, konon 

telah mendengar penolakan dari warga terhadap gagasannya untuk menjadi 

penguasa. Namun, warga justru cenderung mendukung adiknya yang dikenal 

karena budi pekertinya yang baik. Akibat penolakan ini, sang kakak menjadi 

marah dan penuh cemburu. Bahkan, dia berencana untuk membunuh saudara 

kandungnya sendiri. Dalam situasi yang semakin memanas, akhirnya sang adik 

memutuskan untuk melarikan diri dari Bukit Cempalagi dan menuju daerah 

perbatasan kerajaanTie-tie.
9
 

Sang adik berkeyakinan bahwa kakaknya tidak akan memberanikan diri 

untuk memasuki wilayah kerajaan lain. Setibanya dikerajaan Tie-tiesang adik dan 

                                                           
7
TelukBoneIndonesia, Asal-Usul Campalagian Polewali Mandar, http://youtu.ih6Woow, 

Menit-1. 
8
 TelukBoneIndonesia, Asal-Usul Campalagian Polewali Mandar, http://youtu.ih6Woow, 

Menit-1. 
9
TelukBoneIndonesia, Asal-Usul Campalagian Polewali Mandar, http://youtu.ih6Woow, 

Menit-2. 

http://youtu.ih6woow/
http://youtu.ih6woow/
http://youtu.ih6woow/
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juga pengikutnya disambut baik oleh raja Tie-tie, bahkan raja Tie-tie kemudian 

memberikan sebidan tanahnya untuk sang tamu yang kemudian didiami putra 

mahkota Cemapalagi. Wilayah yang ditempati itu kemudian dinamai Tomadio 

yang kemudian berganti nama menjadi Campalagian.
10

 

Secara harfiah Tomadio berarti orang yang sejak dulu menetap dan 

beranak pinak di wilayah itu. Sebutan itu sendiri diberikan oleh raja Tie-tie. Pada 

waktu itu raja tie-tie memberi syarat padda tamunya untuk patuh pada mereka, 

tidak boleh secara diam-diam menghimpun kekuatan perang terhadap kerajaan 

Tie-tie. Sang adik setuju dan akhirnya merekapun tinggal diwilayah itu, namun 

dimasa kekinian tidak begitu banyak orang yang paham dan fasih berbicara 

menggunakan bahasa Koneq-koneq’enamun, bahasa tersebut masih dituturkan 

oleh masyarakat Campalagian yang bermukim di Desa Bonde (kampung masigi), 

Desa Parappe (banua baru), Desa Passairang, Desa katumbangan lemo, Desa 

Buku dan Desa Panyampa.
11

 

Bahasa Koneq-koneq’e meskipun ada ditanah Mandar tetapi karakteristik 

bahasa Koneq’koneq’ecenderung berbeda jauh dari bahasa Mandar. Berdasarkan 

penelitian menyebutkan bahwa bahasa Koneq-koneq’e adalah dialeg ke-7 bahasa 

Bugis yang merupakan produk asimilasi dengan bahasa Mandar. Dengan 

demikian tidak mengherangkan jika warga Campalagian mempunyai bahasa 

tersendiri yang berbeda dengan tutur dan lisan di daerah lainnya di Mandar.
12

 

Bahasa Koneq-koneq’elahir dari gabungan bahasa bugis dengan bahasa 

Mandar, sementara itu Muhammd Rahmat dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pengaruh Bahasa Koneq-koneq’e Terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia pada 

Masyarakat Bonde Kecamatan Camapalagian Kabupaten Polewali Mandar” 

menyatakan bahasa Koneq-koneq’e masih hidup dan lestari dikalangan warga 

Bonde, bahkan telah terjadi peleburan dikalangan anak muda didaerah itu. 

Menurut Rahmat anak muda disana mulai memadukan bahasa tutur 

                                                           
10

TelukBoneIndonesia, Asal-Usul Campalagian Polewali Mandar, http://youtu.ih6Woow, 

Menit-2. 
11

TelukBoneIndonesia, Asal-Usul Campalagian Polewali Mandar, http://youtu.ih6Woow, 

Menit-2. 
12

TelukBoneIndonesia, Asal-Usul Campalagian Polewali Mandar, http://youtu.ih6Woow, 

Menit-3. 

http://youtu.ih6woow/
http://youtu.ih6woow/
http://youtu.ih6woow/
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Koneq’konek’e yang mereka pelajari dari orang tuanya dengan bahasa Indonesia 

sehingga, ketika  berkomunikasi dengan sebayanya mereka menggunakan bahasa 

campuran Indonesia dan Lokal, ada kalanya yang dominan adalah bahasa 

Indonesianya tapi kadang juga Koneq-koneqnya yang muncul lebi 

2. Letak Geografis 

Tabel 1. Letak Geografis Kecamatan Camapalagian 

 

 

 

Kecamatan Campalagian merupakan salah satu kecamatan dari 16 

kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Letak ibu kota Kecamatan 

Campalagian dari ibu kota kabupaten yakni sekitar 24,20 km. Kecamatan 

Campalagian  secara geografis terletak diwilayah Kawasan wisata religi yang 

cukup terkenal yaitu Kawasan wisata religi Imam Lapeo (K.H. Muhammad Tahir) 

yaitu sosok ulama sufi di Mandar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

No Letak Batas Wilayah 

1. 
Sebelah Utara Kecamatan Luyo 

2. 
Sebelah Timur Kecamatan Mapilli 

3. 
Sebelah Selatan Kecamatan Balanipa 

Kecamatan Limboro 

4. 
Sebelah Barat Teluk Mandar 
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Gambar 1. Letak Geografis Kecamatan Campalagian 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar 

Luas Kecamatan Campalagian sebesar 87,85 km
2 

meliputi 1 kelurahan dan 

17 desa. Desa Sumarrang adalah desa yang memiliki wilayah terluas di 

Kecamatan Campalagian yaitu 20,10 km
2. 

Sedangkan yang paling sempit di 

wilayah Kecamatan Campalagian adalah Kelurahan Pappang yaitu 1,25 km
2
. 

Sementara itu jika kita lihat ketinggian Kecamatan Campalagian dari 

permukaan laut berkisar antara 1 m sampai dengan 67 m dari permukaan air laut, 

dimana Desa Padang merupakan desa yang memiliki ketinggian paling tinggi dari 

permukaan laut yaitu 76 m dari permukaan laut, dan desa yang memiliki 

ketinggian paling rendah dari permukaan laut yang terendah adalah Desa Kenje 

dengan ketinggian hanya berkisar 1 m dari permukaan air laut. 

3. Penduduk 

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang 

dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, yakni tahun yang berakhiran angka nol. Data 

kependudukan sebagaiamana data yang lain, sangat diperlukan dalam perencanaan 

dan evaluasi pembangunan sebab penduduk merupakan objek dari suatu 

pembangunan. 
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Menurut data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil (Disdukcapil) tahun 2019, jumlah penduduk di Kecamatan Campalagian 

mencapai 72.229 jiwa, terdiri dari 36.179 laki-laki dan 36.050 perempuan. 

Dengan luas wilayah sekitar 87,84 kilometer persegi, kepadatan penduduk di 

kecamatan ini mencapai 822 orang per kilometer persegi. Kelurahan atau desa 

dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Desa Bonde, dengan jumlah 

penduduk mencapai 4.716 jiwa per kilometer persegi. Sementara itu, Kelurahan 

atau desa dengan kepadatan penduduk terendah adalah Desa Ongko, dengan 

hanya 315 jiwa per kilometer persegi. Jumlah rumah tangga di Kecamatan 

Campalagian sekitar 12.740 rumah tangga, dengan rata-rata anggota rumah tangga 

sebanyak 6 orang pada akhir tahun 2019. 

Penduduk Kecamatan Campalagian paling banyak berada di Desa 

Sumarrang, yaitu 7.166 orang. Sedangkan penduduk paling sedikit berada di Desa 

Padang, yaitu 1.040 orang. 

