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KATA PENGANTAR 

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي علّم بالقلم, علّم الإنسان ما لم يعلم, أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدًا 
 عبده ورسوله الذي لا نبّي بعده, أمّابعد

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. atas segala 

limpahan berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang tak terhingga. Dia-lah Allah swt. 

Tuhan semesta alam, pemilik segala ilmu yang ada di muka bumi. Atas kehendak-

Nya penelitian (tesis) ini dapat dilaksanakan, setelah melalui proses dan usaha 

yang demikian menguras tenaga dan pikiran. 

 Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah 

Muhammad saw. sang teladan bagi umat manusia. Beliau tak pernah membalas 

kejahatan dengan kejahatan, bahkan beliau memaafkan dan berlapang dada. 

Tangannya tak pernah memukul selain dalam jihad di jalan Allah swt. Rasulullah 

saw. juga tak pernah berlaku keras dan kasar, berteriak-teriak, dan mencela orang. 

 Penulis sepenuhnya menyadari akan banyaknya pihak yang berpartisipasi 

secara aktif maupun pasif dalam proses penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, 

penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang 

membantu maupun yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk 

dan motivasi sehingga hambatan-hambatan yang penulis jumpai dapat teratasi. 

 Pertama-pertama, ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis 

persembahkan kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Mahmuddin dan ibunda 

Nur sidah yang selalu memberikan dorongan dan doa kepada penulis, serta telah 

mengasuh dan mendidik penulis dari kecil hingga saat ini. Untuk ayahanda 

tercinta, yang tetap semangat mencari nafkah untuk menghidupi kebutuhan-

kebutuhan keluarga kami. Untuk ibuku yang selalu menatapku dengan penuh 
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kasih dan sayang, dimanapun dan kapanpun penulis selalu diajarkan bagaimana 

seharusnya menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Terutama dalam masalah 

ibadah dan muamalah beliau yang selalu menerangkan dan membimbing penulis 

hingga saat ini, terima kasih yang sedalam-dalamnya. Peneliti menyadari bahwa 

ucapan terima kasih penulis tidak sebanding dengan pengorbanan yang dilakukan 

oleh keduanya. Selanjutnya, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua 

pihak yang terlibat dalam penyempurnaan tesis ini. 

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A, .Ph.D. Retor Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. Kamaluddin Abunawas, M.Ag. Dr. Andi 

Aderus Lc. M.Ag. Prof. Dr. Muhammad Khalifa Mustamin, M.Pd. Prof. Dr. 

Muhammad Amry, Lc. M.Ag. Wakil Rektor I, II, III dan IV yang telah 

memimpin UIN Alauddin Makassar yang  menjadi tempat penulis memperoleh 

ilmu, baik dari akademik maupun ekstrakurikuler. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Abustani Ilyas M.Ag. Direktur Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar, dan Dr. Hasyim Haddade, M.Ag. Wakil Direktur Pascasarjana UIN 

Alauddin Makassar. 

3. Bapak Dr. Andi Abdul Hamsah, Lc., M.Ag. dan Bapak Dr. Umar Sulaiman, 

M.Pd. Ketua Prodi Dirasah Islamiyah dan Sekretaris Prodi Dirasah Islamiyah 

yang telah memberi kesempatan dengan segala fasilitas dan kemudahan dalam 

jurusan Sejarah Peradaban Islam. 

4. Ibu Dr. Syamzan Syukur, M.Ag dan Dr. Indo Santalia, M.Ag. sebagai Promotor 

I dan II penulis, yang juga telah menyisihkan waktunya untuk membimbing 

dan mengarahkan penulis. Saran-saran serta kritik-kritik mereka sangat 

bermanfaat dalam proses penelitian ini. 
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5. Prof. Dr. H. M. Dahlan M, M.Ag. sebagai penguji pertama dan Dr. Nila 

Sastrawati, M.Si. sebagai penguji kedua, yang telah meluangkan waktu, tenaga 

dan pikirannya untuk memberi kritikan yang membangun serta motivasi agar 

tesis ini dapat diselesaikan. 

6. Kepala perpustakaan UIN Alauddin Makassar dan Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar beserta staf yang telah memberikan pelayanan untuk memperoleh 

literatur selama masa perkuliahan hingga selesainnya penyusunan ini. 

7. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen serta karyawan dan karyawati di lingkungan 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan 

kontribusi ilmiah sehingga dapat membuka cakrawala berpikir penulis selama 

masa studi. 

8. Pemerintah dan masyarakat di Desa Lapaukke Kecematan Pammana Kabupaten 

Wajo yang telah menerima penulis untuk mengadakan penelitian dan 

memberikan data dan informasi tentang penelitian penulis. 

9. Teman seangkatan di Jurusan Sejarah Peradan Islam S2 angkatan 2022 tanpa 

terkecuali, yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doanya serta 

dukungan kepada penulis. 

10.Pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu, semoga bantuan 

yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi-Nya dan meridhoi semua amal 

usaha yang telah dilaksanakan dengan penuh kesungguhan serta keikhlasan. 

 Pada kenyataannya, walaupun menerima banyak bantuan dari berbagai 

pihak, pada sadarnya yang bertanggung jawab terhadap tulisan ini adalah penulis 

sendiri. Terakhir penulis harus sampaikan penghargaan kepada mereka yang 

membaca dan berkenan memberikan saran, kritik atau bahkan koreksi terhadap 

kekurangan dan kesalahan yang pasti masih terdapat dalam penelitian ini. Semoga 
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dengan saran dan kritik tersebut, tulisan ini dapat diterima dikalangan pembaca 

yang lebih luas lagi di masa yang akan datang. Semoga karya yang sangat 

sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca. 

      Samata, 21 Juli 2023 

        Peneliti, 

 

 

 

                                             Masnawati 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
Ba 
 

B 
 

Be 
 ت 

 
Ta 
 

T 
 

Te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
Jim J 

 
Je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
Kha 
 

Kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
Dal 
 

D 
 

De 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
Ra 
 

R 
 

Er 
 ز 

 
Zai 
 

Z 
 

Zet 
 س 

 
Sin 
 

S 
 

Es 
 ش 

 
Syin 
 

Sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
´ain 
 

´ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
Gain 
 

G 
 

Ge 
 ف 

 
Fa 
 

F 
 

Ef 
 ق 

 
Qaf 
 

Q 
 

Qi 
 ك 

 
Kaf 
 

K 
 

Ka 
 ل 

 
Lam 
 

L 
 

El 
 م 

 
Mim 
 

M 
 

Em 
 ن 

 
Nun 
 

N 
 

En 
 و 

 
Wau 
 

W 
 

We 
 هػ 

 
Ha 
 

H 
 

Ha 
 ء 

 
Hamzah 
 

´ 
 

Apostrof 
 ى 

 
Ya 
 

Y 
 

Ye 
 

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

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

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
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transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفََ 

 haula : هَوْلََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 Contoh: 

 ma>ta : مَاتََ

 <rama : رَمَى

 qi>la : كِيْلََ 

 yamu>tu : يمَُوْتَُ

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 Tanda 

fath}ah 

 
a a  َا 

kasrah 

 
i i  َا 

d}ammah 

 
u u  َا 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fath}ah  dan 
ya>´ 

ai a dan i  َْـى 
 

fath}ah dan wau 
 

au a dan u 
 

 ـوَْ 

Nama 
 

Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 
 

fath}ah dan alif atau 

ya>´ 
ى | ...َ  ا ... َ   

 

d}ammah dan wau 

 و ـْ 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 
kasrah dan ya>´ 

 
i> i dan garis di atas 

 
u dan garis di atas 

 

 ـى
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4. Ta>´ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>´ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>´ marbu>t}ah 

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

adalah [t]. Sedangkan ta>´ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>´ marbu>t}ah diikuti oleh kata 

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

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

Contoh: 

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

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

 al-h}ikmah : اَلحِْكَْْةَُ

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

َّناََ  <rabbana : رَب

 <najjaina : نَََّيْناََ

 al-h}aqq : اَلحَْقَّ

مََ  nu“ima : هعُِّ

 aduwwun´ : عدَُوَ 

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

kasrah (َّػػػػػِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 Ali> (bukan ´Aliyy atau ´Aly)´ : علََِ 



 

 

x 

 

 Arabi> (bukan ´Arabiyy atau ´Araby)´ : عَرَبَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَ  ال

(alif lam ma´arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

مْسَُ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اَلشَّ

لزَْلَََ  al-zalzalah (az-zalzalah) : اَلزَّ

 al-falsafah : اَلفَْلسَْفَةَ

 al-bila>du : اَلبْلَادَُ

7. Hamzah 

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

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, 

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

Contoh: 

 ta´muru>na : تأَمُِرُوْنََ

 ´al-nau : اَلنَّوْعَُ

ءَ   syai´un : شََْ

 umirtu : أُمِرْتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
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sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

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

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

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

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

T{abaqa>t al-Fuqaha>´ 

Wafaya>h al-A´ya>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

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

huruf hamzah. 

Contoh: 

   billa>h بِِللَِ  di>nulla>h دِيْنَُاللهَِ

Adapun ta>´ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

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

ةَِاللهَِ َرَحَْْ َفِِْ  hum fi> rah}matilla>h    هُُْ

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
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referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Inna awwala baitin wud}i´a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur´a>n 

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

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

Al-Gaza>li> 

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

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

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

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

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta´a>la>  

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

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

as. = ´alaihi al-sala>m 

Cet. = Cetakan 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

t.d. = Tanpa data 

´Ali> ibn ´Umar al-Da>r Qut}ni> Abu> Al-H{asan, ditulis menjadi: Abu> Al-
H{asan, ´Ali> ibn ´Umar al-Da>r Qut}ni>. (bukan: Al-H{asan, ´Ali> 
ibn ´Umar al-Da>r Qut}ni> Abu>) 

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

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

h. = Halaman 
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ABSTRAK 

Nama  : Masnawati 

Nim  : 80100221084 

Judul Tesis : Pergeseran Nilai-Nilai Budaya dalam Tradisi Mappadendang  

    (Pesta Panen) di Desa Lapaukke Kecamatan Pammana  

    Kabupaten Wajo. “Kajian Tentang Budaya Islam”. 

  

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis, 1). 

Eksistensi tradisi Mappadendang  (pesta panen) di Desa Lapaukke Kecamatan 

Pammana Kabupaten Wajo, 2). Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi 

Mappadendang (pesta panen) di Desa Lapaukke Kecamatan Pammana Kabupaten 

Wajo, 3). Faktor penyebab terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya dalam tradisi 

Mappadendang (pesta panen) di Desa Lapaukke Kecamatan Pammana Kabupaten 

Wajo. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 

beberapa pendekatan yaitu pendekatan historis, sosiologis, antropologis. Adapun 

sumber data penelitian ini adalah data primer dan data skunder, kemudian 

menggunakan metode pengumpulan data yaitu  fiel riset atau data lapangan 

dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan teknik 

pengolahan dan analisis data dilakukan dengan empat tahap, yaitu: collection, 

reduction, display dan concluktion. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Eksistensi tradisi 

Mappadendang dapat terlihat ketika masyarakat menjadikan tradisi 

Mappadendang sebagai pernyataan rasa syukur kepada Allah Swt., sebagai 

perekat sosial, dan sebagai media komunikasi budaya. Kedua, Nilai-Nilai Islam 

yang terkandung dalam tradisi Mappadendang yaitu, nilai religi, nilai sosial 

kemasyarakatan seperti kebersamaan, gotong royong, silaturahmi, solidaritas dan 

nilai seni, Ketiga, Faktor penyebab terjadinya pergeseran karena terjadinya 

perubahan sosial dalam kelompok masyarakat, adanya pengaruh nilai-nilai Islam 

dan adanya pengaruh globalisasi. Dan nilai-nilai budaya yang berergeseran dalam 

tradisi Mappadendang yaitu kepercayaan masyarakat tentang tradisi 

Mappadendang, properti dan fashion, tempat pelaksanaan, dan seni sebagai 

hiburan dalam tradisi Mappadendang. 

 Implikasi dari penelitian ini bahwa tradisi Mappadendang merupakan 

salah satu budaya lokal yang perlu dijaga kelestarianya dan diwariskan dari 

generasi kegenerasi berikutnya, karena memiliki banyak manfaat seperti 

terciptanya kebersamaan antar masyarakat, tolong menolong, silaturahmi dan 

solidaritas tetap terjaga. 

 

 

Kata Kunci: Pergeseran Nilai Budaya, Tradisi Mappadendang, Desa Lapaukke. 

 



xiv 
 

ABSTRACT 

 

Name        : Masnawati 

Stu. Reg. Numb.  : 80100221084 

Title of Thesis

   

: The Shift of Cultural Values of Mappadendang 

Tradition (A Harvest Festival) in Lapaukke Village, 

Pammana District, Wajo Regency. "A Study of Islamic 

Culture". 

  

 This research aimed to describe and analyze 1) Mappadendang tradition (a 

harvest festival) in Lapaukke Village, Pammana District, Wajo Regency, 2) the 

Islamic values reflected in Mappadendang tradition, 3) Factors of shifting cultural 

values in Mappadendang tradition (a harvest festival) in the village of Lapaukke, 

Pammana District, Wajo Regency.  

 This qualitative research applied historical, sociological, and 

anthropological approaches. This research utilized primary and secondary data 

sources. The data collection method was conducted by field research through 

observation, interviews, and documentation. Data processing and analysis 

techniques comprised four stages: data collection, data reduction, data display, and 

conclusion. 

