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ABSTRAK 

Nama   : Andi Suryana  

Nim   : 30100117002 

Judul   : Nilai-Nilai Filosofis dalam Tari Sumajo pada Masyarakat 

   Wotu di Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu 

   Timur  

Penilitian ini berjudul Nilai-Nilai Filosofis dalam Tari Sumajo pada Masyarakat 

Wotu di Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Pokok-pokok 

permasalah yang diangkat di dalam penelitian ini membahas tentang (1) 

Bagaimana latar belakang munculnya tari sumajo ? (2) Bagaimana nilai-nilai 

filosofis yang terkandung dalam gerakan tari sumajo ? (3) Bagaimana pandangan 

masyarakat Wotu terhadap tari sumajo di Desa Lampenai Kecamatan Wotu 

Kabupaten Luwu Timur ?. 

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan dengan jenis penelitian kualitatif. Adapun data-data di dalam penelitian 

ini bersumber dari data primer dan sekunder. teknik pengumpulan data yang 

digunakan di dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara 

dan dokumentasi.   

Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa (1) latar belakang munculnya tari 

sumajo ini pada mulanya diperuntukkan untuk kemacoan dan dewan adat 

kemacoan ataupun kedatuan itu sendiri ketika; anak macoa lahir, anak macoa atau 

datu akan menikah, turunanan kemacoan atau dewan adat pindah rumah serta 

ketika menjemput tamu agung. (2) nilai filosofis dari gerakan tari sumajo 

bermakna bahwa tari sumajo itu melambangkan perempuan Wotu memiliki sifat 

yang lemah lembut, membumi serta santun. (3) pada umumnya masyarakat Wotu 

beranggapan bahwa tari sumajo ini masihlah perlu untuk dilestarikan agar 

generasi-generasi berikutnya dapat mengenal dan mengetahui tari tradisional 

daerahnya. 

Implikasi dari penelitian ini diharapkan kepada pemerintah dan masyarakat agar 

sekiranya tetap menjaga dan melestarikan tari sumajo ini, dimana peran 

pemerintah sangatlah dibutuhkan dalam bentuk upaya memperkenalkan budaya 

tersebut langsung kepada masyarakat serta peran masyarakat itu sendiri tetap 

menjaga dan melestarikannya kepada generasi berikutnya. 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seni tari merupakan gerak anggota tubuh yang menampilkan 

keindahan dan  diikuti dengan irama dari lagu pengiring, sesuai dengan 

lambang, watak dan tema tarian.
1
 Dalam artian tari merupakan gerakan estetis 

yang tertata dan ditampilkan dengan iringan musik sehingga dapat 

menghasilkan karya naluriah yang indah.
2
 Manusia menciptakan tari sebagai 

bentuk ungkapan yang terjadi di dalam hidupnya serta kumpulan dari gerak 

yang berasal dari alam sekitarnya. Tari tidak lepas dari berbagai elemen-

elemen seperti bentuk gerak, irama, jiwa, dan harmonis. Bentuk gerak dan 

irama ini dilahirkan oleh jiwa manusia serta berfungsi untuk melukiskan apa 

yang dikehendaki manusia.
3
  

Amir Rochyatmo mendefenisikan tari sebagai gerakan ritmis yang 

menampilkan keindahan sebagai ekspresi dari jiwa manusia, serta tidak 

terlepas dari ruang dan waktu.
4
 Di dalam KBBI tari adalah gerakan dari 

anggota tubuh (tangan dan lainnya) yang disertai dengan bunyi-bunyian 

seperti musik, gamelan dan sebagainya.
5
 

                                                           

1
 Lavia Setyawati, Budaya Tari dalam Perspektif Hukum Islam di Kabupaten 

Wonosobo (Al-Mada Jurnal Agama Sosial dan Budaya, Vol. 4 No. 1), h. 65. 

2
 Winda Astutiningtyas, Filsafat Dasar Seni Tari Klasik Joged Mataram sebagai 

Konfigurasi Ruang (Skripsi S1, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Universitas Islam 

Indonesia, 2003), h. 2. 

3
 Nur Indrawati, dkk, Makna Filsofis dan Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Tari 

Klana Raja Gaya Yogyakarta (Jurnal Pelita,Vol. III, No. 1, 2008), h. 3. 

4
 Nainul Khutniah dan Veronika Eny Iryanti, Upaya Mempertahankan Eksistensi Tari 

Kridjha Jati di Sanggar Hayu Budaya Kelurahan Pengkol Jepara (Jurnal Seni Tari, Vol. 1 No. 1, 

2012), h. 12. 

5
 KBBI Daring (https://kbbi.kemdikbud.go.id) (diakses pada tanggal 15 April 2021). 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/
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Tari juga dijadikan sebagai alat ekspresi ataupun sebagai sarana untuk 

berkomunikasi oleh seorang penari kepada orang lain yang melihatnya. Hal ini 

dikarenakan tarian mampu menciptakan gerakan yang bisa membuat penikmat 

tari peka terhadap sesuatu yang ada disekitarnya.
6
  

Subiantoro mengatakan bahwa tari merupakan media komunikasi 

estetis yang dapat mengkomunikasikan suatu gagasan melalui ekspresi yang 

ditampilkan oleh penari secara spesifik.7 Dalam hal ini tari dapat dinilai 

sebagai sebuah media komunikasi yang dapat mengambarkan keestetikaan dan 

juga keindahan. 

Menurut Caturwati tari merupakan suatu media ungkap serta dapat 

dianggap sebagai sarana dalam pembentukan kepribadian, citra dan juga 

identitas dari individu ataupun kelompok. Dengan demikian tari dapat 

mengambarkan suatu identitas dari masyarakat.  

Tarian berkembang sesuai dengan pola perkembangan zaman dan pola 

pikir masyarakat. Tari berkembang melalui dua jalur yaitu klasik dan rakyat. 

Tari klasik merupakan tari yang bersifat sederhana, serasi dan tidak berlebihan 

serta berasal dari istana. Sedangkan tari rakyat berasal dari luar istana yang 

dikembangkan oleh rakyat biasa.
8
 

Tari tentunya berkaitan dengan anggota tubuh sebagai media 

utamanya, oleh sebab itu tari dapat memunculkan pro dan kontra dikalangan 

masyarakat karena dapat dianggap sebagai mempertontonkan aurat di depan 

umum, khususnya para penari perempuan. 

                                                           

6
ModulTariNusantara(https://staffnew.uny.ac.id/upload/131699326/pendidikan/MODU

L+TARI+NUSANTARA+IV.pdf (diakses pada tanggal 10 April 2021), h. 3. 

7
 Ayu Vinlandari Wahyudi dan Indra Gunawan, Peran Tari dalam Perpektif Gender 

dan Budaya (Jurnal Equalita, Vol. 2 Issue. 2, Desember 2020), h. 138 

8
 Livia Setyawati, Budaya Tari Lengger dalam Perspektif Hukum Islam di Kabupaten 

Wonosobo, h. 65. 

https://staffnew.uny.ac.id/upload/131699326/pendidikan/MODUL+TARI+NUSANTARA+IV.pdf
https://staffnew.uny.ac.id/upload/131699326/pendidikan/MODUL+TARI+NUSANTARA+IV.pdf
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Terdapat beberapa pendapat di dalam Islam diantaranya : 

Di dalam kitab Ihya Ulum ad-Din oleh Imam al-Ghazali, ia 

berpendapat bahwa mendengarkan nyanyian serta musik sambil melakukan 

gerakan tari hukumnya adalah mubah (boleh), hal ini dikarenakan para sahabat 

Rasulullah saw pernah melakukan hajal (berjinjit) ketika ia merasa bahagia.
9
 

Menurut pendapat al-Izzuddin bin Abdussalam tari-tarian itu 

merupakan sesuatu yang bid‟ah. Ia berpendapat bahwa tarian yang dilakukan 

oleh penari laki-laki itu tidak ada kecuali ia orang yang tidak waras dan tidak 

pantas, kecuali penari perempuan.
10

 Sedangkan Imam Balqani berpendapat 

bahwa tarian yang dilakukan di depan banyak orang tidaklah haram dan juga 

tidak makruh, hal ini dikerenakan tarian merupakan gerakan-gerakan dari 

anggota badan.
11

  

Adapun pendapat Asy-Syaikh Al-Faqih Muhammad Shalih Al-

Utsaimin, ia mengatakan bahwa melakukan tarian asal hukumnya adalah 

makruh, tetapi jika dilakukan secara menyimpang atau menyerupai orang kafir 

maka hukumnya berubah menjadi haram.12 

Mahzhab syafi‟i; para ulama syafi‟iyyah berpendapat bahwa hukum 

dari tari adalah mubah, kecuali jika terdapat goyangan atau gerakan yang 

                                                           

9
Nisa,TaridalamHukumIslam (http://library.walisongo.ac.id/digilib/file/disk1/7/jtptian-

gdl-s1-2014-nisa219901-336-bab+II+2-0.pdf) (diakses pada tanggal 23 April 2021), h.36. 

10
 Dellya Ariyani, Perspektif Penari Terhadap Pesan Dakwah dalam Sya’ir Tari 

Rateeb Meuseukat (Sanggar Seni Seulaweuet) (Skripsi S1, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi 

UIN Ar-Raniry, 2018), h.37. 

11
Nisa,TaridalamHukumIslam(https://library.walisongo.ac.id/digilib/file/disk1/7/jtptian

-gdl-s1-2014-nisa219901-336-bab+II+2-0.pdf), h. 37. 

12
 Heni Siswantari, Pandangan Islam Terhadap Seni Tari di Indonesia (Sebuah Kajian 

Literarur) (Pelataran Seni, Vol. 5 No. 1, Maret 2020) h.14 

http://library.walisongo.ac.id/digilib/file/disk1/7/jtptian-gdl-s1-2014-nisa219901-336-bab+II+2-0.pdf
http://library.walisongo.ac.id/digilib/file/disk1/7/jtptian-gdl-s1-2014-nisa219901-336-bab+II+2-0.pdf
https://library.walisongo.ac.id/digilib/file/disk1/7/jtptian-gdl-s1-2014-nisa219901-336-bab+II+2-0.pdf
https://library.walisongo.ac.id/digilib/file/disk1/7/jtptian-gdl-s1-2014-nisa219901-336-bab+II+2-0.pdf
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dilakukan oleh penari laki-laki dan menyerupai perempuan maka hukumnya 

berubah menjadi haram.
13

 

Mazhab hambali; para ulama hanambaliyyah berpendapat bahwa 

hukum dari tari jika tujuannya adalah permainan maka hukumnya adalah 

makruh tapi jika terdapat hajar syar‟iyyah maka hukumnya menjadi mubah.
14

  

Secara umum ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika 

menampilkan suatu tarian yakni: 

1) Dilarang untuk memainkan musik yang dapat menimbulkan gerakan-

gerakan seksual atau yang dapat membangkitkan gairah seksual. 

2) Di dalam menampilkan suatu tarian dilarang untuk bersentuhan ataupun 

melakukan gerakan berpelukan antara penari perempuan dan penari laki-

laki. 

3) Dilarang menampilkan gerakan tari yang mengandung unsur kekerasan 

dan kebencian. 

4) Serta dilarang untuk menggunakan pakaian yang dapat menampilkan 

aurat.15 

Seni tari telah ada jauh sebelum masa kenabian Muhammad saw, 

menurut Mustafa al-Arusi dan Ibnu Hajar al-Haitami seni tari telah ada sejak 

masa kenabian Musa as.
16

 Pada masa Rasulullah tari tidaklah mendapatkan 

perhatian khusus, hal ini dikarenakan Rasulullah dan para sahabat fokus pada 

                                                           

13
 Riki Agung Saputra, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Tradisional di 

Sanggar Seni Pamanah Rasa Kaduejo Pandeglang-Banten (Skripsi S1, Fakultas Syariah UIN 

Maulana Hasanuddin Banten, 2020), h. 10. 

14
 Riki Agung Saputra, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Tradisional di 

Sanggar Seni Pamanah Rasa Kaduejo Pandeglang-Banten, h. 9. 

15
 Tri Yuliana Wijayanti, Seni Tari dalam Pandangan Islam (Jurnal Al-Fuad, Vol. 2, 

Juli-Desember,2018), h. 246 

16
 Muhammad Jainuri, Tarian dalam Shalawat Menurut Ulama Pesantren  Se-desa 

Kamula Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek (Skripsi S1, Fakultas Syariah Dan Ilmu 

Hukum IAIN Tulungangung, 2018), h. 10. 
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perjuangan dalam menyebarkan dakwah Islam serta fokus dalam 

mempelajarinya. Hal ini bukan berarti bahwa masyarakat yang ada di sekitar 

Nabi Muhammad tidak mengenal tarian.  

Persembahan tarian pada masa Rasulullah hanya dilakukan oleh orang-

orang yang datang dari luar jazirah Arab seperti orang-orang dari Ethiopia  

(Habsyah), Sudan dan yang lainnya. Mereka biasanya menari pada hari-hari 

gembira atau pada saat hari raya.
17

 

Suatu riwayat dari Aisyah, Rasulullah bersabda  

ٍُ حَسْبٍ  ٍْسُ بْ َْ ٍْ ػَائِشَتَ قَانتَْ  حَدَّ ثَُا شُ ِّ ػَ ٍْ أبٍِ شَاوٍ ػَ ِْ  ٍْ حَدَّثََُا جَسٌِسُػَ

سَهَّىَ  َٔ  ِّ ٍْ ُ ػَهَ ًُّ صَهَّى اللََّّ ًَِ انَُّبِ سْجِدِ فَدَ ػَا ًَ وِ ػٍِدٍ فًِ انْ ْٕ ٌَ ٌَ فًِ  جَاءَحَبَشُ ٌصَفُُِٕ

ىْ حَتَّ  ِٓ َْظُسُ إِنَى نؼَِبِ ِّ فَجَؼَهْتُ أَ كِبِ ُْ ضَؼْتُ زَأسًِْ ػَهَى يَ َٕ ُْتُ أَََا انَّتًِ فَ ى كُ

ىْ    ِٓ ٍْ ٍْ انَُّظَسِإِنَ َْصَسِفُ ػَ     أَ

Artinya : 

“Dari Aisyah r.a, Ia berkata : Orang Habsyah telah datang, mereka 
menari pada hari raya di Masjid (Nabawi) kemudian Nabi saw. 
Memanggil-mangil aku (Kata Aisyah) maka aku letakkan kepalaku di 
atas bahunya (Nabi) lalu aku melihat permainan mereka itu”. (H.R. 
Muslim) 

Pada saat ini tari bukanlah sesuatu yang asing didengar bagi 

masyarakat luas. Tari sudah ada sejak zaman dahulu dan digunakan sebagai 

bagian dari ritual upacara adat ataupun sebagai bentuk rasa syukur. Pada saat 

ini tari mengalami berbagai perkembangan baik itu tari tradisional ataupun 

tarian modern.  