 

Tabel 2. Jumlah penduduk, Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk di 

Kecamatan Campalagian 

Jumlah 

Laki-laki 

Jumlah 

Perempuan 

Total 

Jumlah 

Rumah 

Tangga 

Kepadatan 

Penduduk 

36.179 36.050 72.229 12.740 822/km
2
 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar 
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Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur di Kecamatan 

Campalagian 

Kelompok 

Umur 
Laki-laki Perempuan Jumlah 

(1) 
 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

0-4 
 

2658 

 

2609 

 

5267 

5-9 
 

2712 

 

2575 

 

5287 

10-14 
 

2863 

 

2654 

 

5517 

15-19 
 

2951 

 

2841 

 

5792 

20-24 
 

2572 

 

2351 

 

4923 

25-29 
 

1988 

 

2006 

 

3994 

30-34 
 

1771 

 

2066 

 

3837 

35-39 
 

1793 

 

2187 

 

3980 

40-44 
 

2023 

 

2280 

 

4003 

45-49 
 

1906 

 

2079 

 

3985 

50-54 
 

1368 

 

1749 

 

3117 

55-59 
 

1028 

 

1311 

 

2339 

60-64 
 

880 

 

1143 

 

2023 

65-69 
 

582 

 

862 

 

1444 

70-74 
 

460 

 

611 

 

1071 

75+ 
 

432 

 

652 

 

1084 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar 
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4. Sosial dan Kesejahtraan Rakyat 

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah 

tersedianya cukup sumber daya manusia (SDM) yang berkualits. Sumber daya 

manusia yang berkualitas dapat dilihat salah satunya jumlah pegawan negeri sipil 

(PNS). 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Instansi Pemerintahan dan Jenis 

Kelamin di Kecamatan Campalagian 

No Instansi Pemerintahan 
Pegawai Negeri Sipil 

Laki-laki Perempuan 

1 Kantor Camat 23 18 

2 Kantor Koramil 0 0 

3 Kantor Polisi Sektor 0 0 

4 UPTD Dikbudcam 0 0 

5 Kantor Urusan Agama 11 6 

6 Penerangan 0 0 

7 
Dinas Pertanian dan Pangan 

Peternakan 
10 2 

8 Sosial 0 0 

9 BKKBN 1 1 

10 Koperasi 0 0 

11 Puskesmas 10 43 

12 Pengairan Mandar 2 0 

13 PDAM 3 1 

14 Kehutanan 4 0 

15 PLN 1 0 

Jumlah 65 71 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar 

a. Pendidikan  

Salah satu faktor utama pembangunan di suatu daerah adalah cukup 

tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Kesediaan fasilitas 
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pendidikan akan sangat menunjang dalam dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

Sarana pendidikan di Kecamatan Campalagian mulai dari tingkat TK sampai 

dengan SMA tercatat sebanyak 101 unuit.  

Secara umum rasio murid terhadap guru di Kecamatan Campalagian 

sebesar 9 murid per guru. Sedangkan jika dilihat dari timgkat pendidikannya, 

rasio murid terhadap guru tertinggi pada tingkat SMP yakni sebesar 10 murid per 

guru, sedangkan pada TK, SD, SMA sederajat memiliki rasio murid terhadap guru 

sama yaitu sebesar 9 murid per gurunya. 

Tabel 3. Prasarana Pendidikan 

No 
Tingkat Pendidikan Jumlah Unit 

1. 
TK 19 

2. 
SD 53 

3. 
SMP/Sederajat 17 

4. 
SMA/Sederajat 12 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar 

b. Kesehatan 

Peningkatan pelayanan kesehatan tidak terlepas dari ketersediaan sarana 

dan prasarana yang memadai. Pembangunan di bidang kesehatan selain bertujuan 

meningkatkan kuyalitas masyarakat dengan mengurangi angka kematian akibat 

masalah kesehatan, juga bertujuan agar lapisan masyarakat dapat memperoleh 

pelayanan kesehatan secara merata. 
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Tabel 3.1. Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat Menurut Kelurahan/Desa 

dan Jenisnya di Kecamatan Camapalagian 

Kelurahan/Desa 
Rumah 

Sakit 
Puskesmas Poskesdes Posyandu 

Laliko 0 0 1 4 

Lapeo 0 0 1 3 

Kenje 0 0 1 3 

Suruang 0 0 0 4 

Pappang 0 1 0 4 

Bonde 0 0 1 4 

Parappe 0 0 1 5 

Panyampa 0 0 0 4 

Lemo 0 0 1 5 

Katumbangan 0 1 0 5 

Lampoko 0 0 1 3 

Ongko 0 0 1 5 

Sumarrang 0 0 1 7 

Botto 0 0 0 5 

Lagi Agi 0 0 1 4 

Padang 0 0 1 4 

Gattungang 0 0 1 4 

Padang Timur 0 0 1 4 

Jumlah 0 2 13 77 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar 

c. Keagamaan 

Pembangunan di bidang agama di arahkan kepada keselarasan dan juga 

kerukunan antar umat beragama, keharmonisan hubungan antar manusia dengan 

manusia, dan dengan manusia dengan penciptanya sertandengan sekitarnya. 

Beragamnya keyakinan penduduk didaerah ini di tunjukkan oleh fasilitas tempat 
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ibadah yang mencirikan agama yang dipeluk oleh masing-masing penduduk;. 

Secara keleruhan masyarakat di Kecamatan Campalagian adalah beragama Islam. 

Tabel 3.2. Jumlah Masjid dan Mushollah di Kecamatan Camapalagian 

Tempat Peribadatan Jumlah 

Masjid   99 

Mushollah 14 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar 

B. Bentuk-bentuk Kesenian Musik Tradisional Sayang-sayang 

Musik Nusantara, juga dikenal sebagai musik tradisional, mencakup semua 

jenis musik yang tumbuh dan berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Musik 

ini sering menampilkan karakteristik yang unik dari segi bahasa dan gaya melodi. 

Musik tradisional dapat dijelaskan sebagai genre musik yang lahir dan 

berkembang dalam konteks budaya daerah tertentu, kemudian diwariskan dari 

generasi ke generasi. 

Bangsa Indonesia memiliki musik tradisional yang unik dan istimewa. 

Mendengarkannya akan membawa kita merasakan karakter khas masyarakat 

Indonesia yang ramah dan sopan. Salah satu contoh seni musik tradisional yang 

dapat ditemukan di Provinsi Sulawesi Barat adalah kesenian musik "Sayang-

sayang. Sayang-sayang adalah bentuk seni tradisional yang memiliki ciri khasnya 

sendiri dan dapat dibedakan dari kesenian tradisional lainnya. Sayang-sayang 

merupakan kesenian tradisional yang berupa lagu yang memiliki keunikan dari 

segi musik yaitu petikannya. Sayang-sayang ini biasanya dimainkan pada saat 

acara-acara adat, seperti pesta pernikahan, sunatan, dan penyambutan tamu. Musik 

Sayang-sayang juga sering dipentaskan di panggung-panggung hiburan. Sayang-

sayang mempunyai beberapa petikan diantaranya ada yang dinamakan petikan 

karembangan, kemayoran, rebana, loskuin, andu-anduru’dang dan tallu-tallu.  

Selaras yang dikatakan oleh Rusman selaku PasSayang-sayang (pemain 

Sayang-sayang), Budayawan dan juga penulis buku yang bertajub “Mengenal 

Mandar Dalam Sejarah” bahwa: 
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“Kesenian musik Sayang-sayang itu sangat berbeda dengan kesenian 

musik lainnya. Itu dapat dilihat dari berbagai bentuk petikan. Petikan 

tersebut diantaranya ada yang dinamakan petikan karembangan ( petikan 

kembang), petikan kemayoran, petikan loskuin, petikan rebana, petikan 

eslilin, petikan andu-anduru’dang dan petikan tallu-tallu.”
13

 

 

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Subaer PasSayang-sayang 

(pemain Sayang-sayang)  mengatakan bahwa: 

 “Iadi’o Sayang-sayango marrupa-rupai ko’bi-ko’bi’na. Diang 

dipauangang ko’bi karembangang’ ko’bi eslilin, ko’bi rabana, ko’bi 

andu-anduru’dang, ko’bi kemayorang anna’ ko’bi loskuing’. 