The research findings indicated that Mappadendang tradition was 

manifested as an expression of gratitude to Allah SWT, a form of social cohesion, 

and a means of cultural communication. The second, the Islamic values reflected in 

Mappadendang tradition were religious values and social values such as 

togetherness, cooperation, friendship, solidarity, and artistic values, and the third, 

factors of shifting cultural values in the Mappadendang tradition were influenced 

by the social changes in the community group, the influence of Islamic values, and 

the impact of globalization. Cultural values that had changed in Mappadendang 

tradition involved the community beliefs related to the Mappadendang tradition, 

property, fashion, performance place, and entertainment (as an art show) in 

Mappadendang tradition.  

 This research implied that Mappadendang tradition as a local culture needed 

to be maintained and continued from generation to generation. This tradition had 

many beneficial impacts (positive values), such as it built and maintained 

friendship, collaboration, relationship and solidarity each other in the community. 

 

Key Words: The shift  of Cultural Values, Mappadendang Tradition, the Village 

of Lapaukke 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar yang terdiri kurang 

lebih dari 16.056 pulau yang terbesar mulai dari Sabang sampai Marauke dan 

memiliki  keanekaragaman yang melimpah dan cukup tinggi baik dari sumber 

daya alam, sumber daya manusia, dan dari segi budaya, baik yang berupa budaya 

fisik maupun yang langsung menyentuh pada sisi rohani setiap individu 

masyarakatnya.
1
 

 Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak ragan budaya yang 

berbeda antara budaya yang satu dan budaya yang lain, dan masing-masing 

memiliki karakter, dan model varian yang berbeda pula. Salah satu wujud 

kebudayaan yang ada di masyarakat Indonesia adalah perayaan pesta panen yang 

sering dilaksanakan oleh suku Bugis.
2
 

 Suku Bugis merupakan salah satu suku yang berdomisili di Sulawesi 

Selatan. Yang menjadi ciri utama dari kelompok etnis Bugis adalah bahasa dan 

adat-istiadatnya. Dan kini suku Bugis banyak yang menyebar diberbagai Provinsi 

di Indonesia, seperti di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, 

Sulawesi Barat, Papua, Kalimantan Timur, Kalimanta Selatan dan lain-lain. 

                                                           
 1 Mochtar Kusumatmadja,  Bunga Rampai Hukum Laut, (Jakarta: Bina Cipta, 1987), h.78. 

 2 Sorjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Cet. XXXXIII; Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2010), h.150. 
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Bahkan ada juga suku Bugis yang menyebar di Luar Negeri seperti di Malaysia, 

Mesir dan Afrika.
3
 

 Salah satu daerah yang didiami oleh suku Bugis adalah Sulawesi Selatan 

khususnya di Kabupaten Wajo, Kecamatan Pammana, Desa Lapaukke, yang 

hingga saat ini masih mempertahankan budaya pesta panen yang kini mulai 

mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman yang makin modern. 

Masyarakat yang tinggal di daerah pertanian masih melaksanakan ritual 

kebudayaan yang selalu berhubungan dengan Sang Pencipta. Dan kebudayaan 

merupakan komplek yang mencangkup pengetahuan, kepercayaan, kesenian 

moral,  hukum, adat-istiadat, dan kemampuan serta kebiasaan yang sering 

dilaksanakan oleh sekelompok manusia sebagai anggota masyarakat.
4
 Sesuai 

dalam QS. Al- Baqarah/2:170. 

باَۤءَناَ ۗ اوََلَ  ُ قاَلىُْا بلَْ نتََّبعُِ مَآ الَْفيَْناَ عَليَْهِ اه بَ وَاذَِا قيِْلَ لهَمُُ اتَّبعُِىْا مَآ انَْزَلَ اّللّه ََ اه ا ََ اۤؤُهمُْ ىْ 

 ََ لََ يهَْتدَُوْ ََ شَيْ ـًٔا وَّ  لََ يعَْقلِىُْ

Terjemahnya. 

 Apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan 

Allah,” mereka menjawab, “Tidak. Kami tetap mengikuti kebiasaan yang kami 

dapati pada nenek moyang kami.” Apakah (mereka akan mengikuti juga) 

walaupun nenek moyang mereka (itu) tidak mengerti apa pun dan tidak mendapat 

petunjuk?
5
 

   Ayat ini menjelaskan mengikuti orang tua adalah sesuatu yang wajar dan 

bahkan sesuatu yang tidak bisa dihindari manusia. Khususnya ketika ia masih 

                                                           
 3 M. Yunus Hafid dkk, Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Melalui Permainan Rakyat 

Daerah Sulawesi Selatan, (Ujung Pandang: Cv. Maju Jaya, 1997), h. 19. 

 4 Wahyuni, Perilaku Beragama: Studi Sosiologi Terhadap Asimilasi Agama dan Budaya 

di Sulawesi Selatan, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 115-116. 
5 Al-Qur’an dan Terjemahnya ( Wisma Haji Tugu Bugor 2012) h.125. 



 

 
 

kecil, saat itu mungkin dia mengikuti dan meniru sebagaian apa yang dilakukan 

oleh ayah dan Ibu bahkan nenek dan kakeknya. Dari sinilah Allah Swt. mengutus 

para Nabi dan Rasul membawa petunjuk-petunjuk untuk meluruskan kekeliruan 

serta mengantar kejalan yang benar. Karena manusia mengalami perkembangan 

dalam pemikiran dan kondisi sosialnya, namun ilmu pengetahuan yang mereka 

dapati harus diluruskan. Ayat ini juga memberikan isyarat bahwa tradisi orang tua 

sebaiknya tidak dapat diikuti kalau tidak memiliki dasar yang benarkan oleh 

agama atau pertimbangan akal sehat
6
.  

 Diterimanya Islam oleh masyarakat Wajo dan menjadi bagian dari budaya 

ade (adat) dan Pangaderreng. Jika ada kelompok masyarakat yang tidak mau 

menerima sistem ini maka dianggap bukan warga Wajo. Karena sistem 

kebudayaan suku bugis menjadikan Islam sebagai salah satu simbol identitas 

penting budaya Bugis. Adat mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi 

karena manusia memiliki kemuliaan yang tinggi budaya masyarakat Bugis Wajo 

pada khususnya memberi landasan pada rakyatnya yang kuat untuk 

mengembangkan kebudayaan.
7
 Syariat Islam merupakan salah satu sumber 

informasi untuk mengamati hubungan hukum Islam dengan hukum adat, dengan 

diterimanya Islam oleh masyarakat yang dapat menerima adat kebiasaan sebagai 

hukum yang bertahan selama adat itu tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan 

Sunnah. Dapat dikatakan bahwa hasil perpaduan ini memberikan dampak positif 

                                                           
6 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an (Cet.V 

November 2012) h. 456. 
7 Rahmawati “ Dinamika Islam dan Politik Kerajaan Bone sebelum dan Setelah Memeluk 

Islam . Jurnal Rihlah 5, no. II (2017); h. 183-184  



 

 
 

yang berkesinambungan kepada syariat Islam yang menyertai kehidupan orang 

Bugis Wajo dalam seluruh aspek kehidupan.
8
 

 Masyarakat Bugis salah satu budaya yang rutin dilaksanakan yaitu tradisi 

pesta panen atau tradisi Mappadendang. Tradisi Mappadendang merupakan salah 

satu tradisi Bugis yang sering dilaksanakan setiap tahun dan diikuti oleh seluruh 

masyarakat setempat, dan khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai petani. 

Tradisi Mappadendang dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah 

Swt. atas hasil panen padi yang melimpah, dan selain sebagai tanda rasa syukur 

kepada Allah Swt. tradisi Mappadendang juga dilaksanakan untuk 

mempertahankan warisan budaya leluhur nenek moyang suku Bugis, yang di 

kwatirkan ditinggalkan oleh generasi muda. 
9
 

 Mappadendang adalah sebuah acara tradisional pesta panen. 

Mappadendang artinya sekelompok manusia yang membuat bunyi atau irama 

dengan menggunakan penumbuk atau “alu” dan lesung atau “Palungeng”, dan 

biasanya dimainkan oleh 9 orang, dimana 6 perempuan dan 3 laki-laki. Pesta ini 

biasanya dilaksanakan setelah panen padi. Dan tradisi Mappadendang merupakan 

suatu tradisi yang sering dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Lapaukke 

Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, secara turun temurun dan memberi 

                                                           
8 Andi Rasdiyanah, Lontarak, Lontarak Tana Bone ( Cet.I; Makassar; Alauddin 

University Press, 2014) h. 13-16 

 9 Linda Sari, “Solidaritas Sosial Masyarakat dalam Tradisi Mappadendang pada Suku 

Bugis di Kelurahan Empangen Kecematan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang”, 

Skripsi (Makassar: Fakultas Usuhluddin dan Politik UIN Alauddin, 2017), h. 3-5. 



 

 
 

manfaat dalam dinamika kehidupan dengan meningkatkan hubungan silahturahmi, 

dan mempererat hubungan sosial antar masyarakat.
10

 

  Tradisi Mappadendang sudah mengakar dimasyarakat sehingga penting 

untuk dipertahankan. Karena tradisi Mappadendang adalah bagian identitas suku 

Bugis dan kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
11

 Namun 

perlahan-lahan tradisi Mappadendang khususnya di Desa Lapaukke Kecamatan 

Pammana Kabupaten Wajo mengalami pergeseran, karena disebabkan oleh 

beberapa faktor seperti terjadiya perubahan sosial dalam kelompok masyarakat, 

adanya nilai-nilai agama Islam yang berpengaruh terhadap kepercayaan 

masyarakat sehingga kepercayaannya semakin memudar mengenai animisme dan 

dinamisme terhadapat Ratu Padi (Datu Ase), dan pengaruh globalisasi. Maka dari 

latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pergeseran Nilai-

Nilai Budaya dalam Tradisi Mappadendang (Pesta Panen) di Desa Lapaukke 

Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. “Kajian Tentang Budaya Islam”.  

 

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup 

yang akan diteliti fokus penelitian yaitu, Pergeseran Nilai-nilai Budaya dalam 

                                                           
 10 Puspitasari Rakhmat, Makna Pesan Simbolik Non Verbal Tradisi Mappadengang di 

Kabupaten Pinrang, Jurnal Komunikasi Kareba, Vo. 05, No. 02, (2016), h. 332. 

 11 Yuni Hartina, “ Integrasi Islam terhadap Ritual Tradisi Mappadendang di Kecematan 

Duampanua Kabupaten Pinrang “, Skripsi, (Makassar: Fakultas Adab Dan Humaniora UIN 

Alauddin, 2018), h. 21-22. 

 



 

 
 

Tradisi Mappadendang (Pesta Panen) di Desa Lapaukke Kecematan Pammana 

Kabupaten Wajo.  

2. Deskripsi Fokus 

 Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka peneliti dapat mendeskripsikan 

berdasarkan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Pergeseran Nilai-nilai Budaya 

Pergesean nilai-nilai budaya merupakan perubahan nilai-nilai dalam suatu 

budaya yang nampak dari perilaku anggota budaya yang dianut oleh kebudayaan 

tertentu. Pergeseran nilai-nilai budaya secara umum merupakan pengertian dari 

perubahan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari perubahan kebudayaan, saat 

budaya suatu masyarakat berubah, secara tidak langsung akan memberikan 

dampak bagi perubahan sosial masyarakat.  

b. Tradisi Mappadendang. 

Tradis Mappadendang merupakan bentuk pergelaran seni tradisional pada 

masyarakat Sulawesi Selatan sejak dahulu, yang dilaksanakan secara besar-

besaran atas tanda syukuran kepada Allah Swt. berkat hasil panen yang melimpah 

dan biasanya tradisi ini dilaksanakan setelah panen padi. Mappadendang berarti 

bunyi-bunyian yang dihasilakn dari tumbukan alu ke lesung, biasanya dimainkan 

oleh perempuan dan laki-laki yang mencipatakan suatu irama tersendiri, 

dilaksanakan sekali setahun pada komunitas petani khususnya di Desa Lapaukke 

Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Dihadiri oleh pemerintah, tokoh adat, 

pemangku adat, warga kampung, dan warga dari luar kampung. 

 



 

 
 

c. Desa Lapaukke 

Desa Lapaukke merupakan tempat penelitian peneliti yang terletak di 

Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaiamana Eksistensi Tradisi Mappadendang (Pesta Panen) di Desa 

Lapaukke Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo? 

2. Bagaimana Nilai-nilai Islam yang Terkandung dalam Tradisi 

Mappadendang (Pesta Panen) di Desa Lapaukke Kecamatan Pammana 

Kabupaten Wajo? 

3. Bagaimana Faktor Penyebab Terjadi Pergeseran Nilai-nilai Budaya dalam 

Tradisi Mappadendang (Pesta Panen) di Desa Lapaukke Kecamatan 

Pammana Kabupaten Wajo? 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Jurnal yang berjudul “Mappadendang Dalam Tradisi Pesta Panen di Desa 

Pationgi Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone (Studi Unsur-Unsur 

Kebudayaan Islam)”, 2020, penelitian ini ditulis oleh Nurmayanti.  Hasil dari 

penelitian ini bahwa eksistensi mulai dilaksanakan di Desa Pationgi yang 

disebut acara pesta panen sebagai tanda rasa syukur kepada allah swt. kedua 

prosesi tradisi Mappadendang melalui beberapa tahap yang diawali dengan 

musyawarah dalam penentuan hari, lama waktu pelaksanaanya, dan 

mempersiapkan alat yang digunakan seperti lesun, alu, dan pakaian kemudian 



 

 
 

melanjutkan pembacaan doa. Ketiga nilai-nilai Islam yang terkandung dalam 

tradisi yaitu nilai sosial, nilai religi, nilai seni yang menjadi satu dalam sebuah 

pesta adat. Adapun bedanya dengan penelitian peneliti pertama, peneliti 

membahas mengenai penyebab terjadinya pergeseran dalam tradisi 

Mappadendang (pesta panen) dan nilai-nilai budaya yang bergeser dalam 

tradisi Mappadendang. Dan persamaanya, penelitian ini sama-sama meneliti 

tradisi Mappadendang mulai dari eksistensinya, prosesi, nilai-nilai Islam yang 

terkandung dalam tradisi Mappadendang. 

