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ABSTRAK 

 

 
Nama Penyusun     :  Muh. Khaerul Ramadhan 

Nim : 40200116168 

Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam 

Judul Skripsi : Tradisi Mappadendang Di Desa Lalabata 

Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru 

(Tinjauan Nilai-Nilai Budaya Islam) 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

eksistensi sikap dan perilaku, prosesi dan nilai-nilai budaya Islam pada 

tradisi Mappadendang Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Selatan 

Kabupaten Barru. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif dengan 

menggunakan  beberapa pendekatan yaitu pendekatan sosiologi, 

pendekatan antropologi, dan pendekatan agama. Adapun sumber data 

penelitian ini adalah para mantan kepala desa, kepala desa dan para 

pemain dalam pesta adat Mappadendang di Desa Lalabata Kecamatan 

Tanete Rilau Selatan Kabupaten Barru dan buku-buku yang berkaitan 

dengan penulisan ini. Sedangkan metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi  

Mappadendang di Desa adalah Padendang Kanjara yang akhirnya 

menjadi tradisi Mappadendang yang dipertahankan tempat tersebut. 

Padendang Kanjara yang merupakan pengembangan dari Padendang 

Bonto yang menekankan adanya tarian, baik itu tarian seperti Sere Api 

maupun tarian dalam pencak silat yang ciri utamanya tidak lagi 

menggunakan benda tajam seperti pedang ataupun parang. Prosesi 

Mappadendang di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten 

Barru dimulai dari tahap persiapan sebelum acara yaitu dilakukannya 

musyawarah, Mattunu Lemmang, persiapan waktu yang 

mempertimbangkan penanggalan suku Bugis (Bilang Taung), persiapan 

lokasi acara, persiapan persembahan acara serta alat dan properti acara. 
Sedangkan Nilai-nilai Islam yang terdapat pada acara Mappadendang di 

Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yaitu nilai 

religius yang memuat iman, ibadah dan akhlak, nilai sosial yang memuat 

nilai kasih sayang, Responsibility (tanggung jawab), serta nilai Life 

Harmony (keserasian hidup), yang memuat rasa keadilan, toleransi, 

kerjasama, dan demokrasi. 

Penelitian ini harus dipertahankan karena merupakan tradisi yang 

harus dijaga dan diwariskan ke generasi berikutnya. Pewarisan ini 

dimaksudkan agar tetap tercipta rasa saling menghargai, gotong royong 

yang tetap kuat, toleransi dan rasa percaya kepada sesama masyarakat 

Desa Lalabata pada khususnya dan masyarakat Barru pada umumnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara yang sangat memiliki banyak tradisi seperti pesta panen, 

pencucian benda pusaka, adat pernikahan, dan lain-lain. Dari semua inilah sehingga 

Indonesia terkenal akan keragaman budayanya. Indonesia adalah negara yang banyak 

memiliki kebudayaan yang sangat unik, kebudayaan itulah yang masih dipertahankan 

hingga saat ini. Kebudayaan dapat dianggap sebagai peraturan-peraturan yang berlaku 

di dalam masyarakat atau kelompok manusia. Peraturan- peraturan itu dapat dipelajari 

dan tidak diperoleh melalui warisan biologis. Karena peraturan-peraturan itu 

menentukan atau setidak-tidaknya merupakan petunjuk untuk perilaku sehari-hari 

anggota masyarakat, maka perilaku manusia itu yang pertama-tama adalah 

kebudayaan.1 Kebudayaan adalah sejumlah cita-cita, nilai dan standar perilaku. Tidak 

mungkin ada kebudayaan tanpa masyarakat, seperti juga tidak mungkin ada masyarakat 

tanpa individu.2 Sebaliknya, tidak ada masyarakat yang dikenal yang tidak berbudaya. 

Masyarakat Indonesia telah terpengaruh dengan budaya luar, sehingga banyak 

kearifan lokal di lingkungan masyarakat yang mulai terkikis. Hal tersebut 

dilatarbelakangi karena masyarakat Indonesia mulai kurang penghargaannya terhadap 

budayanya sendiri. Pandangan lain dapat dilihat bahwa kehidupan masyarakat mulai 

berbeda sehinggasudah berkurangnya sikap saling menghargai dan menghormati 

antara sesama manusia yang hidup bersama-sama dalam lingkungan sosial. Maka dari 

itu kita sebagai masyarakat Indonesia yang ragam akan budaya harus mempertahankan 

 
1William A.Haviland dan R.G. Soekadijo, Antropologi (Surakarta: Erlangga, 1985), h. 13. 

2William A.Haviland dan R.G. Soekadijo, Antropologi , h. 333-334. 
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budaya ataupun tradisi yang ada di daerah masing-masing agar kita tetap bisa menjaga 

hubungan yang baik dengan sesama.3  

Kebudayaan mengandung pengertian yang luas meliputi pemahaman perasaan 

suatu bangsa yang kompleks, meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral hukum, 

adat istiadat atau kebiasaan dan pembawaan lainnya yang dibawa oleh anggota 

masyarakat.4 Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama 

dan politik, adat istiadat, bahasa, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, 

merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung 

menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi 

dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-

perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Kebudayaan adalah 

kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat 

dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Kebudayaan merupakan 

suatu hal yang harus tetap terjaga dalam suatu wilayah agar bisa menjadi warisan bagi 

penerus bangsa kedepannya nanti.5 Di Indonesia banyak sekali ragam budaya terutama 

dalam keragaman kulinernya, maka dari itu kebudayaan tersebut harus tetap 

dikembangkan dan kita harus membuktikan kepada negara luar bahwa negara kita ini 

sangat kaya akan ragam budaya. Kebudayaan di Indonesia khususnya pada pada pesta 

panen yang ada di Kabupaten Barru khususnya di Desa Lalabata Kecamatan Tanete 

Rilau. 

 
3Muh.Riswan,”Urgensi Budaya Sipakatau Masyarakat Desa Pa’rasangang Beru Kec.Galesong 

Kab.Takalar (PerspektifFilsafat),”Skripsi (Makassar: Fak Ushuluddin UIN Alauddin, 2014), h. 3. 

4 M. Munandar Sulaeman, Ilmu Budaya Dasar (Cet. IX; Bandung: PT Refika Aditama, 2005),h. 

19. 

5Deddy Mulyana, Komunikasi Efektif: Su atu Pendekatan Lintas Budaya (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2005),h. 8-9. 
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Hampir semua daerah di daratan Indonesia yang memiliki wilayah persawahan 

mengadakan pesta panen yang dilakukan para masnyarakat setempat. Pesta paska 

panen yang ada di Desa Lalabata Kecamtan Tanete Rilau Kabupaten Barru dinamakan 

Padenda, yang dilakukan ketika semua masyarakat desa telah selesai panen sekitar 

bulan 2 atau memasuki musim kemarau, Pesta tersebut memiliki banyak ritual seperti 

Pencat Silat, Sereapi (berjalan di atas api), Menari, Malampu Ase (tumbuk padi), 

Mattunu Lemmang (nasi bakar menggunakan bambu), yang mengiringi kemeriahan 

berjalannya pesta panen masyarakat Lalabata. Tradisi pesta Padenda ini adalah tradisi 

yang dipertahankan oleh masyarakat di Desa Lalabata. Tradisi ini sudah dilestarikan 

secara turun-temurun. Karena memiliki unsur sosial yang tinggi, diamana untuk 

mengadakan pesta ini, manyarakat Lalabata bergotongroyong untuk mengadakan pesta 

panen tersebut. Tradisi ini juga merupakan kepuasan tersendiri bagi masyarakat yang 

berada di Desa Lalabata karena setiap diadakan tradisi ini, orang orang berbondong-

bondong datang ke desa tersebut hanya untuk makan lemmang bahkan orang-orang 

dari luar Barru  juga datang meramaikan tradisi ini. Salah satu tujuan dari tradisi ini 

untuk mempererat tali persaudaraan seperti yang dijelaskan dalam Alqur’an, Allah 

SWT berfirman dalam QS.Al-Hujurat/49: 10 dan QS. Al-Baqarah/2:157: 

َ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُوْنَ   انَِّمَا الْمُؤْمِنوُْنَ اخِْوَةٌ فاَصَْلحُِوْا بيَْنَ اخََوَيْكُمْ وَاتَّقوُا اٰللّه

Terjemahnya: 

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah 

(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, 

supaya kamu mendapat rahmat”.6 

  

ِ إنِْ كُنْتمُْ إيَِّاهُ تعَْبدُُونَ    ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا كُلوُا مِنْ طيَِّبَاتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَاشْكُرُوا لِِلَّّ

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami 

 
6Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Penerbit 

PT. Karya Toha Putra, 2000) 
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berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu 

menyembah.”  

 Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai persaudaraan dalam 

arti yang sebenarnya. Persaudaraan yang sebenarnya adalah perbuatan yang datang dari 

hati nurani yaitu keimanan dan bukanlah yang lainnya. Persaudaraan yang dilandasi 

dengan keimanan dapat dikatakan persaudaraan abadi sepanjang kedua orang yang 

terikat persaudaraan masih pada ikatan keimanan. Ikatan persaudaraan tersebut selesai 

bila di antara dua orang yang bersaudara saling meninggal keimanan kepada Allah 

SWT.7 Selain persaudaraan ayat di atas menjelaskan tentang rasa syukur kepada Allah 

SWT melalui tradisi Mappadendang tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan bahwa yang menjadi 

pokok masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana integrasi budaya Islam dengan 

budaya lokal  dalam tradisi Mappadendang di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau  

Kabupaten Barru”? Maka masalah yang diteliti kemudian dijabarkan sebagai berikut: 

1. Bagaimana eksistensi tradisi Mappadendang Desa Lalabata Kecamatan Tanete 

Rilau Kabupaten Barru? 

2. Bagaimana prosesi tradisi Mappadendang Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau 

Kabupaten Barru? 

3. Bagaimana nilai-nilai budaya Islam dalam tradisi Mappadendang Desa Lalabata 

Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru? 

 

 

 

7Muh. Rusdi, Hadis Tarbawi I (Makassar Alauddin University Press, 2012). 
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C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Pemahaman mendalam dapat dilihat dalampenelitian ini dengan adanya fokus 

penelitian. Fokus penelitian ini adalah tradisi padenda masyarakat desa Lalabata 

tentang pesta Padenda  yang dilakukan sekali dalam setahun. 

 

2. Deskripsi Fokus 

Tradisi ini dinamakan pesta padenda, pesta panen yang dilakukan atas penuh 

syukur kepada Tuhan yang maha Esa atas hasil panen yang didapatkan, hal itu dapat 

diliat dari kemeriahan pesta yang dilakukan masyarakat setempat dengan gembira, 

ditambah dengan acara makan makan, juga ada beberapa persembahan berupa pentas 

seni yang sering diadakan oleh pemuda-pemudi yang ada di desa tersebut.   