Artinya: 

“Sayang-sayang mempunyai beberapa petikan diantaranya petikan 

karembangan, petikan eslilin, petikan rebana, petikan andu-anduru’dang, petikan 

kemayoran, dan loskuin.”
14

 

 

Sama halnya dengan Amiruddin selaku Pembina bidang kesenian di ponpes 

Hasan Yamani juga menambahkan bahwa: 

 

“Saya tidak terlalu mengetahui secara detail seperti apa itu Sayang-sayang 

atau bentuk-bentuk kesenian tradisional Sayang-sayang ini sebenarnya. Cuman 

yang saya tau sedikit itu kalau Sayang-sayang itu merupakan jenis musik 

tradisional yang mempunyai ciri khas tersendiri yaitu dapat dilihat dari segi 

petikannya, Sayang-sayang punya beberapa petikan diantaranya yang saya tahu 

itu ada yang dinamakan petikan kembang, petikan kemayoran, petikan Rebana 

dan masih ada lagi saya lupa”.
15

 

 

Ketua karang taruna desa Parappe sekaligus ketua sanggar seni yaitu Mas’ud 

lebih lanjut mengatakan bahwa: 

“Kesenian musik Sayang-sayang punya keunikannya tersendiri dapat 

dilihat dari petikannya yang bermacam-macam seperti petikan rebana, 

petikan loskuin, petikan andu-anduru’dang, petikan eslilin dan petikan 

karembangan atau biasa disebut petikan kembang”. 

 

                                                           
13

 Rusman (47 Tahun), Pemain Sayang-sayang sekaligus Penulis Buku, Wawancara, 

Polewali Mandar, 5 Juli 2023. 
14

 Subaer (44 tahun), Pemain Sayang-sayang, Wawancara, Polewali Mandar, 6 Juli 2023 
15

 Amiruddin (35 Tahun), Pembina bidang kesenian di ponpes hasan Yamani, 

Wawancara, Polewali Mandar, 25 juni 2023. 
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Adapun diantara semua petikan dalam kesenian Sayang-sayang tersebut 

masing-masing mempunyai syair tertentu. Diantaranya ada syair romantisme, 

syair kerinduan dan juga syair religi. 

a. Syair romantisme 

Syair romantisme ini berisi tentang percintaan yang terdapat pada cerita 

pelipur lara hikayat maupun cerita rakyat. Pengalaman peneliti Ketika melihat 

secara langsung penampilan Sayang-sayang bahwa Syair-syair romantisme dalam 

penampilan Sayang-sayang mampu membuat penonton Salah tingkah utamanya 

bagi orang yang sedang kasmaran atau jatuh cinta. Sayang-sayang ini biasanya 

dimainkan pada saat acara-acara adat, pesta pernikahan, sunatan, dan 

penyambutan tamu. Musik Sayang-sayang juga sering dipentaskan di panggung-

panggung hiburan. 

Adapun contoh syair romantisme: 

Tenna rapanda marepe  

Bisa tangngama naung 

Annamuita maputena lalang ateu 

Artinya: 

“Andai aku seperti bambu 

Belah dualah aku 

Supaya engkau melihat putihnya hatiku”. 

Syair romantisme ini diiringi dengan petikan karembangan, kemayoran dan 

loskuin. 

Selaras yang disampaikan oleh Rusman bahwa: 

 

“Adapun syair yang romantis yang bersifat puitis yang menceritakan 

tentang isi hati seorang tersebut juga cocok untuk petikan kemayoran dan 

petikan loskuin” 

 

 Subaer  PasSayang-sayang (pemain Sayang-sayang) menambahkan bahwa: 

 “Iyau sebagai passang-sayang uolo’inasangbanditia lelong 

Sayang-sayang tapi ko’bi kaminang uolo’i ko’bi karembangan yang 

maccarita tentang cinna-cinna. Mua upanginoang bomi lagu sayang-

sayang ko’bi karembangan mae’di penontong sacacawana sisasisanna” 
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Artinya: 

“Saya sebagai pemani musik Sayang-sayang sebenarnya suka semua 

dengan jenis petikan tapi yang paling saya suka itu petikan karembangan 

yang menceritakan tentang kisah percintaan. Ketika saya memainkan 

lagu sayang-sayang petikan kembang yang menceritakan tentang syair 

romantisme banyak penonton yang ketawa-katawa sendiri.”
16

 

 

Sama halnya dikatakan oleh Firdaus selaku tokoh pemuda Desa 

Katumbangan Lemo bahwa: 

Lagu Sayang-sayang yang sangat saya suka dan sering saya 

dengarkan yaitu petikan Tallu-tallu yang syairnya itu menceritakan 

tentang romantisme atau percintaan. Saya ketika mendengarkan atau 

melihat secara langsung penampilan sayang-sayang apalagi dengan lagu 

yang romantisme saya terkadang salting mendengarkannya”.
17

 

 

b. Syair kerinduan 

Syair-syair kerinduan dalam musik Sayang-sayang sangat menyentuh hati. 

Syair-syair tersebut dapat menggambarkan tentang perasaan rindu yang mendalam 

yang dirasakan oleh seseorang dikala sedang terpisah dari orang yang dicintainya. 

Syair-syair tersebut juga dapat memberikan harapan dan motivasi untuk tetap 

mencintai dan setia kepada orang yang dicintai, walaupun mereka terpisahkan 

oleh jarak atau waktu. Ketika syair-syair kerinduan ini di nyanyikan dalam 

penampilan Sayang-sayang mampu membuat orang merasa galau (gelisah) 

memikirkan kekasihnya yang sedang jauh disana. Adapun Contoh syair kerinduan 

misalnya: 

“Manepissanga me’inda’sayange 

Manepisanga me’inda’lewoditurunnammu 

Sayange mauangdama kasi’na 

Mauangdama namendulua pole” 

Artinya:  

“Baru sekali aku menginjakan kaki sayang 

Baru sekali aku menginjakan kaki di daerahmu 

Sayang aku berjanji  

                                                           
16

Subaer (44 tahun), Pemain Sayang-sayang, Wawancara, Polewali Mandar, 6 Juli 2023 
17

Firdaus (25 tahun), Tokoh Pemuda, Wawancara, Polewali Mandar, 22 Juni 2023. 
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Aku berjanji akan kembali ke tempat tinggalmu.” 

Ketika syair-syair kerinduan ini di nyanyikan dalam penampilan Sayang-

sayang ataupun didengarkan dalam bentuk audio/video bukan hanya mampu 

membuat orang merasa galau (gelisah) memikirkan kekasihnya yang sedang jauh 

disana, tetapi lebih dari itu juga mampu membuat orang merindukan sesuatu yang 

dicintainya yang berjarak dengannya seperti rindu dengan suasana kampung.  

Sejalan apa yang dikatakan oleh Amiruddin (Ustadz Jawahir) selaku ketua 

bidang seni di Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani bahwa: 

“Ketika saya masih kuliah di UIN Alauddin Makassar yang dulunya itu 

masih IAIN biasa saya putar lagu Sayang-sayang bersama teman-teman di 

Asrama. Entah kenapa  ketika saya mendengarkan musik Sayang-sayang saya 

langsung teringat pada kampung halaman dan memang petikan Sayang-sayang itu 

sangat enak sekali saya dengarkan”.
18

 

Tambahan Lebih lanjut lagi disampaikan oleh Mas’ud bahwa: 

 

“Petikan yang paling saya suka itu adalah petikan andu-

anduru’dang. yang memang menceritakan tentang kerinduan karna saya 

sudah lama juga jauh dari pacar saya yang ada di Kalimantan maka dari 

itu saya cukup sering memutar lagu sayang-sayang yang bernuansa 

kerinduan.”
19

 

 

Berdasarkan pengetahuan peneliti bahwa Syair Kerinduan dalam kesenian 

Sayang-sayang diiringi dengan petikan khusus yaitu petikan Rebana. 

Sejalan yang disampaikan oleh Rusman bahwa: 

“Semua petikan Sayang-sayang tersebut itu masing-masing 

mempunyai berbedaan dalam hal syair lagunya. Adapun petikan andu-

anduru’dang itu mengkhusus awalnya atau pada awal kemunculannya 

petikan andu-anduru’dang itu dinyanyikan oleh lelaki yang sedang 

merindukan kekasihnya yang ada di daratan dan petikan Andu-

anduru’dang ini dinyanyikan oleh satu orang atau solo. Nanti diera tahun 

80-an sudah tidak solo lagi atau sudah berpasangan.”
20

 

 

                                                           
18

 Amiruddin (35 Tahun), Pembina bidang kesenian di ponpes hasan Yamani, 

Wawancara, Polewali Mandar, 25 juni 2023. 
19

Mas’ud (29 tahun), Ketua Karang Taruna dan Keteua Sanggar seni Lembang Gawu, 

Wawancara, Polewali Mandar, 18 Juni 2023 
20

 Rusman (47 Tahun), Pemain Sayang-sayang sekaligus Penulis Buku, Wawancara, 

Polewali Mandar, 5 Juli 2023. 
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c. Syair religius 

Syair-syair religius dalam musik Sayang-sayang sangat menyentuh hati. 