2. Jurnal yang berjudul “Kontribusi Mappadendang Dalam Meningkatkan 

Hubungan Sosial Di Desa Lebba’e Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone”, 

2014, penelitian ini ditulis oleh Hasdalia. Penelitian ini dijadikan rujukan oleh 

peneliti karena dalam penelitian ini membahas tentang Mappadendang sebagai 

budaya, muatan nilai Islam terhadap tradisi Mappadendang  dan pontensi 

tradisi Mappadendang dalam meningkatkan hubungan sosial. Bedanya dengan 

penelitian peneliti yaitu peneliti akan membahas eksistensi tradisi 

Mappadendang, dan penyebab terjadinya pergeseran dalam tradisi 

Mappadendang. Dan persamaannya penelitian ini sama-sama membahas 

mengenai nilai-nilai Islam dalam tradisi Mappadendang. 

3. Jurnal yang berjudul “Nilai Komunikasi Islam pada Tradisi Mappadendang di 

Desa Lacinrang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang”, 2018, 

jurnal ini ditulis oleh Muhammad Saleh dkk. Penelitian ini membahas tentang 

sejarah dari Mappadendang, kedua makna dari Tradisi Mappadendang, serta 

metode komunikasi Islam dalam tradisi Mappadendang. Bedanya dengan 



 

 
 

penelitian peneliti, pertama peneliti akan memaparkan nilai-nilai Islam yang 

terkandung dalam tradisi Mappadendang, kedua penyebab terjadinya 

pergeseran nilai-nilai budaya dalam tradisi Mappadendang. Persamaanya 

penelitian ini masing-masing membahas mengenai sejarah terbentuknya tradisi 

Mappadendang. 

4. Jurnal yang berjudul “Integrasi Islam Terhadap Ritual Tradisi Mappadendang 

di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang”, 2018, yang ditulis oleh Yuni 

Hartina. Yang dibahas dalam penelitianya pertama latar belakang keberadaan 

ritual tradisi Mappadendang, kedua tata cara pelaksanaan ritual 

Mappadendang, ketiga dampak dan pandangan masyarakat Duampanua 

Kabupaten Pinrang. Bedanya dengan penelitian peneliti yaitu peneliti akan 

membahas eksistensi tradisi Mappadendang, nilai-nilai Islam yang terkandung 

pada tradisi Mappadendang, dan penyebab terjadinya pergeseran nilai-nilai 

budaya dalam tradisi Mappadendang. Persamaanya, penelitian ini sama-sama 

membahas mengenai prosesi tradisi Mappadendang. 

5. Jurnal yang berjudul “Kearifan Lokal dalam Seni Tradisional Ma’balendo pada 

Pesta Panen di Belopa Kabupaten Luwu”, 2022, yang ditulis oleh Syamzan 

Syukur. Yang dibahas dalam penelitian ini pertama eksistensi seni tradisional 

Ma’balendo dari waktu ke waktu. Kedua prosesi pertunjukkan seni tradisional 

Ma’balendo. Ketiga, nilai-nilai kearifan lokal dalam seni tradisional 

Ma’balendo. Bedanya dengan penelitian peneliti yaitu peneliti akan 

memaparkan pergeseran nilai-nilai budaya dalam tradisi Mappadendang. 



 

 
 

Persamaanya penelitian ini sama-sama membahas mengenai eksistensis prosesi  

dan nilai-nilai dalam tradisi. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini sebagaimana tercermin dalam rumusan masalah 

diatas, maka mengemukakan sebagai berikut: 

a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana eksistensi dalam tradisi 

Mappadendang (pesta panen) di Desa Lapaukke Kecamatan Pammana 

Kabupaten Wajo.  

b. Untuk mengetahui dan menarasikan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam 

tradisi Mappadendang (pesta panen) di Desa Lapaukke Kecamatan Pammana 

Kabupaten Wajo. 

c. Untuk mengetahui faktor-faktor penyabab terjadinya pergeseran nilai-nilai 

budaya dalam tradisi Mappadendang (pesta panen) di Desa Lapaukke 

Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah, yaitu dengan adanya tulisan ini dapat menambah wawasan 

ilmu pengetahuan sebagai media riset ilmiah pada tahun yang mendatang 

dalam mengartikulasi pergeseran nilai-nilai budaya dalam tradisi 

Mappadendang (pesta panen) di Desa Lapaukke Kecamatan Pammana 

Kabupaten Wajo. “kajian tentang budaya Islam”. 



 

 
 

b. Kegunaan Praktis, yaitu dengan adanya tulisan ini dapat memotivasi penulis 

generasi muda agar senantiasa menghasilakan karya ilmiah pada tahun-tahun 

yang mendatang. Dan diharapkan juga dapat menjadi masukan bagi semua 

pihak yang berkompeten dalam bidang pendidikan dan sosial, khususnya 

pemerintah dan pihak-pihak terkait seperti Lembaga Perguruan Tinggi, Dinas 

Pariwisata, Dinas Sosial, dan lain sebagainya. Yang dapat dijadikan sebagai 

data atau informasi penting, guna melakukan upaya-upaya pengembangan 

budaya dalam kaitannya dengan pergeseran nilai-nilai budaya dalam tradisi 

Mappadendang (pesta panen) di Desa Lapaukke Kecamatan Pammana 

Kabupaten Wajo “kajian tentang budaya Islam”. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Peran dan Fungsi Budaya  

1. Pengertian dan Unsur Budaya 

 Budaya atau kebudayaan berasal dari Bahasa sansekerta yaitu buddhayah 

yang merupakan bentuk jamak dari budhi  diartikan sebagai akal manusia. 

Pendapat lain mengatakan bahwa budaya adalah sebagai suatu perkembangan dan 

kata majemuk budi dan daya yang berarti daya dari budhi. Karena itu mereka 

membedakan antara budaya dan kebudayaan. Budaya adalah berupa cipta, rasa, 

dan karsa dari kebudayaan adalah hasil dari karsa rasa tersebut.
1
 

 Koentjaraningrat mengatakan kebudayaan adalah keseluruhan manusia 

dari kelakuan dan hasil kelakuan yang teratur oleh tata kelakuan yang harus 

didapatkan dengan belajar yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat.
2
 

Pengertian kebudayaan meliputi bidang yang luasnya seolah-olah tidak ada 

batasnya. Dengan demikian sulit untuk mendapatkan pembatasan definisi yang 

tegas dan terperinci yang mencakup segala sesuatu yang seharusnya termasuk 

dalam pengertian. Berikut beberapa definisi kebudayaan menurut para ahli: 

a) R. Linton, mengemukakan bahwa kebudayaan adalah konfigurasi dan tingkah 

laku yang unsur-unsur pembentuknya didukung dan diteruskan oleh anggota 

masyarakat. 

                                                           
1 Djoko Widagdho dkk, Ilmu Budaya Dasar ( Cet II Jakarta: BUMI AKSARA 1991) h.18. 
2 Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, ( Jakarta; Gramedia 

Pustaka Utama 1993) h.158. 
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b) C. Wissier, C. Kluckhohn mengartikan kebudayaan sebagai kebudayaan yang 

pada dasarnya merupakan insting lalu dimodifikasikan dan dikembangkan 

melalui proses belajar. 

c) Koentjaraningrat kebudayaan adalah sebagai keseluruhan system gagasan, 

tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang 

dijadikan milik diri manusia dengan belajar.
3
 

d) Menurut KBBI online tradisi ialah adat kebiasaan yang turun temurun dari 

nenek moyang yang masih dijalankan oleh masyrakat, penilaian dan anggapan 

bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. 

Manusia dan masyrakat memerlukan kepuasan dalam hidupnya baik 

dibidang spiritual maupun material, karena itu kebutuhan manusia harus terpenuhi  

kebutuhan itu sendiri dari masyarakat. Karsa masyarakat mewujudkan norma dan 

nilai-nilai sosial yang sangat perlu mengadakan tata tertib dalam pergaulan 

masyarakat. 

Kebudayaan suatu bangsa terdiri dari unsur-unsur yang mencakup segala 

yang ada dalam masyarakat. Dalam buku Soerjono Soekanto mengajukan empat 

unsur pokok: 

1. Alat-alat teknologi 

2. System ekonomi 

3. Keluarga 

4. Kekuasaan politik 

                                                           
3 Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, ( Jakarta; Gramedia 

Pustaka Utama 1993),  h.89. 
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Ahli antropologi Bronislan Mallinowki dalam buku Soerjono Soekanto yang 

berjudul sosiologi suatu pengantar unsur-unsur kebudayaan kedalam empat unsur: 

a. Sistem norma yang memungkinkan kerjasama antar anggota masyarakat dalam 

menguasai alam sekelilingnya. 

b. Organisasi ekonomi 

c. Alat-alat lembaga dan petugas pendidikan perlu diingat bahwa keluarga 

merupakan pendidikan utama. 

d. Organisasi kekuatan.
4
 

2. Peran Budaya 

 Sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, kebudayaan memiliki 

peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena budaya menciptakan 

perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Segala 

hal dalam kehidupan kita mencerminkan suatu budaya. Mulai dari bahasa, 

pandangan, pakaian, sampai pada alat-alat yang digunakan sehari-hari. 

Keanekaragaman budaya merupakan kekayaan bagi masyarakat, banyak budaya 

yang terdapat di dalam masyarakat adalah kekayaan yang bisa dijadikan pondasi 

dan modal bagi masyarakat. 

 Nilai-nilai luhur adalah hal yang fundamental yang harus tetap dijaga dan 

diwariskan dari generasi kegenerasi selanjutnya, nilai-nilai luhur tersebut seperti 

yang tercantum dalam pancasila, norma, etika,  baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis selain itu kekayaan budaya juga bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk 

mengembangkan masyarakat dari berbagai sektor. 

                                                           
4 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, ( UI Press 2000),  h.153. 
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 Kebudayaan dapat memberikan pengaruh kepada seseorang dalam cara 

berpikir, berbicara, serta bertindak. Kita sering kali melakukan sesuatu sesuai 

dengan kebudayaan yang telah dianut, baik secara turun temurun ataupun budaya 

hasil adopsi dari luar. Contohnya ritual agama yang kita lakukan biasanya ini 

adalah ajaran dari orang tua terdahulu yang kita jaga dan lestarikan. Sedangkan 

budaya yang kita anut dari luar seperti memakai jaz, atau gamis yang sebelumnya 

ini adalah pakaian dari luar.
5
 

 Beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan kebudayaaan adalah 

sebagai berikut. 

1) Faktor adat istiadat, nilai adat istiadat bersifat tidak universal, setiap suku 

memiliki adat istiadat yang berbeda contohnya adat istiadat, bugis dan 

makassar. 

2) Faktor agama, merupakan faktor yang paling mempengaruhi norma dan nilai 

yang dianut oleh seseorang, karena adanya perintah dan larangan yang 

berbeda-beda di setiap agama. Contoh agama Islam melarang umatnya minum 

alkohol, dan memakan babi sedangkan agama lain tidak melarang. Agama 

Islam mengijimkan poligami namun ada agama lain yang melarang umatnya 

berpoligami. 

3) Faktor lingkungan tempat seseorang berada dan dibesarkan pun menjadi faktor 

yang sangat mempengaruhi budaya seseorang. Orang yang tinggal di pedesaan 

berbeda kebudayaanya dengan orang yang tinggal di perkotaan. 

                                                           
5 Bakhtiar Alam, Globalisasi dan Perubahan Budaya Prespektif Teori Kebudayaan 

Antropologi Indonesia,  (Vol.21 Yogyakarta Press 1998) h.116 
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4) Faktor kebiasaan adalah faktor perbedaan budaya yang terjadi karena intensitas 

seseorang dalam melakukan sesuatu misalnya ketika bulan ramadhan kita 

terbiasa bangun untuk melakukan sahur, hal ini sering kali tetap terjadi saat 

bulan ramadhan telah selesai kita terbangun pada jam tersebut. 

3. Fungsi Budaya  

Budaya merupakan gejala sosial menurut Ndraha dalam buku David 

Luthans yang berjudul kepemimpinan dalam organisasi. Ada beberapa fungsi 

budaya adalah sebagai berikut.
6
 

1. Sebagai identitas dan citra suatu masyarakat, identitas ini terbentuk oleh 

berbagai factor seperti sejarah, kondisi geografis dan lain-lain. 

2. Sebagai pengikat suatu masyarakat. Kebersamaan adalah pengikat yang kuat 

seluruh anggota masyarakat. 

3. Sebagai sumber budaya merupakan sumber inspirasi kebanggaan dan sumber 

daya. 

4. Sebagai kekuatan penggerak karena budaya terbentuk melalui proses belajar 

yang bersifat dinamis 

5. Sebagai pengganti formalisasi, sehingga tanpa diperintah orang melakukan 

tugasnya 

6. Sebagai kemampuan untuk membentuk nilai tambah. 

7. Sebagai pola perilaku; budaya berisi norma tingka laku dan menggariskan 

batas toleransi sosial. 