 

3. Tinjauan Pustaka 

Selain akan melakukan penelitian lapangan dalam hal pengumpulan data, 

penyusunan skripsi ini menggunakan studi literatur yang erat kaitannya dengan 

permasalahan, di antara studi literatur yang dijadikan rujukan adalah: 

1. Skripsi: Nurmayanti yang berjudul, “Mappadendang dalam Tradisi Pesta 

Panen di Desa Pationgi Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone”. Dalam 

skripsi ini membahas tentang pesta panen yang didalamnya terdapat kegiatan 

Mappadendang, penelitian tersebut penting menjadi rujukan karena menjadi 

bagian tidak terpisahkan dengan karakter suku Bugis yang dimiliki bangsa 

Indonesia untuk dilestarikan sebagai bagian budaya lokal dan salah satu 

kegiatan yang dilakukan dalam pesta panen tersebut. Namun, skripsi ini 
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berfokus pada wilayah Kabupaten Bone sedangkan peneliti membahas di 

wilayah Kabupaten Barru. 

2. Buku yang berjudul “Permainan Rakyat Sulawesi Selatan” yang ditulis oleh 

Rustam Abbas dkk, tahun 2004. Dalam buku ini membahas macam permainan 

rakyat di Sulawesi Selatan salah satu yaitu Appadekko di sebuah Desa 

Paddingging di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar muncul 

beberapa abad yang lalu. Masyarakat menganggap Padekko berasal dari 

kayangan, karena masyarakat mendengarkan suara yang sama dengan bunyi 

lengsung yang ditalu, suara itu tidak menentu arah dan tidak diketahui dari 

mana asalnya, sehingga masyarakat itu berasal dari makhluk halus berupa gadis 

remaja dari kayangan dan turun ke bumi, sedangkan menumbuk padi. Sehingga 

masyarakat kampung Paddinggig dan sekitarnya percaya tidak boleh 

menumbuk padi sebelum padekko dilakukan. Karena mereka akan dikutuk dan 

padinya akan menjadi ase anja (tidak berisi). Inilah tradisi masyarakat turun 

temurun hingga masa sekarang, yang disebut upacara syukuran karena 

panennya berhasil di daerahnya disebut permainan rakyat yang memiliki unsur 

tari, musik dan teater. 

3. Skripsi: Hasdaliah yang berjudul “Kontribusi Tradisi Mappadendang dalam 

Meningkatkan Hubungan Sosial di Desa Lebba’e Kecamatan Ajangale 

Kabupaten Bone, tahun 2014. Skripsi ini memusatkan kajian pada tradisi 

mappadendang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk 

meningkatkan hubungan sosial dan gotong royong yang dilakukan oleh 

masyarakat. Adanya tradisi tersebut masyarakat merasakan hubungan soisal 

mereka semakin kuat dan nilai kuat kebersamaan. 
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4. Skripsi: Ummi Salmiah yang berjudul, “Tradisi A’Lammang Dalam Tinjauan 

Dakwah Di Desa Lantang Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten 

Takalar, 2017. Dalam Skripsi ini membahas tentang Tradisi A’Lammang yang 

setiap tahun diadakan oleh masyarakat yang ada Di Desa Lantang, dimana 

mereka membuat lemang atau dalam bahasa Makassarnya di sebut Lammang. 

Hal yang menarik dalam Skripsi ini yaitu Lammang yang telah dibuat itu 

dibaca-bacai (diberikan mantra) lalu dibawa ke sungai dimana dalam sungai 

tersebut ada seekor buaya sebagai penjaga sungai. Masyarakat Desa Lantang 

menganggap bahwa buaya tersebut adalah jelmaan nenek moyang mereka atau 

leluhur mereka. 

5. William A. Haviland dan R.G Soekadijo dalam bukunya yang berjudul: 

Antropologi. Isi buku ini membahas tentang Antropologi Kebudayaan yang 

memberi pengertian tentang perilaku setiap manusia dalam berbudaya,dimana 

kebudayaan merupakan kompleks keseluruhan yang meliputi moral, kebiasaan, 

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, dan lain-lain. Dalam buku ini juga 

dipaparkan bagaimana perilaku setiap individu dalam melakukan sebuah 

tradisi. Penulis menjadikan buku ini sebagai salah satu acuan utama penulis 

dalam penulisan skripsi ini. Selain itu, Kebudayaan juga merupakan 

seperangkat peraturan atau norma yang dimiliki bersama oleh para anggota 

masyarakat, yang kalau dilaksanakan oleh para anggotanya, melahirkan 

perilaku yang dipandang layak dan dapat diterima. 

Dari beberapa rujukan dalam penulisan penelitian ini, penulis belum melihat 

buku dan penelitian yang mengulas tentang “Tradisi Mappadendang di Desa Lalabata 

Kecamatan Tanete Rilau Selatan Kabupaten Barru.” 
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4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan gambaran yang akan dicapai dari masalah 

penelitian. Adapun tujuan penelitian ini, yaitu: 

a. Mendeskripsikan dan menganalisis eksistensi sikap dan perilaku tradisi 

Mappadendang Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Selatan Kabupaten 

Barru 

b. Mendeskripsikan dan menganalisis prosesi tradisi “Mappadendang” Desa 

Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Selatan Kabupaten Barru. 

c. Mendeskripsikan dan menganalisis nilai-nilai budaya Islam dalam tradisi 

Mappadendang Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Selatan Kabupaten 

Barru. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kita terkait 

bidang ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam. 

b. Dapat memberikan manfaat dan sumbangan keilmuan bahwa Indonesia 

adalah negara yang memiliki keanekaragaman budaya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Pengertian Budaya Lokal dan Budaya Islam 

1. Budaya Lokal 

Budaya lokal merupakan istilah yang biasanya digunakan untuk membedakan 

suatu budaya dari budaya nasional dan budaya global. Budaya lokal adalah budaya 

yang dimiliki oleh masyarakat yang menempati lokalitas atau daerah tertentu yang 

berbeda dari budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang berada di tempat yang lain. 

Di Indonesia istilah budaya lokal juga sering disepadankan dengan budaya etnik. Setiap 

bangsa, etnik, dan sub etnik memiliki kebudayaan yang mencakup tujuh unsur, yaitu: 

bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup, teknologi, sistem 

mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian. Namun demikian, sifat-sifat khas 

kebudayaan hanya dapat dimanifestasikan dalam unsur-unsur terbatas, terutama 

melalui bahasa, kesenian, dan upacara. Unsur-unsur yang lain sulit untuk menonjolkan 

sifat-sifat khas kebudayaan suatu bangsa atau suku bangsa. Kebudayaan manusia 

mengalami perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi bukan saja berhubungan 

dengan lingkungan fisik, tetapi juga dengan budaya manusia karena perubahan adalah 

keniscayaan dalam kehidupan manusia.8  

Budaya lokal yaitu kebudayaan yang tumbuh dan berkembang serta dimiliki dan 

diakui oleh masyarakat suku bangsa setempat. Budaya lokal biasanya tumbuh dan 

berkembang dalam suatu masyarakat suku atau daerah tertentu karena warisan turun-

temurun yang dilestarikan. Budaya lokal adalah proses pengembangan masyarakat 

 
8Agung Setiyawan, “ Budaya Lokal dalam perspektif agama: Legitimasi Hukum Adat (‘urf) 

Dalam Islam”, Vol XIII No. 2 (Juli 2012): h. 208. ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 13(2), 203-

222. doi:http://dx.doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738. (Diakses 2 Januari 2021). 
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yang mana segenap kelompok ras dan etnik mampu berperan secara bersama-sama 

dalam  kehidupan budaya dan ekonomi.9 Budaya lokal di wilayah Sulawesi Selatan 

yang masih dilestarikan merupakan warisan nenek moyang yang diwariskan kepada 

keturunannya secara turun-temurun agar tetap dijaga sebagai bentuk penghargaannya 

kepada warisan leluhur. Warisan leluhur biasanya berupa tradisi, adat-istiadat dan 

kebiasaan. Tradisi lebih berorientasi kepada kepercayaan dan kegiatan ritual yang 

berkembang dan mengakar pada masyarakat menjadi sebuah kebudayaan.10  

Budaya lokal merupakan budaya asli dari suatu kelompok masyarakat dan ciri 

khas dari sebuah kelompok masyarakat lokal. Kemajemukan budaya lokal di Indonesia 

tercermin dari keragaman budaya dan adat istiadat dalam masyarakat.  

Ciri budaya lokal dapat dikenali dalam bentuk kelembagaan sosial yang dimiliki 

oleh suku bangsa. Kelembagaan sosial merupakan ikatan sosial bersama di antara 

anggota masyarakat yang mengoordinasikan tindakan sosial bersama antara anggota 

masyarakat. Lembaga sosial memiliki orientasi perilaku sosial ke dalam yang sangat 

kuat. Hal itu ditunjukkan dengan orientasi untuk memenuhi kebutuhan anggota 

lembaga sosial tersebut. Dalam lembaga sosial, hubungan sosial diantara anggotanya 

sangat bersifat pribadi dan didasari oleh loyalitas yang tinggi terhadap pemimpin dan 

gengsi sosial yang dimiliki. Budaya lokal di Indonesia mempunyai berbagai perbedaan. 

Suku-suku bangsa yang sudah banyak bergaul dengan masyarakat luar dan bersentuhan 

dengan budaya modern, seperti suku Jawa, Minangkabau, Batak, Aceh, dan Bugis 

 
9Nur Wulandari,”Tradisi Dengka Ase Lolo Di Dusun Biring Bontoa Desa Pallantikang 

Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa (Studi Unsur-unsur Kebudayaan Islam),”Skripsi (Makassar: 

Fak Adab Dan Humaniora, 2018),  h. 21. 

10Darmawati, “Tradisi Assunna Pada Masyarakat Makassar Di Kecamatan Bontonompo 

Selatan Kabupaten Gowa (Studi Unsur-unsur Budaya Islam), Skripsi (Makassar: Fak Adab Dan 

Humaniora, 2017), h. 1. 
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memiliki budaya lokal yang berbeda dengan suku bangsa yang masih tertutup seperti 

suku Dayak di pedalaman Kalimantan atau di Sulawesi Tengah. Perbedaan budaya 

tersebut bisa menimbulkan konflik sosial akibat adanya perbedaan perilaku yang 

dilandasi nilai-nilai budaya yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan konsep budaya 

yang mengandung nilai kebersamaan, saling menghormati, toleransi, dan solidaritas 

antar warga masyarakat yang hidup dalam komunitas yang sama.11 

Budaya lokal berasal dari dua kata yaitu budaya dan lokal. Kata budaya merupakan 

terjemahan dari istilah culture dari bahasa Inggris, dari arti ini berkembang arti culture 

sebagai daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan merubah alam.12 

Koentjaraningrat mendefenisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, 

tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat dengan proses 

belajar.13 Sedangkan pengertian yang lebih luas menurut E.B. Tylor, kebudayaan 

sebagai suatu kesatuan jalinan yang meliputi adat, kesenian, kepercayaan, 

pengetahuan, hukum, susila, dan tiap kesanggupan yang didapat seseorang sebagai 

anggota masyarakat.14 

Teori yang dikemukakan Koentjaraningrat, dan E.B. Taylor mengenai kebudayaan 

bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan sistem baik berupa hasil karya, rasa, cipta 

seseorang sebagai anggota masyarakat.  

 
11Siany L. dan Atiek Catur B,  Antropologi  (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional, 2009), h. 5-7. 