Syair-syair tersebut dapat menggambarkan tentang perasaan cinta, kasih sayang, 

dan kerinduan kepada Allah swt. Syair-syair tersebut juga dapat memberikan 

harapan dan motivasi untuk selalu mencintai dan beribadah kepada Allah swt, 

walaupun dalam keadaan yang sulit. Adapun contoh syair keagamaan dalam 

Sayang-sayang misalnya: 

Tandi Bullei Sambayang Sayange 

Tanditebe’i Je’ne’ 

Anna iyyamo Sayange 

Maparri Dipogau 

Artinya: 

“Sholat itu tidak dipikul 

Whudupun  tidak ditenteng 

Tapi terkadang 

Itulah yang sulit dilakukan”. 

Ketika syair-syair religi dinyanyikan dalam penampilan Sayang-sayang 

ataupun didengarkan dalam bentuk audio/video seperti contoh diatas mampu 

membuat orang-orang yang mendengarkan merasa tersentuh, sehingga baik secara 

pemikiran dan perasaan sepenuhnya tertuju kepada Tuhan yang maha kuasa. Syair 

religi yang ada dalam Sayang-sayang diiringi dengan petikan rebana. 

Sejalan dengan Rusman selaku pemain Sayang-sayang dan juga Budayawan 

mengatakan bahwa: 

“Syair-syair tentang keagamaan itu cocok dengan petikan rebana. 

Saya yang juga sebagai pemain Sayang-sayang suka semua dengan jenis 

petikan dari Sayang-sayang ini, namun yang paling saya suka itu petikan 

Rebana dimana itu menceritakan tentang syair-syair Keagamaan.”
21

 

 

Berdasarkan apa yang dikatan oleh informan di atas dapat di pahami bahwa 

kesenian musik tradisional Sayang-sayang mempunyai ciri khas yang menonjol 

yaitu dari segi petikannya diantaranya ada yang dinamakan petikan kembang 

                                                           
21

 Rusman (47 Tahun), Pemain Sayang-sayang sekaligus Penulis Buku, Wawancara, 

Polewali Mandar, 5 Juli 2023. 

 



48 
 

 
 

(karembangan),petikan kemayoran, petikan loskuin, petikan rebana, petikan 

eslilin, petikan andu-anduru’dang dan petikan tallu-tallu. Petikan musik 

tradisional Sayang-sayang tersebut masing-masing mempunyai karakteristik 

dalam hal syair lagunya. Adapun syair romantisme diiringi dengan petikan 

loskuin, petikan kembang (karembangan), petikan kemayoran dan juga petikan 

tallu-tallu, syair yang menceritakan tentang kerinduan seseorang terhadap 

kekasihnya cocok dengan petikan andu-anduru’dang kemudian petikan yang 

cocok untuk syair-syair yang bernuansa religi atau keagamaan yaitu petikan 

rebana. Ketika  lagu Sayang-sayang didengarkan oleh orang-orang melalui 

audio,vidio ataupun melihat secara langsung penampilan Sayang-sayang berbagai 

reaksi dari orang-orang juga timbul. Mulai dari Ketika syair romantisme di 

nyanyikan ada yang merasa salting, ketika syair kerinduan dinyanyikan ada yang 

merasa rindu dan ketika syair religi dinyanyikan ada orang yang secara pikiran 

dan perasaannya tertuju pada Tuhan yang maha kuasa. 

C. Pandangan Tokoh Agama Islam terhadap Musik dan pandangan 

Masyarakat terhadap  Kesenian Musik Tradisional Sayang-sayang 

Musik adalah sesuatu yang tentu tidak asing lagi bagi kebanyakan orang, 

bahkan mungkin kita kerapkali medengarkan musik itu setiap hari. Musik 

merupakan salah satu bentuk kesenian yang didengarkan lewat indra pendengaran 

atau telinga. Hampir setiap hari juga kebanyakan masyarakat kerapkali  

mendengarkan musik. Baik itu lagu lokal (Indonesia), maupun lagu asing atau 

lagu-lagu lain termasuk lagu Sayang-sayang. Secara umum ada dua jenis musik 

yakni musik tradisional dan musik modern. Agama pada khususnya Agama 

Isalam  mempunyai pandangan tersendiri terhadap musik. Begitu juga dengan 

pandangan masyarakat terkhusus pada pandangannya terhadap kesenian Sayang-

sayang. Lantas apa sebenarnya musik itu, dan bagaimana pandangan para tokoh 

Agama dan pandangan masyarakat terhadap musik khususnya kesenian musik 

tradisional Sayang-sayang. 

1. Pandangan Tokoh Agama Islam terhadap Musik 

Agama Islam memang memberikan panduan mengenai berbagai aspek 

kehidupan manusia, termasuk juga aturan seputar mendengarkan lagu atau musik. 
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Dalam Islam terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum 

mendengarkan musik. Beberapa ulama berpendapat bahwa mendengarkan musik 

adalah mubah (boleh), sementara sebagian ulama lainnya menyatakan bahwa itu 

haram (dilarang). Namun, ada juga pandangan di antara ulama yang 

memperbolehkan mendengarkan musik tanpa melarang sepenuhnya. Salah satu 

ulama yang memperbolehkan mendengarkan musik adalah Imam Al Ghazali. 

Imam Al-Ghazali mendengarkan musik atas dasar  al-qur’an surat luqman ayat 19, 

yang berbunyi: 

ٍْزِ  ًْكَزَ الَّْصَْوَاثِ لَصَوْثُ الْحَوِ ًْ هَشٍْكَِ وَاغْضُضْ هِيْ صَوْحكَِِۗ اِىا اَ  ٣١ࣖ وَالْصِدْ فِ

“Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. 

Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. 

Imam Al-Ghazali menginterpretasikan dalam ayat tersebut bahwa Allah 

SWT memuji suara yang indah, yang bisa diartikan sebagai boleh mendengarkan 

musik yang baik. Menurut Imam Al-Ghazali, hukum mendengarkan musik 

sebanding dengan mendengarkan perkataan seseorang atau berbagai suara yang 

berasal dari makhluk hidup maupun benda mati. Imam Al-Ghazali lebih lanjut 

menyatakan bahwa jika musik tersebut mengandung pesan kebaikan dan memiliki 

nilai keagamaan, maka itu sebanding dengan mendengarkan nasihat dan khotbah. 

Seperti yang dikatakan oleh Firdaus selaku ketua remaja masjid Desa 

Katumbangan Lemo bahwa: 

“Kalau berbicara soal hukum Islam apakah musik itu halal ataukah 

haram saya tidak terlalu tahu banyak, yang jelas yang saya tahu sedikit 

bahwa tidak ada dalil al-qur’an yang mengharamkan musik itu. Jadi, 

menurut saya selama itu tidak bersifat mengganggu yah boleh saja, justru 

musik menjadi bemanfaat menurutku jika bisa menyenangkan orang 

apalagi musik tersebut berisi lirik atau pesan keagamaan didalamnya”.
22

 

 

 

 

Selaras juga dengan apa yang disampaikan oleh Amiruddin (ustadz Jawahir) 

selaku pembina bidang kesenian pondok pesantren syekh Hasan Yamani bahwa: 

                                                           
22

Firdaus (25 tahun), Tokoh Pemuda, Wawancara, Polewali Mandar, 22 Juni 2023. 
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“Para ulama memang berbeda pendapat tentang boleh tidaknya 

umat muslim bermain musik dan mendengarkannya. Tidak sedikit juga 

orang yang meyakini bahwa musik itu bisa membangun kesadaran 

masyarakat atas kondisi sosial yang terjadi di sekitarnya. Dalam 

pandangan Islam yang saya ketahui ada dua pandangan terhadap musik. 

Ada yang membolehkan dan ada pula yang melarangnya. Imam  

Syaukani dalam kitabnya Nailul Authar menyatakan, para ulama 

berselisih pendapat tentang hukum menyanyi dan alat musik. Menurut 

jumhur ulama, hukumnya haram. Sedangkan, Mazhab Al-Madinah, Azh-

Zhahiriyah dan jamaah Sufiyah memperbolehkannya. Abu Mansyur al-

Baghdadi dari Mazhab Syafi’i menyatakan, Abdullah bin Ja’far 

berpendapat bahwa menyanyi dan musik itu tidak menjadi masalah”. 