8. Sebagai mekanisme adaptasi perubahan. 

                                                           
6 David Luthans, Kepemimpinan Dalam Organisasi, Alih Bahasa; Dedi Jacobus. 

Yogyakarta Penerbit Andi tt h. 24. 
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B. Hubungan Budaya Lokal dengan Agama Islam 

1. Pengertian Integrasi Islam  

 Integrasi berasal dari Bahasa inggris Integration yang berarti 

kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi dimaknai sebagai proses penyesuaian 

diantara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat yang 

memiliki keserasian fungsi. Integrasi adalah proses dimana individu berusaha 

memelihara budaya asal yang dianutnya namun ia juga berusaha untuk budaya 

lain. Adapun definisi lain integrasi yaitu suatu keadaan dimana kelompok-

kelompok bersikap komformitas  terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat.
7
 

namun ia masih tetap mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing 

integrasi memiliki dua pengertian yaitu: 

a) Pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan soial dalam suatu system 

sosial tertentu. 

b) Membuat suatu keseluruhan dan membuat unsur-unsur tertentu.
8
 

Suatu integrasi sosial diperlukan agar masyarakat tidak bubar meskipun 

menghadapi berbagai tantangan baik berupa tantangan fisik maupun konflik yang 

terjadi secara sosial budaya. Agama dan budaya merupakan dua hal yang tidak 

bisa dipisahkan, keduanya saling melengkapi antar satu dengan yang lain dalam 

bentuk tradisi dan upacara keagamaan. Faktanya bisa mengandung nilai-nilai 

agama dan kebudayaan secara bersama memadukan ajaran Islam dengan budaya 

                                                           
7 Ernst Cassier, Manusia dan Kebudayaan  (Jakarta;Gramedia, 1985) h.128 
8 Hasriana, “Integrasi Budaya Islam dengan Budaya Lokal dalam Upacara Perkawinan di 

Kabupaten Pangke”,  Skripsi, (Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 

2010),  h.28 
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lokal yang memiliki persamaan. Sehingga Islam diterima secara damai dalam 

waktu yang berubah-ubah. Penyebarluasan Islam merupakan teori yang digunakan 

dalam melihat proses akulturasi karena islamisasi baik antara Islam dan budaya di 

satu pihak dengan masyarakat pribumi dengan budaya dan kepercayaan atau 

keagamaan yang sudah ada
9
. 

2. Sasaran Akulturasi, Asimilasi dan Integrasi Islam dalam Tradisi 

 Akulturasi adalah proses pembudayaan nilai-nilai baru kedalam suatu 

masyarakat yang sudah memiliki adat istiadat, nilai-nilai tersebut 

ditransformasikan dengan menggunakan adat istiadat sebagai medianya.
10

 Proses 

ini digambarkan meliputi sosialisasi, asimilasi, dan integrasi. Tahapan sosialisasi 

menjelaskan bagaimana Islam mengenalkan nilai-nilai baru kedalam masyarakat 

melalui pemahaman dan penghayatan, dalam hal ini Islam mendialogkan dengan 

masyarakat tentang arti penting nilai-nilai yang ditransformasikan sebagai suatu 

kebenaran.
11

 

Tahapan asimilasi diartikan sebagai proses di mana Islam mulai mengubah 

tradisi berdasarkan nilai-nilai yang dikandungnya dengan cara bagaimana 

perubahan-perubahan tersebut berlansung dan apa yang melatar belakanginya. 

Penjelasan tahapan ini dilakukan dengan melihat metode tabarruj dalam 

mengubah suatu tradisi dalam masyarakat.
12

 

                                                           
9 A. Soenarja, S.J Enkulturasi (Indonesiansasi), (Yogyakarta;Kanisius 1977) h.33 
10 Ali Sodiqin, Antropologi Al-Qur’an Model Dialektika Wahyu dan Budaya,  (Cet.II 

Jogjakarta; AR-RUZZ MEDIA GROUP 2020) h.136 
11 Komaruddin Hidayat, Wahyu di Langit Wahyu di Bumi , Dotrin dan Peradaban Islam di 

Panggung Sejarah, (Jakarta;Paramadina 2003) h.4-6. 
12 Ali Sodiqin, Antropologi Al-Qur’an Model Dialektika Wahyu dan Budaya,  (Cet.II. 

Jogjakarta 2020) h.136. 
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Tahapan ketiga adalah integrasi yaitu hasil akhir berupa perpaduan antara 

nilai-nilai Islam dengan tradisi yang sudah ada. Dalam wilayah mana perubahan 

tradisi terjadi dan bagaimana akhirnya. Enkulturasi menjelaskan interaksi antara 

budaya dan agama. Dalam buku ini, interaksi terjadi antara wahyu dengan tradisi 

masyarakat. Hal yang dilihat adalah apa yang ditambahakan wahyu kedalam 

tradisi, sehingga dapat dipilah mana nilai yang subtansial, fundamental dan mana 

yang simbolik instrumental.
13

 

Wahyu al-Qur’an yang diturunkan selama kurang lebih dua puluh tiga tahun 

dengan sendirinya menjelaskan sebuah proses enkulturasi. Pembudayaan nilai dan 

masyarakat yang sudah memiliki budaya sendiri tidak dapat dilakukan dalam satu 

waktu, tetapi memerlukan kesinambungan, sehingga nilai-nilai dapat 

ditransformasikan secara baik.
14

 

Sosialisasi nilai-nilai Islam dimulai pada fase Mekah, yaitu sejak wahyu 

pertama kali turun (610 M) hingga saat Nabi hijrah ke Madinah (622 M). Nilai 

fundamental yang disosialisasikan adalah tauhid atau monoteisme, sebuah nilai 

yang sangat bertentangan dengan keyakinan mayoritas masyarakat saat itu. 

Disebut fundamental karena nilai inilah yang menjadi dasar dari semua ajaran 

Islam. Dalam nilai ini Islam ingin mengubah system keyakinan masyarakat, dari 

                                                           
13 Ali Sodiqin, Antropologi, Al-Qur’an Model Dialektika Wahyu dan Budaya  h.137 
14 Irwan Abdullah, Rekonstruksi dan Reproduksi Kebudayaan, (Yogyakarta; Pustaka 

Pelajar 2006) h. 98. 
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politeisme menjadi monoteisme. Dari prespektif psikologi fungsi keyakinan 

memiliki kedudukan penting dalam kepribadian seseorang.
15

 

Sosialisasi nilai tauhid dilakukan dengan mengajak masyarakat tentang 

sesuatu yang rill dan abstrak (eskatologis). Islam memperkenalkan sifat-sifat 

Tuhan memberikan perumpamaan, mengambarkan kisah-kisah Nabi dan umat 

terdahulu. Masyarakat diajak berpikir untuk menemukan sendiri keyakinanya 

berdasarkan panduan wahyu, internalisasi ajaran tauhid juga ditujukan untuk 

memperbaiki aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya.
16

 

Pada fase Madinah (622-632 M). Nilai yang diakulturasi mulai memasuki 

wilayah structural. Hal ini melatar belakangi oleh makin kuatnya kultur tauhid 

yang berimbas pada kuatnya umat Islam secara politik. Di Madinah Nabi dan 

umat Islam memiliki wilayah otonom yang memungkinkan implementasi ajaran 

tauhid kedalam pranata sosial. Saat inilah tahapan asimilasi antara nilai Islam 

dengan tradisi masyarakat mulai berjalan. Sistem sosial yang dibangun Islam di 

Madinah meliputi pembinaan keluarga, penataan ketertiban sosial, dan 

perlindungan harta dan kehidupan.
17

 

Sasaran akulturasi Islam dalam bidang penataan ketertiban sosial adalah 

kebiasaan berjudi, minum minuman keras, praktik riba dan perbudakan. Judi dan 

minuman keras sudah bagian dari masyarakat. Riba dan perbudakan adalah ekses 

                                                           
15 Ali Sodiqin, Antropologi Al-Qur’an Antropologi, Al-Qur’an Model Dialektika Wahyu 

dan Budaya ,  h.132 
16 Ali Sodiqin Antropologi Al-Qur’an Antropologi, Al-Qur’an Model Dialektika Wahyu dan 

Budaya   h.206 
17 Irwan Abdullah Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan, Yogyakarta; Pustaka Pelajar 

2006 h.54 



21 
 

 
 

dari sistem perdagangan yang maju, praktik riba menjadi cara untuk menumpuk 

kekayaan secara cepat oleh orang kaya, sedangkan perbudakan menjadi bagian 

yang tak terpisahkan dari kepentingan perdagangan.
18

 

Model penerapan akulturasi ini disebabkan oleh dua hal, pertama tradisi 

sudah mengakar begitu kuatnya dalam masyarakat, kedua Islam berkeinginan 

menghapus praktik tersebut karena menganggu ketertiban sosial.
19

 Dialektika 

wahyu dan budaya mengindisikan adanya akulturasi, dalam antropologi budaya 

akulturasi adalah proses dimana seseorang memperoleh pemahaman, orientasi, 

dan kemampuan dalam menerima dunia ideasonal yang mendasari kebudayaanya 

sendiri. Akulturasi memperhatikan akusisi terhadap berbagai aturan, pemahaman, 

dan orientasi yang menyediakan landasan kehidupan masyarakat serta petunjuk 

berpartisipasi secara efektif.
20

 

Sosialisasi yang mengimplikasikan proses penyatuan kedalam suatu kultur 

spesifik dan mempelajari norma-norma di dalamnya.
21

 Pada akhirnya akulturasi 

menuntut lahirnya produk budaya baru melalui atau pengolahan baru dari adanya 

dialektika antara norma dengan budaya setempat.
22

 Resistensi dalam proses 

reproduksi budaya terlihat dengan munculnya penentang yang didominasi 

                                                           
18 Ahmad Hassan Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, Terj. Ahsin Muhammad, 

Bandung;Pustaka 1994 h.132 
19 M.Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an,  (Bandung;Mizan 1999) h.57 
20 Fits John Porter Poole, Socialization Enculturation and The Development of Personal 

Identity. Dalam Tim Ingold, Companion Encyclopaedia of Antropologi; Humanity, Culture, and 

Social Life (London; Routledge 1994) h.833-834 
21 Charlotte Seymour-Smith, Macmillah Dictionary of Antrhopology, (London; Macmillan 

Press Ltd 1986) Lihat juga dalam Thomas Barfied, The Dictionary of Antropology (Oxford; 

Blackwell Publisher Ltd 1997) h.149-150 
22 Hubertus Muda SVD, Ekulturas,i  (Flores; Arnoldus Ende 1992) h.33 
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Aristocrat. Dalam struktur kesukuan kelompok ini memiliki kekuatan dan 

kekuasaan untuk menentukan dan mempertahankan identitas suatu budaya. 

Melalui ajarannya tahapan dalam proses ini dimulai dari adopsi, adaptasi 

dan integrasi. Tahap adopsi dilakukan dengan merespon keberadaan tradisi dan 

pelaksanaanya dalam masyarakat.
23

 Islam terkadang mengkritik, mengapresiasi, 

dan mempertanyakan keberadaan tradisi masyarakat. Di sisi lain Islam berusaha 

menarik masyarakat untuk lebih memahami ajaran baru yang dibawa oleh Nabi 

melalui kebudayaanya sendiri.
24

 

Respon Islam terhadap tradisi khamr dan riba misalnya, dampak negatif dari 

tradisi adalah untuk menumbuhkan kesadaran sosial masyarakat terhadap 

kebiasaan itu sendiri. Demikian juga tradisi yang memiliki paradigma yang 

berbeda dengan Islam melalui proses penataan yang sama. Dalam proses adaptasi 

ini ajaran Islam sebagai pengatur system sedangkan tradisi masyarakat 

berkedudukan sebagai yang diatur dalam Islam.
25

  

Tahap dalam reproduksi kebudayaan adalah integrasi antara symbol tradisi 

dengan nilai-nilai Islam.  Tradisi baru sebagai perpaduan berkedudukan sebagai 

realitas kehidupan sosial. Tahap ini merupakan sikap final Islam terhadap adat 

istiadat masyarakat setempat. Akulturasi ajaran Islam dalam masyarakat modern 

tidak mengharuskan adanya pendirian negara baru. Artinya ajaran Islam dapat di 

adaptasikan dalam system sosial budaya tanpa harus mengubah bentuk, prinsip 

                                                           
23 Brian Morris, Antropologi Agama, Kajian Teori-teori Agama Kontemporer, 

(Yogyakarta;AK Group 2003) h.54 
24 Muslim Abdurrahman, Islam Sebagai Kritik Sosial, ( Jakarta Erlangga 2003) h.187 
25 Ali Sodiqin, Antropologi Al-Qur’an Model Realitas Wahyu dan Budaya, (Yogyakarta 

press 2020) h.87 
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dasar dalam Islam bukan semata-mata ditujukan untuk umat Islam saja  tetapi 

untuk semua umat manusia di dunia.
26

 Karena Islam adalah agama yang 

diturunkan Allah Swt., kepada Nabi Muhammad SAW., sebagai nabi dan rasul 

terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir Zaman.
27

 

Dalam sejarahnya penyebaran ajaran Islam selalu menimbulkan kontak 

dengan budaya lain. Bahkan sejak masa diturunkan wahyu, Islam sudah 

melakukan dialektika dengan kebudayaan masyarakat penerimanya. Disinilah 

terjadi akulturasi budaya masyarakat, hasil akulturasi memunculkan konsep 

kebudayaan. Proses ini dilakukan dengan mengacu pada pemikiran bahwa ajaran 

Islam adalah agama tauhid atau monoteisme.
28

Dan sikap masyarakat berbeda 

antara satu daerah dengan daerah yang lain dalam menyikapi agama Islam. Begitu 

pula dalam budaya semuanya ditentukan oleh karakter budaya masing-masing 

daerah, termasuk individu dari kebudayaan asing yang membawah kebudayaan 

tersebut serta saluran yang dilalui oleh unsur-unsur kebudayaan asing masuk 

kedalam kebudayaan penerima lebih lanjur menurut Syamzan Syukur, Islam 

sangat akomodatif terhadap kebudayaan lokal.
29

 

 