Tari tradisional atau tarian daerah yang merupakan bagian dari bentuk 

seni pertunjukan, dimana di dalam pertunjukannya biasanya dilakukan ketika 

terdapat ritual upacara adat tertentu sehingga hal tersebut menjadi sakral. Pada 

perkembangannya kini masyarakat hanya akan menampilkan suatu tarian 

                                                           

17
 Sharifah Nadirah Nasibah bte Ahmad al-Jafari dan Syed Muhammad Adib Termizi 

bin Ahmad al-Jafari, Batasan Tarian dalam Majlis Maulid  (Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan 

Fatwa SeFPIA, 2018), h. 56-57. 



6 
 

 
 

daerah ketika terdapat perayaan hari jadi daerah, sebagai upacara 

penyambutan tamu ataupun pada hari pernikahan. Hal ini menggambarkan 

adanya perbedaan tujuan serta bentuk penyajiannya yang pada akhirnya 

mempengaruhi format pertunjukan dan peran  dari fungsi tari bagi masyarakat. 

Penulis dalam hal ini mengambil tarian daerah dari Luwu Timur yakni 

tari sumajo. Tari sumajo merupakan tarian dalam menyambut orang-orang 

yang datang berperang dengan kata lain tari sumajo ini merupakan tari suka 

cita yang dilakukan oleh para penari perempuan yang berasal dari keturunan 

pemangku adat atau yang dulunya pernah menjadi pemangku adat, dan 

ditarikan oleh penari yang berjumlah tiga atau lebih dengan jumlah yang 

ganjil.  

Tari sumajo juga merupakan salah satu tarian yang dianggap sakral 

oleh masyarakat Wotu yang jarang diketahui masyarakat luas yang peranan 

serta fungsinya kini telah mengalami banyak perkembangan oleh karena itu 

penulis tertarik untuk meneliti tari sumajo terkait dengan nilai-nilai atau 

makna filosofis yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu penulis 

mengangkat penelitian ini dengan judul “Nilai-nilai Filosofis Dalam Tari 

Sumajo Pada Masyarakat  Wotu di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu 

Timur”. 

B. Fokus  Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus dari penelitian ini adalah nilai-nilai filosofis yang terkandung di 

dalam tari sumajo yang ada pada masyarakat Wotu di kecamatan Wotu 

kabupaten Luwu Timur. 
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2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian dari judul tersebut, maka dapat 

dideskripsikan berdasarkan subtansi permasalahan dan substansi pendekatan 

penelitian ini, terbatas pada Nilai-nilai Filosofis Dalam Tari Sumajo Pada 

Masyarakat Wotu kecmatan Wotu kabupaten Luwu Timur. Maka penulis 

memberikan deskripsi fokus sebagai berikut: 

a. Nilai-nilai Filosofis 

Filsafat atau philosophy dalam Bahasa Inggris yang berarti “cinta 

kearifan”, philosophy terbagi dari dua kata yakni “philos” (cinta) dan 

“shopie” (pengetahuan) tentang kebenaran.
18

  

Adapun konsep nilai di dalam filsafat merupakan bagian dari aksiologi, 

yang mana aksiologi sering kali dimaknai sebagai ilmu pengetahuan yang 

menyelidiki hakikat nilai secara umum. Maka secara sederhana filsafat 

nilai adalah pencarian kebenaran tentang esensi nilai dan makna yang 

dilakukan secara mendalam, sistematis dan universal.
19

 

b. Tari Sumajo 

Tari sumajo merupakan salah satu tarian yang berasal dari Wotu 

kabupaten Luwu Timur dan dipentaskan untuk menyambut orang yang 

pulang dari peperangan dan juga dipentakan pada kegiatan ritual adat 

maupun untuk menyambut para tamu. Tari sumajo ini dipentaskan oleh 

para penari perempuan yang berasal dari keturunan pemangku adat atau 

yang pernah menjadi pemangku adat dan ditarikan atau dipentaskan oleh 

penari yang berjumlah tiga orang atau lebih dengan jumlah yang ganjil.  

                                                           

18
 Abdullah, Pengantar Filsafat (Suatu Perkenalan Awal Memasuki Seluk Beluk Dunia 

Filsafat) (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 10. 

19
 Al Rasyidin dan Amroeni, Nilai: Perpektif Filsafat (Medan: Perdana Publishing, 

2016), h. 10. 
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C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang ada penulis membuat beberapa rumusan 

masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar belakang munculnya tari sumajo ? 

2. Bagaimana nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam gerakan tari 

sumajo? 

3. Bagaimana pandangan masyarakat Wotu terhadap tari Sumajo di Desa 

Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur? 

D. Kajian Pustaka 

Sejauh dari apa yang penulis telusuri, ada beberapa penelitian yang 

menjadi rujukan dari penelitian penulis. Adapun beberapa skripsi dan jurnal 

yang membahas penelitian yang membahas nilai-nilai filosofis dari sebuah 

tarian tetapi tarian tersebut berbeda dengan apa tarian yang penulis teliti. 

1) Skripsi Adnan, dengan judul skripsi “Makna Simbolik Tari Kajangki 

Dalam Upacara Pernikahan Di Wotu Kabupaten Luwu Timur” (2018). 

Adapun hasil dari penelitian skripsi Adnan membahasa tentang makna 

simbolik dan representatip pada tari Kajangki di dalam upacara 

pernikahan.
 20

  

2) Skripsi Anggi Anggraini, dengan judul skripsi “Makna Filosofis Tari 

Pakarena Tradisi Gowa Tallo Di Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab. 

Gowa (Studi Semiotika)”. Adapun hasil dari penelitian skripsi ini 

membahas mengenai makna simbolik dari setiap gerakan dan hal-hal yang 

terkandung di dalam tari Pakarena.
21

 

                                                           

20
 Adnan, Skripsi Adnan ( https://id.scrib.com/document/383829741/Skiripsi-Adnan) 

diakses pada tanggal 25 Maret 2020. 

21
 Anggi Angraini, Makna Filosofis Tari Pakarena Tradisi Gowa Tallo di Kel. 

Tombolo Kec. Somba Opu Kab. Gowa (Studi Semiotika) (Skirpsi S1, Fakultas Ushuluddin Filsafat 

dan Politik UIN Alauddin Makassar, 2019). 

https://id.scrib.com/document/383829741/Skiripsi-Adnan
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3) Surna Yati, dengan judul sripsi “Nilai-Nilai Filosofis Dalam Tari Saman 

(Studi Kasus Kabupaten Gayo Lues)”. Adapun hasil dari penelitian skripsi 

ini ingin membahas lebih mendalam mengenai nilai-nilai filosofis yang 

ada pada tari Saman yang berasal dari kabupaten Gayo.
22

 

4) Rian Hasbi Amrullah, dengan judul jurnal “Nilai-Nilai Filosofis Pada 

Simbol Tari Pedang Masyarakat Berkas Kota Bengkulu”. Adapun hasil 

dari penelitian dari jurnal ini membahas mengenai makna filosofis dari 

setiap elemen elemennya yang sesuai dengan ajaran agama dan istilah adat 

yang ada di Bengkulu.
23

 

5) Maghfhira Murni Bintang Permata dkk, dengan judul jurnal “Nilai 

Flosofis Gerak Tari Guel pada Masyarakat Gayo di Kota Takengon 

Kabupaten Aceh Tengah”.24 Adapun hasil penelitian dari jurnal ini 

membahas mengenai makna dari tari Guel yang di dalam gerakannya 

menggambarkan pemaknaan akan kehidupan manusia. 

6) Nur Indrawati dkk, dengan judul jurnal “Makna Filosofis Dan Nlai-Nilai 

Yang Terkandung  Dalam Tari Klana Raja Gaya Yogyakarta”.
 25

 Adapun 

hasil dari penelitian dari jurnal ini membahas mengenai asal usul dari tari 

Klana Raja serta makna filosofisnya yang mana nilai-nilai dari filosfis 

tersebut dikenal menjadi Falsafah Joged Mataram. 

 

                                                           

22
 Surna Yati, Nilai-Nilai Filosofis dalam Tari Saman (Studi Kasus Kabupaten Gayo 

Lues) (Skripsi S1, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 

2019). 

23
 Rian Hasbi Amrullah, Nilai-Nilai Filosofis pada Simbol Tari Pedang Masyarakat 

Berkas Kota Bengkulu (Jurnal Manthiq, Vol. IV Edisi II, 2019) h. 83. 

24
 Maghfhira Murni Bintang Permata, dkk, Nilai Filosofis Gerak Tari Guel pada 

Masyarakat Gayo di Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah (Gondang: Jurnal Seni dan Budaya, 

No. 4 Vol. 1, 2000) h. 59 

25
 Nur Indrawati, dkk, Makna Filosofis dan Nlai-Nilai yang Terkandung  dalam Tari 

Klana Raja Gaya Yogyakarta (Jurnal Pelita, Vol. III No. 1, 2018) h.11. 
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E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui sejarah dan perkembagan tari sumajo. 

2. Untuk mengetahui prosesi dan gerakan tari sumajo. 

3. Untuk mengetahui nilai-nilai filosifis yang terkandung di dalam tari 

sumajo. 

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu: 

A. Kegunaan Teoritis : 

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan 

konsep keilmuan dalam bidang penelitian bagi penulis. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan sumber 

referensi bagi peneliti selanjutnya. 

3. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna dalam mengembangkan 

konsep keilmuan dibidang filsafat dalam melihat nilai-nilai filosofis 

yang terkandung dalam kebudayaan tradisoanal khususnya tari sumajo. 

B. Kegunaan Praktis :  

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi 

pemerintah daerah dalam upaya menjaga warisan budaya tak benda 

dari Luwu Timur yakni tari sumajo. 

2. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi 

pemerintah daerah serta masyarakat Luwu Timur dalam upaya 

melestarikan dan mengembangkan tari sumajo.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tari Sumajo 

Tari sumajo merupakan tarian tradisional yang berasal dari suku Luwu 

yang berada di Kabupaten Luwu Timur tepatnya di Kecamatan Wotu. Tarian 

ini telah ada sejak masa kedatuan Luwu hingga saat ini. Tari sumajo pada 

awalnya hanya diperuntukkan untuk acara-acara kedatuan ataupun ketika 

menjemput para kesatria yang pulang dari medan perang. 

Penari sumajo dulunya dipentaskan oleh para putri-putri istana, hingga 

saat ini penari sumajo haruslah terdiri dari penari perempuan yang berasal dari 

keturunan para pemangku adat ataupun yang pernah menjadi pemangku adat. 

Tari sumajo biasanya dipentaskan oleh para penari yang berjumlah tiga atau 

lebih dengan jumlah yang ganjil. Dalam perkembangannya kini tari sumajo 

ditampilkan pada acara-acara tertentu saja seperti, upacara-upacara adat 

setempat, penyambutan tamu ataupun pada pesta pernikahan. 

B. Nilai  

Nilai berasal dari bahasa Latin yakni velere yang berarti berguna, 

mampu akan, berlaku, dan berdaya. Dalam hal ini nilai dapat diartikan sebagai 

harkat yakni suatu hal yang menjadikan hal tersebut disukai, diinginkan, 

berguna atau dapat  menjadi objek kepentingan.26 Sedangkan dalam Bahasa 

Inggris nilai disebut dengan value atau yang dalam Bahasa Perancis Kunonya 

adalah valio. Nilai dalam filsafat aksiologi berarti suatu kebaikan (goodness) 

atau keberhargaan (worth). Nilai adalah hal-hal yang berkaitan dengan baik 

dan buruknya segala sesuatu. Dimana nilai juga bisa dipandang sebagai 

                                                           

26
 Zaprulkhan, Filsafat Ilmu: Sebuah Analisis Kontemporer (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada, 2016), h. 83 
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perasaan mengenai apa yang diinginkan atau tidak diinginkan, serta apa yang 

boleh dan tidak boleh.27 

Aksiologi merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat 

nilai, yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Adapun nilai 

yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan 

berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. 

Menurut Bakhtiar, suatu nilai itu bersifat subjektif atau objektif 

tergantung pada hasil pandangan yang muncul dalam filsafat. Nilai akan 

menjadi subjektif tatkala subjek sangat berperan dalam segala hal, kesadaran 

manusia menjadi tolak ukur,  atau eksistensi, makna dan validitasnya 

tergantung pada subjek yang menilai. Nilai itu bersifat objektif jika ia tidak 

tergantung pada subjek atau kesadaran menilai. Nilai bersifat objektif 

berangkat dari Pandangan bahwa tolak ukur suatu gagasan berada pada 

objeknya. 

K. Bertens mendefenisikan nilai sebagai sesuatu yang menarik, sesuatu 

yang dicari, sesuatu yang menyenangkan serta sesuatu yang akan disukai dan 

diinginkan.28 Dengan kata lain nilai merupakan sesuatu yang baik dan juaga 

memiliki konotasi yang bermakna positif. 