 

Lebih lanjut Amirruddin  mengatakan  bahwa: 

 

 Secara pribadi saya lebih merujuk pada ulama yang 

memperbolehkan bermusik, termasuk kesenian musik Sayang-sayang ini 

yang saya ketahui sedikit juga ada syair-syair berbau Religius jadi justru 

itu sangat bagus bisa dijadikan sebagai alat berdakwa”..
23

 

 

 Imam masjid Nurul Islam Dusun Sengkae Desa Katumbangan Lemo 

Kecamatan Campalagian yaitu Sahabuddin juga mengatakan bahwa: 

“Jika membahas soal musik jujur itu saya sangat jarang 

mendengarkan musik, boleh dikatakan juga tidak terlalu suka dengan 

musik. Jadi, memang sepengetahuan saya itu persoalan Hukum musik itu 

para ulama itu berbeda pendapat, dalam artian ada yang membolehkan 

ada juga yang tidak memperbolehkan begitu. Kemudian kalau saya 

ditanya lebih setuju ke ulama yang membolehkan atau melarang musik 

itu yah saya bingung juga dalam artian kalau saya setuju ke ulama yang 

memperbolehkan takut salah nanti atau sebaliknya jika setuju ke ulama 

yang tidak memperbolehkan takut salah juga, tetapi kalau misalnya 

music itu tidak mengganggu orang lain yah tidak jadi masalah”.
24

 

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh informan di atas, dapat dipahami 

bahwa diantara semua informan di atas mempunyai pengetahuan di dalam 

pandangan Agama Islam bahwasanya para ulama mempunyai perbedaan pendapat 

tentang hukum kesenian musik atau lagu, banyak yang sepakat atau mengikut 

kepada ulama yang memperbolehkan musik,  ada juga yang tidak ingin merujuk 

kepada ulama yang memperbolehkan atau melarang musik itu dan yang jelas tidak 
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Amiruddin (35 Tahun), Pembina bidang kesenian di ponpes hasan Yamani, Wawancara, 

Polewali Mandar, 25 juni 2023. 
24

Sahabuddin (46 Tahun), Imam Masjid Nurul Islam Sengkae, Wawancara, Polewali 

Mandar, 1 Juli 2023. 
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ada informan yang sepenuhnya boleh dikatakan setuju bahwa musik itu haram 

atau tidak diperbolehkan sama sekali. Para tokoh agama secara keseluruhan 

berpandangan bahwa musik itu tidak menjadi persoalan selama tidak bersifat 

mengganggu atapun merugikan orang lain, justru ketika musik mampu membuat 

orang merasa bahagia kenapa tidak tidak diperbolehkan, apalagi musik tersebut 

mengandung pesan-pesan keagamaan. 

2. Pandangan Masyarakat Terhadap Kesenian Musik Sayang-sayang 

Musik diera perkembangan zaman terus mengalami perkembangan dan 

jenis musik baru pun ikut tercipta seiring perkembangan teknologi. Musik seperti 

yang kita ketahui bersama merupakan suatu bagian dari kebudayaan manusia yang 

tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain musik nampaknya 

sudah bisa dikategorikan menjadi suatu kebutuhan tersendiri. Dipicu oleh 

kebutuhan tersebut terciptalah genre musik baru yang lebih modern menyesuaikan 

dengan perkembangan teknologi. Sayangnya, musik tradisional dinilai mulai 

ditinggalkan dan tidak lagi di anggap sebagai primadona. Musik tradisional 

tersingkirnya tentu tidak bisa dilepas dari pengaruh globalisasi. Di era komunikasi 

ini, tidak ada lagi batas antar negara satu dengan negara lainnya karena informasi 

dengan mudah bisa disebarkan ke berbagai penjuru dunia dalam hitungan detik 

sekalipun. Sepertinya tidak ada yang salah dengan trend saat ini, dimana anak 

muda lebih memilih musik modern ketimbang musik tradisional. 

Seperti yang disampaikan oleh ketua karang taruna sekaligus ketua 

sanggar seni lembang gawu desa Parappe kecamatan Campalagian yaitu Mas’ud 

bahwa: 

 “Memang kalau kita bicara soal musik tradisional ini di era modern 

itu sudah mulai terasingkan musik tradisional, tentu itu dikarenakan oleh 

kemunculan berbagai jenis-jenis musik baru seperti musik Pop, musik 

Jazz, musik Rocker dan lain;lainnya termasuk tidak usah jauh-jauh musik 

Sayang-sayang Mandar juga terkena imbas dari kemunculan musik yang 

baru atau modern.” 

 

Lebih lanjut Mas’ud menjelaskan bahwa: 

“Banyak saya perhatikan apalagi dikalangan anak mudah 

khususnya di desa Parappe ini mereka lebih menyukai musik-musik baru. 

Dan secara pribadi juga hal demikian bisa terjadi salah satu penyebabnya 



52 
 

 
 

itu adalah bungkusannya itu sendiri. Seperti halnya ketika kita 

memasarkan sebuah produk, tentunya bungkusan merupakan hal pertama 

yang dinilai oleh pembeli. Sama halnya dengan musik tradisional. 

Kemasan yang kurang bagus dan tidak peka dengan perkembangan 

zaman akan sulit mendapat perhatian lebih. Padahal secara pribadi juga 

musik tradisional itu penting salah satu bentuk pentingnya itu sebagai 

identitas kita. Saya mau jujur salah satu faktor yang menyebabkan 

kenapa saya mau membentuk sanggar seni itu karna saya prihatin dengan 

kesenian lokal utamanya Sayang-sayang ini’.
25

 

 

Sejalan yang disampaikan oleh Muhlis salah satu pemuda desa Padang 

Timur bahwa: 

  “Saya memang sering mendengarkan musik. Semua musik hampir 

sudah saya dengarkan. Musik indonesia, musik luar negeri, musik lama, 

musik baru saya dengarkan semua. Tapi kalau mau jujur saya lebih suka 

musik baru daripada musik lama karena lebih terlihat dan terdengar keren 

dari musik lama. Kalau dibandingkan misalnya lebih suka musik pop 

atau musik Sayang-sayang Mandar jujur saya lebih suka musik pop. Saya 

kalau ada pasSayang-sayang di dekat rumah biasa saya tidak pergi 

menonton itu”.
26

 

 

Selaras juga yang disampaikan oleh Dewi Adlina Safitri pemudi desa 

Katumbangan Lemo bahwa: 

“Saya sangat suka dengan musik korea sama filmnya, saya sangat 

suka juga Oppa-oppa (cowok korea) kusuka sekali. Tidak ada saya tahu 

itu lagu Sayang-sayangdan saya pernah mendengar tapi tidak pernah 

menyanyikan”.
27

 

Bersebrangan dengan yang disampaikan oleh Muhlis dan Dewi Adlina 

Safitri yaitu Manraq warga Dusun Palludai Desa Katumbangan Lemo mengatakan 

bahwa: 

“Mua’diang PasSayang-sayang kadeppu pole diboyang anna 

diang keluargau maanna PasSayang-sayang, anna seha bandia tatta’a 

lamba meita karana uolo’i ssannali Sayang-sayang. Poko’na lebih uolo’i 

musi’ Sayang-sayang daripada musi’ laeng. Apalagi iado’o musik baruo 

ndang sannali uolo’i”. 
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Mas’ud (29 tahun), Ketua Karang Taruna dan Keteua Sanggar seni Lembang Gawu, 

Wawancara, Polewali Mandar, 18 Juni 2023 
26

Muhlis (22 Tahun), Pemuda Desa Padang Timur, Wawancara, Polewali Mandar,7 Juli 

2023. 
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Dewi Adlina Safitri (20 Tahun), Pemudi Desa Parappe, Wawancara, Polewali Mandar, 

10 juli 2023. 
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Artinya: 

“Kalau ada penampilan lagu  Sayang-sayang dekat dari rumah atau 

ada keluarga yang mengadakan pasSayang-sayang jika saya sehat saya 

pasti datang menonton karena saya memang suka sekali sama Sayang-

sayang. Saya juga lebih suka musik Sayang-sayang daripada musik lain. 