12 Wahyuddin G. Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, (Cet. I; Makassar: Alauddin 

University Press, 2014), h. 5 

13 Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi, (Cet. IX, Edisi Revisi; Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2009), h. 182 

14 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. RajaGrasindo Persada, 1990), 

h. 173  
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Kata lokal dalam kamus antropologi berarti menunjuk pada suatu daerah.15 Lokal 

adalah kata yang dihubungkan dengan setiap daerah yang memiliki kebudayaannya 

tersendiri. Kata lokal digunakan bersamaan dengan kata orang, kebudayaan, penduduk, 

dan juga lebih kepada budaya daerah asal kelompok masarakat.16  

Budaya lokal merupakan nilai-nilai lokal hasil budidaya masyarakat suatu daerah 

yang terbentuk secara alami dan diperoleh melalui proses belajar dari waktu ke waktu. 

Budaya lokal dapat berupa hasil seni, tradisi pola pikir, atau hukum adat.17 Budaya 

lokal dapat diartikan sebagai aturan atau jalan hidup yang kemudian membentuk pola 

pikir dan tindakan pada daerah tertentu.18 Nilai-nilai lokal dalam masyarakat biasa 

disebut sebagai kearifan lokal yang terdapat di setiap suku di Indonesia, khususnya 

yang berkaitan dengan hidup rukun antar manusia atau antar kelompok. 

2. Budaya Islam 

Perlu dipahami bahwa kebudayaan dijadikan sebagai hal kompleks dan 

mencakup pengetahuan manusia, kesenian, kekuatan moral, sistem kepercayaan, 

sosial, etika atau hukum serta kemampuan adaptasi seperti kebiasaan-kebiasaan yang 

diadakan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Ada tiga wujud kebudayaan yaitu: 

(1) Ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya; (2) Aktivitas serta tindakan 

berpola dari manusia dalam masyarakat, serta (3) Benda hasil karya manusia. Hal 

tersebut senada dengan penelitian budaya yang diteliti oleh penulis bahwa budaya di 

 

15 Agung Tri Haryanta, Kamus Antropologi (Surakarta: Aksara Snergi Media, 2013) h. 170 

16 https://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-lokal/ (Diakses 20 November 2019)  

17 Dyastriningrum, Antropologi XI, (Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional, 2009), h. 7  

18 Nurul Amaliah Qalbiah, Tradisi Pernikahan Pulau Balang Lompo Kabupaten Pangkep 

(Akulturasi Budaya Islam dengan Budaya Lokal), ‘’skripsi’’ (Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora, 

UIN Alauddin Makassar, 2018), h.36. 



 

 

 

 

13 
 

 

Desa Lalabata yang dinamakan Pesta Padenda tentunya akan menjadi sebuah tujuan 

budaya tahunan yang menarik untuk dikunjungi dan dinikmati oleh banyak orang 

bahkan pengunjung yang berada di luar daerah dapat melihat perayaan tersebut.  

Budaya dalam Islam adalah salah satu di antara dua alternatif. Sepanjang sejarah 

umat manusia, kebudayaan hanya mempunyai dua model tersebut yaitu membangun 

atau merusak. Kedua model kebudayaan itu hidup dan berkembang saling berganti.19 

Hal tersebut diperlukan kesadaran oleh diri sendiri dan tidak dipaksa tetapi panggilan 

hati sebagai makhluk yang dalam alam rahim telah berikrar tunduk kepada Allah SWT. 

Muhammad Ali menjelaskan bahwa Islam yaitu agama damai dan ajaran 

utamanya tentang mengesakan Allah dan kesatuan yang menjadikan umat manusia 

sebagai saudara adalah bukti kebenaran nama Islam itu sendiri. 

Islam mengatur dan mengajari masyarakat sampai pada kehidupan yang 

sebenarnya. Oleh karena itu, kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad 

SAW bukan untuk memusnahkan budaya yang ada melainkan Islam membawa 

masyarakat keluar dari banyak hal yang tidak membawa manfaat dalam kehidupan. 

Dalam pandangan peneliti, Islam menjadikan kebudayaan selalu berkembang agar 

menuju kepada kebudayaan yang beradab, dan berkemajuan serta mempertinggi 

derajat kemanusiaan.20 Islam membagi kebudayaan menjadi tiga jenis yaitu: 

1. Kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam 

Dalam kaidah fiqh disebutkan: al-a’datu muhakkamatun. Maksudnya adat 

istiadat dan kebiasaan suatu masyarakat, yang merupakan bagian dari budaya manusia, 

mempunyai pengaruh di dalam penentuan hukum. Tetapi yang perlu diingat, bahwa 

 
19Idris Taufik, Mengenal Kebudayaan Islam (Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, 1983), h. 31. 

20Prijono,  Prasaran Mengenai Kebudayaan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) 
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kaidah tersebut hanya berlaku pada hal-hal yang belum ada ketentuannya dalam 

syariat, seperti kadar besar kecilnya mahar dalam pernikahan. 

2. Kebudayaan yang bertentangan dengan Islam 

Jadi dapat dipahami bahwa Budaya Islam merupakan hasil akal, budi rasa, dan 

karsa yang telah diseleksi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal dan 

berlandaskan pada nilai-nilai tauhid yang di mana Islam sangat menghargai akal 

manusia untuk berkembang membentuk sebuah peradaban.21 Budaya Islam merupakan 

istilah yang banyak digunakan dalam akademi sekuler untuk mendeskripsikan praktik 

budaya orang Islam. Karena agama Islam muncul pada abad ke-6 di Arab, bentuk awal 

budaya Muslim lebih dominan merupakan budaya Arab. Dengan berkembangnya 

kerajaan-kerajaan Islam, Muslim saling berhubungan dan berasimilasi dengan budaya 

Persia, Turki, Mongol, India, Melayu, Berber dan Indonesia22.  

B. Upacara dan Pesta Adat 

1. Pengertian Upacara 

Upacara dalam KBBI yaitu tanda-tanda kebesaran, peralatan, (menurut adat-

istiadat) rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu menurut 

adat atau agama, dan perbuatan atau perayaan yang dilakukan atau diadakan 

sehubungan dengan peristiwa penting.23 Upacara merupakan aktivitas yang dilakukan 

pada waktu-waktu tertentu. Upacara juga dapat dilakukan untuk memperingati suatu 

kejadian atau penyambutan.  

Upacara didefinisikan sebagai tindakan atau perbuatan yang terikat suatu aturan 

 
21Hariati,” Unsur-unsur Budaya Islam Dalam Tradisi Permulaan Panen ( Angngsalle Ulu Ase) 

Di Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang Kabpaten Takalar),”Skripsi (Makassar: Fak Adab Dan 

Humaniora, 2017), h. 12-16. 

22Mariana, “Budaya Islam”, https://id. Wikipedia.org/wiki/Budaya_Islam (30 Oktober 2019). 

23Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1595. 

https://id/
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yang didasarkan pada adat-istiadat dan sistem kepercayaan (agama). Upacara dipahami 

sebagai ekspresi keagamaan dalam wujud perilaku yang dijadikan sebagai media untuk 

berkomunikasi dengan hal-hal yang gaib. Dalam tataran implementasi atau praktik 

ritual tersebut, tampil beragam berdasarkan kepercayaan masing-masing sekaligus 

merupakan karakteristik budaya komunitas tertentu. Upacara adat merupakan suatu 

bentuk tradisi yang bersifat turun-temurun dan dilaksanakan secara teratur dan tertib 

menurut adat kebiasaan masyarakat dalam bentuk suatu permohonan atau sebagai 

ungkapan rasa terimakasih. Pesta Adat 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pesta yaitu perjamuan atau sebuah 

perayaan.24 Pesta juga bisa diartikan sebagai perayaan untuk memperingati sebuah 

kejadian atau peristiwa tertentu dengan suasana meriah dalam suatu daerah tertentu, 

dimana masyarakat yang berperan penting didalamnya. Pesta adalah sebuah acara 

sosial, dan merupakan kesempatan untuk berbagai interaksi sosial, tergantung pada 

pemahaman tentang perilaku yang dianggap layak untuk acara tersebut. 

Pesta biasa dilakukan dalam masyarakat dengan tujuan untuk berbagi 

kebahagiaan, ataupun sebagai wujud kesyukuran atas sesuatu yang telah didapatkan 

baik itu berupa kesehatan, maupun keberhasilan atas suatu hal, dalam artian pesta 

merujuk kepada suatu makna yang berarti sebuah aktivitas yang menggambarkan 

kegembiraan atas sebuah peristiwa yang baru terjadi. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah suatu aturan yang 

dilakukan sejak dulu, cara berperilaku yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan 

kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu 

 
24Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 

2008), h. 642 
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dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem25. 

Adat istiadat merupakan kebiasaan yang harus ada dalam masyarakat sebagai 

pokok kebutuhan sosial yang akan terus ada dan sulit hilang. Adat adalah perilaku yang 

susah dihilangkan dan bersifat turun-temurun karena merupakan warisan yang 

disengaja maupun tidak disengaja untuk mengatur masyarakat. Adat merupakan 

perbuatan yang muncul dalam diri setiap individu sejak dahulu26. Pengertian Adat 

menurut pendapat beberapa ahli diantaranya: 

1. Jalaludi Tunsam 

Menurut Jalaludi Tunsam, adat istiadat adalah suatu cara atau kebiasaan yang 

mengandung nilai kebudayaan, norma, serta hukum yang sudah lazim dilakukan 

oleh suatu daerah.  

2. M. Nasroen 

Menurut M. Nasroen, adat istiadat adalah suatu sistem pandangan yang kekal, 

serta aktual karena berdasarkan pada berbagai ketentuan yang terdapat pada alam 

yang nyata dan nilai positif, kebersamaan, kemakmuran yang merata, penyesuaian 

diri, dan berguna sesuai tempat, waktu, dan keadaan27. 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pesta adat merupakan 

salah satu bentuk ekspresi masyarakat dalam mengungkapkan wujud kesyukurannya 

atas segala hal yang telah didapat di daerah yang ditempatinya dan merupakan hiburan 

tersendiri bagi masyarakat setempat.  Pesta adat merupakan suatu hal yang turun-

temurun dilakukan oleh masyarakat yang berbudaya dan juga dilakukan di daerah 

masing-masing. 

 
25Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 229. 

26Soerojo, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 54. 

27Bushar Muhammad, Pengantar Hukum Adat (Jakarta: Balai Buku Ictiar, 1961), h. 22. 
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Setiap orang yang mengadakan pesta adat di berbagai daerah di Indonesia dapat 

dikatakan kondisi masyarakatnya cenderung mempunyai peranan penting sebagai 

wujud kepeduliannya terhadap solidaritas, pelestarian adat, serta bentuk 

penyebarluasan karakter baik kepada individu ataupun kelompok lainnya.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian budaya 

dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, 

fenomena yang terjadi secara akurat. Dalam penelitian ini juga menggunakan  data 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian 

kualitatif juga merupakan jenis penelitian yang dimana data-data yang diperolehnya 

tidak menggunakan prosedur statistik (angka atau pengukuran).28  

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

Field Research atau penelitian lapangan dan Penelitian pustaka atau Library Research. 

Field Research atau penelitian lapangan adalah jenis penelitian dimana peneliti turun 

langsung ke lokasi penelitian. Library research atau penelitian kepustakaan adalah 

jenis penelitian yang mengambil rujukan dari buku atau kajian pustaka yang berkaitan  

dengan judul penelitian sebagai bahan pendukung.29  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian tersebut berada sekitar 75 KM dari Makassar yaitu di Desa Lalabata 

Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Fokus penelitian di Desa Lalabata terletak 

 
28Suryana, Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif 

(Bandung: UPI, 2010), h. 12.     