Max Scheler mendefeniskan nilai sebagai suatu kualitas yang tidak 

tergantunng pada pembawaannya, yang merupakan kualitas apriori (yang 

dapat dirasakan manusia tanpa melalui pengalaman inderawi). Tidak 

tergantungnya suatu kualitas tidak hanya pada objeknya saja melainkan juga 

tidak tergantung pada reaksi kita terhadap benda dan nilai. Adapun tingkatan 

nilai yang dikelompokkan oleh Max Scheler terbagi dalam 4 hiraraki, yakni: 

                                                           

27
 Al-Rasyidin dan Amroeni, Nilai: Perspektif Filsafat (Medan: Perdana Publishing, 

2016), h. 12  

28
 Zaprulkhan, Filsafat Ilmu: Sebuah Analisis Kontemporer,…h. 83 
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a. Nilai Menyenangkan  

Pada tingkatan pertama dan paling rendah kita dapat menemukan segala 

nilai dalam dimensi yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan, 

serta kenikmatan dan kesakitan ataupun kepedihan. Tingkatan nilai juga 

berkaitan dengan fungsi dari perasaan inderawi atau yang dapat dirasakan 

secara fisik serta menghasilkan perasaan nikmat dan rasa sakit. 

b. Nilai Vitalitas  

Nilai vitalitas tidaklah berkaitan dengan fungsi˗fungsi inderawi tertentu 

melainkan berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan. Nilai˗nilai tersebut 

berkaitan dengan yang luhur dan yang kasar, yang kuat dalam artian 

kesehatan fisik, dan yang lemah dalam artian kesakitan atau ringkih dan 

juga mencakup yang bagus atau yang berlawan dengan yang jelek. Nilai-

nilai yang berada dalam tingkatan ini terdiri dari kesejahteraan pada 

umumnya, baik pribadi maupun komunitas. Nilai ini mendatangkan 

perasaan  yang sama sekali tidak tergantung, serta tidak dapat direduksi 

atau dikembalikan baik pada tingkatan nilai yang lebih tinggi (nilai 

spiritual) atau pada yang tingkatan nilai yang rendah (nilai kesenangan 

atau kegunaan). 

c. Nilai-nilai Spritual 

Pada nilai ini memiliki sifat yang tidak tergantung pada lingkungan 

badaniah serta lingkungan alam di sekitarannya. Tingkatan ini memiliki 

kedudukan yang lebih tinggi dari nilai kehidupan. Adapun jenis pokok dari 

nilai spiritual yakni: pertama, nilai estetis, nilai ini berkaitan dengan 

keindahan dan kejelekan. Kedua, nilai benar dan salah  atau adil dan tidak 

adil, hal ini berkaitan dengan dasar utama bagi suatu tatanan hukum 

objektif. Ketiga, nilai pengetahuan yang murni demi diri sendiri. 
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d. Nilai Kesucian 

Nilai ini hanya tampak pada kita dalam objek yang dituju sebagai objek 

obsolut. Pada tingkatan kesucian tidaklah tergantung dengan adanya 

perbedaan waktu atau perbedaan dengan orang yang membawanya. 

Perasaan yang ditampak pada nilai ini berkaitan dengan rasa berbakti dan 

rasa putus harapan yang secara jelas harus dibedakan dengan sekedar rasa 

senang dan susah.29 

Hakikat nilai (aksiologi) di dalam pandangan aliran filsafat dapat 

dipengaruh oleh cara pandang serta pemikiran filsafat yang dianut oleh 

masing-masing aliran filsafat, berikut beberapa pandangan teori tentang nilai:  

a. Nilai menurut idealisme 

Idealisme berpandangan bahwa hukum-hukum etika merupakan hukum 

kosmos. Di mana seseorang dapat dikatan baik jika ia terlibat di dalam 

hukum-hukum tersebut. Idealisme juga berpandangan bahwa perilaku, 

sikap, serta ungkapan perasaan juga memiliki kaitannya dengan kualitas 

baik dan buruk. Menurut kelompok idealisme mengenai ide kebaikan 

tertinggi di dalam kehidupan manusia sesungguhnya sudah ada bersamaan 

dengan adanya ia di dunia ini, yang dalam artian bahwa nilai apapun akan 

selalu bersifat tetap, tidak dapat berubah atau absolut. Nilai-nilai tentang 

kebajikan atau kebaikan mengenai kebenaran dan nilai keindahan 

sesungguhnya tidak dapat berubah secara fundamental dari satu masa 

kemasa berikutnya karena sifatnya yang konstan. Oleh karena itu sesuatu 

yang telah digolongkan menjadi benar atau salah, cantik atau jelek, baik 

                                                           

29
 Abdul Basit, Nilai-nilai Filosifis dalam Upacara Grebek Pancasila di Kota Blitar 

(Tinjauan Filsafat Nilai Max Scheler), (Tesis S2 Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Institut 

Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019), h. 33 
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atau buruk dan yang semisalnya tidak dapat berubah dari generasi 

kegenerasi berikutnya. 

b. Nilai menurut realisme 

Nilai merupakan sumber dari ilmu pengetahuan manusia yang terdapat 

pada keteraturan dari lingkungan hidupnya. Realisme berpandangan 

bahwa perilaku baik atau buruknya seseorang tergantung pada 

keturunanyan dan lingkungan bagaimana ia hidup. Dari segi idealisme dan 

rasionalisme yang dipadukan di dalam satu sintesa oleh Goerge Santayana 

mengatakan bahwa nilai tidaklah ditandai dengan suatu konsep yang 

bersifat tunggal, dikarenakan perhatian, pengalaman, serta minat yang 

dimiliki oleh seseorang bisa menentukan suatu kualitas tertentu. Bahkan 

jika idealisme tetap menjunjung tinggi nilai-nilai serta asas oteriter 

tersebut, mereka tetap mengakui bahwa pribadi seseorang secara aktif 

dapat menentukan nilai-nilai yang ada pada dirinya. 

c. Nilai menurut pragmatisme 

Nilai menurut aliran ini merupakan sesuatu yang relatif, dimana etika dan 

moral bukanlah sesuatu yang permanen atau tidak konstan melainkan akan 

selalu berubah sesuai dengan perkembangan budaya dan perubahan yang 

terjadi disetiap masyarakat. 

d. Nilai dalam Islam  

Setiap nilai yang ada di dalam Islam merupakan sesuatu yang mengandung 

nila-nilai yang berasal dari Allah swt untuk ciptaan-Nya. Dalam 

menentukan sesuatu itu mempunyai nilai baik atau buruk, hal itu 

tergantung pada manusia itu sendiri yang sebagai khalifah fil ardh ataupun 
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„immarah fil ardh. Karena di dunia ini manusia sebagai subjek, maka etika 

yang menjadi nilainya.30 

C. Nilai Filosofis 

Nilai filosofis pada hakikatnya aksiologi ilmu pengetahuan sesuatu 

yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa 

yang dinilai. Nilai dapat bersifat objektif dan subjektif, seperti yang dijelaskan 

oleh Honnes, yakni: 

a. Objektivisme atau realisme Aksiologis,  

Menurut pandangan ini nilai merupakan sesuatu yang dianggap objektif. 

Nilai, norma, ideal dan sebagainnya merupakan unsur atau berada dalam 

realitas objektif, atau ia dianggap beraaal dari suatu objek melalui 

ketertarikan. Nilai berada dalam suatu objek. Nilai terletak dalam realitas. 

b. Subjektivisme Aksiologis 

Teori-teori yang berkenaan dengan pandangan ini mereduksi nilai ke 

dalam pernyataan yang terkait dengan sikap mental Terhadap suatu objek 

atau situasi. Nilai memiliki realitas hanya sebagai suatu keadaan pikiran 

Terhadap suatu objek. Subjektivisme aksiologis cenderung mengabsahkan 

teori etika hedonism, sebuah teori yang menyatakan kebahagian sebagai 

nilai dan naturalism yang menyakini bahwa nilai dapat direduksi ke dalam 

sebuah statemen psikologis. Parker, seseorang yang beraliran humanisme 

berpandangan bahwa nilai kepunyaan pikiran. Kepuasan terhadap hasrat 

adalah nilai yang sesungguhnya. Suatu nilai selalu merupakan 

pengalaman, tidak pernah berwujud sesuatu atau objek. 

 

 

                                                           
30

 Ade Imelda Frimayanti, Implementasi Pendidikan Nilai dalam Pendidikan Agama 

Islam (Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8 No. 11, 2017), h. 233-234 
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c. Relasionalisme Aksiologis 

Nilai dalam pandangan ini berasal dari teori yang menyatakan bahwa nilai 

adalah suatu relasi saling terkait antara variable-variabel yang saling 

berinteraksi. Nilai tidak bersifat privat (subjektif) dalam arti lepas dari 

kepentingan. Dewey berpandangan bahwa nilai adalah ketetapan hati atau 

kepuasan harmonis dari konflik-konflik yang terjadi dalam “keadaan 

lingkungan atau sosial”, yakni dalam interaksi individu dengan lingkungan 

sosial danfisiknya. Sedangkan, pepper berpendapat bahwa suatu nilai 

muncul dari arena yang di dalamnya telah dilakukan sesuatu dengan 

kualitas peristiwa yang ada di dalamnya. Nilai terkait dengan sistem 

hubungan impersonal. 

d. Minimalisme atau Skeptisme (Emotivisme) Aksiologi 

Teori ini berpandangan bahwa penentuan nilai adalah ekspresi emosi atau 

usaha untuk membujuk. Yang semuanya tidak faktual. Dalam perspektif 

emotivisme ini, nilai adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dan 

bersifat emotif, meski memiliki makna faktual. Nilai sama sekali tidak 

dapat digambarkan sebagai keadaan suatu subjek, objek, atau sebagai 

hubungan.31 

D. Tari  

Seni merupakan salah satu media komunikasi antara pencipta dan 

penikmat seni. Setiap karya seni yang diciptakan perlu untuk dikomunikasin 

kepada masyarakat setempat. Komunikasi sendiri merupakan suatu bagian 

yang tidak terpisahkan di dalam aktivitas berkesenian. Di dalam seni itu 

sendiri telah terkandung pesan-pesan yang dikomunikasikan melalui gerakan, 

bunyi-bunyian dan lainnya. 

                                                           

31
 Indo Santalia, Pengantat Filsafat (Makassar: Syahadah, 2017), h. 159-161 
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Seni tari merupakan suatu keindahan dari gerak anggota badan 

manusia yang bergerak berirama, berjiwa dan harmonis.Tari merupakan gerak 

anggota tubuh yang berirama serta ditampilkan di waktu dan tempat tertentu, 

dan diiringi dengan bunyi-bunyian atau musik pengiring yang berfungsi 

unrtuk mengatur ketukan gerakan dari penari agar maksud dari tarian yang 

ditampilkan dapat tersampaikan dengan baik. 

Tari menurut Amir Rocyatmo merupakan gerakan ritmis yang dapat 

menampilkan keindahan sebagai ekspresi dari jiwa manusia yang tidak 

terlepas dari ruang dan waktu.32 Dengan kata lain tari juga merupakan suatu 

gerakan berirama yang dapat mengungkapkan ekspresi jiwa manusia yang 

terdiri dari unsur keindahan seperti wiraga atau tubuh, wirama atau irama, 

wirasa atau penghayatan, serta wirupa atau wujud.  

Tari juga menjadi ungkapan dari suatu budaya atau ekspresi budayan 

dari suatu masyarakat. Sehingga dengan adanya suatu tarian orang-orang akan 

mengetahui asal dari tarian tersebut. 

Secara konseptual tari tidaklah terlepas dari tiga unsur dasar tersebut 

yakni: 

a. Wiraga  

Wiraga ini merupakan ungkapan dari keselurahan aspek gerak tari baik itu 

dari gerakan awal hingga akhir, penari juga diharuskan untuk mengingat 

setiap gerakan, proses pengulangan gerakan, teknik tari yang dilakukan 

serta mampu menempatkan garakan tarian diposisi yang tepat. 

 

 

                                                           

32
 Nainul Khutniah dan Veronika Eny Iryanti, Upaya Mempertahankan Eksistensi Tari 

Kridjha Jati di Sanggar Hayu Budaya Kelurahan Pengkol Jepara (Jurnal Seni Tari, Vol. 1 No. 1, 

2012), h. 12 
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b. Wirama  

Wirama merupakan hal yang berkaitan tentang kepekaan atau ketajaman 

rasa penari terhadap irama yang terdapat disetiap gerakan tarian. Wirama 

memiliki tiga kepekaan di dalamnya yakni: 

1) Kepekaan irama. Irama dalam konteks ini sebagai musik tari yang 

mana merupakan sesuatu yang penting dan juga cenderung 

mendominasi. Penari haruslah mempunyai kepekaan dan ketajaman 

rasa terhadap irama agar selaras dengan gerakannya. 

2) Kepekaan gerak. Penari harus memiliki kepekaan dan ketajaman rasa 

agar dapat menselaraskan tempo dengan gerakan anggota tubuh. 

Sehingga gerakan yang dihasilkan sesuai dengan iringan irama yang 

ada. 

3) Kepekaan ritme gerak. Hal ini gerakkan sesuai berdasarkan motif 

gerak dan kaidah-kaidah yang dimiliki. Adapun kepekaan ini 

mengharuskan ketajaman rasa dalam mengambil jarak dengan anggota 

tubuh.  

c. Wirasa  

Adapun wirasa berkaitan tentang bagaimana kemampuan penari serta 

penjiwaannya dalam menyapaikan emosi yang sesuai dengan tema tarian 

yang pentaskannya. 