C. Pergeseran Budaya dalam Konteks Globalisasi 

Perubahan sosial secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses 

pergeseran atau berubahnya struktur didalam masyarakat. Meliputi pola pikir yang 

                                                           
26 Ali Harb, Kritik Nalar Al-Qur’an, ( Yogyakarta;LKIS 2003) h.9-10 

 27 Muhammad Amri dan Indo Santalia, “ Islam Di Tinjau Dari Berbagai Aspeknya”, Jurnal 

Ilmu Al Quran dan Hadis, Vol. 2, No.3 (2022). 
28 Muslim Abdurrahman,  Islam Sebagai Kritik Sosial, (Jakarta;Erlangga 2003) h.68 

 29 Syamzan Syukur, “Rekontruksi Teori Islami di Nusantara: Diskursus Para Sejarawan 

dan Antropologi” dalam Prosiding, Islam Literasi dan Budaya Lokal, (Cet I; Makassar: UIN 

Alauddin Press, 2014), h. 83-85. 
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lebih inovatif, sikap serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan 

yang lebih bermartabat. Pada dasarnya setiap masyarakat yang ada di muka bumi 

ini dalam hidupnya dapat dipastikan akan mengalami apa yang dinamakan dengan 

perubahan. Perubahan yang terjadi di masyarakat pada dasarnya merupakan suatu 

proses yang terus menerus ini berarti bahwa setiap masyarakat pada kenyataanya 

akan mengalami perubahan-perubahan.
30

 

1. Faktor-Faktor Penyebab Perubahan Sosial dalam Masyarakat 

Suatu perubahan yang terjadi pada masyarakat, maka perlu diketahui 

sebab-sebab terjadinya perubahan-perubahan itu. Apabila ditinjau lebih mendalam 

apa sebabnya terjadi perubahan dalam masyarakat, umumnya dapat dikatakan 

bahwa yang diubah mungkin dengan sadar, mungkin juga dengan tidak sadar oleh 

masyarakat adalah sesuatu yang dianggap sudah tidak memuaskan lagi adanya.
31

 

Adapun sebabnya masyarakat merasa tidak puas lagi pada suatu faktor 

mungkin karena ada factor baru yang lebih memuaskan masyarakat sebagai 

pengganti dari faktor yang lama. Mungkin juga masyarakat mengadakan 

perubahan itu karena terpaksa untuk menyesuaikan suatu faktor dengan faktor-

faktor yang lain yang sudah mmengalami perubahan lebih dulu. Bertolak belakang 

dari pengertian diatas jelas bagi kita bahwa terjadinya perubahan pada masyarakat 

karena masyarakat tidak merasa puas terhadap sesuatu yang sudah lama dan perlu 

diganti dengan yang baru.
32

 

                                                           
30 Ali Sodiqin, Antropologi Al-Qur’an Model Dialektika Wahyu dan Budaya,  (Cet.II. 

Jogjakarta 2020) h.190 
31 Soerjono Soekanto, Sosiologi suatu Pengantar, ( UI Press 2012) h.40 
32 Komaruddin Hidayat, Wahyu di Langit Wahyu di Bumi, Dotrin dan Peradaban Islam di 

Panggung Sejarah,  (Jakarta;Paramadina 2003) h.130 
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2. Sebab-sebab yang Bersumber dalam Masyarakat itu Sendiri 

a. Bertambah atau Berkuranya Penduduk 

Bertambahnya penduduk yang sangat cepat menyebabkan terjadinya 

perubahan sosial dalam struktur masyarakat, terutama yang menyangkut dengan 

lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dimaksud dengan lembaga-lembaga 

kemasyarakatan adalah himpunan dari pada norma-norma dari segi tingkatan yang 

berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat.
33

 

b. Penemuan-penemuan Baru 

Penemuan-penemuan baru dapat menyebabkan terjadinya perubahan-

perubahan sosial. Misalnya penemuan dari suatu unsur kebudayaan yang baru 

baik yang berupa suatu alat baru ataupun suatau yang berupa ide baru yang 

diciptakan oleh seseorang dalam masyarakat dan masyarakat mengakui, 

menerima, dan menerapkan penemuan-penemuan tersebut. Dengan demikian 

terjadilah suatu perubahan dalam masyarakat yang merupakan hasil dari 

penerapan alat-alat atau ide baru.
34

 

c. Pertentangan-pertentangan dalam Masyarakat 

Masyarakat Indonesia khususnya masyrakat Desa pada umunya bersifat 

kolektif, segala kegiatan didasarkan pada kepentingan masyarakat. Kepentingan 

individu selalu mempunyai fungsi sosial artinya kepentingan seseorang dalam 

suatu masyarakat bila dipenuhi akan berakibat positif atau bermanfaat bagi 
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kepentingan masyarakat dalam lingkungan Desa. Oleh sebab itu tidak jarang 

timbul pertentangan antara generasi muda pada masyarakat-masyarakat yang 

sedang berkembang menuju ketahap modern dan maju.
35

 

d. Terjadinya Pemberontakan atau Revolusi didalam Tubuh Masyarakat itu 

Sendiri. 

 Pemborontakan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam 

masyarakat. Karena pemberontakan ini memungkinkan berubahnya bentuk suatu 

masyarakat misalnya berubah struktur kelembagaanya dan lain-lain.
36

 

3. Sebab-sebab yang Berasal dari Luar Masyarakat 

a. Sebab-sebab yang Berasal dari Lingkungan Fisik yang Ada di Sekitar Manusia 

Kejadian-kejadian yang disebabkan oleh lingkungan alam dapat terjadinya 

perubahan sosial misalnya saja terjadi gempa bumi, angin topan, banjir besar. 

Masyarakat yang berada disekitar lokasi terjadinya bencana tersebut terpaksa 

harus pindah ketempat tinggalnya mencari tempat yang aman dari gangguan alam. 

Dengan demikian ditempat yang baru mereka harus menyesuaikan diri dengan 

lingkungan yang baru pula.
37

 

b. Peperangan dengan Negara Lain 

Peperangan dapat memporak-porandakan warga masyarakat dalam suatu 

masyarakat yang saling berperang, segala sesuatu hal dalam masyarakat tidak 
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dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam peperangan memungkinkan 

masyarakat yang kalah yang menang menguasai dan memungkinkan segala 

peraturan menurut masyarakat yang menang itu.
38

 

c. Pengaruh Kebudayaan Masyarakat Lain 

Sebab perubahan ini berasal dari masyarakat lain. Hal ini mungkin saja 

dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat lain yang mempengaruhinya atau 

adanya hubungan antara dua masyarakat yang berlainan sehingga terjadi pengaruh 

timbal balik antara keduanya dan menerima pengaruh dari masyarakat lain, sebab 

kebudayaan merupakan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat.
39

 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jalannya Proses Perubahan 

Masyarakat yang secara terus menerus berubah dan perubahan itu mulai 

suatu proses dalam arti perubahan tersebut tidak secara spontan. Kalau dilihat dari 

proses jalannya perubahan dalam masyarakat berarti dapat kita katakana bahwa 

setiap masyarakat selalu berada dalam proses perubahan. Menurut Nasikum 

bahwa setiap masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang tidak 

pernah berakhir, ataupun dengan perkataan lain, perubahan sosial merupakan 

gejala yang melekat didalam setiap masyarakat.
40
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5. Aspek Perubahan Sosial dalam Masyarakat 

Berbicara mengenai aspek perubahan berarti membicarakan segi-segi 

perubahan sosial. Hal ini sesuai dengan pengertian, Menurut W.J. S. 

Poerwadarminta dalam buku Irwan Abdullah yang berjudul rekontruksi dan 

reproduksi kebudayaan, aspek adalah segi pandangan terhadap suatu hal, peristiwa 

dan sebagainya. Berkenaan dengan aspek perubahan tersebut penulis akan 

mencoba membahasnya satu persatu sebagai berikut. 

1. Aspek Kebudayaan 

 Untuk pengertian ini penulis mengutip pendapat Koentjaraningrat 

menurutnya kebudayaan adalah keseluruhan system gagasan, Tindakan dan hasil 

karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia 

dengan belajar.
41

 

2. Aspek Kemasyarakatan 

 Masyarakat adalah sekumpulan orang yang berbagai ragam kualitas dari 

yang tidak berpendidikan sampai pada berpendidikan tinggi. Kualitas suatu 

masyarakat ditentukan oleh kualitas pendidikan para anggotanya makin baik 

pendidikan anggotanya semakin baik pula kualitas masyarakat secara keseluruhan. 

 Aspek kemasyarakatan ini merupakan suatu keadaan masyarakat atas 

kemajuan yang dicapai atau mencapai bentuk perubahan dan modernisasi. 

Modernisasi menyangkut unsur penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu 
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daerah dan tak dapat terlepas dari industrilalisasi senantiasa menjadi bagian 

integral dan modernisasi.
42

 

Globalisasi budaya merupakan serangkaian proses dimana relasi akal dan 

budi manusia relative terlepas dari wilayah geografis. Hal tersebut memunculkan 

jalinan situasi yang integrative antara akal dan budi manusia disuatu belahan bumi 

dengan yang lainnya. Dari pemahaman tersebut tidak menutup kemungkinan 

muncul budaya pop yang mengglobal atau disebut global pop culture. Yakni 

budaya tren dalam suatu wilayah yang kemudian dipopulerkan dan diterima 

hingga ketaraf dunia atau lingkup global. 

Menurut I Made Gede Arimbawa dalam buku Ball J. Van yang berjudul 

sejarah dan pertumbuhan teori antropologi budaya, bahwa globalisasi budaya 

adalah proses hemogenisasi dunia dengan mengusung kemasan budaya popular 

Amerika, kondisi tersebut dapat dilihat dan dinilai dari penekanan konsumsi 

terhadap budaya barat pada umumnya sehingga muncul istilah Westernisasi yang 

digunakan sebagai simbol terhadap sifat konsumerisme. Dalam konteks tersebut 

dapat diartikan bahwa budaya adalah yang diperjual belikan sementara 

masyarakat dunia pada umumnya adalah konsumen dan penikmat.
43

 

Ada yang beranggapan bahwa globalisasi mengancam dan dapat merusak 

tatanan kehidupan heteregonitas budaya local dengan mengabaikan keagamaanya 
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dan kearifan lokal untuk menuju pada universalitas. Kedua paham tersebut 

merupakan situasi yang dikotomi dan dilematis serta tarik menarik.
44

 

Globalisasi membawa pengaruh pada perubahan dalam diri masyarakat dan 

lingkungan hidupnya serentak dengan laju perkembangan dunia sehingga terjadi 

pula dinamika masyarakat. Terjadi perubahan sikap terhadap nilai-nilai budaya 

yang sudah ada sehingga terjadilah pergeseran system nilai budaya yang 

membawa perubahan dalam hubungan interaksi manusia dan masyarakat. 

6. Budaya Lokal di Era Global 

Budaya lokal yang hidup di tengah masyarakat biasanya lahir dari dorongan 

spiritual masyarakat dan ritus-ritus lokal yang secara rohani dan material sangat 

penting bagi kehidupan sosial suatu lingkungan masyarakat. Budaya lokal 

memiliki hubungan yang sangat erat dengan masyarakat di suatu lingkungan 

dengan seluruh kondisi alam dilingkungan sekitar. Ia ditampilkan dalam berbagai 

upacara adat misalnya dilakukan untuk menghormati roh nenek moyang sebagai 

penunggu kampung, maksud upacara agar kampung dilimpahi kesejahteraan oleh 

penunggu
45

. 

Budaya lokal yang ditampilkan dalam upacara adat mempunyai fungsi yang 

sangat penting. Memberi dorongan solidaritas kepada masyarakat dalam rangka 

mempersatukan niat, kemauan dan perasaan mereka dalam menjalankan upacara. 

Budaya lokal sebagaimana seni yang lain secara historis selalu memiliki suasana 
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konstekstual, dimana seni tidak bisa dilihat tanpa fungsi tertentu bagi sebagian 

masyarakat masing-masing budaya. Rupanya upacara adat dan budaya lokal yang 

menjadi kesatuan budaya lingkungan disamping merupakan ekspresi spiritualitas, 

di dalamnya terkandung suatu budaya dalam rangka mengarahkan masyarakat 

pada kepedulian.
46

 

Pemeliharaan dan pelestarian lingkungan justru sangat besar kemungkinan 

landasan spiritual yang ditanamkan nenek moyang. Memang dimaksud sebagai 

upaya pelestarian lingkungan yang ada dan memberi dorongan perilaku manusia 

dalam menyikapi kehidupan dan lingkungan. Sikap budaya ini menjadi utuh 

ketika upaya peningkatan kualitas hidup dalam sistem ekonomi tidak menganggu 

hormone antara hidup manusia dan kehidupan alam semesta.
47

 

a) Perubahan Tata Nilai di Masyarakat 

 Secara tradisional bangsa di wilayah timur pada umumnya memiliki 

orientasi nilai budaya yang bersifat mistis, bangsa yang berorientasi pada nilai 

budaya seperti ini secara umum ingin hidup menyatu dengan alam karena mereka 

menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari alam. Alam sebagai sumber 

kehidupan memiliki kekuatan atau potensi tertentu yang memberi pengaruh 

hidupnya. Oleh karena itu segala sesuatunya diarahkan untuk menuju kehidupan 

yang harmonis dengan alam dan berusaha menghindari segala hal yang berakibat 

bertentangan dengan alam atau melawan alam.
48
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Karya-karya seni tradisional yang dihasilkan baik seni rupa, seni musik 

maupun bentuk seni yang lainnya ketika terjadi peristiwa upacara ritual seperti 

halnya daur hidup, pesta panen, minta hujan ataupun sedekah bumi. Globalisasi 

tanpa disadari telah membawa perubahan tata nilai masyarakat. Perubahan itu 

nampak terjadi pergeseran sistem nilai budaya serta sikap dan pandangan yang 

telah berubah terhadap nilai-nilai budaya, pengaruh global tanpa disadari telah 

menimbulkan mobilitas sosial yang diikuti oleh hubungan tata nilai budaya yang 

bergeser dalam kehidupan masyarakat.
49

 

Dampak globalisasi yang masuk secara tidak disadari membawa dampak 

terhadap intensitas kontak budaya antara suku maupun dengan kebudayaan asing 

itu bukan saja intensitasnya menjadi besar, tetapi juga penyebaran berlansung 

dengan cepat dan luas jangkauannya, terjadilah perubahan orientasi budaya yang 

kadang-kadang menimbulkan dampak terhadap tata nilai masyarakat. 