29Kuntjojo, Metodologi Penelitian, (Kediri: Universitas Nusantara PGRI.Lungan, R. 2009), h.8   
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di Dusun Matajang dan Dusun Lalabata sebagai induk pelaksanaan Mappadendang. 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan antara lain: 

a. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan Sosiologi merupakan pendekatan yang berupaya memahami 

sebuah tradisi seperti tradisi pesta Padenda yang berada di Desa Lalabata Kabupaten 

Barru dengan melihat proses interaksi dan pola pikir masyarakatnya dan orang dari luar 

masyarakat tersebut. Jadi dengan pendekatan sosiologi, penelitian diharapkan mampu 

melihat obyek tradisi pesta Padenda ini sebagai interaksi antara berbagai orang di luar 

daerah terseebut dengan turut hadir meramaikan tradisi itu bersama penduduk asli yang 

ada di Desa Lalabata.  

b. Pendekatan Antropologi 

Pendekatan Antropogi merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia 

dengan cara berpikir atau kebudayaannya. Hal ini memaksudkan pendekatan 

Antropologi sebagai usaha mencapai hakikat manusia yang mempelajari keragaman 

kebudayaan sehingga diharapkan tradisi Pesta Padenda ini sebagai bagian dari 

kebudayaan yang harus dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat di desa 

tersebut. 

c. Pendekatan Agama 

Agama adalah wahyu yang diturunkan Tuhan untuk manusia. Setiap manusia 

yang berbudaya tentunya juga harus memiliki agama. Fungsi dasar agama adalah 

memberikan orientasi, motivasi bagi setiap manusia. Secara sosiologis, agama 

merupakan kategori sosial dan tindak empiris. Dengan adanya pendekatan agama maka 

penulis dapat mengetahui pandangan Islam terhadap tradisi yang ada. 
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C. Data dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data  primer  adalah  data yang  berasal dengan mengamati lokasi penelitian.  

Data  primer  didapatkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data  yang diambil dari catatan, buku,  majalah, artikel 

jurnal,  hasil  penelitian,  dokumen  pemerintah,  surat  kabar,  yang  berkaitan dengan 

permasalahan yang akan diteliti, untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

pengamatan langsung kondisi obyek yang kan diteliti dalam hal ini Tradisi 

Mappadenda Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. 

2. Wawancara 

   Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi. Tujuan dari 

wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi yang semaksimal mungkin mengenai 

tradisi Mappadenda Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, baik itu 

berupa perilaku  masyarakatnya maupun sikap masyarakatnya. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengambil foto dan video melalui alat perekam, HP ataupun kamera digital. 



 

 

 

 

21 
 

 

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Apabila data yang diperlukan telah terkumpul, analisis data dapat segera 

dilakukan. Tetapi dalam analisis data ini bisa terdapat kemungkinan ditemukannya 

permasalahan yang baru sehingga kita memerlukan data yang baru.  Beberapa alternatif 

keputusan dapat diperoleh melalui analisis ini. Penggunaan beberapa model analisis 

yang tepat dapat meningkatkan kualitas alternatif keputusan yang dihasilkan.30 

Pengujian keabsahan data atau triangulasi adalah suatu teknik pengumpulan 

data dengan cara menggunakan beragam macam sumber data, seperti triangulasi 

sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu.31 Seperti yang dijelaskan di bawah 

ini: 

1. Triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan 

mengecek data yang telah diperoleh kepada beberapa sumber seperti untuk 

menguji kredibilitas data tentang tujuan tradisi Mappadenda maka 

pengujian data dapat dilakukan terhadap orang-orang yang telah melakukan 

tradisi tersebut, maka data yang diperoleh dideskripsikan, dikategorikan, 

mana pandangan yang sama, mana yang berbeda, serta mana yang spesifik 

dari ketiga sumber tersebut.  

2. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan denga cara 

mengecek pada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda. 

Misalnya data yang diperoleh melalui wawancara kemudian dicek dengan 

data hasil observasi atau hasil analisis dokumen. Bila menghasilkan data 

berbeda peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang 

 
30Sudaryono, Metodologi Penelitian, ( Cet. II; Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 433-434. 

31Salim, dkk., Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis, Ed. Revisi (Cet. I; 

Jakarta: Kencana, 2019), h. 120-121. 
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bersangkutan untuk mendapatkan data yang dianggap benar. Atau bisa saja 

semua benar karena setiap sember data memiliki sudut pandang yang 

berbeda. 

3. Triangulasi waktu dilakukan dengan mengumpulkan data dari waktu yang 

berbeda. 

Namun pada penelitian ini hanya menggunakan triangulasi sumber dan 

triangulasi teknik untuk memudahkan arah penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

Kabupaten Barru merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan 

yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pangkep, Kota Parepare, Kabupate Bone 

dan Kabupaten Soppeng. Kondisi geografis kabupaten Barru adalah laut, daratan, 

pegunungan. Penghasilan utama penduduknya adalah pertanian dan perkebunan, serta 

sebagian kecil bekerja sebagai pegawai negeri maupun swasta. 

Kabupaten Barru dibagi menjadi tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Tanete 

Rilau, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Barru, Kecamatan Soppeng Riaja, 

Kecamatan Balusu, Kecamatan Mallusetasi dan Kecamatan Pujananting. Berdasarkan 

data Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru memiliki jumlah penduduk 174.323 jiwa32 

dengan laju pertumbuhan penduduknya 0,4 per tahun. 

Desa Lalabata adalah salah satu desa di Kecamatan Tanete Rilau yang berlokasi 

13 KM di sebelah Utara pusat kota Barru. Asal mula desa Desa Lalabata berasal dari 

bahasa bugis laleng dan bata yaitu benteng pertahanan. Desa Lalabata di masa lalu 

adalah pusat kerajaan Tanete pada abad ke-18 dan sebagai pusat pemerintahan kerajaan 

Tanete saat dipimpin oleh Raja Lapatau atau yang lebih dikenal dengan Petta 

Pallase’lase’e dan berubah menjadi bentuk pemerintahan pada tahun 1965 seiring 

dengan berubahnya Kabupaten Barru menjadi daerah pemerintahan II pada tahun 1960. 

 
32 Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru. https://barrukab.bps.go.id/statictable/2021/01/08/25/jumlah-

penduduk-laju-pertumbuhan-penduduk-per-tahun-persentase-penduduk-kepadatan-penduduk-dan-

rasio-jenis-kelamin-di-kabupaten-barru-menurut-kecamatan-2019.html (diakses 19 April 2021) 
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B. Hasil Penelitian 

1. Sejarah Mappadendang di Desa Lalabata 

Tradisi pesta Mappadendang di desa Lalabata merupakan tradisi yang tidak 

berhubungan dengan tradisi Mappadendang di tempat lain di Kabupaten Barru maupun 

daerah lainnya. Tradisi Mappadendang di Desa Lalabata dimulai pada tahun 1976 oleh 

tokoh adat luar desa Lalabata yang bernama Ummareng dan Wa’ Gulu’ yang awalnya 

berprofesi sebagai pemain Gambus, keduanya berasal dari Kec. Tanete Riaja yang 

kemudian memperkenalkan Mappadendang di Desa Lalabata karena menikah dengan 

warganya. Perkenalan awal Mappadendang di Desa Lalabata menggunakan 

Padendang Bonto atau jenis Mappadendang yang tidak memiliki tradisi Sere Api 

seperti Mappadendang di daerah lainnya. Pada tahun 1984 kemudian dilanjutkan 

Padendang Kanjara yang memiliki ciri khusus adanya tari Sere Api.33 

2. Eksistensi Mappadendang di Desa Lalabata 

Mappadendang di Desa Lalabata dengan jenis tradisi lokalnya Padendang 

Bonto dan Padendang Kanjara menjadi perhatian pada masanya terkhusus Padendang 

Kanjara yang akhirnya menjadi tradisi Mappadendang yang kini dipertahankan di 

Desa Lalabata. Padendang Kanjara yang merupakan pengembangan dari Padendang 

Bonto menekankan adanya tarian, baik itu tarian seperti Sere Api maupun tarian dalam 

pencak silat yang ciri utamanya tidak lagi menggunakan benda tajam seperti pedang 

ataupun parang karena alasan Hak Asasi Manusia mulai diberlakukan dan para 

pemangku adat taat aturan pemerintahan yang berlaku. 

Awalnya pembentukan tradisi Mappadendang diambil dari biaya sukarela para 

 
33 Harifuddin. Kepala Dusun Matajang. Wawancara di rumah kepala dusun di dusun Matajang desa 

Lalabata, 15 Maret 2021 
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warga Desa Lalabata, tetapi setelah ada perkembangan di pemerintahan kemudian 

diianggarkan oleh pemerintah Desa Lalabata. Selain itu, terdapat pemangku adat yang 

berperan penting dalam generasi Mappadendang ini antara lain: 

1. Ambo Manno (Ketua Pemandu Adat) 

2. Ambo Mingka  

3. Sakka M. 

4. Ambo Sabi 

5. Ambo Nasa 

6. Ambo Ripe 

Keenam orang di atas adalah pemangku adat yang mewariskan tradisi 

Mappadendang hingga saat ini di Desa Lalabata. Selain dari itu, terdapat 16 kepala 

dusun yang diamanahkan untuk menjaga pelaksanaan Mappadendang yaitu Canne’e, 

Muradde, Ralleh, Latuwo, Musengen, Suddin, Sunusi, H. Sise, Muhammad Amin, 

Tantu, H. Sata, Muhammad Lolo, Alimuddin Sunusi, Tamrin dan Harifuddin.34 

Berdasarkan penuturan sumber wawancara (Harifuddin), Canne’e dan Tantu yang 

memiliki peran yang cukup penting untuk terus menjaga terlaksananya Mappadendang 

pada saat itu. 

Saat ini Mappadendang tidak hanya diteruskan oleh para orang tua tetapi juga 

anak-anak muda mulai mengambil bagian mulai dari sebelum dan setelah acara 

dilaksanakan. Selain orang tua, kalangan anak-anak yang berusia dibawah 12 tahun 

mulai meminati pencak silat menjadi meningkat pesat di Desa Lalabata karena berniat 

tampil pada acara Mappadendang yang akan dilaksanakan kelak ketia mereka dewasa.  

 
34 Harifuddin. Kepala Dusun Matajang. Wawancara di rumah kepala dusun di dusun Matajang desa 

Lalabata, 15 Maret 2021 
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3. Prosesi Mappadendang di Desa Lalabata 

Prosesi Mappadendang di Desa Lalabata dapat kita uraikan dengan membagi 

proses acara mulai dari persiapan sebelum acara dan pelaksanaan acara. Adapun 

prosesi yang dimaksud dapat dilihat pada uraian di bawah ini. 

a. Persiapan sebelum Mappadendang 

Persiapan utama sebelum acara Mappadendang dimulai di Desa Lalabata 

dengan melakukan musyawarah pelaksanaan Mappadendang. Biasanya pelaksanaan 

Mappadendang dilakukan setelah panen raya padi karena mayoritas penduduk 

setempat berprofesi sebagai petani. Waktu pelaksanaan mempertimbangkan sebuah 

buku Bilang Taung atau sistem penentuan hari baik pada kalangan orang-orang Bugis 

dan dilaksanakan pada malam hari.35 Jika waktu telah ditetapkan maka warna akan 

bergotong royong untuk membuat persiapan acara yang dimulai dari persiapan lokasi 

dan persiapan persembahan acara. 