Suatu tarian juga memiliki beberapa jenis dan fungsi, berikut beberapa 

jenis dan fungsi dari tari menurut Jazali: 

a. Tari Sebagai Sarana Upacara 

Tari sebagai sarana upacara terbagai menjadi tiga fungsi yakni: 
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1) Sebagai upacara keagamaan, yang jenis tarianya biasa digunakan 

untuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan di waktu tertentu 

dan bersifat religious.  

2) Sebagai upacara adat, yang jenis tariannya lahir atau muncul dari 

lingkungan adat serta berkaitan dengan adanya kepentingan dari 

masyarakat tertentu dan juga berkaitan dengan peristiwa-peristiwa 

penting dari hidup manusia, seperti kelahiran, pernikahan, kematian 

dan lainya. 

b. Tari Sebagai Hiburan 

Tari sebagai sarana hiburan biasanya digunakan untuk memberikan 

penghiburan tanpa memiliki maksud mendalam seperti dapat memperoleh 

pengetahuan dari tari yang ditampilkan. Tari yang digunakan sebagai 

tujuan untuk menghibur biasanya dilakukan untuk perayaan untuk pesta 

atau perayaan ulang tahun.  

c. Tari Sebagai Pertunjukan 

Tari sebagai sarana pertunjukan biasanya ditampilkan untuk pertunjukan 

yang bernilai seni, dan senantiasa untuk menampilkan tari yang menarik 

dan tidak lupa menampilkan sisi dari ekspresi jiwa di dalam pertunjukan 

tersebut, sehingga menimbulkan kesan dan mendapatkan wawasan yang 

baru.  

Fungsi tari menurut Hidayat dibagi lagi menjadi 8 ranah bagian yaitu 

sebagai berikut: 

1. Tari sebagai suatu media pengenalan dari fungsi mekanisme tubuh. 

2. Tari sebagai suatu media untuk pembentukan tubuh. 

3. Tari sebagai suatu sarana media bersosialisasi. 

4. Tari sebagai suatu media prinsip dari ilmu pasti.  
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5. Tari sebagai sarana untuk menumbuhkan kepribadian 

6. Tari sebagai sarana pengenalan dan pembentukkan karakteristik. 

7. Tari sebagai sarana untuk berkomunikasi. 

8. Tari sebagai sarana dalam memberikan pemahaman nilai dari suatu 

budaya.33 

Dari segi pertunjukan peran dari fungsi tari dapat dibedakan menjadi 

beberapa: 

a. Tari Upacara 

Tari upacara merupakan suatu tarian yang ditampilkan ketika terdapat 

keperluan upacara. Di daerah tertentu tarian ini memiliki keterkaitan 

dengan masyarakat yang masih menjadikan dan memfungsikan tarian 

sebagai keperluan dari rangkaian upacara. Adapun ciri dari tarian ini yaitu 

masih hidup serta berkembang di dalam tradisi yang kuat. 

b. Tari Upacara Adat 

Tari upacara adat biasanya dilakukan ketika penyambutan yang berkaitan 

dengan kepentingan atau keperluan adat. Adapun tarian ini biasanya 

dilakukan ketika menjemput tamu agung atau tamu terhormat. 

c. Tari Religi atau Agama 

Tari religi sering dijumpai pada saat terdapat acara atau prosesi upacara 

tertentu. Adapun bentuk upacara yang dilakukan itu seperti ketika 

kelahiran, arak penganting, kematian serta beberapa acara prosesi lainnya. 

Dalam hal ini pertunjukan ini biasanya dikaitkan dan disatukan ke dalam 

ritual atau prosesi acara yang dilakukan. 

 

 

                                                           
33

 Ni Luh Suswtiawati, Mudra (Jurnal Seni Budaya, Vol. 26, No. 2 Juli 2011), h. 130 
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d. Tari pergaulan 

Tari pergaulan ini biasanya dilakukan oleh muda mudi ketika bulan 

purnama sebagai tari pergaulan kaum remaja, dimana tari merupakan 

tarian sosial yang memiliki latar belakang cerita. Adapun contoh jenis 

tarian ini seperti tari joget, tari lenso, tari serampang dua belas dan lainnya 

e. Tari teatrikal 

Tari ini merupakan bentuk pertunjukkan yang dikemas lengkap dimana di 

dalamnya terdapat unsur seni rupa, musik teater dan tari. Pertunjukan ini 

memberikan kesan komunikasi dengan penonton sehingga menampakkan 

kesan teatrikalnya.34 

Seni tari di dalam Islam dengan seni tari di Barat berbeda. Seni tari di 

Islam di dalam penerapannya selalu bersandar pada nilai-nilai serta norma di 

dalam ajaran agama Islam. Nilai-nilai keilahiyan merupakan pandangan bagi 

pencipta tari, penari dan penikmat dari tari tersebut. Tarian di dalam Islam 

dapat memberikan rasa kepuasan batiniah bagi manusia. Tarian di dalam 

Islam memiliki nilai-nilai yang positif sehingga manusia dapat merasakan 

perasaan yang nyaman, tenang, dapat pula mendekatkan kita kepada Allah.35 

Berikut beberapa pendapat para ulama mengenai hukum tari dalam 

Islam: 

Di dalam kitab Ihya Ulum ad-Din oleh Imam al-Ghazali, ia 

berpendapat bahwa mendengarkan nyanyian serta musik sambil melakukan 

gerakan tari hukumnya adalah mubah (boleh), hal ini dikarenakan para sahabat 

Rasulullah saw pernah melakukan hajal (berjinjit) ketika ia merasa bahagia.
36

 

                                                           
34

 Rahmida Setiawati, Seni Tari untuk SMK Jilid 2 (Jakarta: Direktorat Pembinaan 

Sekolah Menengah Kejuruan, 2008), h. 177-182 
35

 Tri Yuliana Wijayanti, Seni Tari dalam Pandangan Islam (Jurnal Al-Fuad, Vol. 2, 

Juli-Desember 2018) h. 247 

36
Nisa,TaridalamHukumIslam (http://library.walisongo.ac.id/digilib/file/disk1/7/jtptian-

gdl-s1-2014-nisa219901-336-bab+II+2-0.pdf (diakses pada tanggal 23 April 2021), h.36. 

http://library.walisongo.ac.id/digilib/file/disk1/7/jtptian-gdl-s1-2014-nisa219901-336-bab+II+2-0.pdf
http://library.walisongo.ac.id/digilib/file/disk1/7/jtptian-gdl-s1-2014-nisa219901-336-bab+II+2-0.pdf


23 
 

 
 

Mahzhab Syafi‟i; para ulama syafi‟iyyah berpendapat bahwa hukum 

dari tari adalah mubah, kecuali jika terdapat goyangan atau gerakan yang 

dilakukan oleh penari laki-laki dan menyerupai perempuan maka hukumnya 

berubah menjadi haram.
37

 

Mazhab Hambali; para ulama hanambaliyyah berpendapat bahwa 

hukum dari tari jika tujuannya adalah permainan maka hukumnya adalah 

makruh tapi jika terdapat hajar syar‟iyyah maka hukumnya menjadi mubah.
38

 

Serta menurut imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya At Thuruqul 

Hukmiyyah “ikhtilat perempuan dan laki-laki, adalah penyebab banyaknya 

perbuatan keji dan merajalelala zina.” Dalam hal ini apabila terdapat 

perempuan dan laki-laki yang bercampur baur dan menari bersama-sama maka 

hukumnya haram. Sesuai dengan ketentuan syara‟ bahwa sesuatu yang 

menghantarkan kepada perbuatan haram maka hukumnya menjadi haram.39 

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Isra‟/17: 32 ; 

ٍْلً  سَاۤءَ سَبِ َٔ ٌَ فَاحِشَتً ۗ ّٗ كَا ىٓ اََِّ َٰ لََ تقَْسَبُٕا انصِّ َٔ 

Terjemahnya: 

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah 
perbuatan keji dan jalan terburuk.40 

Dari ayat diatas Allah swt melarang hamba-hambaNya berbuat zina, 

begitu pula mendekatinya dan melakukan hal-hal yang mendorong dan 

menyebabkan terjadinya perzinaa. 

 

                                                           

37
 Riki Agung Saputra, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Tradisional di 

Sanggar Seni Pamanah Rasa Kaduejo Pandeglang-Banten (Skripsi S1, Fakultas Syariah UIN 

Maulana Hasanuddin Banten, 2020), h. 10. 

38
 Riki Agung Saputra, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Tradisional di 

Sanggar Seni Pamanah Rasa Kaduejo Pandeglang-Banten, h. 9. 
39

 Heni Siswantari, Pandangan Islam Terhadap Seni Tari di Indonesia (Sebuah Kajian 

Literarur) (Pelataran Seni, Vol. 5 No. 1, Maret 2020) h.14 

40
 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an al-Karim dan Terjemahannya, 

…h. 285 
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E. Masyarakat  

Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab yakni syaraka yang berarti 

ikut serta, berpartisipasi, atau syirk yang berarti bergaul. Dalam bahasa inggris 

masyarakat disebut dengan society, kata tersebut berasal dari bahasa Latin 

yakni socius, yang berarti kawan.   

Masyarakat adalah sesuatu yang di dalamnya terdapat golongan besar 

atau kecil serta terdiri dari beberapa kumpulan manusia, yang dengan atau 

karena sendirinya bertalian secara golongan dan saling mempengaruhi satu 

sama lain.  

a. Masyarakat pedesaan  

Masyarakat pedesaan ditandai dengan adanya pemilikan ikatan perasaan 

batin yang kuat sesama antar warga desa, yakni perasaan setiap warga atau 

anggota masyarakat yang dimiliki cukup kuat. Mereka merasa menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat di mana mereka hidup, 

dicintainya serta mereka juga memiliki perasaan yang bersedia untuk 

berkorban setiap saat demi masyarakatnya. Hal ini disebabkan karena 

mereka beranggapan bahwa sesama antar warga yang saling mengasihi 

dan saling menghormati, memiki hak tanggung jawab yang sama terhadap 

keselamatan bersama di dalam masyarakat. 

Berikut beberapa ciri-ciri yang ada pada masyarakat pedesaan yakni: 

1) Di dalam masyarakat pedesaan di antara warganya mempunyai 

hubungan yang erat dan lebih mendalam jika dibandingkan dengan 

masyarakat pedesaan lainnya diluar batas-batas wilayahnya. 

2) Sistem kehidupan pada umumnya berkelompok dengan dasar 

kekeluargaan. 
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3) Sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian. 

Pekerjaan-pekerjaan yang bukan pertanian biasanya merupakan 

pekerjaan sampingan untuk mengisi waktu luang. 

4) Masyarakat pedesaan termasuk homogen, misalnya dalam hal mata 

pencarian, agama, adat-istiadat dan sebagainya.41 

Terdapat tiga unsur pokok yang membedakan tindakan dari 

masyarakat menurut Talcott Parsons, yakni sistem kepribadian, sistem sosial 

dan sistem budaya. Sistem budaya itu dianggap sebagai dasar dari struktur 

normative sosial dan juga sebagai bentuk-bentuk suatu kebutuhan serta proses 

dalam pengambilan keputusan dalam sistem kepribadian. Sedangkan pada 

sistem sosial yang menjadi permasalahannya adalah soal integritas, sehingga 

komponen subsistem sosialnya hanya dapat dibicarakan dalam kaitannya 

dengan sumbangsihnya terhadap integritas sistem sosial tersebut. Terdapat 2 

hal penting bagi integritas sistem sosial tersebut, yakni: 

1) Sistem sosial haruslah dapat memberikan dorongan pada masyarakat agar 

bertindak dan berprilaku sesuai dengan perannya dan harapannya. 

2) Sistem sosial haruslah menjauhi dari tuntutan-tuntutan yang bersifat aneh 

dari anggotanya, agar kiranya tidak menyebabkan konflik atau 

penyimpangan. 

Masyarakat apabila dipandang sebagai suatu sistem sosial, maka 

sistem sosial tersebut dikonstruksikan terdiri dari beberapa subsistem. 

Terdapat empat subsistem yang menjalankan fungsi-fungsi utama dikehidupan 

bermasyaraat yang jabarkan oleh Talcott Parsons, berikut beberapa fungsi-

fungsi tersebut: 

                                                           

41
 Abu Ahmadi, dkk, Ilmu Sosial Dasar,…h. 242 
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1) Fungsi adaptasi (adaptation), fungsi ini akan dilakukan oleh subsistem 

ekonomi. 

2) Fungsi pencapaian tujuan (goal attainment), fungsi ini akan dilakukan oleh 

sistem politik. 

3) Fungsi integrasi (integration), fungsi ini akan dilakukan oleh subsistem 

hukum. 

4) Fungsi untuk mempertahankan atau menegakkan pola dan struktur 

masyarakat (lattent pattern maintenance), adapun pada fungsi ini akan 

dilakukan oleh subsistem budaya.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian lapangan 

atau field research yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara observasi ke 

lokasi penelitian yang berada di kecamatan Wotu kabupaten Luwu Timur.  

Penelitian lapangan ini juga bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang  dilakukan secara langsung pada objek yang 

diteliti, untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Penelitian kualitatif 

mencakup deskripsi atau gambaran tentang situasi, kegiatan atau peristiwa 

maupun fenomena tertentu.
42

 

B. Metode Pendekatan 

Terdapat beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Pendekatan filosofis, dimetode pendekatan ini peneliti memfokuskan 

penelitiannya pada nilai-nilai yang terkandung di dalam tari sumajo. 

2. Pendekatan historis, pendekatan ini digunakan peneliti dalam melihat 

aspek sejarah dan perkembangan tari sumajo. 

C. Sumber Data 

Sumber  data merupakan salah satu yang paling penting di dalam 

sebuah penelitian. Apabila terdapat kesalahan di dalam penggunaan atau 

pemahaman terhadap sumber data, maka data yang akan diperoleh juga akan 

                                                           

42
 A. Musri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan Penelitian 

Gabungan, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 331.  
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jauh dari data yang diharapkan.43  Maka dari itu, peneliti harus dapat 

memahami sumber data yang mana yang akan digunakan.  