Menghadapi era globalisasi, maka kita dituntut mampu mengembangkan 

dan memanfaatkan kekayaan budaya yang memiliki kearifan lokal. Oleh karena 

itu pentingnya memahami budaya daerah yang memiliki bangsa serta 

mengembangkan karya melalui pendekatan filsafat yang dikenal sebagai filsafat 

mistik.
50

 

Ahimsa Putra berpendapat dalam buku Ahmad Beni Saebeni yang berjudul 

perspektif perubahan sosial, bahwa kearifan lokal adalah kebiasaan suatu 
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masyarakat yang mengandung tata nilai, sumber moral yang dihargai oleh 

masyarakat, kearifan lokal juga memiliki pengertian sebagai perangkat 

pengetahuan dan praktek yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan 

atau kesulitan yang dihadapi dengan cara yang baik, dan benar. 

Kearifan lokal secara singkat diartikan sebagai kebijaksanaan lokal, 

sedangkan secaara filosofis kearifan lokal dapat diartikan sebagai sistem 

pengetahuan masyarakat lokal yang bersifat empiris dan pragmatis. Kearifan lokal 

merupakan bagian dari kebudayaan yang bernilai tinggi atau mengandung nilai-

nilai yang luhur. Budaya yang tercipta membentuk serta menumbuhkan 

identitasnya sebagai manusia seutuhnya. Setiap orang memiliki identitas yang 

dibangun oleh budayanya dan kearifan lokal hadir dalam budaya yang membentuk 

identitas manusia.
51

 

b) Pemahaman dan Pemberdayaan Kearifan Lokal 

Untuk menjawab permasalahan tantangan global maka sangatlah penting 

mengembalikan kesadaran masyarakat betapa pentinya memahami akan budaya 

yang dimilki oleh masyarakat. Kearifan lokal juga dapat menciptakan 

keharmonisan kehidupan tetap terjaga dapat menuntuk masyarakat untuk selalu 

bersikap dan berprilaku arif terhadap lingkungan.
52

 

Pentingya menanamkan kepada masyarakat terhadap kearifan lokal tidak 

hanya masalah fisik akan tetapi juga nilai-nilai budaya yang harus dilestarikan 

dalam kehidupan masyarakat akan mengubah persepsi mereka terhadap kearifan 
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lokal dan kesadaran terhadap keuntungan memiliki kearifan lokal. Kesadaran ini 

dapat mengarahkan masyarakat untuk melaksanakan kembali berbagai aktivitas 

yang merupakan bagian dari kearifan lokal dan kesadaran terhadap keuntungan 

memiliki kearifan lokal.
53

 

Menghadapi era globalisasi maka kita di tuntut mampu mengembangkan 

dan memanfaatkan kekayaan budaya yang memiliki kearifan lokal. Oleh karena 

itu pentinya memahami budaya daerah yang dimiliki masyarakat serta 

mengembangkan karya-karya budaya yang dimiliki masyarakat setempat sehingga 

mampu menjawab tantangan budaya di era global. 

c) Kearifan Lokal Yang Diharapkan 

Kearifan lokal yang merupakan bagian dari kebudayaan lokal atau 

kebudayaan daerah, sebagai sesuatu yang dibedakan dengan kebudayaan nasional. 

Kebudayaan nasional mempunyai dua sisi yang segala sesuatu yang diciptakan 

dalam konteks ke Indonesiaan, maknanya adalah sejak masa pergerakan nasional 

hingga kini dan puncak-puncak budaya yang diangkat dari berbagai tradisi suku-

suku, yang ada di Indonesia, yang diterima sebagai milik bersama seluruh 

masyarakat.  

Adapun yang dihadapi masa kini adalah bahwa kedua subtansi 

kebudayaan kini cenderung agak kurang dikenal oleh khalayak ramai oleh 

generasi muda, hal ini terjadi dikarenakan masuknya budaya populer yang 

berkonotasi terkait sebagai bagian dari budaya global. Pengembaangan budaya 
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lokal dilakukan dengan menanamkan kesadaran terhadap pentinya kebudayaan 

dan kearifan lokal bagi kehidupan masyarakat. Dengan kesadaran ini maka 

diharapkan masyarakat luas merasa memiliki dan bangga terhadap kebudayaanya. 

  Hal tersebut tentunya akan lebih efektif apabila dilandasi oleh kesadaran 

untuk menjadikan budaya sebagai bagian dari identitas jati diri dan ekspresi serta 

untuk pengkayaan budaya, kesadaran bahwa kebudayaan adalah karakter 

masyarakat yang mengandung nilai-nilai luhur dan mendorong masyarakat untuk 

berupaya mengembangkan kebudayaanya. 

Globalisasi dalam kebudayaan dapat berkembang dengan cepat  hal ini 

tentunya dipengaruhi oleh adanya kecepatan dan kemudahan dalam memperoleh 

akses komunikasi dan berita namun hal ini justru menjadi bumeran tersendiri dan 

menjadi suatu masalah yang paling krusial atau penting dalam globalisasi yaitu 

kenyataan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan yang dikuasai oleh negara 

maju, bukan negara berkembang seperti Indonesia. Mereka yang memiliki dan 

mampu mengerakkan komunikasi Internasional justru negara-negara maju. 

Wacana globalisasi sebagai sebuah proses ditandai dengan pesatnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi sehingga ia mampu mengubah dunia.
54

 

Komunikasi dan transformasi internasional telah menghilangkan batas-batas 

setiap masyarakat. Kebudayaan setiap masyarakat cenderung mengarah kepada 

globalisasi dan menjadi peradaban sehingga dilibatkan manusia secara 

menyeluruh. Dalam proses alam ini setiap masyarakat akan berusaha 
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menyesuaikan budaya mereka dengan perkembangan baru sehingga mereka dapat 

melanjutkan  kehidupan dan menghindari kehancuran. Tetapi menurut Simon 

Krimoni dalam proses ini masyarakat harus memperkokoh dimensi budaya 

mereka dan memelihara struktur nilai-nilainya agar tidak deliminasi oleh budaya 

asing. 

Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dengan interaksi 

antar masyarakat melalui interaksi dengan masyarakat lain. Bangsa ataupun 

masyarakat yang mendiami nusantara telah mempengaruhi proses dipengaruhi dan 

mempengaruhi kemampuan berubah merupakan sifat yang penting dalam 

kebudayaan manusia. Tanpa itu kebudayaaan tidak mampu menyesuaikan diri 

dengan keadaan yang senantiasa berubah, perubahan yang terjadi saat ini 

berlansung begitu cepat hanya dalam jangka waktu generasi.
55

 

Kemajuan bisa dihasilkan oleh interaksi dengan pihak luar hal inilah yang 

terjadi dalam proses globalisasi. Oleh karena itu globalisasi bukan hanya soal 

ekonomi namun juga terkait dengan masalah atau isu makna budaya dimana nilai 

dan makna yang terlekat di dalamnya masih tetap berarti, terkait dengan 

kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai yang dianut oleh masyarakat. Adapun 

persepsi yang dimiliki oleh masyarakat mencakup gagasan dan ide. Dimana hal 

tersebut terwujud dalam budaya tradisional. Oleh karena itu nilai kemampuan 

persepsi berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan dan psikologis yaitu apa yang 

terdapat dalam alam pikiran. Aspek-aspek kejiwaan ini menjadi penting artinya 

apabila disadari bahwa tingka laku seseorang yang dipengaruhi oleh apa yang ada 
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dalam alam pikiran yang bersangkutan sebagai salah satu hasil pemikiran dan 

penemuan seseorang adalah kesenian yang merupakan subtansi dari kebudayaan.
56

 

Arus globalisasi saat ini telah menimbulkan pengaruh terhadap 

perkembangan budaya, derasnya arus informasi dan telekomunikasi menimbulkan 

sebuah kecenderungan yang mengarah terhadap memudarnya nilai-nilai 

pelestarian budaya.
57

  

Teori-Teori Dalam Globalisasi 

1) Tiryakian (Ritser dan Goodman) mengemukakan bahwa teori globalisasi 

muncul sebagai akibat dari serangkaian perkembangan internal teori sosial, 

khususnya reaksi terhadap prespektif terdahulu seperti teori modernisasi. 

2) Ritzer dan Goodman mengemukakan bahwa globalisasi kultur dapat dilihat 

sebagai spansi transnasional dari kode dan praktik bersama atau sebagai proses 

dimana banyak infut kultur lokal dan global saling berinteraksi untuk 

menciptakan semacam perpaduan yang mengarah ke pencankokan kultur, trend 

menuju homogenitas sering di sosialisasikan dengan imferialisme kultur atau 

dengan kata lain bertambahnya pengaruh Internasional terhadap kultur tertentu. 

3) Roobertson mengemukakan bahwa globalisasi diartikan sebagai proses yang 

menghasilkan dunia tunggal, masyarakat di seluruh dunia menjadi saling 

tergantung disemua aspek kehidupan, politik, ekonomi dan budaya. 
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4) Kellner mengemukakan bahwa globalisasi memperlihatkan pasar kapitalis dan 

seperangkat relasi sosial dan aliran komoditas, kapital, bentuk kultur, dan 

penduduk yang melewati batas nasional via jaringan masyarakat. 

5) Martono mengemukakan bahwa globalisasi telah menjadi perhatian besar bagi 

kalangan pembisnis, khususnya dengan kemunculan global yang berbagai 

teknologi yang menyertainya. 

6) Scott mengemukakan bahwa kekuatan manusia semakin meningkat dengan 

adanya hubungan yang semakin kompleks dengan objek materi yang jarang 

ditanamkan dalam masyarakat tunggal. Ada minitiasi yang dihubungkan 

manusia. 

7) Mayer mengemukakan bahwa penyebaran model nation-stage di seluruh dunia 

dan munculnya bentuk dari tata pemerintahan di seluruh dunia dengan kata lain 

tumbuhnya model kebudayaan yang kadang lebih serupa. 

8) Giddens mengemukakan bahwa kita tidak akan pernah mampu menjadi 

penguasa sejarah kita sendri tetapi kita dapat harus mencari cara untuk 

membuat dunia yang tidak terkendali ini menjadi terkendali.
58

 

Berdasarkan teori di atas dapat disiplinkan bahwa globalisasi dapat 

mengakibatkan pergeseran nilai  atau pertukaran budaya antara masyarakat. 

Bahkan dapat terjadi timbulnya model tata di seluruh dunia yang serupa. Teori 

perubahan sosial pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu klasik 

dan modern. Pemikiran para toko klasik dan modern tentang perubahan sosial 

                                                           
58 Irwan Abdullah, Rekonstruksi dan Reproduksi Kebudayaan, h.97 
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dapat digolongkan kedalam pola yaitu perubahan sosial pola linear, pola siklus 

dan gabungan beberapa pola yaitu:  

1. Pola Linear Comte mengemukakan bahwa kemajuan progresif peradaban 

manusia mengikuti suatu jalan yang alami pasti sama dan tak tercelakan. 

Perubahan selalu berubah dari sederhana kearah yang lebih kompleks selalu 

berubah kearah kemajuan. 

2. Pola siklus dikemukakan oleh Effendi dan Malihah mengemukakan bahwa 

menurut pola siklus, masyarakat berkembang laksana sebuah roda, pada suatu 

saat di atas, saat yang lain ada di bawah. Masyarakat mengalami kemajuan 

dalam perubahaanya, namun suatu saat akan mengalami kemunduran bahkan 

mungkin mengalami suatu kemusnahan. 

3. Gabungan beberapa pola, Max Weber merupakan salah satu tokoh yang 

mengabungkan pola siklus dan linear dalam melihat perubahan sosial. Di 

dalam masyarakat terdapat tiga jenis wewenang yaitu wewenang kharismatik, 

rasional-legal, dan tradisional. Wewenang yang ada dalam masyarakat akan 

beralih-alih, wewenang kharismatik akan mengalami rutinitas sehingga 

berubah menjadi wewenang tradisional dan legal.
59

 

 

D. Kerangka Teoretis 

 Kerangka teori diartikan sebagai rumusan yang dibuat berdasarkan proses 

berpikir deduktif dalam rangka menghasilkan konsep-konsep dan preposisi-

preposisi yang memudahkan seorang peneliti merumuskan hipotesis 

                                                           
59 Koenjatraningrat, Pengantar Antropologi,  (Jakarta:PT Rinneka 2005) h.45. 
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penelitiannya.
60

 Kerangka teori dimaksud untuk memberikan gambaran  atau 

Batasan tentang teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan 

dilakukan. 

 Semua penelitian bersifat ilmiah oleh karena itu semua peneliti harus 

berbekal teori. Adapun kerangka teori berfungsi untuk menjelas masalah yang 

diteliti, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk 

Menyusun instrument penelitian. Selain itu kerangka teori juga berguna untuk 

mempertegas jenis hubungan yang terjadi antar variable serta untuk 

mengambarkan bagaimana proses pengorganisasian dan analisis data dilakukan. 