Lokasi Mappadendang dipersiapkan di lahan yang cukup luas, biasanya 

menggunakan halaman warga yang luas sekaligus sebagai tempat menjamu tamu yang 

datang. Lokasi acara dibagi menjadi lokasi tamu dan lokasi persembahan acara. Lokasi 

tamu kehormatan berada di bawah tenda yang disiapkan, sedangkan lokasi tamu biasa 

bebas di luar lokasi persembahan. Pada lokasi persembahan, dipersiapkan Luddangeng 

dan Alu sebagai tabuhan yang akan dipakai untuk mengeluarkan bunyi atau komposisi 

suara. Terdapat dua Luddangeng, yang pertama Luddangeng yang berada di luar Bara. 

Kedua,  Luddangeng  yang terdapat di dalam Bara. Bara berfungsi sebagai pelindung 

perempuan ketika menabuh Luddangeng saat prosesi acara. Selain lokasi acara, 

 
35 Tamrin. Mantan Kepala Dusun Matajang. Wawancara di rumah mantan kepala dusun di dusun 

Matajang desa Lalabata, 15 Maret 2021 
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pakaian yang digunakan oleh para penampil acara menggunakan pakaian adat seperti 

baju bodo dan/atau baju tokko bagi perempuan yang ingin menari dan memainkan 

harmonisasi musik Luddangeng, pakaian pencak silat bagi para pemain silat dan 

penggunaan sarung (biasa juga menggunakan celana kain) serta kopiah bagi laki-laki. 

Adapun persiapan lain sebelum acara Mappadendang yaitu membakar 

Lemmang. Lemmang adalah jenis sajian beras ketan bercampur bumbu santan yang 

dimasukkan ke dalam bambu Lebo kemudian dibakar menggunakan kayu. Proses 

pembakaran lemmang dilakukan satu atau dua hari sebelum malam Mappadendang, 

hal ini dimaksudkan agar sajian Lemmang dapat dinikmati pada saat malam 

Mappadendang.36 Proses pembakaran Lemmang dilakukan berkelompok di samping 

rumah warga yang telah disepakati, Lemmang dibakar dengan mengelompokkan 

pembakarannya berdasarkan RT masing-masing. 

Persiapan pembuatan Walasuji juga dilakukan, warga akan membuat Walasuji 

dari bambu yang dianyam untuk diletakkan mengelilingi lokasi tempat 

dilaksanakannya acara Mappadendang. Pemasangan Walasuji pada tempat 

pelaksanaan Mappadendang dilakukan pada area tamu acara dan area mengelilingi 

tempat acara. Dalam pandangan masyarakat Desa Lalabata, istilah Walasuji digunakan 

untuk mendeskripsikan teknik pembuatan anyaman bambu walaupun pada tatanan 

wilayah Bugis di daerah lainnya, terdapat perbedaan istilah antara Walasuji dan 

Lawasuji, namun di Desa Lalabata hanya menggunakan istilah Walasuji karena bagi 

masyarakat desa tersebut bilah bambu yang dianyam kemudian diapit bambu utama 

disebut Walasuji, tidak penting bagaimanapun model dan penerapannya. Selain itu, 

disiapkan pula kayu bakar di tengah lokasi cara untuk persiapan pembakaran kayu 

 
36 Alimuddin Sunusi. Mantan Kepala Dusun Matajang. Wawancara di rumah mantan kepala dusun di 

dusun Matajang desa Lalabata, 15 Maret 2021 
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diiringi tarian Sere Api yang termasuk tarian tradisional Bugis yang patut mendapat 

perhatian pewarisan generasi. 

b. Pelaksanaan Mappadendang  

Pada hari pelaksanaan Mappadendang tiba, Masyarakat dari berbagai kampung 

datang, termasuk undangan yang berasal dari kalangan pejabat, tokoh agama dan 

msyarakat umum dari lingkungan Kabupaten Barru maupun masyarakat yang berasal 

dari luar Kabupaten Barru. Mappadendang dimulai dengan persembahan tari 

Padduppa oleh para remaja putri diiringi musik Padduppa oleh pemain musik di atas 

panggung, setelah itu dilanjutkan kata sambutan dari pemerintah Kabupaten Barru 

kemudian acara dibuka ditandai dengan pemukulan lesung serta pembacaan doa secara 

Islami agar keberkahan selalu diturunkan di Desa Lalabata pada khususnya dan 

Kabupaten Barru pada umumnya, serta diselipkan harapan agar panen raya selalu 

sukses setiap tahunnya.  

Mappadendang dilaksanakan sebagai bentuk kesyukuran atas berkah panen 

raya padi yang selalu berlimpah setiap tahunnya. Berbagai bentuk persembahan acara 

di dalam pelaksanaan Mappadendang ditampilkan sebagai bentuk rangkaian 

kemeriahan acara. 

Menurut Tamrin, bahwa: 

“Narekko Yae Mappadendange ipammulaini oni-oninna Alluddangenge, poleni 

makkunraie sibawa aroanewe paoniwi Alluddangenge pake Alu nakatenninge 

sisambe-sambe namakanja irengkalinga oninna. Yaro enneng aroaewe monro 

saliweng bara mi, naiya yae eppa makkunraie monro laleng bara purae 

yebbureng kaeng mattulili ribarae na de’ naullei paita pole isaliweng pakkita-

itae.”37 

 
37Tamrin. Mantan Kepala Dusun Matajang. Wawancara di rumah mantan kepala dusun di dusun 

Matajang desa Lalabata, 15 Maret 2021 
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Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Tamrin mengatakan bahwa 

ketika Mappadendang akan dimulai maka terlebih dahulu laki-laki dan perempuan 

memainkan Alluddangeng dengan cara dipukul menggunakan Alu yang dipegang 

sehingga menghasilkan harmoni suara dari bunyi Alludangeng. Dalam formasi pemain 

Alludangeng terdapat enam laki-laki yang memukul Alludangeng dari luar Bara 

sedangkan pemain perempuan memainkan pukulan Alu dan Luddangeng dari dalam 

Bara yang telah dikelilingi oleh kain putih sehingga para penonton tidak dapat melihat 

para pemain musik Alluddangeng perempuan. Namun seiring berjalannya waktu, Bara 

perempuan yang awalnya tidak dapat dilihat oleh para penonton berubah menjadi Bara 

yang dapat dilihat oleh penonton walaupun Bara perempuan tersebut dikelilingi oleh 

hiasan daun kelapa. 

Pada awal mula musik Mappadendang akan dimainkan, pemain musik 

Mappadendang laki-laki berdiri disamping Alluddangeng kemudian memukul 

Alluddangeng yang di dalamnya telah diberi padi yang masih memiliki tangkai, tiga 

orang laki-laki memukul ke dalam Alluddageng sementara tiga orang laki-laki 

memukul di bagian samping Alludangeng secara bergantian agar terbentuk harmonisasi 

suara. Di bagian Bara yang terdapat perempuan, perempuan juga mulai memainkan 

musik Alluddangeng sama dengan yang dilakukan oleh laki-laki di luar Bara. Para 

pemain akan bergantian jika telah kelelehan memegang Alu dan digantikan dengan 

pemain lainnya yang menunggu di sekitar lokasi acara. Disela pelaksanaan acara, para 

tamu dipersilahkan menikmati Lemmang yang telah dibakar hari sebelumnya. Selain 

Lemmang juga disediakan kue tradisional seperti Onde-onde, Doko-doko Cangkuling, 

doko-doko Utti, dan lain sebagainya yang berasal dari hasil kebun warga.  

Selain pelaksanaan Mappadendang dengan tabuhan khas dari Alu dan 
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Alluddangeng, ditampilkan juga silat tradisional yang disebut Mammenca’. Pada 

umumnya para pemain Menca’ ini adalah warga lokal yang bergantian memasuki 

lokasi acara untuk saling adu kekuatan di depan para penonton yang hadir. Umumnya 

silat Menca’ adalah silat yang menggunakan kekuatan tangan dan kaki serta gerakan-

gerakan melipat tubuh yang memiliki aturan-aturan tersendiri. Selain menggunakan 

tangan kosong, di masa lalu Mammenca’ biasanya menggunakan pedang atau parang, 

namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM), 

Mammenca’ yang menggunakan pedang atau parang ditiadakan menjadi Mammenca’ 

dengan tangan kosong. Selain itu orang dewasa, anak-anak tampil mengambil bagian 

Mammenca’ sebagai bagian dari hiburan kepada penonton, tak jarang penonton 

bersorak dan bertepuk tangan melihat kehebatan para Pammenca’ dari kalangan anak-

anak. 

Sebagai bagian petutup acara ditampilkan tari Sere Api yaitu tarian tradisional 

Bugis yang menggunakan api sebagai bagian dari tarian. Sere berarti tarian, sedangkan 

api tetap dengan makna yang sama dengan bahasa Indonesia pada umumnya. Tari Sere 

Api diiringi musik Mappandendang dengan cara pemain Sere Api membakar kayu yang 

telah ditumpuk di tengah lokasi acara. Pemain Sere Api yang dimainkan oleh laki-laki 

kemudian menari secara bebas dengan pola gerak secara acak, dengan kaki lincahnya 

pemain Sere Api menginjak api yang telah dibakar sambil menari. Ada pula pemain 

Sere Api yang menginjak beberapa kayu bakar yang masih membara dengan 

memegang sebilah kayu yang berfungsi untuk mendekatkan kayu bakar yang membara 

ke bawah kakinya. 
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C. Pembahasan 

Nilai-nilai budaya Islam dalam tradisi Mappadendang di Desa Lalabata 

Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru 

Adapun yang dimakud dengan nilai yaitu sifat-sifat atau hal-hal yang penting 

atau berguna bagi kemanusiaan.38 Sedangkan Lauis D. Kattsof mengatakan nilai 

merupakan kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan, tetapi kita dapat mengalami 

dan memahami cara langsung kualitas yang terdapat dalam objek itu, nilai tidak 

semata-mata subjektif, melainkan ada tolok ukur yang pasti terletak pada esensi objek 

itu.39 

Nilai sebagai daya pendorong dalam hidup, yang memberi makna dan 

pengabsahan pada tindakan seseorang. Nilai mempunyai dua segi intelektual dan 

emosional. Kombinasi kedua dimensi tersebut menentukan sesuatu nilai beserta 

fungsinya dalam kehidupan. Bila dalam pemberian makna dan pengabsahan terhadap 

suatu tindakan, unsur emosionalnya kecil sekali, sementara unsur intelektualnyalebih 

dominan, kombinasi tersebut disebut norma norma atau prinsip. Norma-norma atau 

prinsip-prinsip seperti keimanan, keadilan, persaudaraan dan sebagainya baru menjadi 

nilai-nilai apabila dilaksanakan dalam pola tingkah laku dan pola berfikir suatu 

kelompok, jadi norma bersifat universal dan absolut, sedangkan nila-nilai khusus dan 

relatif bagi masing-masing kelompok.40 

Dikarenakan adanya dorongan dalam kehidupan manusia yang ingin hidup 

dengan aturan yang baik, maka muncullah norma-norma yang disebut nilai yang 

selanjutnya menjadi pedoman dan tolak ukur dalam bertindak, bersikap dan berfikir. 