Apa lagi musik baru itu saya tidak suka itu”.
28

 

Selaras juga yang disampaikan oleh Kamingmasyarakat Dusun Parabaya 

Desa Lapeo mengatakan bahwa: 

“Elong-elong simata uirranni iyamotu’u elong Dandut anna 

Mandar. Elong-elong Sayang-sayang ulo’i toi. Mua dini dilapeo 

diangmemang pasSayang-sayang dio di acara mappakweng tapi’na 

indammi sittengang dibiasamaimo. Majarangsannalmi di te’e Passayng-

sayangmmo. Mae’di dite’e mua mua di acarana Cayya-cayya dinanna 

sola eloktong biasa”. 

 

Artinya: 

“Lagu yang sering saya dengarkan itu lagu Dandut dan lagu 

Mandar. Lagu Sayang-sayang saya suka juga. Kalau dilapeo ini memang 

ada PasSayang-sayang biasa di acara pernikahan tapi sudah jarang. 

Kebanyakan sekarang kalau ada acara pernikahan Cayya-cayya ( 

karokean) yang di sewa sama biasa juga ada yang Elekton”.
29

 

 

Ustazd Jawahir (Amiruddin) selaku pembina bidang kesenenian di Pondok 

Pesantren Syekh Hasan Yamani ikut berpandangan bahwa: 

“Eksistensi kesenian Sayang-sayang khususnya di kecamatan 

Campalagian ini menurut saya mulai tidak diminati sejak kemunculan 

beberapa jenis musik-musik baru seperti pop dan lain sebagainya. 

Masyarakat lebih banyak tertarik dengan musik modern dibanding musik 

tradisional termasuk musik Sayang-sayang ini apalagi dikalangan anak 

muda. Menurut saya pribadi juga salah satu penyebabnya adalah pengaruh 

perkembangan zaman dalam artian bahwa di era perkembangan zaman itu 

di iringi dengan kemunculan hal-hal baru termasuk dari sektor seni dalam 

hal ini seni musik. Musik-musik baru yang bermunculan berdampak 

kurang baik terhadap musik-musik lama atau tradisional, termasuk 

Sayang-sayang ini.” 

Amiruddin lebih lanjut menjelaskan bahwa: 
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Manraq (45 Tahun), warga Desa Katumbangan Lemo, Wawancara, Polewali Mandar, 

11 Juli 2023. 
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Kaming (40 Tahun), warga Dusun Parabbaya Desa Lapeo, Wawancara, Polewali 

Mandar, 11 Juli 2023 
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“Musik tradisional yang awalnya sangat digemari oleh banyak 

orang seketika tidak lagi diakibatkan oleh kemunculan musik-musik baru. 

Menurut saya juga hal demikian terjadi karena musik baru nampaknya 

lebih kaya baik itu dari segi musikalnya maupun dari segi liriknya. Contoh 

semisal kita membedakan musik tradisional Sayang-sayang dengan musik 

baru.” 

Lebih lanjut lagi Amiruddin menjelaskan bahwa: 

“Musik Sayang-sayangkalau kita perhatikan itu variasi nada dan 

cordnya itu monoton sedangkan musik baru atau modern itu variatif sekali 

persoalan nada dan cordnya. Tapi terlepas dari hal tersebut bahwa 

meskipun musik trasional termasuk Sayang-sayang ini mengalami 

kemerosotan minat, kita harus menyadari bahwa sanya itu adalah ancaman 

terhadap keberadaan musik tradisional. Bisa saja suatu saat musik 

tradisional ini hilang ditelan zaman. Karena bagaimanapun juga musik 

tradisional itu penting juga untuk dipertahankan sebagai identitas warga 

negara Indonesia yang kaya akan persoalan budaya.” 

 

Lebih lanjut Amiruddin menjelaskan soal minatnya terhadap musik Sayang-

sayang bahwa: 

“Jika ditanya soal minat atau dengan kata lain lebih suka musik 

Sayang-sayang atau musik modern jujur saya tidak bisa memilih karena 

pada dasarnya saya suka semua musik dan jika bicara soal mana yang 

lebih bagus musik tradisional atau musik modern yah tentu jawaban saya 

adalah menurut saya semuanya bagus”.
30

 

Lebih jelas disampaikan oleh Rusman Sang maestro Sayang-sayang 

sekaligus penulis buku yang bertajub “Mengenal Mandar Dalam Sejarah” bahwa: 

“Sayang-sayang memang secara minat lebih dibawah daripada 

musik modern, tetapi bukan dibilang sedikit juga peminatnya. Sayang-

sayang juga banyak peminatnya tapi jika mau dibandingkan yah memang 

lebih banyak peminatnya musik-musik modern dan saya akui itu. Saya 

memainkan Sayang-sayang itu hampir di setiap kabupaten yang ada di 

Sulawesi barat ini saya pernah memainkan Sayang-sayang. Bahkan saya 

pernah di undang ke Makassar, pernah ke Sulawesi Tengah dan yang 

paling jauh itu saya penah di undang juga ke Kalimantan Timur. Jadi, 

setiap dimana saya menampilkan Sayang-sayang ini tidak pernah sepi 

penonton selalu ramai, bahkan biasa ketika waktu sudah habis itu sampai 

jam 12 malam masih ada orang-orang yang biasa mnyerukan suara lantang 

dengan mengucap “pole’pa-pole’pa” (lagi-lagi).  
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Amiruddin (35 Tahun), pembina bidang kesenian Ponpes Hasan Yamani, wawancara, 

Polewali Mandar, 25 Juni 2023 
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Tambahan Lebih lanjut oleh Rusman mengatakan bahwa: 

“Sayang-sayang ini juga berbeda dengan musik-musik tradisional 

bahkan musik modern sekalipun, dalam artian ada sesuatu yang ada di 

musik Sayang-sayang yang tidak ada pada musik-musik lain, contoh 

seperti dari segi penampilannya. Sayang-sayang ketika ditampilkan 

dengan Versi Aslinya atau lengkapnya itu kita diharuskan memakai 

pakaian yang sopan. Laki-laki baik itu sebagai vokalis (penyanyi) ataupun 

Gitaris (Pemain Gitar) di Wajibkan memakai kopia. Untuk perempuan 

diwajibkan menutup aurat salah satu contoh memakai jilbab. Sayang-

sayang juga ketika ditampilkan semua personil itu diwajibkan juga untuk 

duduk. Jadi, Sayang-sayang ini bukan hanya bersifat menghibur tapi juga 

sebagai tuntunan, ada bentuk etika atau kesopanan yang terkandung dalam 

penampilan Sayang-sayang.  

Kemudian Rusman melanjutkan mengutarakan bahwa: 

Sayang-sayang jika dibandingkan dengan musik tradisional lainnya 

contoh seperti Pakkacaping. Pakkacaping itu bukan hanya ada di Mandar 

tapi ada juga Bugis-Makassar. Tapi, kalau Sayang-sayang tidak ada 

dimanapun kecuali di Mandar itu sendiri”.
31

 

Berdasarkan pandangan para informan di atas dapat di simpulkan bahwa 

keberadaan kesenian musik tradisional secara umum itu terpinggirkan di 

akaibatkan oleh kemunculan kesenian musik modern dan terkhusus untuk 

kesenian musik tradisional Sayang-sayang juga ikut mulai terpinggirkan, 

meskipun sampai saat ini banyak yang masih menggemari musik tradisional 

Sayang-sayang tetapi yang tidak meenggemari pun tidak kalah banyak utamanya 

bagi kaum yang mudah. 

D. Pengaruh Kesenian Tradisional Sayang-sayang terhadap Masyarakat 

Seni mempunyai peranan dalam kehidupan manusia untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan hasrat mengungkap ataupun menyatakan perassaan pribadi 

perihal aspek–aspek pokok kehidupan sehari-hari tentang kelahiran, cinta, 

perkawinan, iri hati, kematian dan lain sebagainya. Bebagai macam bentuk seni 

mulai dari seni rupa, seni teater, seni sastra dan lain sebagainya termasuk seni 

musik. Musik merupakan sesuatu yang dapat mereleksasikan pikiran serta 

hiburan dapat mengurangi gejala depresi, menurunkan tekanan darah, hingga 
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Rusman (47 Tahun), Pemain Sayang-sayang sekaligus Penulis Buku, Wawancara, 

Polewali Mandar, 5 Juli 2023. 