Dengan adanya kerangka teori, akan semakin jelas bagi peneliti tahap-tahap 

pengolahan dan analisis data. Secara ringkas penyususnan kerangka teori 

mencakup Langkah-langkah.
61

 

1. Pengkajian teori-teori ilmiah yang akan dipergunakan dalam analisis 

2. Pembahasan mengenai penelitian lain yang relevan 

3. Penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis dengan 

mempergunakan premis-premis yang tercantum dalam teori ilmiah dan 

penelitian yang relevan dengan menyatakan secara tersurat post tulat, 

asumsi, dan prinsip yang dipergunakan jika diperlukan 

4. Perumusan kerangka teori-teori biasanya dalam bentuk bagan.
62

 

  

                                                           
60 Abd Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maudu’I ( Makassar; Pustaka al-

Zikra 1433 H/2011 M) h.90. 
61 Abd Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maudu’I , h.91 
62 Muhammad Arif Tiro, Dasar-Dasar Statistika ( Cet;V. Makassar; State University of 

Makassar press 2014) h.109. 
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BAGAN KERANGKA TEORETIS 

 

  

 

 

 

 

Pergeseran Nilai Budaya 

Tradisi Mappadendang 

1. Eksistensi Tradisi 

Mappadendang. 

2. Nilai Islam dalam 

Tradisi 

Mappadendang 

3. Faktor Penyebab 

Terjadinya  

pergeseran nilai  

Budaya. 

Latar Belakang 

1. Perubahan 

Kepercayaan 

Masyarakat. 

2. Pengaruh 

Perkembangan 

Zaman modern 

dan Globalisasi. 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk 

mengetahui 

eksistensi Tradisi 

Mappadendang. 

2. Untuk 

mengetahui Nilai 

Islam yang 

Terkandung 

dalam Tradisi 

Mappadendang  

3. Untuk 

Mengetahui 

faktor Penyebab 

Terjadinya 

Pergeseran Nilai 

Budaya 

Terjadinya Perubahan 

Sosial 
Pengaruh Nilai Islam Globalisasi 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Metodologi penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan oleh 

seorang peneliti, dalam melakukan suatu penelitian untuk memecahkan suatu 

permasalahan. 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti kejadian-kejadian atau gejala-gejala secara akurat dan sistematis 

dalam suatu populasi manusia.
1
 Penelitian ini difokuskan pada penyelenggaraan 

pergeseran nilai-nilai budaya dalam tradisi Mappadendang (pesta panen) di Desa 

Lapaukke Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.”kajian tentang budaya Islam”, 

sebagai sebuah budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat yang diadakan 

setiap tahun.  

2. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini berlokasi di Desa 

Lapaukke Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo dan masyarakatnya yang 

bermayoritas suku Bugis.  

 

                                                           
 1 Zuwardi Endswarsa, Metodologi Penelitian Kubudayaan, (Yokyakarta: Gajah Mada 

University Press), h. 16. 
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B.  Metode Pendekatan  

 Adapun metode pendekatan yang digunalan oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Pendekatan Historis 

 Pendekatan historis adalah pendekatan yang digunakan untuk meneliti 

suatu kebudayaan secara ilmiah berdasarkan sejarahnya.
1
 Sesuai dengan 

penjelasan diatas, maka pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk meneliti 

“Pergeseran Nilai-nilai Budaya dalam Tradisi Mappadendang (Pesta Panen) di 

Desa Lapaukke Kecematan Pammana Kabupaten Wajo. “Kajian Tentang Budaya 

Islam”,  secarah ilmiah berdasarkan sejarahnya. 

2. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang mempelajari tentang 

tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan ikatan 

antara masyarakat yang menguasai hidupnya.
2
 Sesuai dengan penjelasan diatas, 

maka pendekatan ini dibutuhkan oleh peneliti untuk melihat gejala sosial 

masyarakat yang timbul dari interaksi dalam hidup bermasyarakat di Desa 

Lapaukke Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. 

3. Pendekatan Antropologis 

 Pendekatan Antropologis adalah pendekatan yang mempelajari tentang 

manusia, khususnya asal-usul, aneka warna bentuk fisik, kepercayaan, dan 

                                                           
 1 Mochamad Afroni, “pendekatan Sejarah Dalam Study Islam”, Jurnal Madaniyah Vol 

9, No. 2, (2019): h. 111. 

 2 Saiful Anwar, “Pendekatan Dalam Pengkajian Islam Kontribusi Charles J. Adam 

Terhadap Kegelisahan Akademik”, Jurnal Humaniora Vol. 2, No. 1, (2017), (Diakses 25 Oktober 

2022): h. 109. 
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kebudayaan manusia pada masa lampau.
3
 Pendekatan ini digunakan untuk 

memahami perilaku-perilaku atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh 

masyarakat di Desa Lapaukke Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo pada masa 

lampau sampai sekarang. 

 

C. Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam meneliti yaitu: 

1. Data Primer, adalah data yang yang dikumpulkan atau data yang diperoleh 

 secara langsung oleh peneliti dilapangan. Denagn menggunakan data ini 

 maka peneliti secara langsung dapat menemukan jawaban dari pokok 

 permasalahan yang telah dirancan. 

2. Data Skunder, adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh peneliti 

 dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, laporan, dan lain-lain.
4
 

 

D.  Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan pengumpulan informasi yang diperlukan 

dalam suatu penelitian. Pengumpulan data dapat pula dipahami sebagai prosedur 

yang sistematis dan memiliki standar untuk menghimpun data yang diperlukan 

dalam rangka menjawab masalah penelitian sekaligus menyiapkan bahan-bahan 

                                                           
 3 Dudung Abdurahman, Metode Penelitian Sejarah, (Jakarta: PT. Logos Wacana 

Ilmu,1999), h. 14-15. 

 4 Sandu, Dasar Metodologi Penelitian, (Yokyakara: Literasi Media Publishing, 2015), h. 

67-68. 
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yang mendukung kebenaran korespendasi teori yang akan dihasilkan.
5
Adapun 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu kumpulan 

informasi deskriptif yang dikonstruksi dari percakapan atau dalam bentuk naratif 

berupa kata-kata. Data kualitatif dapat diperoleh dari transkip wawancara, catatan, 

audio, atau catatan dokumen atau laporan.
6
 

Salah satu ciri penelitian kualitatif yang menjadi instrument adalah peneliti 

oleh karena itu dalam penelitian ini analisis data telah dilakukan sejak penelitian 

ini berlansung hingga berakhir proses pengumpulan data. Karena penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif maka analisis data dilakukan dengan analisis 

kualitatif deskriptif. Teknik wawancara dilakukan dengan informan dalam rangka 

menelusuri dan mendapatkan informasi terkait dengan “Pergeseran Nilai-nilai 

Buday dalam tradisi Mappadendang (Pesta Panen) pada Masyarakat di Desa 

Lapaukke Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.” Kajian Tentang Budaya 

Islam”. Teknik ini dipadukan antara observasi dan dokumentasi agar data yang 

diperoleh lebih akurat. Oleh karena itu peneliti sendiri menjadi instrument utama 

sehingga analisis data dilakukan oleh peneliti sendiri. 

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dalam bentuk lapangan 

tujuan utamanya adalah untuk membangun realitas yang ada, sehingga peneliti 

perlu mengalami apa yang dialami oleh subjek penelitiannya dan melihat seperti 

                                                           
5Abd.Muin Salim dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maudu’i ( Cet.I, Jakarta: Pustaka Arif, 

2012), h. 98. 
6Muhammad Yaumi dan Madjono Damopolij, Action Research; Teori, Model, dan Aplikasi 

Edisi I (Cet.II Jakarta Prenadamedia Group 2016) h. 101. 
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apa yang dilihat oleh subjeknya.
7
 Oleh karena itu peneliti menggunakan metode 

sebagai berikut. 

1. Observasi/Pengamatan 

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian 

kualitatif, dimana peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengamati prilaku 

dan aktivitas individu dilokasi penelitian. Dalam pengamatan ini peneliti merekam 

atau mencatat aktivitas-aktivitas dilokasi penelitian baik dengan cara terstruktur 

maupun semi terstruktur. Sebagai non partisipan atau partisipan utuh.
8
 Metode ini 

merupakan cara yang baik untuk mengetahui tujuan dari sebuah tradisi yang tetap 

berlansung di tempat penelitian seperti dampak terhadap masyarakat, lingkungan, 

waktu dan keadaan tertentu.
9
 

2. Wawancara  

Wawancara adalah cara suatu pengumpulan data keterangan yang 

dilaksanakan dengan tanya jawab baik secara lisan, sepihak, berhadapan muka, 

maupun dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Wawancara juga 

dipandang sebagai percakapan di mana pewawancara mengajukan pertanyaaan 

kepada partisipan.
10

 

Guna mendukung keberhasilan wawancara menggunakan peralatan tertulis 

untuk mencatat informasi yang diperoleh dari informan. Selain itu peneliti 

                                                           
7Esther Kuntjara Penelitian Kebudayaan Sebuah Panduan, praktis Edisi I (Cet. I 

Yogyakarta Graha Ilmu 2006) h. 91 
8John W. Creswell, Research Design; Qualitative, Quantitative, and Mixel Methods 

Approaches, Edisi III Terj. Achmad Fawaid Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, 

dan Mixed, h. 267 
9Ida Bagoes Mantra, Filsafat Penelitian Sosial, (Cet. VIII Yogyakarta; Pustaka Pelajar 

2008) h. 79 
10Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolij,  Action Research Teori, Model dan Aplikasi, 

h. 101 
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menggunakan kamera untuk mengambil gambar dan untuk merekam pada saat 

wawancara dapat disempurnakan alat yang digunakan untuk kegiatan wawancara 

adalah alat tulis, buku tulis dan kamera. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan salah satu tahapan dalam penelitian lapangan yang 

bertujuan untuk menyalin informasi berupa arsip penting, gambar dan rekaman 

hasil wawancara sebagai bukti ilmiah yang akurat. 

 

E.Teknik Pengolahan data dan Analisis Data 

Istilah pengolahan data secara leksikal berarti, proses, cara, perbuatan 

mengolah data, sedangkan kata mengolah berarti memasak (mengerjakan, 

mengusahakan sesuatu supaya menjadi lain atau lebih sempurna dan juga berarti 

cara melakukan sesuatu mengolah bahan makanan agar bahan itu lebih baik dan 

dapat dinikmati dalam bentuk makanan). Atas dasar ini pengolahan data 

mengandung arti sebagai salah satu proses pengumpulan data dalam bentuk 

operasi sistematis terhadap data yang dikumpulkan. Ini berarti bahwa data kasar 

tidak diolah atau diproses, maka data itu tak berarti apa-apa lebih-lebih untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Sesuai jenis data yang dihimpun, maka dibedakan dua macam metode 

pengolahan data, yaitu pengolahan data kualitatif yang berwujud pernyataan-

pernyataan verbal, sehingga metode yang diperlukan metode pengolahan data 

kualitatif.
11

 Secara garis besar pengolahan dan analisis data tidak dapat dipisahkan 

                                                           
11

Abd. Muin Salim dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maudu’i h. 113 
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mengingat keduanya merupakan satu kesatuan, saat peneliti mengolah data maka 

secara tidak lansung kegiatan analisis data telah dilakukan. 

Pengolahan data merupakan salah satu proses yang ditempuh dalam 

penelitian ilmiah setelah proses pengumpulan data dalam bentuk operasi 

sistematis terhadap data yang telah dikumpulkan, seperti kegiatan 

pengorganisasian, ferivikasi, transformasi, penggabungan, pengurutan data yang 

bertujuan untuk mempersiapkan bahan proses. Selanjutnya yaitu analisis data. 

Analisis data adalah mengkaji atau mengurai data-data yang telah diolah sehingga 

menghasilkan hasil yang jelas. Adapun Langkah pengolahan dan analisis data 

adalah sebagai berikut. 

a. Collection, yakni mengumpulkan data-data yang telah diperoleh melalui proses 

observasi, interview dan dokumentasi yang kemudian dianalisa. 

b. Reduction, menyeleksi dan menganalisa data, kemudian merangkum dan 

menentukan hal-hal yang menjadi fokus dalam penelitian. 

c. Display, atau penyajian data hasil reduksi yang terorganisasi dan tersusun 

sehingga makin muda dipahami. 

d. Conclution, menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan ferivikasi 

data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan 

berikutnya. 

Setelah melakukan observasi, interview dan dokumentasi, maka langkah 

selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Bentuk analisis data yang sesuai 

dengan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yakni teknik pengolahan data 
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dengan cara berpikir induktif dan deduktif.
12

 Dimulai dengan proses analisis data 

yang telah terkumpul yang kemudian menghasilkan kesimpulan kategorisasi dan 

ciri-ciri tertentu. Tujuan dari proses analisis data adalah untuk memberikan 

gambaran kepada pembaca. Langkah selanjutnya adalah pembuatan kesimpulan 

yakni memberi informasi tentang data-data pokok dalam penelitian dalam bentuk 

kalimat yang singkat dan mencakup makna penelitian. 

 

 

 

                                                           
12 A. MuriYusuf Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan 

(Bandung: Alfabet, 2011), h. 17-19. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Kecamatan Pammana 

Desa lapaukke merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan 

Pammana yang terletak di Kabupaten Wajo, Indonesia Sulawesi Selatan. Nama 

klasik dari Pammana adalah Cina dan Ibu kotanya adalah Langkanaeri Tanete. 