 
38 M. Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 61 
39 Syamsul Maarif, Revitalisasi Pendidikan Islam (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 114 
40 EM, Kaswardi, Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000 (Jakarta: PT Gramedia, 1993), h.  

25 
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Oleh karena itu diperlukan strategi yang efektif dan efisien. Strategi adalah penataan 

potensi dan sumber daya agar dapat efisien memperoleh hasil yang dirancangkan.41 

Dalam pembahasan mengenai nilai-nilai budaya Islam yang terkandung dalam 

tradisi Mappadendang di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru 

akan diuraikan dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang didapatkan diantaranya 

nilai religius, nilai sosial dan nilai seni. 

a. Nilai Religius 

Dalam ajaran Islam hubungan itu tidak hanya sekedar hubungan dengan Tuhan-

nya akan tetapi juga  meliputi hubungan dengan manusia lainnya, masyarakat atau  

alam lingkungannya.42 Nilai religius memungkinkan seseorang melihat posisi dirinya 

di tengah masyarakat dengan memaknainya dalam konsep kemanusiaan, namun 

tentunya nilai religi tidak terbatas pada dimensi kemanusiaan saja melainkan pula pada 

dimensi alam semesta. Hal ini sejalan jika dikatakan bahwa nilai  religius  adalah  nilai  

yang  bersumber dari keyakinan ketuhanan yang ada pada diri seseorang.43 

Nilai religius tentu menjadi nilai pokok yang harus ada dalam setiap diri insan 

yang menjadi patokan dua hubungan yaitu hubungan dengan Allah dan hubungan 

kepada sesama manusia. Nilai religius yang menjadi pokok pengajaran terhadap 

manusia antara lain yaitu iman, ibadah dan akhlak seperti berikut ini: 

1. Iman 

Iman yaitu keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, nabi, kitab, dan 

 
41 Noeng Muhadjir, Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Suatu Teori Pendidikan (Yogyakarta: 

Rake Sarasin, 1993), h. 109 
42 Yusran Asmuni, Dirasah Islamiah 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 2 
43 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak: Peran Moral, Intelektual, Emosional, dan Sosial 

Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) h. 31 
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sebagainya.44 Iman  dapat  dimaknai  iktiraf,  membenarkan,  mengakui, pembenaran  

yang  bersifat  khusus.45 Serta dalam Al-Qur’an Surah Al-Hujura’at/49:15 disebutkan 

bahwa: 

ِ وَرَسُوْلهِٖ ثمَُّ لمَْ يرَْتاَبوُْا وَجَاهدَُوْا باِمَْوَالهِِمْ وَانَْفسُِهِمْ فيِْ انَِّمَا الْمُؤْ 
ِ  مِنوُْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا باِلِٰلّٰ

سَبيِْلِ اٰللٰ  ۗ 

دِقوُْنَ  ى كَِ همُُ الصٰٰ
ٰۤ
 اوُلٰ

 

Terjemahannya: 

“Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang 

beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan 

mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-

orang yang benar.”46 

Ayat di atas menegaskan pentingnya iman sebagai salah satu ajaran pokok dalam 

mengelola religiusitas pribadi dan sosial. Sesungguhnya iman itu bukanlah semata-

mata pernyataan seseorang dengan lidahnya, bahwa dia orang beriman (mukmin),  

karena  banyak  pula  orang-orang  munafik  (beriman  palsu)  yang mengaku beriman 

dengan lidahnya, sedang hatinya tidak percaya.47 

Iman disandingkan dengan kepercayaan terhadap  enam hal seperti kepercayaan 

terhadap Allah, malaikat, kitab, nabi dan rasul, hari akhir, serta takdir baik dan buruk. 

Selain hal tersebut, kepercayaan yang disebutkan dalam Al-Qur’an seperti percaya 

akan kebangkitan dari alam kubur, hari perhitungan amal, balasan surga dan neraka, 

janji Allah yang pasti benar, hukum-hukum Allah dan hal-hal lain yang diberitakan Al-

Qur’an harus tertanam dalam diri setiap manusia yang beriman kepada Al-Qur’an dan 

hari akhir. 

 
44 KBBI. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/iman (diakses tanggal 2 Juni 2021) 
45 Abdul Rahman Abdul Khalid, Garis Pemisah antara Kufur dan Iman.( Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 

h. 2 
46 Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Penerbit PT. 

Karya Toha Putra, 2000) 
47 Yusuf  Al-Qardhawy,  Iman  dan  Kehidupan,  (Jakarta:  Bulan Bintang), h. 25 
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2. Ibadah 

Ibadah  berasal  dari  kata  Abada-ya’budu ibadatan  yang  berarti 

beribadah/menyembah.  Ibadah  adalah  menyembah  kepada Allah  atau tunduk kepada 

Allah seolah-olah kamu melihat-Nya dan jika tidak bisa seolah-olah kamu dilihat-

Nya.48 Sedangkan dalam Al-Qur’an latar ibadah dijelaskan dalam surah Az-Zariyat/51: 

56: 

نْسَ الَِّْ ليِعَْبدُُوْنِ   وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالِْْ

 Terjemahannya: 

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah 

kepada-Ku.49 

Ibadah  adalah  perbuatan  kaum  muslim  dalam  mendekatkan  dirinya  kepada  

Allah  dan  menyeru  kebesaran-Nya  dalam  perundangundangan-Nya yang suci dalam 

Islam.50 Selain itu, ibadah merupakan media (wasilah) yang akan menghubungkan  

manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan  sesamanya.  Komunikasi  yang  intens  

dengan  Allah  swt.  Diharapkan  dapat melahirkan  kesadaran-kesadaran baru yang  

positif, di antaranya: pertama,  kesadaran  akan  kebesaran  Allah  Swt., sehingga  

seseorang akan menjauhkan diri dari setiap keburukan dan kemaksiatan. Kedua,  

meningkatnya  perasaan  kesederajatan  (Al- musawa)  antara  sesama  yang  tercermin  

dalam  keluhuran  dan  kepekaan  jiwa  untuk memperhatikan kaum yang lemah.51 

3. Akhlak 

Akhlak berasal dari bahasa Arab jama’ dari bentuk mufradatnya “khuluqun” 

 
48 Sidi Gazalba, Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan  Islam. ( Jakarta: Pustaka Antara, 1975), h. 14 
49 Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Penerbit PT. 

Karya Toha Putra, 2000) 
50 Sidi Gazalba, Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam (Jakarta: Pustaka Antara, 1975), h. 14 
51 Roni  Ismail, Menuju Hidup Islam (Yogyakarta:  Pustaka  Insani  Madani, 2008),  h. 130 



 

 

 

 

35 
 

 

yang berari budi pekerti, perangai, tingkah laku dan tabiat. Sedangkan menurut istilah 

adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk (benar dan salah), 

mengatur pergaulan manusia, dan menentukan tujuan akhir dari usaha dan 

pekerjaannya.52 Kadang juga diartikan “syakhsiyyah” yang artinya lebih dekat dengan 

personality (kepribadian). Kepribadian merupakan ciri atau karakteristik atau gaya atau 

sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima 

dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil dan juga bawaan seseorang sejak 

lahir.53  

Akhlak  adalah  suatu  sifat  yang  tertanam  dalam  diri manusia  dan  bisa  bernilai  

baik  atau  bernilai  buruk.  Akhlak tidak  selalu  identik  dengan  pengetahuan,  ucapan  

ataupun perbuatan  orang  yang  bisa  mengetahui  banyak  tentang  baik buruknya  

akhlak,  tapi  belum  tentu  ini  didukung  oleh keluhuran  akhlak,  orang  bisa  bertutur  

kata  yang  lembut  dan manis, tetapi  kata-kata  bisa  meluncur  dari  hati  munafik,   

dengan  kata  lain  akhlak  merupakan  sifat-sifat  bawaan manusia  sejak  lahir  yang  

tertanam  dalam  jiwanya  dan  selalu ada padanya Al-Qur'an selalu menandaskan, 

bahwa akhlak itu baik  atau  buruknya  akan  memantul  pada  diri  sendiri  sesuai  

dengan pembentukan dan pembinaannya.54 Sedangkan Imam Al-Gazali mengatakan 

akhlak  adalah sifat yang tertanam dalam  jiwa  yang  menimbulkan  bermacam-macam  

perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan.55 

Ayat Al-Qur’an menjelaskan tentang sifat yang tertanam dalam diri manusia 

 
52 Syarif Habibah, Akhlak dan Etika dalam Islam (Jurnal Pesona Dasar Vol. 1 No. 4, 2015), h. 73 
53 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak: Peran Moral, Intelektual, Emosional, dan Sosial 

Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 11 
54 Sukanto, Paket Moral Islam Menahan Nafsu dari Hawa,  (Solo: Maulana Offset cet. I, 1994), h. 80 
55 Imam Al Ghozali,  Ihya Ulum al Din, jilid III, (Indonesia: Dar Ihya Al Kotob Al Arabi), h. 52 
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yang disebut dengan fitrah dalam surah Ar-Rum/30:30: 

 

ِ ۗذٰلكَِ افاَقَمِْ  ِ الَّتيِْ فطََرَ النَّاسَ عَليَْهاَۗ لَْ تبَْدِيْلَ لخَِلْقِ اٰللٰ
يْنِ حَنيِْفاًۗ فطِْرَتَ اٰللٰ يْنُ الْقيَِّمُُۙ وَلٰكِنَّ اكَْثرََ وَجْهكََ للِدِّ لدِّ  

 النَّاسِ لَْ يعَْلمَُوْنَُۙ 

 

Terjemahannya: 

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah 

Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak 

ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan 

manusia tidak mengetahui.”56 

 

Oleh karena itu, akhlak senantiasa menjaga perbuatan dalam diri manusia yang 

hendak melakukan sesuatu yang tidak semestinya dengan penjagaan yang berasal dari 

dalam dirinya. 

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan dalam hal 

nilai religius tersebut berhubungan dengan iman, ibadah dan akhlak. Nilai religius 

Mappadendang tercermin dengan adanya keimanan yang kuat warga Desa Lalabata 

Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru melakukan hal tersebut karena dasar 

keimanan kepada Allah Swt. dengan mengucap rasa syukur, memperbanyak do’a dan 

memperbanyak sedekah dengan melimpahnya hasil panen setiap tahunnya. 

Meski masuk ke dalam nilai religius, Mappadendang bukan merupakan ibadah 

wajib secara fisik bagi kaum muslimin, namun Mappadendang adalah bukti 

kesyukuran yang kuat bagi warga Desa Lalabata yang telah dilakukan turun-temurun 

untuk memusatkan Allah Swt. sebagai Yang Maha Pemberi Reski. Mappadendang 

adalah manifestasi dari ibadah ritual yang diyakini masyarakat Desa Lalabata sebagai 

bentuk kesyukuran atas melimpahnya hasil panen, namun jika Mappadendang tidak 

 
56 Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Penerbit PT. 

Karya Toha Putra, 2000) 
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dilakukan juga tidak ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh warga setempat yang 

tidak melaksanakannya. 