56 
 

 
 

mampu menurunkan rasa cemas yang berlebihan. Mendengarkan musik juga 

mampu mengembalikan suasana hati menjadi lebih baik. Setidaknya ada 

beberapa fungsi musik yang berada di Indonesia, antara lain sebagai sarana 

upacara, sarana pendidikan, sarana bisnis, sarana ekpresi dan juga sarana hiburan.  

Sayang-sayang merupakan kesenian tradisional suku Mandar yang  berada 

di provinsi Sulawesi Barat yang mempunyai beberapa fungsi diantaranya yaitu 

sebagai media hiburan, ungkapan ekspresi, dan juga sebagai media pendidikan 

dan pembelajaran. Lebih dari itu Sayang-sayang juga mempunyai pengaruh 

kohesi sosial dalam artian sayang-sayang mampu menyatukan masyarakat dan 

juga menjalin hubungan  harmonis antar sesama seperti pengalaman yang pernah 

dilihat secara langsung oleh peneliti bahwa pada saat ada penampilan grup musik 

seperti orkes atau elekton di suatu acara pernikahan misalnya, itu biasa terjadi 

kericuhan antar sesama.  

Pernah suatu Ketika peneliti melihat secara langsung pada saat sesi 

terakhir penampilan orkes atau elekton. Penonton elekton diberikan kesempatan 

untuk menyumbang lagu dan pada saat itu ada pemuda yang naik kepanggung 

dan meminta lagu DJ untuk diputar. Ketika lagu DJ tersebut diputar banyak 

pemuda-pemuda yang berjoget saling senggol-senggolan dan pada akhirnya 

terjadi kericuhan. Sedangkan pada penampilan Sayang-sayang tidak pernah ada 

satu kasuspun terjadi kericuhan pada saat penampilan Sayang-sayang. 

Adapun pengaruh Sayang-sayang yang di utarakan oleh vokalis Sayang-

sayang yaitu Jubaria bahwa: 

“Indiamma MasSayang-sayang bandamo. Terahira masSayang-

sayang anggana limattaung lalu. Uolo’imemang toi Sayang-sayang 

wattunaduapa ne’waine uolo’imemangmi. Iadio’o Sayang-sayango 

diang rupa-rupanna gunana untu’ alaweu, iadi,o mua lamba’a 

masSayang-sayang biasa diang massaweritau, indappatia gajitta 

memang sebagai pa,elong Sayang-sayang, gunana laenna iyadi’o mua 

miyondoa appou biasai sumangi mua melo’i dipapatindo jari simata 

upa’elonganitu’u appou lagu Sayang-sayang mua’melo’bomi 

upapatindo, teppa rarei silalona mua nairrannia ma’elong Sayang-

sayang”. 

Artinya: 

“Saya sudah tidak aktif lagi bermain Sayang-sayang sekarang. 

Saya terakhir bermain Sayang-sayang itu sekitar lima tahun yang lalu. 
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Saya suka Sayang-sayangitu dari dulu memang sejak saya usia remaja 

saya suka memang. Sayang-sayang memang ada pengaruhnya 

terhadap kehidupan saya. Ketika saya pergi bermain Sayang-sayang 

ada yang biasa menyawer saya, belum lagi upah saya memang yang 

saya dapat sebagai penyanyi Sayang-sayang. Kegunaan lainnya itu 

ketika saya mengayun cucu saya itu cucu saya sering sekali menangis, 

jadi saya sering nyanyikan cucu saya ketika dia mau tidur, cucu saya 

itu langsung nyaman ketika saya nyanyikan lagu Sayang-sayang, kalau 

dia sementara menangis di ayunan langsung berhenti menangis ketika 

saya menyanyikan lagu Sayang-sayang”.
32

 

 

Pengaruh Sayang-sayang sama halnya dirasakan oleh Manraq di 

mengatakan bahwa: 

“Mua’ diang uissang PasSayang-sayang natampil yang penting 

indangi karao dari boyang teppa lambama iting menongtongngo. 

Apa’iari’omua ma’irrangia Sayang-sayang teppa manyamang sannali 

usa’ding. Ko’bi-ko’bina tongang aii lewa mapianna diirranni aii. 

Intinna terhibur sannala mua mairrangi boma passayng-sayang”. 

Artinya: 

“Ketika saya mengetahui kalau ada penampilan Sayang-sayang yang 

tidak jauh dari rumah insAllah saya pasti pergi menonton, karena 

ketika saya mendengarkan lagu Sayang-sayang saya langsung merasa 

nyaman. Petikan-petikannya itu yang begitu bagus saya dengarkan. 

Intinya saya sangat terhibur ketika mendengarkan lagu Sayang-

sayang”.
33

 

Sama halnya yang dirasakan oleh ustazd jawahir (Amiruddin) pembina 

bidang kesenian pondok pesantren Syekh Hasan Yamani bahwa: 

“Ketika saya masih kuliah di UIN Alauddin Makassar yang 

dulunya itu masih IAIN biasa saya putar lagu Sayang-sayang bersama 

teman-teman di Asrama. Entah kenapa  ketika saya mendengarkan 

Musik Sayang-sayang saya langsung teringat pada kampung halaman 

dan memang petikan Sayang-sayang itu sangat enak sekali saya 

dengarkan”.
34

 

Pemain Sayang-sayang yaitu Subaer juga mengatakan bahwa: 
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Jubaria (51 Tahun), vokalis Sayang-sayang, Wawancara, Polewali Mandar, 26 Juni 

2023 
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Manraq (45 Tahun), warga Desa Katumbangan Lemo, Wawancara, Polewali Mandar, 

11 Juli 2023. 
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Uolo’i memang toi Sayang-sayang. Ne’moane memangmma anna 

mappamula uolo’i Sayang-sayang. Jadi mappamula uolo’i Sayang-

sayang tertarika untu’ mappe’gurui lambisang uissang anna’ pada 

akhirna menjadi PasSayang-sayanga lambisang dite’e 

anna’lambisang to’o diang gurup Sayang-sayangngu sangana (Tiga 

Ria). Dipiramma mai jama-jamangngu massensoaa anna 

sampingannumo di’e masSayang-sayange tapi patattaung lalo 

mi’osama massenso, jadi iyade Sayang-sayange menjari jamang-

jamang mesa-mesaumo, apa’ indiangmi ullemo. Mua diang 

tomi’illongi masSayang-sayang sa’anu sewana, mua’ kadeppei sekitar 

kurang la’bi mesa juta, tapi mua’ karaoi kurang la’bi da’dua juta, jari 

tergantung oroanna. 

 

Artinya:  

Saya memang suka Sayang-sayang dari dulu. Dari saya usia remaja 

saya sudah suka dengan Sayang-sayangkemudian saya tertarik 

mempelajarinya dan pada akhirnya saya bisa bermain Sayang-sayang 

dan juga saya menjadi PasSayang-sayang Sampai sekarang. Saya juga 

punya grup Sayang-sayang namanya yaitu Sayang-sayang 3 Ria (Tiga 

Ria). Beberapa waktu silam pekerjaan utama saya itu bekerja sebagai 

tukang penebang pohong (Penyenso), tetapi empat tahun yang lalu 

saya sudah berhenti menjadi penebang pohon karena saya secara fisik 

sudah tidak kuat sehingga saya memutuskan untuk menjadi 

PasSayang-sayang saja. Jika ada panggilan untuk bermain Sayang-

sayang tarif yang kami ajukan itu jika tempatnya dekat sekitar kurang 

lebih 1 juta, tetapi kalau jauh kurang lebih 2 juta.
35

 

Adapun tambahan oleh Rusman selaku pemain Sayang-sayang dan juga 

Budayawan Mandar perihal pengaruh dari kesenian tradisional Sayang-sayang 

terhadap masyarakat mengatakan bahwa: 

“Pengaruh ekonomi sebagai pemain Sayang-sayang tentu ada, 

pengaruh perasaan juga ada, pengaruh didikan etika sopan santun juga 

ada dimana kalau aslinya Sayang-sayang itu ketika kita bermain 

Sayang-sayang kita diharuskan untuk berpakain sopan memakai kopia 

kemudian semua pemain Sayang-sayang itu harus duduk memakai 

kursi. Tidak hanya itu,Sayang-sayang juga ini bersifat Sakral.  