Sumber data yang dimaksud ialah asal dari data yang diperoleh selama 

melakukan penelitian. Dipenelitian ini, peneliti menggunakan beberapa 

sumber data yaitu: 

1. Data primer, yaitu sumber data pertama yang telah didapatkan yakni data 

yang diperoleh secara langsung dari para narasumber. Adapun yang 

menjadi narasumbernya adalah tokoh adat, budayawan, serta penari dan 

juga masyarakat. 

2. Data sekunder, yaitu sumber data yang kedua yakni data yang diperoleh 

dari hasil penelitian sebelumnya serta data-data dari beberapa buku, jurnal, 

serta artikel-artikel yang terkait. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian kualitatif peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data yang mengharuskan peneliti untuk mengumpulkan atau mendapatkan 

informasi secara lisan ataupun tulisan serta dari tingkah laku manusia. Teknik 

yang biasanya digunakan para peneliti di dalam penelitian kualitatif untul 

mengumpulkan data  adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.44 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian 

ini, yaitu:  

1. Observasi Partisipasi ( Participant Observasation) 

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan 

                                                           

43
 Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi : Format-Format Kuantitatif 

dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran 

(Fajar Interpratama Mandiri,  2013), h. 129 

44
 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan 

Penelitian Kualitatif dalam Berbagi Disiplin Ilmu (PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 20 
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pengindraan. 
45

 Menurut Kartono observasi merupakan studi yang disengaja 

dan sistematis mengenai fenomena sosial serta gejala-gejala psikis dengan 

cara pengamatan dan pencatatan. Dengan ciri-ciri dan luasnya signifikasnsi 

dari interrelansinya elemen-elemen tingkah laku manusia terhadap suatu 

fenomena sosial yang kompleks dalam pola-pola kultural tertentu.46  

2. Wawancara  

Wawancara adalah proses mengarahkan percakapan untuk 

mengumpulkan informasi.
47

 Wawancara secara umum merupakan proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 

sembil bertatap muka antara pewawancara dengan informan.
48

 

Teknik yang dilakukan dalam wawancara ini berupa teknik wawancara 

secara terstruktur. Karena penulis telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan 

yang akan diajukan sesuai dengan masalah-masalah yang ditetapkan oleh 

penulis agar  kiranya data yang diperoleh lebih tepat. 

3. Dokumentasi 

Selain dari dua teknik pengumpulan data diatas, teknik pengumpulan 

data berupa dokumentasi juga sangatlah diperlukan agar informasi data-data 

penelitian yang telah didiperoleh lebih akurat. Dokumentasi menjdai salah 

                                                           

45
 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan, dan Ilmu Sosial 

Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 118. 

46
 Seto Mulyadi, dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method (Perspektif Yang 

Terbaru untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Kemanusiaan dan Budaya) (PT Rajagrafindo Persada, 2019), 

h.211 

47
 Siti Kholifah dan I Wayan Subyanya, Metodologi Penelitian Kualitatif: Berbagai 

Pengalaman Dari Lapangan (PT Rajagrafindo Persada, 2018), h. 151. 

48
 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan, dan Ilmu Sosial 

Lainnya, h. 111. 
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satu Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi peneletian 

sosial. Dimana metode ini dapat digunakan untuk menelusuri data historsis.
49

 

Dokumentasi digunakan didalam penelitian ini sebagai salah satu 

sumber data yang dapat dimanfaatkan dalam mengkaji dan mengetahui data-

data yang diteliti. 

E. Instrument Penelitian 

Instrument penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam 

mengumpulkan data.
50

 Jadi yang menjadi intrumen dalam penelitian ini yakni 

peneliti itu sendiri, dimana peneliti yang menetapkan fokus penelitiannya, 

memilih informan sebagai sumber data, buku ataupun jurnal-jurnal yang 

terkait dengan penelitian, serta alat tulis atau catatan-catatan kecil dari 

penelitian saat di lapangan. 

F. Teknik Pengolahan Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan 

pengaturan secara sistematis transkip wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman 

terhadap bahan-bahan tersebut agar diinterpretasikan temuannya kepada orang 

lain.
51

 

Setelah semua data yang diperoleh dan terkumpul maka selanjutnya 

adalah data tersebut dianalisa secara kualitatif. Ada beberapa teknik yang 

digunakan dalam menganalisis data di dalam penelitian ini antara lain: 
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 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan, dan Ilmu Sosial 

Lainnya, h. 124. 
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 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi (Jakarta: 
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51
Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi, h. 217. 



30 
 

 
 

1. Reduksi data  

Peneliti melakukan reduksi data dengan cara menyaring data yang 

telah didapatkan selama di lapangan dengan cara merangkum kemudian 

meluangkannya ke dalam bentuk tulisan yang sebelumnya telah dipilah-pilah 

dan difokuskan pada tujuan penelitian tersebut, dari sekian banyak data yang 

telah didapatkan di lapangan. Data yang telah ditulis kemudian disusun secara 

sistematis sehingga membuatnya dapat dengan mudah dipahami. 

2. Penyajian data 

Adapun dalam tahap ini, data-data yang telah direduksi tersebut dipilah 

kembali oleh peneliti sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dari 

penelitian ini serta mengelompokkannya agar dapat memudahkan dalam 

penarikan kesimpulan. 

3. Penarikan kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang disajikan di dalam penelitian ini berupa 

gambaran singkat serta pemaparan dari keseluruhan penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti, sehingga dalam hal ini mungkin saja dapat menjawab 

rumusan masalah yang ada sejak awal.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umun Lokasi Penelitian 

1. Profil Kabupaten Luwu Timur 

 

Gambar 4.1 

Peta Kabupaten Luwu Timur 

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu kabupaten yang berada 

di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Timur berada di sebelah 

selatan garis khatulistiwa, tepatnya terletak diantara 2º03‟00” - 3º03‟25” 

Lintang Selatan dan 119º28‟56” Bujur Timur. Kabupaten Luwu Timur berada 

paling timur dari Provinsi Sulawesi Selatan dan secara geografis berbatasan 

dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebalah utara dan timur. Provinis 
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Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone di sebelah selatan serta kabupaten Luwu 

Utara di sebelah Barat.
52

 

Kabupaten Luwu Timur sendiri secara administrasi terbagi menjadi 11 

kecamatan dengan Kecamatan Malili sebagai ibukotanya, adapun beberapa 

kecamatan tersebut yakni, 

a. Kecamatan Burau 

b. Keacamatan Wotu  

c. Kecamatan Tomoni 

d. Keacamatan Tomoni Timur  

e. Kecamatan Mangkutana 

f. Kecamatan Kalaena  

g. Keacamatan Angkona 

h. Kecamatan Malili 

i. Keacamatan Wasuponda 

j. Kecamatan Towuti 

k. Kecamatan Nuha 

2. Profil Kecamatan Wotu  

a. Letak Geografis Keacamatan Wotu  

Kecamatan Wotu merupakan daerah dataran rendah karena dari 16 

desa yang ada 5 desa di antaranya merupakan wilayah pantai serta 11 desa 

lainnya merupakan wilayah bukan pantai. Kecamatan Wotu memiliki luas 

daerah 130,52 km
2 

atau yang meliputi sekitar 1,88 persen dari luas kabupaten 

Luwu Timur. Secara Astronomis kecamatan Wotu berada di sebelah barat dari 

Malili Ibu kota Luwu Timur tepatnya berada diantara 2 31‟ 58”-2 39‟57” 

Lintang Selatan dan 120 45‟20”-120 55‟38” Bujur Timur. Adapun letak 

                                                           

52
 Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2020, h. 7  
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geografisnya berbatasan dengan Kecamatan Burau di sebelah barat Teluk 

Bone di sebelah selatan, Kecamatan Tomoni Timur di sebelah utara dan 

Kecamatan Angkona di sebelah timur. 

b. Kependudukan  

Kecamatan Wotu terdiri dari 16 desa, yang mana kepadatan 

penduduknya tergolong cukup tinggi yakni sekitar 233 orang perkilometer 

persegi. Dengan Desa Lera sebagai desa terpadatnya yakni 695 orang 

perkilometer persegi daan Desa Balo-Balo menjadi desa dengan kepadatan 

terdendah yakni sekitar 83 orang perkilometer persegi. 

c. Sosial  

1. Pendidikan  

Pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam 

meningkatkan kualitas hidup serta mencerdaskan masyarakatnya. Oleh karena 

itu pemerintah selaknya memberikan fasilitas pendidikan yang cukup 

memadai bagi masyarakat. Adapun fasilitas pendidikan di Kecamatan Wotu 

terbilang lengkap seperti sarana pendidikan informal yakni Taman kanak-

kanak (TK) dan sarana pendidikan formal yakni mulai dari Sekolah Dasar 

(SD) sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) telah disediakan dan 

tersebar disetiap desa. Adapun pada tahun 2016, jumlah TK yang ada di 

Kecamatan Wotu sebanyak 19 unit sekolah serta SD dengan jumlah 22 unit 

sekolah. Sedangkan jumlah SLTP dan SLTA masing-masingnya sebanyak 8 

dan 3 unit sekolah. Rasio antara murid dan guru dapat memberikan kita 

gambaran seberapa banyak rata-rata murid yang diajar oleh seorang guru. 

Angka rasio ini juga menjadi salah satu yang dapat digunakan untuk melihat 

serta mengukur tingkat keefektifitasan seorang guru dalam proses belajar 

mengajar. Pada tahun ajaran 2015/2016 rasio murid guru SD sebesar 17 murid 
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setiap guru, sedangkan rasio siswa guru pada tingkat SLTP dan SLTA sebesar 

13 dan 18 siswa setiap guru.   

2. Kesehatan  

Fasilitas kesehatan yang tersedia di Kecamatan terbilang lengkap. 

Rumah sakit umun daerah (RSUD) terdapat di Kecamatan Wotu yang berada 

desa Bawalipu yakni RSUD I Lagaligo. Serta terdapat 1 unit puskesmas di 

Desa Bawalipu, 11 unit puskesmas pembantu (pustu), 8 unit poskesdes, 32 

unit posyandu. Selain itu ada 6 tempat praktek dokter, 3 praktek bidan serta 5 

apotek. Pada tahun 2016 kondisi kesehatan yang sering terjadi di Kecamatan 

Wotu yaitu penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sebagai penyakit 

yang memiliki pasien terbanyak, dikondisi kedua dan ketika yaitu kecelakaan 

dan rudapaksa serta dermatitis alergi. Dalam berbagai permasalahan kondisi 

kesehatan tersebut dapat menjadi langkah pencegahan serta upaya untuk 

pencegahan penyakit kedepannya.   

3. Perumahan dan Lingkungan 

Pada tahun 2019 listrik PLN di Kecamatan Wotu belum sepenuhnya 

merata di seluruh desa dikarenakan terdapat satu desa yang belum masuk 

listrik PLN yakni desa Tabaroge. Sedangkan dalam hal memasak masyarakat 

pada umumnya telah menggunkan gas LPG. Sementara itu, untuk kondisi 

pembuangan sampah keluarga terbilang relatife baik dikarenakan setiap desa 

sebagian masyarkatnya telah membuang sampah pada lubang atau di bakar 

selain itu beberapa desa juga telah menyiapkan truk-truk sampah untuk 

diangkut dan dibawa ke tempat pembuangan sampah. 

4. Agama 

Mayoritas dari penduduk di Kecamatan Wotu beragama Islam, hal ini 

dapat dilihat dari jumlah tempat ibadah umat Islam yang terdiri dari 40 mesjid 
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serta 18 mushollah/langgar. Selain itu terdapat pula komunitas masyarakat 

yang memeluk agama Kristen dan Hindu dengan jumlah tempat ibadah 

sebanyak 18 gereja dan sebanyak 15 pura. 

3. Profil Desa Lampenai 

Gambar 4.2 

Peta Desa Lampenai 

Desa Lampenai berada diketinggian 100 M di atas permukaan laut, 

yang memiliki luas wilayah 220.31 Hektar dan meliputi 17 persen dari luas 

Kecamatan Wotu. Sacara astronomis desa Lampenai memiliki koordinat Bujur 

120.825682 dan koordinat Lintang -2.615911. Sedangkan secara geografis 

Desa Lampenai berbatasan dengan : 

a. Desa Tarengge di sebelah Utara 

b. Teluk Bone di sebelah Selatan 
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c. Desa/Kelurahan Taborage di sebelah Timur  

d. Desa Bawalipu di sebelah Barat. 

Desa Lampenai menjadi pusat pemerintahan kecamatan Wotu, yang 

penduduknya tersebar di 6 dusun yaitu: 

a. Dusun Banteng 

b. Dusun Jambu-Jambu 

c. Dusun Kau 

d. Dusun Kaza 

e. Dusun Sumbernyiur 

f. Dusun Langgiri 

Tabel 4.I. Penduduk 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-Laki 2.607 

2 Perempuan 2.704 

Total 5.311 

Sumber : Data kependudukan desa Lampenai tahun 2020 

Berdasarkan data yang ada dari tabel di atas menunjukkan bahwa 

jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 2.704 jiwa dan 

yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2.607 jiwa, sehinggan total jumlah 

penduduk yang ada di desa Lampenai berjumlah 5.311 jiwa. 