Dalam pembicaraan tentang akhlak, nilai religius tersebut berbicara tentang 

perilaku masyarakat di Desa Lalabata yang tetap berpegang dengan keyakinan kepada 

Allah Swt. yang mengendalikan segala bentuk sikap dan perilaku manusia. Dari 

pembahasan sebelumnya diketahui bahwa akhlak  adalah  suatu  sifat  yang  tertanam  

dalam  diri manusia  dan  bisa  bernilai  baik  atau  bernilai  buruk.  Akhlak tidak selalu  

identik dengan  pengetahuan,  ucapan  ataupun perbuatan  orang  yang  bisa  mengetahui  

banyak  tentang  baik buruknya  akhlak. 

Melalui Mappadendang, akhlak tersebut dapat dilihat pada sejarah 

Mappadendang Kanjara yang mengutamakan nilai kemanusiaan seperti tidak lagi 

menggunakan pedang atau parang karena menghormati Hak Asasi Manusia. 

Penghormatan terhadap nilai-nilai keluhuran akhlak ini diperlihatkan juga melalui 

sajian-sajian makanan saat acara Mappadendang yang tidak setengah-setengah atau 

menyajikan makanan terbaik saat penjamuan tamu dan kepada sesama masyarakat 

setempat. 

b. Nilai Sosial 

Kata sosial berasal dari bahasa  Inggris “social” yang secara harfiah berarti  

pertemuan, silaturahmi,  peramah,  senang  sekali  bergaul, kemasyarakatan  dan  ramah  

tamah.57 Dalam kamus bahasa Indonesia,  arti  dari  kata  sosial  adalah  segala  sesuatu  

yang  mengenai masyarakat,  kemasyarakatan,  perkumpulan  yang  bersifat  dan  

bertujuan kemasyarakatan, suka memperhatikan kepentingan umum.58 

 
57 John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris - Indonesia : An English - Indonesian 

Dictionary, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006) h. 538 
58 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 961 
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Wujud  nilai  dalam  masyarakat berupa  penghargaan,  hukuman,  pujian,  dan 

sebagainya. Nilai  sosial adalah  nilai  yang  diakui  bersama  sebagai  hasil  konsensus,  

erat kaitannya dengan pandangan terhadap harapan kesejahteraan bersama dalam hidup 

bermasyarakat.59 Nilai-nilai  sosial  tidak  diperoleh  begitu  saja  saat  ia  lahir,  namun  

dengan  sistem  nilai  yang  diajarkan  oleh  orang  tua  kepada  anaknya  dengan  

penyesuaian  sana-sini.60 

Nilai sosial terdiri dari tiga sub nilai seperti kasih sayang, Responsibility 

(tanggung jawab), Life Harmony (keserasian hidup).61 Sementara nilai seperti kasih 

sayang dapat dibagi lagi menjadi pengabdian, tolong-menolong, kekeluargaan, 

kesetiaan dan kepedulian. Di lain hal Responsibility dibagi menjadi nilai rasa memiliki, 

disiplin, dan empati. Sementara Life Harmony (keserasian hidup) memiliki pembagian 

seperti nilai keadilan, toleransi, kerjasama dan demokrasi. 

Pentingnya nilai sosial ini menjadi rujukan dalam pelaksanaan Mappadendang 

karena nilai sosial akan selalu tampak pada perilaku masyarakat. Nilai sosial 

memungkinkan kelompok masyarakat menarik perhatian. Dalam kehidupan beragama 

khususnya agama Islam, agama memiliki nilai-nilai bagi kehidupan manusia sebagai 

orang perorang maupun dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat. Selain  

itu  agama  juga  memberi  dampak  bagi  kehidupan  sehari-hari.  Agama  dalam  

kehidupan manusia sebagai individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang  memuat 

norma-norma tertentu. Secara umum norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan 

dalam bersikap dan bertingkah laku.62 

 
59 Abdul Syani, Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial (Jakarta : Fajar Agung, 1987), h. 52  
60 Elizabeth K. Nottingham, Agama dan Masyarakat (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada,  

1994), h. 45 
61 Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 13 
62 Ishomuddin, Pengantar Sosiologi Agama (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 33 



 

 

 

 

39 
 

 

Mappadendang selain sebagai bentuk komunikasi terhadap Allah Swt. juga 

sebagai bentuk interaksi sosial dalam sebuah kelompok masyarakat dengan lingkungan 

luarnya. Jika dilihat dengan beberapa bagian nilai sosial yang disebutkan pada paragraf 

sebelumnya, maka nilai sosial seperti kasih sayang, Responsibility (tanggung jawab), 

Life of Harmony (keserasian hidup) adalah sub nilai yang terdapat pada Mappadendang 

di Desa Lalabata Kecamatan tanete Rilau Kabupaten Barru, ketiga nilai tersebut 

dijabarkan di bawah ini. 

1. Nilai kasih sayang 

Nilai kasih sayang Mappadendang dapat kita lihat dari beberapa bagian nilai 

kasih sayang yaitu pengabdian, tolong-menolong, kekeluargaan, kesetiaan dan 

kepedulian. Pengabdian masyarakat Desa Lalabata terhadap pertahanan nilai-nilai 

budaya di Kabupaten Barru dapat kita lihat melalui pelestarian Mappadendang serta 

bagian nilai Mappadendang seperti Mattunu Lemmang yang memiliki nilai pengabdian 

yang tinggi. Refleksi nilai pengabdian Mappadendang dapat kita lihat dari berbagai 

ayat-ayat allah yang berbicara mengenai pengabdian dalam lingkungan sosial seperti 

surah Ali Imran/3:112: 

 

ءُوْ بغَِضَبٍ  نَ النَّاسِ وَباَٰۤ ِ وَحَبْلٍ مِّ
نَ اٰللٰ ا الَِّْ بحَِبْلٍ مِّ لَّةُ ايَْنَ مَا ثقُفِوُْْٓ ِ وَضُرِبتَْ ضُرِبتَْ عَليَْهِمُ الذِّ نَ اٰللٰ   مِّ

ءَ بغَِيْرِ حَق ۗ ذٰلكَِ عَليَْهِمُ الْمَسْ  ياَٰۤ ِ وَيقَْتلُوُْنَ الْْنَْبِِۢ
كَنةَُ ۗ ذٰلكَِ باِنََّهمُْ كَانوُْا يكَْفرُُوْنَ باِٰيٰتِ اٰللٰ  

Terjemahannya: 

“Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka 

(berpegang) pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia. 

Mereka mendapat murka dari Allah dan (selalu) diliputi kesengsaraan. Yang 

demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para 

nabi, tanpa hak (alasan yang benar). Yang demikian itu karena mereka durhaka 
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dan melampaui batas.”63 

 

 

Pada ayat yang lain perintah tolong-menolong juga jelas di dalam Al-Qur’an 

yaitu pada surah Al-Maidah/5:2: 

هْرَ الْحَرَامَ وَلَْ الْهدَْيَ وَلَْ  ِ وَلَْ الشَّ ى ِرَ اٰللٰ
يْنَ الْبيَْتَ الْحَرَامَ يْٰٓايَُّهاَ الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا لَْ تحُِلُّوْا شَعَاٰۤ مِّ

ٰۤ
ى ِدَ وَلَْْٓ اٰ

الْقلَََٰۤ  

وْكُمْ عَ يبَْتغَُوْنَ فضَْلًَ  بِّهِمْ وَرِضْوَاناً وَۗاذَِا حَللَْتمُْ فاَصْطَادُوْا وَۗلَْ يجَْرِمَنَّكُمْ شَناَٰنُ قوَْمٍ انَْ صَدُّ نْ رَّ نِ  مِّ  

ا وَتعََاوَنوُْا  َ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ انَْ تعَْتدَُوْْۘ
َ ۗانَِّ اٰللٰ ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَۖاتَّقوُا اٰللٰ عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَْ تعََاوَنوُْا عَلىَ الِْْ  

 شَدِيْدُ الْعِقاَبِ 

Terjemahannya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar 

kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan 

(mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban 

yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 

mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. 

Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. 

Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-

halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada 

mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 

Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”64 

 

Tradisi Mappadendang sebagai bentuk kecintaan dan tolong-menolong tanpa  

pamrih diperlihatkan dengan memberi kebaikan kepada orang lain dengan pemberian 

yang lebih baik. Ayat di atas juga menjukkan perintah tolong-menolong dalam 

mengerjakan kebajikan dan takwa adalah hal yang tidak dapat ditawar. Mappadendang 

mengajarkan nilai gotong-royong yang tinggi, kesetiaan dan kekeluargaan sesama 

 
63 Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Penerbit PT. Karya 

Toha Putra, 2000) 
64 Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Penerbit PT. Karya 

Toha Putra, 2000) 
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warga desa dan kepada warga yang datang acara Mappadendang tersebut. 

2. Responsibility (tanggung jawab) 

Responsibility (tanggung jawab) adalah prinsip melaksanakan yang menjadi 

tanggungngan diri. Dalam  Islam, tanggung jawab  dikenal  dengan  istilah 

“Mas’uliyah” yaitu sikap senantiasa waspada  dan melaksanakan atas  apa  yang  

dilakukan  atau  dibelanjakan  karena mereka akan di periksa dan dipersoalkan bukan 

sekadar di dunia malah di hari pembalasan. Tanggung jawab meliputi beberapa aspek,  

yakni: 1) Tanggungjawab  antara  individu  dengan  individu  (mas’uliyyah  alafrad), 

2) Tanggungjawab dengan masyarakat (mas’uliyyah al-mujtama’), serta 3) 

Tanggungjawab  pemerintah  (mas’uliyyah  al-daulah).65  

Pada ayat Al-Qur’an perintah bertanggung jawab dijelaskan pada surah Al-

Ahzab/33:72: 

 

مٰوٰتِ وَالْْرَْضِ وَالْجِباَلِ فاَبَيَْنَ انَْ  نْسَانُۗ انَِّه  انَِّا عَرَضْناَ الْْمََانةََ عَلىَ السَّ يَّحْمِلْنهَاَ وَاشَْفقَْنَ مِنْهاَ وَحَمَلهَاَ الِْْ  

 كَانَ ظَلوُْمًا جَهوُْلًُْۙ 

Terjemahannya: 

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan 

gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka 

khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh 

manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.”66 

Nilai Tanggung jawab dalam Mappadendang mengajarkan masyarakat  

melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan dalam lingkungan 

masyarakat secara keseluruhan. Tanggung jawab ini bersifat kodrati,  artinya  sudah  

 
65 Abd. Shomad, Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 78 
66 Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Penerbit PT. 

Karya Toha Putra, 2000) 
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menjadi bagian  kehidupan  manusia,  bahwa  setiap  manusia  pasti  dibebani dengan 

tanggungjawab. Apabila ia tidak mau bertanggungjawab, maka ada pihak lain yang 

memaksakan tanggungjawab itu. Oleh karena itu, tanggung jawab tersebut dilihat dari 

dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain. 