 

Lebih lanjut Rusman menjelaskan bahwa: 

 

Jadi kesakralan dari kesenian Sayang-sayang ini ketika ada 

seseorang yang Mattinja’. Yang dimaksud dengan Mattinja’ itu adalah 

berjanji atau dalam bahasa agamanya kalau tidak salah bernazar. Jadi 
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ketika ada orang yang berjanji untuk mengadakan PasSayang-sayang 

kemudian dia tidak mengadakan diyakini akan mengalami masalah 

dalam hidupnya entah itu kesakitan kebangrutan dan lain-lain 

sebagainya dan sudah yang seperti itu”.
36

 

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh informan di atas dapat di ambil 

kesimpulan bahwa pengaruh kesenian tradisional Sayang-sayang ini nampak 

nyata adanya diantaranya berpengaruh terhadap perasaan seseorang bahwa sanya 

ketika Sayang-sayang ini ditampilkan orang merasa terhibur, kemudian pengaruh 

ekonomi terhadap pemain Sayang-sayang dimana pemain Sayang-sayang itu 

mendapatkan upah dari orang yang menyewah mereka untuk menampilkan 

permainan Sayang-sayang, adapun pengaruh kohesi sosial yang mampu 

menyatukan masyarakat ketika permainan Sayang-sayang ditampilkan dan 

diyakini juga nyata dalam segi kesakralannya dimana ketika ada seseorang yang 

berjanji untuk mengadakan Sayang-sayang kemudian janjinya itu diingkari maka 

akan terjadi masalah dalam kehidupannya. 

Teori fungsionalisme adalah teori yang memandang masyarakat sebagai 

suatu sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berkaitan. Setiap bagian 

dalam masyarakat memiliki fungsinya masing-masing, dan fungsi-fungsi tersebut 

saling mendukung untuk menjaga keteraturan dan kelangsungan hidup 

masyarakat. 

Pengaruh kesenian tradisional Sayang-sayang terhadap masyarakat dapat 

dianalisis dengan menggunakan teori fungsionalisme. Kesenian tradisional 

Sayang-sayang memiliki berbagai fungsi bagi masyarakat, di antaranya: 

Fungsi sosial, Kesenian tradisional Sayang-sayang dapat berfungsi sebagai 

sarana untuk memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antaranggota masyarakat. 

Kesenian tradisional Sayang-sayang biasanya dimainkan pada saat acara-acara 

adat, seperti pesta pernikahan, sunatan, dan penyambutan tamu. Pada saat acara-

acara tersebut, masyarakat akan berkumpul bersama untuk menyaksikan dan 

menikmati kesenian tradisional Sayang-sayang. Kesenian tradisional Sayang-
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Rusman (47 Tahun), Pemain Sayang-sayang sekaligus Penulis Buku, Wawancara, 

Polewali Mandar, 5 Juli 2023. 



60 
 

 
 

sayang juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan budaya 

masyarakat kepada masyarakat lain. 

Fungsi budaya, Kesenian tradisional Sayang-sayang dapat berfungsi 

sebagai sarana untuk melestarikan budaya masyarakat. Kesenian tradisional 

Sayang-sayang merupakan bagian dari warisan budaya masyarakat Sulawesi 

Barat. Kesenian tradisional Sayang-sayang dapat membantu untuk menjaga agar 

budaya masyarakat Sulawesi Barat tidak hilang ditelan oleh zaman. 

Fungsi hiburan, Kesenian tradisional Sayang-sayang dapat berfungsi 

sebagai sarana untuk menghibur masyarakat. Kesenian tradisional Sayang-sayang 

memiliki melodi yang indah dan gerakan yang menarik. Kesenian tradisional 

Sayang-sayang dapat membantu masyarakat untuk menghilangkan stress dan 

penat. 

Secara keseluruhan, kesenian tradisional Sayang-sayang memiliki 

pengaruh yang positif terhadap masyarakat. Kesenian tradisional Sayang-sayang 

dapat membantu untuk memperkuat ikatan sosial, melestarikan budaya, dan 

menghibur masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Beirdasarkan darii hasiil peineiliitiian dan peimbahasan maka dapat dii tariik 

keisiimpulan : 

1. Bentuk-bentuk Sayang-sayang masing-masing mempunyai karakteristik 

dalam hal syair lagunya. Adapun syair romantisme diiringi dengan petikan 

loskuin, petikan kembang (karembangan), petikan kemayoran dan juga 

petikan tallu-tallu, syair yang menceritakan tentang kerinduan seseorang 

terhadap kekasihnya cocok dengan petikan andu-anduru’dang kemudian 

petikan yang cocok untuk syair-syair yang bernuansa religi atau 

keagamaan yaitu petikan rebana. Ketika lagu Sayang-sayang didengarkan 

oleh orang-orang melalui audio, vidio ataupun melihat secara langsung 

penampilan Sayang-sayang berbagai reaksi dari orang-orang juga timbul. 

Mulai dari Ketika syair romantisme di nyanyikan ada yang merasa salting, 

ketika syair kerinduan dinyanyikan ada yang merasa rindu dan ketika syair 

religi dinyanyikan ada orang yang secara pikiran dan perasaannya tertuju 

pada Tuhan yang maha kuasa. 

2. Pandangan Agama Islam para ulama mempunyai perbedaan pendapat 

tentang hukum kesenian musik atau lagu. Para tokoh agama Islam banyak 

yang sepakat atau mengikut kepada ulama yang memperbolehkan musik, 

ada juga yang tidak ingin merujuk kepada ulama yang memperbolehkan 

atau melarang musik dan yang jelas tidak ada informan yang sepenuhnya 

boleh dikatakan setuju bahwa musik itu haram atau tidak diperbolehkan 

sama sekali. Para tokoh agama secara keseluruhan berpandangan bahwa 

musik itu tidak menjadi persoalan selama tidak bersifat mengganggu 

atapun merugikan orang lain, justru ketika musik mampu membuat orang 

merasa bahagia kenapa tidak diperbolehkan, apalagi musik tersebut 

mengandung pesan-pesan keagamaan. Adapun Pandangan masyarakat 

terhadap kesenian Sayang-sayang bahwa keberadaan kesenian musik 

tradisional secara umum terpinggirkan oleh kemunculan kesenian musik 
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modern dan terkhusus untuk kesenian musik tradisional Sayang-sayang 

juga ikut mulai terpinggirkan, meskipun sampai saat ini banyak yang 

masih menggemari musik tradisional Sayang-sayang tetapi yang tidak 

meenggemari pun tidak kalah banyak utamanya bagi kaum yang mudah. 

3. Pengaruh kesenian tradisional Sayang-sayang ini nampak nyata adanya 

diantaranya berpengaruh terhadap perasaan seseorang bahwa sanya ketika 

Sayang-sayang ini ditampilkan orang merasa terhibur, kemudian pengaruh 

ekonomi terhadap pemain Sayang-sayang dimana pemain Sayang-sayang 

itu mendapatkan upah dari orang yang menyewah mereka untuk 

menampilkan permainan Sayang-sayang, adapun pengaruh kohesi sosial 

yang mampu menyatukan masyarakat ketika permainan Sayang-sayang 

ditampilkan dan diyakini juga nyata dalam segi kesakralannya dimana 

ketika ada seseorang yang berjanji untuk mengadakan Sayang-sayang 

kemudian janjinya itu diingkari maka akan terjadi masalah dalam 

kehidupannya. 

B. Implikasi Penelitian 

Salah satu budaya lokal tradisional yaitu kesenian Sayang-sayang merupakan 

kesenian yang memiliki keunikannya tersendiri dimana Sayang-sayang itu adalah 

seni musik yang tentu mempunyai pengaruh terhadap masyarakat. Indonesia 

sejatinya merupakan negara yang kaya akan budaya dimana budaya merupakan 

bagaian penting dalam kehidupan masyarakat disetiap negara karena terbentuk 

dari lingkungan, situasi sosial, maupun faktor ekonomi. Fungsi budaya juga bukan 

hanya sekedar sebagai identitas, lebih dari itu budaya juga sebagai gaya hidup 

sekaligus pedoman terhadap masyarakat. Oleh karenanya sangat penting kiranya 

untuk melestarikan kebudayaan lokal sebagai bentuk penghargaan dan 

penghormatan terhadap leluhur dan sebagai bekal untuk membuat bangsa 

Indonesia semakin dikenal oleh negara-negara lain sebagai negara yang begitu 

kaya akan budaya dan tradisi. 
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