Penduduk desa Lampenai terdiri dari berbagai macam etnis/suku, 

budaya dan agama. Diantaranya kelompok mayoritas etnis merupakan suku 

Wotu/Luwu dan suku Bugis dan penduduk minoritas terdiri dari suku Toraja, 

suku Jawa, suku Makassar, suku Flores, suku Aputasi, suku Aceh, dan suku 

Bagusa. 
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Table 4.2 Etnis/Suku 

No Nama Etnis/Suku Jumlah 

1. Suku Wotu/Luwu 2.505 

2. Suku Bugis 2.003 

3. Suku Toraja 717 

4. Suku Jawa 42 

5. Suku Makassar 12 

6. Suku Flores 7 

7. Suku Aputasi 2 

8. Suku Aceh 1 

9. Suku Baruga 1 

Total  5.290 

Sumber : Data desa Lampenai tahun 2017 

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa terdapat 9 suku 

yang berbeda yang tersebar di setiap dusun yang ada di desa Lampenai dengan 

suku Wotu/Luwu sebagai suku terbanyaknya yakni sebanyak 2.505 jiwa 

disusul dengan suku Bugis sebagai suku terbanyak kedua. 

Table 4.3 Agama 

N.o  Agama  Jumlah  

1. Islam 5.021 

2. Kristen  278 

3. Katholik  8 

4. Hindu 3 

5. Budha 1 

Total  5.311 
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Sumber : Data desa Lampenai tahun 2020 

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa mayoritas 

penduduk di desa Lampenai yang beragama Islam sebanyak 5.021 jiwa serta 

minoritas penduduknya beragama Kristen sebanyak 278 jiwa, Hindu sebanyak 

3 jiwa dan yang beragama Budha 1 orang. 

Table 4.4 Sarana dan Prasarana Pendidikan  

No  Jenis Sarana dan Prasarana Pendidikan Jumlah  

1. Taman Kanak-Kanak (TK) 1 

2. Sekolah Dasar (SD) 4 

3. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 

Total 6 

Sumber : Data desa Lampenai tahun 2020 

Berdasarkan data di atas, terdapat 6 unit  sarana dan prasarana 

Pendidikan yang dimiliki oleh desa Lampenai dengan sarana Pendidikan non 

formal Taman Kanak-kanak sebanyak 1 unit serta sarana Pendidikan formal 

umtung tingkat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 4 unit dan tingakat SLTP 

sebanyak 1 unit. 

Table 4.5 Sarana dan Prasarana Desa Lampenai 

No Jenis Sarana dan Prasana Jumlah 

1. Kantor Desa 1 

2. Kantor Camat 1 

3. Kantor Polisi 1 

4. Gedung Serbaguna 1 

5. Baruga (Rumah Adat) 1 
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6. Pustu  1 

7. Masjid  8 

8. Musholla  1 

9. Gereja  2 

10. Lapangan  1 

11. Tempat Pendidikan Al-qur‟an 1 

12. Posko Pemadam Kebakaran 1 

13. Pom Bensin (Pertamina) 1 

14. Tempat Pembuangan Sampah Akhir 1 

Sumber : Data desa Lampenai tahun 2020  

Dari data yang ada di atas, dapat kita ketahui bahwa sarana serta 

prasarana yang ada di desa Lampenai cukup memadai untuk kegiatan 

masyarakat di desa Lampenai sendiri maupun untuk masyarakat di kecamatan 

Wotu. 

B. Latar Belakang Tari Sumajo  

Tari Sumajo memiliki arti gemulai atau biasa juga disebut sebagai 

tarian bidadari dikarenakan gerakannya yang dilakukan secara lemah lembut. 

Tarian ini juga dapat menggambarkan sebagai tarian melepaskan kerinduan, 

oleh karena itu pada penampilannya memperlihatkan kelembutan serta 

kesabaran para putri-putri. Kata sumajo berasal dari kata Su yang berarti 

bersama, bersatu, serta keterkaitan, dan kata Majo yang berarti lembut, indah, 

serta ketenangan (dalam akherat). Majo lawan kata dari majojo yang berarti 

tergesa-gesa (di dunia). Tarian ini dipentaskan oleh penari perempuan yang 

merupakan keturunan dari pemangku adat atau yang pernah menjadi 

pemangku adat serta berjumlah 3 atau lebih dengan jumalah ganjil. 
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Tari sumajo merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari 

suku Luwu yang berada di kabupaten Luwu Timur tepatnya di kecamatan 

Wotu. Tarian ini telah ada sejak masa kedatuan di Luwu Timur dan masih 

sering dipentaskan hingga saat ini. Tari sumajo pada mulanya dipentaskan 

oleh putri-putri istana dan hanya dipentaskan untuk acara-acara keluarga 

kedatuan saja dan juga ketika menjemput para kesatria yang pulang dari 

medan perang, tidak diperuntukkan untuk masyarakat biasa. 

Namun saat ini tari sumajo biasanya dipentaskaskan pada dua jenis 

kegiatan, yakni kegiatan yang bersifat umum seperti saat Upacara Adat, 

Maccera Tasi (pesta laut), Momante (pesta panen), serta kegiatan yang 

bersifat pribadi seperti pada saat memasuki rumah baru atau ketika 

mengadakan pesta pernikahan. Sebagaimana halnya yang dikatakan oleh salah 

satu tokoh masyarakat desa Lampenai: 

 
“Sumajo adalah sebuah tarian yang berasal dari otonna Luwu atau 
pusat kedatuannya Luwu. Yang mana tarian ini diperuntukkan oleh; 
pertama apabila anak macoa lahir, kedua ketika anak datu ingin 
menikah, dan yang ketiga apabila turunan macoa atau keturunan 
dewan adat baik itu dari kemacoan maupun kedatuan pindah rumah”53 

 

Begitu pula yang disampaikan oleh maestro dari tari sumajo: 

 
“Sumajo dilaksanakan pada saat menjemput tamu. Saat dahulu apabila 
laki-laki pergi berjuang, begitu mereka pulang dijemputlah dengan 
tarian sumajo ini dengan maksud mereka dijemput dengan gembira. 
Tarian sumajo sekarang ini dipentaskan pada saat memasuki rumah 
baru dan menjemput tamu-tamu agung.”54 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh adat dan 

maestro dari tari sumajo dapat disimpulkan bahwa tari sumajo dari segi 

pemahamanya terkait tari sumajo tidaklah jauh berbeda yakni merupakan 

salah satu tarian adat yang telah ada sejak dulu dan dilaksanakan ketika 

                                                           

53
 Sumardin, Tokoh Adat Desa Lampenai, wawancara pada tanggal 20 Februari 2022 

54
 Harja, Maestro Tari Sumajo, wawancara pada tanggal 19 Desember 2021 
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terdapat acara-acara kedatuan serta penyambutan para pejuang perang. 

Adapun pada saat ini tari sumajo dapat dilaksanakan ketika terdapat acara 

tertentu seperti penjemputan tamu. 

Puang Sumardin serta Ibu Hajar juga menambahkan bahwa: 

“Tujuan dari diperuntukkannya tarian ini yang pertama kelahiran, yaitu 
sebagai bentuk syukur dari datangnya atau lahirnya seorang anak yang 
ditunggu sejak ada di kandungan. Kedua pernikahan, kalau tujuan dari 
dipentaskannya tari sumajo pada pesta pernikahan itu dilakukan juga 
sebagai bentuk perayaan. Ketiga menjemput tamu, agar para tamu ini 
merasa gembira atau diterima serta juga itu bentuk penghormatan 
kepada tamu. Keempat pindah rumah atau naik rumah baru ini juga 
jadi kaya bentuk syukur. 

Dari hasil wawancara di atas kita juga dapat melihat nilai-nilai yang 

ada di dalam ajaran Islam seperti: 

a. Kelahiran, merupakan salah satu momen bahagia dimana lahirnya seorang 

bayi yang dinantikan oleh semua orang di dalam sebuah keluarga. 

Sehingga dalam hal ini momen setelah kelahiran dari seorang keturunan 

orang Wotu juga menjadi sebuah bentuk rasa syukur karena sudah terlahir 

di dunia. Adapun tari sumajo juga memiliki makna akan nilai-nilai 

kehidupan yang mengajarkan kita bahwa awal hidup kita itu terlahir di 

dunia dan tujuan akhirnya itu sesudah kematian. Sebagaimana yang juga 

dikatakan oleh puang Sumardin: 

 
“Tarian ini diperuntukkan bagi simbol awal kehidupan yang baru 
sampai sesudah mati atau emmajo (hal yang fana). Tarian sumajo itu 
berangkat dari awal yang kecil atau hal yang baru, terlahirlah dia 
menjadi sistem peradaban dunia ini sampai menanjak pada proses 
mimmanasanya manusia atau sampai ia menuju mati.”55 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa tari 

sumajo pada mulanya menjadi tari penyambutan yang bermakna sebagai 

simbol awal kehidupan manusia hingga sesudah mati. Hal ini juga sesuai 

dengan ajaran Islam di mana kita diciptakan oleh Allah swt hidup di dunia 
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 Sumardin, Tokoh Adat Desa Lampenai, wawancara pada tanggal 20 Februari 
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ini hanya sementara dan kehidupan yang abadi itu sesudah kematian. 

Seperti di dalam firman-Nya Q.S. Ghafir/40: 39 ; 

ٍَا َْ ٕةُ اندُّ ٍٰ ِِ انْحَ رِ ْٰ ا  ًَ وِ اََِّ ْٕ قَ ًَ داَزُ انْقسََازِ  ٌٰ ِْ خِسَةَ 
ٌَّ الَْٰ اِ َّٔ  يَتاَعٌ ۖ

Terjemahnya: 

Wahai kaumku! Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah 
kesenangan (sementara) dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang 
kekal.56 

Pada ayat di atas diterangkan bahwa orang yang beriman Musa berkata 

pada kaumnya, “wahai kaumku, kehidupan dunia ini adalah kehidupan 

yang fana, dimana kesenangan serta kebahagian yang diperoleh di 

dalamnya adalah kesenangan dan kebahagian yang tidak sempurna serta 

tidak kekal. Adapun kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal, 

kesenangan dan kebahagian yang sempurna. Oleh karena itu, janganlah 

sekali-kali kamu mengingkari Allah dalam kehidupan ini agar kamu 

terhindar dari siksa-Nya di akhirat nanti.”57 

Di dalam ajaran agama Islam lahirnya seorang bayi juga harus diberitakan 

atau dikabarkan orang sekitar karena hal ini merupakan suatu kabar 

gembira. Sebagaimana dalam firman-Nya Q.S Hud/11: 71; 

رَاءِۤ اِسْحٰقَ يَعْلُوْبَ  رْنٰهَا بِاِسْحٰقََۙ وَمِنْ وَّ تْ فَبَشَّ
َ
ثُهٗ كَاىِٕۤمَةٌ فَضَحِك

َ
 وَامْرَا

Terjemahnya: 

Dan istrinya berdiri, lalu dia tersenyum. Kemudian, maka Kami 
sampaikan kepadanya kabar gembira tentang (kelahiran) Ishaq dan 
setelah Ishaq (akan lahir) Ya„qub (putra Ishaq).58 

b. Pernikahan, di dalam ajaran Islam pernikahan merupakan salah satu 

sunnah Nabi yang sangat dianjurkan untuk umat Islam. Pernikahan juga 

                                                           

56
 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an al-Karim dan Terjemahannya, 

…h. 467 
57

 Tafsir Kemenag RI Q.S. Al- Ghafir Ayat 39 

58
 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an al-Karim dan Terjemahannya, 

…h. 229 
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merupakan momen bahagia bagi dua insan yang saling mencintai, oleh 

sebab itu untuk menunjukkan momen bahagia keduanya mengadakan 

pesta pernikahan atau yang juga disebut dengan walimah al-„ursy. 

Sehingga di dalam pernikahan orang Wotu terdapat beberapa rangkaian 

acara di dalamnya salah satunya itu tari Sumajo sebagai bentuk identitas 

keturunan orang Wotu dan bentuk perayaan.  

Seperti yang disampaikan oleh puang Sumardin: 

“itu tari sumajo dipentaskan itu untuk keturunan dari macoa atau 
dewan adat kemacoan jadi kalau memang mau pentaskan di acara 
pernikahan atau acara yang lain tadi bisa kalau memang keturunan 
karena ini jadi identitas dirinya.”59 

Perintah menikah juga dijelaskan dalam firman-Nya dalam Q.S. An-

Nur/24: 32 ; 

ا فقُسََاۤءَ  ْٕ َُ ْٕ ٌْ ٌَّكُ كُىْۗ اِ ايَِاۤىِٕ َٔ ٍْ ػِبَادِكُىْ  ٍَ يِ ٍْ هِحِ انصّٰ َٔ ُْكُىْ  َْكِحُٕا الٌَََْايٰى يِ اَ َٔ

ٍْىٌ  اسِغٌ ػَهِ َٔ  ُ اللَّّٰ َٔ  ۗ  ّ ٍْ فَضْهِ ُ يِ ىُ اللَّّٰ ِٓ  ٌغُُِْ

Terjemahnya: 

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu 
dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba 
sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, 
Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-
Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.60 

Tujuan dari pernikahan dari pasangan suami istri pastinya mengharapkan 

rumah tangga yang dibinanya menjadi keluarga saling mengasihi, 

menyayangi serta saling menghormati satu sama lain sehingga rumah 

tangga keduanya terasa damai dan tentram. Hal ini juga berdasarkan 

firman-Nya Q.S. Ar-Rum/30: 21 ; 

ةً  وَدَّ مْ مَّ
ُ
 بَيْنَك

َ
يْهَا وَجَعَل

َ
نُوْٖٓا اِل

ُ
تَسْك ِ

 
زْوَاجًا ل

َ
مْ ا

ُ
نْفُسِك

َ
نْ ا مْ م ِ

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
نْ خَل

َ
ٖٓ ا يٰجِه 

ٰ
وَمِنْ ا

رُوْنَ 
َّ
جَفَك لَوْمٍ يَّ ِ

 
يٰتٍ ل

ٰ
ا
َ
رَحْمَةًۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ ل  وَّ
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Terjemahnya: 