Pada ayat Al-Qur’an yang lain tanggung jawab manusia dijelaskan pada surah 

Ar-Rum/30:41: 

 

يرَْجِعُونَ ظهَرََ ٱلْفسََادُ فىِ ٱلْبرَِّ وَٱلْبحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ أيَْدِى ٱلنَّاسِ ليِذُِيقهَمُ بعَْضَ ٱلَّذِى عَمِلوُا۟ لعََلَّهمُْ   

Terjemahannya: 

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”67 

Pada ayat tersebut dijelaskan peringatan untuk manusia yang melakukan 

kerusakan, maka Mappadendang hadir sebagai pengingat agar senantiasa menghargai 

dan memelihara karunia yang diberikan oleh Allah Swt. Mappadendang sebagai bagian 

dari tradisi yang dilakukan dalam masyarakat dengan tujuan untuk berbagi 

kebahagiaan, ataupun sebagai wujud kesyukuran atas sesuatu yang telah didapatkan 

baik itu berupa kesehatan, maupun keberhasilan atas suatu hal, maka hal tersebut 

memiliki makna tersendiri yang harusdipertanggung jawabkan. Nilai tanggung jawab 

dalam Mappadendang yang dijabarkan dengan rasa memiliki, disiplin yang tinggi dan 

empati yang cukup, menjadikan Mappadendang sebagai tradisi yang pantas 

mendapatkan perhatian untuk dilestarikan oleh generasi muda. 

3. Life Harmony (Keserasian Hidup) 

Pencapaian tradisi untuk memenuhi rasa keadilan, toleransi, kerjasama, dan 

 
67 Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Penerbit PT. 
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demokrasi telah diperlihatkan mapada tradisi Mappadendang di Desa Lalabata 

Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Toleransi  artinya  menahan  diri,  bersikap  

sabar,  dan berhati lapang  terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. 

Sikap toleransi ini di dalam masyarakat dipergunakan untuk saling memahami  

kelebihan  dan  kekurangan,  kekuatan  dan  kelemahan dari  masing-masing  individu,  

sehingga segala macam bentuk kesalahpahaman dapat dihindari.68 

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an dalam surah Al-Kahfi/18:29 yang 

isinya: 

لمِِيْنَ نَ  ءَ فلَْيكَْفرُْْۚ انَِّآْ اعَْتدَْناَ للِظٰٰ مَنْ شَاٰۤ ءَ فلَْيؤُْمِنْ وَّ بِّكُمْۗ فمََنْ شَاٰۤ سُرَادِقهُاَۗ ارًاُۙ احََاطَ بهِِمْ وَقلُِ الْحَقُّ مِنْ رَّ  

ءَتْ مُرْتفَقًَا رَابُۗ وَسَاٰۤ ءٍ كَالْمُهْلِ يشَْوِى الْوُجُوْهَۗ بئِْسَ الشَّ
 وَانِْ يَّسْتغَِيْثوُْا يغَُاثوُْا بمَِاٰۤ

Terjemahannya: 

“Dan katakanlah (Muhammad), ‘Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; 

barangsiapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barangsiapa 

menghendaki (kafir) biarlah dia kafir.’ Sesungguhnya Kami telah menyediakan 

neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka 

meminta pertolongan (minum), mereka akan diberi air seperti besi yang 

mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) minuman yang paling buruk dan 

tempat istirahat yang paling jelek.”69 

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa keserasian hidup yang menjunjung sikap 

toleransi dan kerjasama adalah tanggjung jawab sosial yang harus dilaksanakan. 

Mappadendang dengan segala sikap toleransinya termasuk misalnya pada Hak Asasi 

Manusia, menunjukkan bahwa tradisi semisal Mappadendang tersebut dapat 

meningkatkan pertisipasi kerjasama, keadilan, toleransi maupun sikap demokrasi. Pada 

pagelaran acara Mappadendang, kawanan penari tidak hanya dilakoni oleh para orang 

 
68 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq (Yogyakarta: LPPI UMY, 2012), h. 223 
69 Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Penerbit PT. 
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tua tetapi juga anak muda, begitu pula dengan Mamenca’ yang tidak hanya dilakukan 

oleh orang tua tetapi juga melibatkan anak muda dalam rangkaian pelaksanaan acara 

tersebut. 

Sikap kerjasama yang mendalam dapat dilihat dari bentuk partisipasi masyarakat 

dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat dengan semangat 

gotong-royongnya menunjukkan bahwa Mappadendang memiliki semangat pemersatu 

dari berbagai profesi, latar belakang dan perbedaan kemampuan yang dimiliki masing-

masing individu. 

c. Nilai Seni 

Seni adalah sesuatu yang berasal dari manusia yang memiliki nilai keindahan. 

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi seni yaitu merasakan  dan mengungkapkan keindahan.70 

Seni terbagi menjadi dua garis besar yaitu seni rupa dan seni pertunjukan. Seni 

rupa berhubungan dengan penglihatan, sementara seni pertunjukan berhubungan 

dengan seni musik, teater, tari. Dalam kaitannya dengan Mappadendang, Terkhusus 

kepada seni musik erat hubungannya dengan suatu yang nyata dan obyektif yang 

merupakan sumber kekuatanya. Bagi Ikhwan, musik di bumi mencerminkan musik  

yang  di  langit,  dan  mengambarkan  suatu  jalan  ke  arah  kemajuan spiritual menuju 

dunia esensi yang lebih tinggi.71 

Selain seni musik dan tari, terdapat seni rupa yang memiliki dua fungsi utama 

yaitu fungsi terapan dan fungsi estetis. Fungsi terapan berhubungan dengan seni 

sebagai sesuatu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti kursi, baju, dan 

lain-lain, sedangkan fungsi estetis dapat dimaknai sebagai sesuatu yang dapat dinikmati 

 
70 Yusuf  Qardhawi,  Islam Bicara Seni (Solo: Intermedia, 1998), h. 13 
71 Abdul  Hadi  W.M,  Seni  Islam  dan  Akar-Akar  Estetikanya dalam  Estetika  Islam: Menafsir Seni 

dan Keindahan karya Oliver (Bandung: Mizan,  2005), h. 173. 
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tanpa kegunaan praktis, seperti lukisan. 

Secara garis besar Mappadendang memiliki nilai seni baik itu dari seni rupa yang 

menekankan penglihatan atau rupa, maupun tari dan musik yang menekankan gerak 

serta pendengaran. Dalam pelaksanaan seni sebagai tradisi, melekat prinsip seni yang 

membentuk tradisi yang disebut unsur non fisik yang di dalamnya terdapat prinsip yang 

disebut sebagai prinsip kesatuan yaitu menyangkut  tata  hubungan.  Apabila  salah  

satu  atau beberapa  unsur  rupa  (misalnya:  warna,  raut,  arah,  dll.)  mempunyai 

hubungan, maka kesan kesatuan  telah  terbentuk. Pendekatan untuk mencapai kesatuan 

pada karya seni rupa dapat melalui kesamaan atau kemiripan unsur,  keselarasan  unsur,  

keterikatan  unsur,  dan  atau kerapatan unsur. 72 

Penataan kesatuan dalam musik Mappadendang, kesatuan tari yang diiringi 

musik, dan area acara dalam tata seni rupa merupakan satu prinsip kesatuan yang dalam 

pandangan Seyyed Hossein Nasr disebut sebagai seni suci sebagai inti dari seni  

tradisional,  yang  secara  langsung mengambarkan  prinsip  dan  norma  yang  justru  

terreflaksikan  secara tidak langsung dalam seni tradisional.73 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  atas  pertanyaan pada rumusan masalah dan hasil  penelitian  yang  

telah  dilakukan dengan mempertimbangkan fakta serta pembahasan  dalam  skripsi  ini 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Eksistensi Mappadendang di Desa Lalabata dengan jenis tradisi lokalnya 

Padendang Bonto dan Padendang Kanjara menjadi perhatian pada masanya 

terkhusus Padendang Kanjara yang akhirnya menjadi tradisi 

Mappadendang yang kini dipertahankan di Desa Lalabata. Padendang 

Kanjara yang merupakan pengembangan dari Padendang Bonto 

menekankan adanya tarian, baik itu tarian seperti Sere Api maupun tarian 

dalam pencak silat yang ciri utamanya tidak lagi menggunakan benda tajam 

seperti pedang ataupun parang. 

2. Prosesi Mappadendang di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau 

Kabupaten Barru dimulai dari tahap persiapan sebelum acara yaitu 

dilakukannya musyawarah, Mattunu Lemmang, persiapan waktu yang 

mempertimbangkan penanggalan suku Bugis (Bilang Taung), persiapan 

lokasi acara, persiapan persembahan acara serta alat dan properti acara. 

3. Nilai-nilai Islam yang terdapat pada acara Mappadendang di Desa Lalabata 

Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yaitu nilai religius yang memuat 

iman, ibadah dan akhlak, nilai sosial yang memuat nilai kasih sayang, 

Responsibility (tanggung jawab), serta nilai Life Harmony (keserasian 
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hidup), yang memuat rasa keadilan, toleransi, kerjasama, dan demokrasi. 

B. Implikasi Penelitian 

Dalam tradisi Mappadendang di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau 

Kabupaten Barru merupakan tradisi yang harus dijaga dan diwariskan ke generasi 

berikutnya. Pewarisan ini dimaksudkan agar tetap tercipta rasa saling menghargai, 

gotong royong yang tetap kuat, toleransi dan rasa percaya kepada sesama masyarakat 

Desa Lalabata pada khususnya dan masyarakat Barru pada umumnya. Perbedaan 

Mappadendang di Desa Lalabata dengan tradisi Mappadendang di tempat lain 

berdasarkan tinjauan pustaka bahwa Mappadendang di Desa Lalabata tidak ada 

hubungannya dengan tradisi yang dikerjakan oleh Kerajaan Tanete yang berkuasa pada 

saat itu. 
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DAFTAR INFORMAN 

 

Nama : Alimuddin Sunusi 

Alamat : Dusun Matajang, Desa Lalabata 

Umur : 45 Tahun 

Pekerjaan : Petani 

 

 

Nama : Tamrin 

Alamat : Dusun Matajang, Desa Lalabata 

Umur : 54 tahun 

Pekerjaan : Petani 

 

 

Nama : Harifuddin 

Alamat : Dusun Matajang, Desa Lalabata 

Umur : 55 Tahun 

Pekerjaan : Petani 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 1. Wawancara dengan Alimuddin Sunusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Padi persiapan membuat Lemmang dan ditumbuk 

pada Mappadendang 
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Gambar 3. Wawancara dengan Harifuddin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Panitia Acara Mappadendang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Panggung acara Mappadendang 
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Gambar 6. Mattunu Lemmang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Penari pada acara pembukaan Mappadendang 
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Gambar 7. Lemmang yang telah matang setelah dibakar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 8. Lokasi Mappadendang, terlihat Bupati Barru bersama warga 

yang akan memainkan musik Mappadendang  
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RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

Muh. Khaerul Ramadhan, lahir di Alappang pada tanggal 14 

Februari 1997 di Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau 

Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak 

kedua dari dua bersaudara dari pasangan Darwis dan Nur Alam. 

Riwayat pendidikan penulis yaitu memulai pendidikan di SDN 

Lalabata di Desa Lalabata selama 6 tahun, kemudian 

melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Tanete Rilau 

Kecamatan Tanete Rilau selama 3 tahun, kemudian 

melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Tanete Rilau 

(sekarang SMA Negeri 3 Barru) jurusan IPS selama 3 tahun, kemudian melanjutkan 

pendidikan keperguruan tinggi di UIN Alauddin Makassar pada fakultas Adab dan 

Humaniora, pada jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Strata 1. 

Memiliki Pengalaman organisasi di Gabungan Pemuda Pelajar Mahasiswa 

Barru (GAPPEMBAR) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) serta organisasi 

DEMA di tingkat Universitas. 

 