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan 
pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu 
merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta 
dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.61 

c. Menyambut tamu, dalam hal menyambut tamu disuatu acara tertentu tari 

sumajo juga dipentaskan sebagai bentuk penghormatan dan menghargai 

tamu. Hal ini juga sejalan dengan ajaran Islam dimana kita diajurkan untuk 

memuliakan tamu seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya Q.S. Az- 

Zariyat/51: 24-28 ; 

ا  ْٕ ِّ فَقَانُ ٍْ ا ػَهَ ْٕ ٍَۘ اِذْ دخََهُ ٍْ كْسَيِ ًُ ٍْىَ انْ ِْ ٍْفِ اِبْسٰ ٌْثُ ضَ ا ۗقَالَ سَهٰىٌۚ َْمْ اتَٰىكَ حَدِ ًً سَهٰ

 ٌَ ْٕ ىْۚ قَالَ الَََ تأَكُْهُ ِٓ ٍْ ٓ اِنَ ّٗ بَ ٍٍۙ فَقَسَّ ٍْ ًِ ّ  فجََاۤءَ بِؼِجْمٍ سَ هِ ْْ ٌَ فسََاؽَ اِنٰىٓ اَ ْٔ كَسُ ُْ وٌ يُّ ْٕ  قَ

Terjemahnya: 

Sudahkah sampai kepadamu (Nabi Muhammad) cerita tentang tamu 
Ibrahim (malaikat-malaikat) yang dimuliakan?. (Cerita itu bermula) 
ketika mereka masuk (bertamu) kepadanya, lalu mengucapkan, 
“Salam.” Ibrahim menjawab, “Salam.” (Mereka) adalah orang-orang 
yang belum dikenal. Kemudian, dia (Ibrahim) pergi diam-diam 
menemui keluarganya, lalu datang (kembali) membawa (daging) 
anak sapi gemuk (yang dibakar). Dia lalu menghidangkannya kepada 
mereka, (tetapi mereka tidak mau makan). Ibrahim berkata, 
“Mengapa kamu tidak makan?”62 

Serta Hadist riwayat Imam Bukhari No. 5670 tentang memuliakan seorang 

tamu yang artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah 
mengabarkan kepada kami Malik dari Sa‟id Al Maqburi dari Abu 
Suraih Al-Ka‟bi, bahwa Rasulullah saw bersabda: “ Barangsiapa 
beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan 
tamunya dan menjamunya siang dan malam, dan bertamu itu tiga 
hari, lebih dari itu adalah sedekah baginya, tidak halal bagi tamu 
tinggal (bermalam) hingga (ahli bait) mengeluarkannya.” Telah 
menceritakan kepadaku Malik seperti hadis di atas, dia 
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menambahkan; “barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, 
hendaknya berkata baik atau diam.”63 

d. Pindah rumah,  adapun dalam hal pindah rumah ini juga dilakukan sebagai 

bentuk syukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah oleh karena itu 

mereka mengadakan syukuran dengan tari sumajo dipentas didalam acara 

tersebut. Dalam hal ini bentuk syukur merupakan salah satu hal yang 

sangat dianjurkan di dalam ajaran Islam. Imam al-Ghazli juga menegaskan 

bahwa perintah besryukur itu bergandengan dengan perintah berdzikir hal 

ini menunjukkan betapa pentingnya mengucap syukur. Sebagaimana yang 

oleh  Allah swt Q.S. Ibrahim/14: 7 ; 

 ٌَّ ٍْ كَفَسْتىُْ اِ نىَِٕ َٔ ٌْدَََّكُىْ  ٍْ شَكَسْتىُْ لََشَِ ٌَ زَبُّكُىْ نىَِٕ اِذْ تاَذََّ ٌْدٌ َٔ ًْ نَشَدِ  ػَراَبِ

Terjemahnya: 

(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika 
kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, 
tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku 
benar-benar sangat keras.”64 

Serta Q.S. Al-Baqarah/2 : 152 ; 

 

 ٌِ ْٔ لََ تكَْفسُُ َٔ  ًْ ا نِ ْٔ اشْكُسُ َٔ ًْٓ اذَْكُسْكُىْ  َِ ْٔ  ࣖفَاذْكُسُ

 

Terjemahnya: 

Maka, ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. 
Bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.65 

Serta di dalam Q.S. An-Naml/27: 15 ; 

 

 ٍْ ٍْسٍ يِّ هََُا ػَهٰى كَثِ ِ انَّرِيْ فَضَّ دُ لِِلّّٰ ًْ قَالََ انْحَ َٔ اۗ  ًً ٍَ ػِهْ ًٰ ٍْ سُهَ َٔ دَ  ٗٔ ٍَُْا داَ نَقَدْ اٰتَ َٔ

 ٍَ ٍْ ؤْيُِِ ًُ ِِ انْ  ػِبَادِ
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Terjemahnya : 

Sungguh, Kami benar-benar telah menganugerahkan ilmu kepada 
Daud dan Sulaiman. Keduanya berkata, “Segala puji bagi Allah yang 
melebihkan kami daripada kebanyakan hamba-hamba-Nya yang 
mukmin.”66 

Dan Q.S. Al-Mu‟minun/23: 28 ; 

 

وِ  ْٕ ٍَ انْقَ ىَُا يِ ِ انَّرِيْ َجَّٰ دُ لِِلّّٰ ًْ ؼَكَ ػَهىَ انْفهُْكِ فَقمُِ انْحَ ٍْ يَّ يَ َٔ َْتَ  ٌْتَ اَ َٕ فَاِذاَ اسْتَ

 ٍَ ٍْ ًِ هِ  انظّٰ
Terjemahnya: 

Apabila engkau dan orang yang bersamamu telah berada di atas 
kapal, ucapkanlah, „Segala puji bagi Allah yang telah 
menyelamatkan kami dari kaum yang zalim.67 

Dari beberapa firman Allah di atas dapat menujukkan bahwa 

mengucap syukur itu merupakan suatu bentuk pujian terhadap Allah swt. Serta 

mengadakan tasyakuran menjadi salah satu bentuk dari rasa syukur itu. 

C. Nilai-Nilai Filsofis dalam Gerakan Tari Sumajo 

1. Proses Pelaksanaan Tari Sumajo 

Proses pelaksanaan dari tari sumajo dimulai setelah adanya 

penampilan dari tari Kajangki. Hal ini dilakukan karena tari sumajo biasanya 

juga disebut sebagai pasangan dari tari kajangki. Yang mana tari kajangki ini 

dipentaskan oleh penari laki-laki sedangkan tari sumajo dipentaskan oleh 

penari perempuan. Sebagaima yang dikatakan oleh ibu Harja: 

 
“Itu sebenarnya tari sumajo itu satu pasang dia dengan tari kajangki 
atau kaya satu paket dengan kajangki. Kalau kajangki itu tarian dia itu 
cepat, bagus kaya semangat. Sedangkan kalau putri (tari sumajo) itu 
menari lembut sekali gerakannya.”68 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, tari sumajo merupakan tarian 

yang biasanya dipentaskan berpasangan dengan tari kajangki. Di mana 
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gerakan dari tari kajangki bertempo cepat sedangkan tari sumajo memiliki 

tempo yang lambat sehingga gerakannyan sangat lembut dan gemulai. 

Adapun penari yang memantaskan tari sumajo ini haruslah perempuan 

serta berasal dari keturunan kemacoan atapun dewan adat dikarenakan tarian 

ini merupakan tarian yang melambangkan kelembutan dan kegemulaian dari 

seorang perempuan.  

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan puang Sumardin : 

“tari sumajo itu ditarikan sama perempuan karena gerakan dari 
tariannya itu lemah lembut, serta gemulai, tari sumajo ini juga 
melambangkan kesabaran dari para perempuan. 

Dalam hal tersebut Ibu Harja juga menambahkan: 

“tari sumajo itu dipentaskan sama putri-putri karena tari sumajo itu 
melambangkan kelemah lembutan, itumi juga kenapa gerakannya tari 
sumajo lambat  karena melambangkan putri-putri kedatuan atau dewan 
adat yang lembut.” 

Biasanya tari sumajo dipentaskan diurutan terakhir setelah penari 

kajangki selesai menari, dengan maksud bahwa penari perempuan ini 

dilindungi oleh laki-laki. Begitupula juga ketika penari sumajo mempentaskan 

tariannya para penari sumajo ini berada di tengah dengan dikelilingi oleh para 

penari kajangki tersebut.69 

Melihat penjelasan di atas gerakan tari sumajo yang dilakukan oleh 

penari perempuan dihadapan atau dikelilingi oleh penari laki-lak itu bertujuan 

bahwa perempuan itu perlu dilindungi dan dijaga. 

2. Kostum dan Hiasan Dalam Tari Sumajo 

Adapun kostum serta hiasan yang digunakan oleh para penari sumajo 

yakni terdiri dari : 

a. Baju Bodo 

Baju bodo merupakan pakaian adat yang berasal dari pulau Sulawesi. Baju 

bodo inilah yang sekarang juga digunakan oleh para penari sumajo, 
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adapun penggunan bajo bodo sudah dipakai sejak dulu akan tetapi baju 

bodo yang dipakai itu bahannya tipis serta transparan dan juga dilapisi 

emas, namun seiring perkembangan zaman serta masuknya ajaran Islam 

maka bajo bodo saat ini mengalami perubahan bahan dengan kain yang 

lebih tebal dan tidak transparan. adapun warna baju bodo itu sendiri 

haruslah berwarna merah dikarenakan warna merah merupakan lambang 

kemacoan serta juga diambil dari pajung maejae (payung berwarna merah) 

yang berasal dari kedatuan palopo. 70 

b. Sarung Sutra 

Dalam hal ini bawahan yang digunakan berupa sarung sutra yang 

berwarna putih. Dikarenan sarung sutra merupakan kain yang digunakan 

oleh para bangsawan sehingga dapat melambangkan identitasnya. 

c. Selendang 

Selendang atau kain yang digunakan oleh penari sumajo itu salah satu 

bagian dari gerakan tari sumajo yang mana kain selendang yang digunakan 

itu berwarna putih, adapun makna dari kain berwarna putih tersebut 

bermakna suci, bersih.  

d. Bando  

Pada awalnya hiasan kepala yang digunakan hanya berupa sanggul atau 

konde dengan daun sirih dan kapas putih sebagai hiasan kepala namun 

seiring perkembangan zaman serta berkembangnya ajaran agama Islam 

para penari juga kini menggunakan jilbab serta menghiasnya dengan 

bando dan juga menggunakan bunga plastik disisi kanan dan kiri sebagai 

penghias kepalanya.71 
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3. Gerakan Tari Sumajo 

Tari sumajo ini merupakan tarian yang hanya diperuntukkan untuk 

kemacoan ataupun dewan adat. Gerakan dari tari sumajo ini bermakna atau 

menggambarkan seorang perempuan Wotu yang memiliki kelembutan dan 

kesantunan.  

Puang Oragi Datu mengatakan makna dari gerakan tari sumajo ini 

menandakan bahwa perempuan Wotu atau orang Wotu (suku/etnis Wotu) itu 

lemah lembut, segala bentuk rupa-rupa geraknya, tuturnya, itu menjadi bentuk 

kesantunan dan kelembutan. Maka dari itulah mengapa gerakan dari tari 

sumajo ini lembut atau lambat.72 

Gerakan dari tari sumajo merupakan jenis gerakan yang dilakukan 

secara berulang dengan tempo yang lambat. Namun pada saat ini tempo 

gerakan dari tari sumajo sedikit tinggkatkan pada saat pementasan. Adapun 

sebelum memasuki panggung pementasan para penari biasanya bersiap 

dengan posisi yakni: 

a. Duduk sambil kaki kiri diduduki 

b. Kaki kanan (lutut) berdiri 

c. Kedua belah tangan mereka diletakkan ke bagian depan dengan kepalan 

tangan 

d. Para penari duduk secara berjajar atau bersaf73 

Setelah tari kajangki dipentaskan dan penari sumajo siap untuk pentas 

maka barulah mereka dijemput oleh penari kajangki dengan posisi masuknya 

secara selang seling dimana penari kajangki masuk terlebih dahulu diikuti oleh 

penari sumajo dan begitu seterusnya. Adapun setelah memasuki area 
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pementasan maka penari kajangki ini duduk mengelilingi para penari sumajo 

yang berada di posisi tengah menampilkan tariannya. Hal ini juga bertujuan 

atau menandakan bahwa para penari sumajo dilindungi oleh para penari 

kajangki. 

Tari sumajo juga diiringi oleh instrument musik yang sama dengan tari 

kajangki yaitu dengan tabuhan gendang adapun yang membedakannya itu dari 

segi ketukan iramanya yang berbeda.  Dimana tabuhan gendang dari tari 

sumajo memiliki tempo yang lebih lambat dibanding tari kajangki hal ini 

karenakan menyesuaikan dengan ritme gerakan tari sumajo yang lambat. 

Berikut beberapa bentuk gerakan dari tari sumajo: 

a. Gerakan ketika memasuki panggung 

Gambar 4.3 

(Sumber: Youtube Dhedhy Raksul 6 Oktober 2019) 

Pada posisi ini penari kajangki menjemput para penari perempuan secara 

berselang seling. 
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b. Formasi awal 

Gambar 4.4 

(Sumber: Youtube Dhedhy Raksul 6 Oktober 2019) 

Pada posisi ini para penari sumajo sudah berada di tengah panggung 

dengan para penari kajangki yang mengelilingi mereka dengan maksud 

sebagai pelindung para penari sumajo. 

c. Mengayunkan tangan ke sisi kanan dan kiri 

Gambar 4.5 

(Sumber: Youtube Dhedhy Raksul 6 Oktober 2019) 
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Pada gerakan ini penari sumajo mengayunkan tanganya sebanyak tiga kali 

dengan posisi pertama yaitu dengan mengarahkan tangan sisi kanan lalu 

mengayunkannya lalu pada posisi kedua penari mengarahkan tangannya 

ke sisi belakang lalu mengayunkan tangannya kemudian pada posisi ketiga 

penari kembali mengarahkan tangannya kembali ke sisi kanan dan 

mengayunkan tanganya kembali. Setelah itu melakukan gerakan yang 

sama pada sisi sebelah kiri. 

d. Mengayunkan selendang ke sisi kanan dan kiri 

Gambar 4.6 

(Sumber: Youtube Dhedhy Raksul 6 Oktober 2019) 

Pada gerakan ini penari mengayun-ayunkan selendang sebanyak dua kali 

dengan posisi pertama menghadap kedepan sambil mengayunkan 

selendang kemudian pada posisi kedua yaitu dengan menghadap kesisi 

kanan dengan mengayun selendang. Setelah itu melakukan gerakan yang 

sama pada sisi kiri. 
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e. Menggulung selendang 

Gambar 4.7 

(Sumber: Youtube Dhedhy Raksul 6 Oktober 2019) 

Pada gerakan ini penari mengulung selendangnya ke depan lalu 

meletakkannya ke lantai yang lebar kemudian setelah itu penari 

menggatubkan kedua tanganya ke depan dada. 

f. Mengayunkan tangan ke sisi kanan dan kiri 

Gambar 4.8 

(Sumber: Youtube Dhedhy Raksul 6 Oktober 2019) 

Pada gerakan ini penari kembali melakukan gerakan mengayunkan 

tanganya sebanyak tiga kali dengan posisi pertama yaitu dengan 

mengarahkan tangan sisi kanan lalu mengayunkannya lalu pada posisi 
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kedua penari mengarahkan tangannya ke sisi belakang lalu mengayunkan 

tangannya kemudian pada posisi ketiga penari kembali mengarahkan 

tangannya kembali ke sisi kanan dan mengayunkan tanganya kembali 

namun dengan posisi tubuh yang berbeda. Setelah itu melakukan kembali 

gerakan yang sama pada sisi sebelah kiri. 

g. Bertukar posisi 

Gambar 4.9 

(Sumber: Youtube Dhedhy Raksul 6 Oktober 2019) 

Pada gerakan para penari berdiri dan mengubah posisinya dengan 

selendangya tetap berada di lantai. 

h. Mengayunkan tangan ke sisi kanan dan kiri 

Gambar 4.10 
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(Sumber: Youtube Dhedhy Raksul 6 Oktober 2019) 

Pada gerakan ini penari kembali melakukan gerakan mengayunkan 

tanganya sebanyak tiga kali dengan posisi pertama yaitu dengan 

mengarahkan tangan sisi kanan lalu mengayunkannya lalu pada posisi 

kedua penari mengarahkan tangannya ke sisi belakang lalu mengayunkan 

tangannya kemudian pada posisi ketiga penari kembali mengarahkan 

tangannya kembali ke sisi kanan dan mengayunkan tanganya kembali. 

Setelah itu melakukan kembali gerakan yang sama pada sisi sebelah kiri. 

Yang membedakannya hanyalah letak pada selandangnya yang tetap 

berada di lantai. 

i. Mengambil selendang 

Gambar 4.11 

(Sumber: Youtube Dhedhy Raksul 6 Oktober 2019) 

Pada gerakan ini penari mengatubkan kedua tangannya ke depan dada 

kemudian menunduk untuk mengambil selendang dan memakai kembali. 

D. Pandangan Masyarakat Terhadap Tari Sumajo 

Tari sumajo sampai saat masih dilaksanakan walaupun tidak sesering 

masa dahulu salah satunya dikarenakan persyaratan dari penari itu sendiri 
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yang harus keturunan orang Wotu dan juga penari-penari yang ada itu sudah 

keluar daerah ataupun sudah berkeluarga sehingga sedikit yang bisa ditarik 

untuk mempentaskan tarian sumajo itu sendiri. 

Adapun upaya yang dilakukan untuk menjaga dan melestarikannya itu 

diantaranya seperti yang dikatakan oleh puang Sumardin selaku tokoh adat 

desa Lampenai bahwa sekarang itu di lembaga di adat ada namanya anre guru 

nanra atau orang yang bertugas untuk mengatur peranan wanita. Dia yang 

punya wadah dalam mengatur itu semua termasukmi di dalamnya itu juga 

tentang tari sumajo.  

Menurut ibu Harja selaku maestro dari tari sumajo masihlah perlu tari 

sumajo untuk diletarikan oleh karena itu sebagai maestro ibu Harja mengambil 

atau mengajak para murid-murid ditingkat SD untuk mempentaskan tari 

sumajo. Adapun upaya lain yang dilakukan oleh ibu Harja sebagai maestro 

sekaligus kepala seksi dinas kependidikan mengatakan nantinya apabila dinas 

kebudayaan bergabung ke dinas Pendidikan maka diusahakan digali lagi itu 

tarian adat yang terdapat di Luwu Timur.74 

Suatu tarian juga haruslah tidak menyimpang atau mengandung unsur-

unsur kemaslahatan di dalamnya sehingga suatu kebudayaan tersebut bisa 

beriringan dengan ajaran agama. Seperti yang dikatakan salah oleh ibu Harja 

sebagai berikut: 

Selama itu tarian tidak mengandung hal-hal yang tidak baik ji maka 
tidak apa-apa, apalagi kaya tertutup pakaiannya terus tertutupji 
auratnya juga maka tidak apa-apa selama tidak melanggar aturan 
ajaran agama oleh karena itu pakaian-pakaian yang digunakan 
sekarang itu menutup aurat semuami dan anak-anak sekarang juga itu 
kebanyakan sudah taat tentang pakaian menutup aurat kaya misalnya 
pake kerudung terus pake dalaman baju kalau mau menari.75 
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Suatu kebudayaan yang dimiliki oleh suatu daerah akan tetap terjaga 

atau lestari apabila pemerintah daerah dan masyarakat tersebut turut andil di 

dalam menjaga dan melestarikannya.  

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Mashalim selaku 

Kepala seksi Pelayanan Umum, mengatakan bahwa: 

Iya sangat perlu dilestarikan itu, karenakan itu tari sumajo kan tarian 
khasnya orang di sini (Wotu) sama juga semua itu dengan tari 
kajangki. Jadi dalam upaya supaya tetap terjaga itu tarian harus 
diajarkan kembali kepada anak-anak yang ada di sekolah-sekolah.76 

Hal ini juga di turut disampaikan oleh masyarakat sekaligus kepala 

dusun yang ada di desa Lampenai oleh Bapak Abdu Rahim Maskun: 

Mengingat beberapa generasi-generasi sekarang tidak paham lagi tari 
tradisional tersebut maka sekiranya perlu untuk tetap dilestarikan, 
jangan sampai nanti kedepannya mereka tidak mengenal kebudayaan 
mereka sendiri nah padahal tari sumajo itu merupakan salah satu tarian 
kebudayaan mereka. Adapun upaya dalam melestarikan tarian tersebut 
sekiranya tari-tari (sumajo dan kajangki) tersebut tari tradisional itu 
kembali diajarkan ke anak-anak seperti pada tingkat SD, SMP supaya 
mereka lebih mengenal tentang tari sumajo tersebut.77 

Dalam hal ini Thalib selaku ketua dari sanggar seni di kecamatan wotu 

mengatakan bahwa: 

Iya harus tetap dilestarikan karena penari-penari sekarang itu tua-tua 
semua mi jadi saya nanti ini tinggal catat nama-nama yang masuk 
karena yang menarikan atau pentaskan ini tari sumajo ataupun tari 
kajangki harus dari keturunan orang wotu nda sembarangan jadi 
setelah dicatat itu saya setor lagi kembali itu nama-nama nanti disitu 
sortir mana yang boleh mana yang tidak boleh.  Adapun upaya yang 
dilakukan itu tetap dijaga saja jangan ditambah jangan dikurangi. 78 

Terdapat pula perbedaan pendapat di dalam masyarakat Wotu 

mengenai penari perempuan harus dari keturunan orang Wotu atau bisa 

                                                           

76
 Mashalim, Kepala Seksi Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Wotu, wawancara 

pada tanggal 3 Desember 2021 

77
 Abdu  Rahim Maskun, Kepala Dusun Benteng, wawancara pada tanggal 17 

Desember 2021 

78
 M. Thalib, Ketua Sanggar Seni, wawancara pada tanggl 20 Februari 2022 
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masyarakat biasa. Seperti yang dikatakan oleh puang oragi datu bahwa tari 

sumajo ini memang harus ditarikan oleh keturunan orang Wotu karena ini 

memang asal mula dipentaskannya khusus untuk kemacoan atau dewan adat 

dan juga dulunya ini tidak dipentaskan untuk masyarakat biasa.  

Ibu Harja selaku maestro mengatakan bahwa penari dari tari sumajo 

saat ini susah diketahui siapa-siapa keturunan asli Wotu yang terpenting salah 

satu dari kedua orang tua dari penari sumajo merupakan orang Wotu sudah 

bisa menjadi penari sumajo.  

Sedangkan menurut masyarakat lainnya tari sumajo ini perlu diajarkan 

di sekolah-sekolah agar generasi-generasi yang baru ini mengetahui tarian 

kebudayaannya adapun siapa-siapa nantinya yang ikut menari itu dapat 

ditindak lanjuti di sanggar. Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari Thalib 

selaku ketua sanggar seni bahwa penari sumajo perlu regenasi serta nama-

nama penari sumajo yang ada disortir kembali siapa yang boleh dan tidak. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan bahwa: 

1. Tari sumajo telah ada sejak masa kedatuan Luwu Timur, tarian ini pada 

mulanya hanya dipentaskan pada saat acara-acara kedatuan saja dan juga 

di pentaskan ketika menyambut para kesatri pulang dari peperangan yang 

di pentaskan oleh putri-putri istana. Tari sumajo pada mulanya ditujukan 

untuk kelahiran, pernikahan, pindah rumah, ataupun menjemput tamu. 

Namun pada saat ini tarian ini hanya dipentaskan pada saat acara-acara 

tertentu saja seperti upacara adat, maccera tasi, ataupun ketika menjemput 

tamu, serta ketika mengadakan pesta pernikahan.  

2. Gerakan dari tari sumajo memiliki makna yang menggambarkan 

bagaimana seorang perempuan Wotu memiliki sifat yang lemah lembut, 

serta santun. 

3. Tari sumajo sampai saat ini masih dipentas tetapi tidaklah sesering dahulu, 

beberapa upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk tetap menjaga dan 

melestarikan diantara mengajarkan tari sumajo kepada anak-anak sekolah. 

Adapun mengenai penari sumajo terdapat perbedaan pendapat yakni 

penari sumajo haruslah dari keturunan asli Wotu serta penari sumajo yang 

asli keturunan orang Wotu saat ini sudah susah didapat sehingga salah satu 

dari kedua orang tuanya orang Wotu sudah bisa mempentaskan tari 

sumajo. 
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B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian di atas yang di lakukan oleh penulis di desa 

Lampenai Kecamatan Wotu, maka penulis mencoba memberikan beberapa 

saran sebagai berikut:  

1. Penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai rujukan sumber 

referensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas atau mengkaji lebih 

dalam terkait tari sumajo ini agar kiranya dipenelitian selanjutnya bisa 

memberikan hasil yang lebih baik dan lebih lengkap lagi. 

2. Adapun penelitian ini juga sekiranya dapat menjadi kontribusi bagi 

pemerintah daerah dalam upayanya menjaga dan melestarikan tari sumajo 

karena peran pemerintah juga sangatlah dibutuhkan dalam bentuk 

memperkenal budaya tersebut kemasyarakat, agar kelak tari sumajo tidak 

terlupakan oleh generasi berikutnya.  

3. Kepada masyarakat juga khususnya karena tari sumajo tumbuh di dalam 

masyarakat maka diharapkan agar sekiranya mereka juga tetap menjaga 

dan melestarikannya. 
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Lampiran I 

Gambar 4.1: Peta Kabupaten Luwu Timur 

Gambar 4.2: Peta Desa Lampenai 
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Gambar 4.3 

(Sumber: Youtube Dhedhy Raksul 6 Oktober 2019) 

Gambar 4.4 

(Sumber: Youtube Dhedhy Raksul 6 Oktober 2019) 
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Gambar 4.5 

(Sumber: Youtube Dhedhy Raksul 6 Oktober 2019) 

Gambar 4.6 

(Sumber: Youtube Dhedhy Raksul 6 Oktober 2019) 
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Gambar 4.7 

(Sumber: Youtube Dhedhy Raksul 6 Oktober 2019) 

Gambar 4.8 

(Sumber: Youtube Dhedhy Raksul 6 Oktober 2019) 
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Gambar 4.9 

(Sumber: Youtube Dhedhy Raksul 6 Oktober 2019) 

 

Gambar 4.10 

(Sumber: Youtube Dhedhy Raksul 6 Oktober 2019) 
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Gambar 4.10 

(Sumber: Youtube Dhedhy Raksul 6 Oktober 2019 

LAMPIRAN II 

Wawancara bersama Bapak Sumardin Nompo To Mecce Pua Amula selaku Pua 
Oragi Datu beserta Bau Muh. Aras Abdi To Baji Pua Sinri selaku Macoa 

Bawalipu 

(Doc. Tanggal 20 Februari 2022) 
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Wawancara bersama Ibu Harja selaku Maestro Tari Sumajo 

(Doc. Tanggal 19 Desember 2021) 

Wawancara bersama Bapak Mashalim selaku Kepala Seksi Pelayanan Umum 
Kecamatan Wotu 

(Doc. Tanggal 3 Februari 2021) 
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Wawancara bersama Bapak Abdu Rahim Maskun selaku Kepala Dusun Benteng 

(Doc. Tanggal 17 Desember 2021) 

Wawancara Bersama M. Thalib selaku Ketua Sanggar Seni  

(Doc. Tanggal 20 Februari 2022 
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