Adapun Datu Cina yang pertama yaitu La Sattumpungi yang kemudian setelah dia 

wafat dia digantikan oleh putrinya yang bernama Weccudai setelah membagi 

kerajaannya menjadi dua bagian yaitu Cina Riaja dan Cina Rilau. Weccudai ini 

yang kemudian dinikahi oleh Sawergading yang tertuang dalam epos Ilagaligo. 
1
 

Datu Cina digantikan secara  turun temurun oleh keturunannya hingga 

Datu Cina La Sangaji. Namun La Sangaji ini tidak memiliki keturunan yang dapat 

meneruskan kepemerintahannya, oleh karena itu sebelum dia wafat di berpesan 

agar ia dikenang dengan cara mengganti nama kerajaan Cina menjadi Pammana 

yang memiliki arti diwariskan. Setelah La Sangaji meninggal ia kemudian 

digantikan oleh keponakannya yang bernama We Tenrilallo Arung Liu sekaligus 

menjadi Datu Pammana yang pertama.  

Tercatat 38 Datu Pammana hingga zaman kemerdekaan, seperti salah 

satunya yaitu Andi Pallawarukka yang diangkat menjadi Datu Pammana Pilla

                                                           
1 Wikipedia, Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, https://id.m.wikipedia.org/wiki/ 

Pammana, Wajo &hl=id-ID. (Diakses tanggal 25 Agustus 2023). 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/%20Pammana,%20Wajo%20&hl=id-ID
https://id.m.wikipedia.org/wiki/%20Pammana,%20Wajo%20&hl=id-ID
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Wajo yang ke 39. Sementara Ibu kota dari kacamatan ini berada di kelurahan Cina 

yaitu Maroanging yang terdiri dari 2 kelurahan dan 16 desa. 

2. Letak Geografis Kecamatan Pammana 

Kecamatan Pammana merupakan salah satu bagian dari wilayah 

Kabupaten Wajo dengan membawahi 16 Desa yang memiliki luas wilayah sebesar 

162,10 km
2
.  

Tabel 1 
Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pammana, 2023 

No Desa/Kelurahan Luas (Km) Persentase 

1 Tobatang 4,60 2,86 

2 Weccudai 11,31 6,98 

3 Lapaukke 12,30 7,59 

4 Kampiri 9,59 5,92 

5 Pallawarukka 7,60 4,69 

6 Watangpanua 7,86 4,85 

7 Cina 16,63 10,26 

8 Pammana 14,76 9,11 

9 Simpursia 12,46 7,69 

10 Lempa 6,98 4,31 

11 Patila 16,71 10,31 

12 Lampulung 7,62 4,70 

13 Abbanuangnge 6,00 3,70 

14 Tadangpalie 12,71 7,84 

15 Lagosi 14,97 9,84 

16 Tonrong Tengnga - - 

17 Pammana 162,10 100,00 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo 
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3. Keadaan Demografi Kecamatan Pammana 

Penduduk di Kecamatan Pammana menurut Badan Pusat Statistika 

Kabupaten Wajo tahun 2017 adalah sebanyak 31.764 yang terdiri dari laki-laki 

14.857 jiwa dan perempuan 16.907 jiwa. Sementara sebaran penduduk 

berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel 4.2 

dibawah ini.  

Tabel 2 
Sebaran penduduk Kecamatan Pammana berdasarkan kelompok umur 

No. Umur  Laki-laki Perempuan  Jumlah  

1. 0-4 1.229 1.129 2.448 

2. 5-9 1.237 1.163 2.400 

3. 10-14 1.188 1.220 2.408 

4. 15-19 1.386 1.296 2.682 

5. 20-24 1.261 1.237 2.498 

6. 25-29 1.381 1.202 2.340 

7. 30-34 922 1.126 2.048 

8. 35-39 996 1.233 2.229 

9. 40-44 1.102 1.433 2.535 

10. 45-49 1.158 1.341 2.499 

11. 50-54 923 1.146 2.069 

12. 55-59 680 961 1.641 

13. 60-64 587 762 1.349 

14. 65-69 495 627 1.086 

15. 70-74 303 446 749 

16. 75+ 288 495 788 

17. Pammana  14.857 16-907 31.764 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo 
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 Tabel di atas juga menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Pammana 

sebagian besarnya berada pada usia yang produktif, dimana jumlah penduduk 

yang produktif adalah sebesar 20.541 jiwa, sedangkan selebihnya berada pada 

usia yang tidak produktif yang berusia 0-14 tahun sampai umur diatas 65 tahun 

dengan jumlah keseluruhan yaitu 11.228 jiwa. 

4. Topografis Kecamatan Pammana 

Secara topografis wilayah Kecamatan Pammana berada pada 4,1978 Garis 

Lintangº, 120,0998 Garis Bujurº dan 35,00 ketinggian dari permukaan laut, itu 

artinya Kecamatan Pammana sebagian besar bentuk permukaan tanah adalah 

dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan air laut kurang dari 100 m. 

5. Sosial dan Ekonomi 

Kehidupan sosial masyarakat di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo 

masih tetap terjaga dengan baik. Hal ini dapat kita lihat dari kekompakan 

masyarakatnya ketika mengadakan sebuah pesta perkawinan serta masih 

terjaganya sikap saling gotong royong dimana hal ini dapat juga kita lihat ketika 

ada kegiatan pemindahan rumah oleh salah satu masyarakat disana, mereka saling 

membantu. Begitupun dengan hari besar keagamaan dan hari besar lainnya seperti 

contohnya hari kemerdekaan, mereka antusias mengikuti acara-acara yang 

dilakukan terutama para kaum mudanya. 

Sementara keadaan ekonomi masyarakat disana bisa dibilang cukup baik 

dengan berbagai mata pencarian seperti pedagang, petani, beternak dan wirusaha 

ditambah masyarakat disana sudah mulai mengenal dan melakukan jual beli 
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secara online hal ini tentu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat 

disana dan ekonomi daerah. 

6. Kehidupan beragama 

Untuk urusan agama di Kabupaten Wajo khusunya di Kecamatan 

Pammana agama Islam adalah sebagai agama yang mayoritas dari penduduk yang 

berdomisili. Meskipun ada beberapa perbedaan keyakinan namun masyarakat 

disana tetap hidup dengan baik dan saling menghargai dan menghormati antar 

umat beragama sehingga tetap tercipta suasana yang aman dan damai. 

 

B. Eksistensi Tradisi Mappadendang (Pesta Panen) di Desa Lapaukke 

 Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. 

1. Sejarah Tradisi Mappadendang (Pesta Panen) 

 Tradisi Mappadendang merupakan kebiasaan yang sering dilaksanakan 

oleh suku Bugis sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta atas hasil 

panen yang diperoleh. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setelah panen padi oleh 

sekelompok masyarakat Bugis, tradisi Mappadendang memiliki perjalanan 

sejarah yang cukup panjang dan sejarahnya tidak terlepas dari sejarah datu padi 

atau Sangian Serri. Sangian Serri adalah nama yang diberikan untuk Datu Ase 

yang dipercaya sebagai gadis muda dan cantik. Menurut informan yang bernama 

Beddu mengatakan: 

  Sejarah tradisi Mappadendang dilaksanakan di Desa Lapaukke karena 

adanya kisah mengenai Datu Padi atau dikenal dalam bahasa Bugis 

Sangiang Serri, sejarah Sangiang Serri diceritakan dalam sebuah kisah Datu 
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Patoto dan Datu Palinge', yang memutuskan untuk mengubah wujud 

putrinya menjadi sesuatu yang bisa dicintai yaitu padi.
2
 

 

 Sesuai dengan penjelasan diatas maka dapat dinarasikan bahwa sejarah 

tradisi Mappadengang memiliki sebuah kisah yaitu, kisah Datu Patoto dan Datu 

Palinge yang memutuskan untuk mengubah wujud putrinya menjadi sesuatu yang 

bisa dicintai yaitu padi. Datu Patoto dan Datu Palige memiliki seorag gadis yang 

cantik jelita bernama We Oddang Nriwu yang kecantikannya membuat semua 

dewa mabuk kepayang, termasuk saudara laki-lakinya sendiri. Datu Patoto dan 

Datu Palinge kemudian memutuskan untuk mengubah wujud putrinya menjadi 

hal yag bisa dicintai oleh semua orang yaitu padi. Raga We Oddang Nriwu 

kemudian dipotong secara halus lalu dimasukkan kedalam guci.  

 Setelah 70 hari 70 malam guci dibuka untuk memperoleh tangkai padi, dan 

setelah wujudnya menghasilkan tangkai padi diberikanlah simbol sebagai ratu 

padi atau Sangian Serri, kemudian diturunkan dari kayangan untuk ditanam 

dipusar bumi. Bukan hanya jasadnya yang berubah menjadi padi, sarung kuku 

emasnya pun berubah menjadi ikan, jalinan rambut panjangnya berubah jadi 

pohon kelapa yang daging buahnya dapat dimakan dan airnya dapat diminum. 

Pakaiannya berubah menjadi jawawut, jelai semacam sayuran, dan bagian dari 

rombongan pengiringnya menjadi hama yang dapat menyerang padi, yaitu walang 

sangit (anango), tikus dan babi hutan.  

   Kucing tiga warna (meong mpalo karellae) yang menjadi pelindung padi 

dari serangan tikus. Sejumlah sepupu dari We Oddang Nriwu mulai dari 

tinggkatan yang lebih muda menjadi hujan yang dahsyat yang merusak, dan tujuh 

                                                           
 2 Beddu, (70 Tahun),  Tokoh Masyarakat, Wawancara, 4 April 2023, di Rumahnya. 
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sepupu yang sederajat menjadi tujuh rasi bintang yang menjadi petunjuk akan 

datangnya hujan yang bermanfaat bagi petani. Dan setelah padi tersebut ditanam 

tidak dilama kemudian dipanen, untuk menghasilkan beras pertama kali padi 

tersebut ditumbuk sehingga menghasilakn irama, inilah pertama kali tradisi 

Mappadendang dilaksanakan sebagai tanda terimah kasih kepada ratu padi atau 

Sangian Serri atas limpahan panen yang diberikan.
3
 

 Kisah kedua, Batara Guru turum ke Bumi melalui pelangi di dalam batang 

bambu dengan pengiringnya. Dan Wenyilitimo dengan rombongannya muncul dari 

buih-buih ombak laut, dan disambut dengan tangan terbuka oleh Batara Guru. 

Tempat pertemuan itu terjadi di Luhu, yang pada waktu itu dinamai wara. Dari 

sinilah peradaban menyebar selanjutnya ke seluruh Sulawesi. Diantara istri-

istrinya yang melahirkan anak-anak Batara Guru, istri yang melahirkan bernama 

Wesauriwu.  

 Wesauriwu yang melahirkan seorang putri yang bernama Sangiang Serri, 

anak yang dilahirkan meninggal setelah 7 hari sudah dilahirkan. Inilah yang 

dipercayai oleh orang dahulu bahwa perabuanya bangkit sesuatu yang bagi 

manusia yang sangat dibutuhkan, tidak boleh kurang yaitu padi, bahkan orang 

terhadulu menganggap tumbuhan padi itu suci disimbolkan dengan san Sangiang 

Serri.
4
 

 Kisah ketiga, We Padauleng yang mengandung janin Tenriabeng sebagai 

anak kembar, dengan selamat melahirkan anak dengan kembar perak. Kembar 

                                                           
 3 Askar Nur,”Mistisme Tradisi Mappadendang di Desa Allamungeng Pateue, Kabupaten 

Bone (Mystisme of  Mappadendang Tradition in Allamungeng Patue Village, Bone Regenci)”, 

Jurnal Khitah, Vol 1, No. 1(2020). 

 4 Charistian Pelras, Manusia Bugis (Cet I; Jakarta : Nalar bekerja sama dengan forum 

Jakarta-Paris, EFEO, 2005), h. 107. 
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perak ini adalah Adi Luwu dan Datu Sengeng. Pada suatu hari yang telah 

ditentukan, keduanya diupacarakan secara besar-besaran sehingga bagaimana 

lazimnya yang diadakan bangsawan tinggi pada waktu kelahiran. Dalam upacara 

kerajaan tersebut tentangga dan sanad keluarga diberi undangan. Pada hari yang 

sama upacara besar di Luwu dan lebih besar daripada yang diadakan di Tompo 

Tikka, oleh karena itu para undangan lebih suka ke Luwu dari pada datng di 

Tompo Tikka. We Padauleng suami istri marah sangat marah melihat upacara 

besar yang tidak didatangi tamu. Persediaan yang banyak hanya dibuang di sungai 

menjadi sebah bendungan. Perbuatan yang demikian itu menyebabkan Sangiang 

Serri bersedih hati, dia naik kelangit melaporkan peristiwa itu kepada Datu 

Patoto, sambil menangis dang mengatakan bahwa ia tidak akan kembali lagi ke 

Dunia.  

 Hatinya baru menjadi senang setelah Datu Patoto dengan istrinya berjanji 

akan memerintahkan Sangiang Paju ke Dunia meremuk We Padauleng sampai 

terbuang ke tempat yang lebih jauh (diwakafkan). Sangiang serri adalah 

keturunan Datu Patoto anak Datu Palinge yang menjelma menjadi padi untuk 

kebutuhan makanan manusia di Dunia, kejengkelan Sangiang Serri itulah yang 

menyebabkan dia tinggal dilangit selama 70 tahun. Dan 70 tahun lamanya tidak 

menampaknya dirinya di Luwu, selama 70 tahu tersebut masyarakat selalu gagal 

panen padi, sehari menjadi makan pokok masyarakat Luwu pada masa itu 

hanyalah sagu.
5
 

                                                           
 5 Askar Nur,”Mistisme Tradisi Mappadendang di Desa Allamungeng Pateue, Kabupaten 

Bone (Mystisme of  Mappadendang Tradition in Allamungeng Patue Village, Bone Regenci)”, 

Jurnal Khitah, Vol 1, No. 1(2020). 



58 
 

 

 Beberapa kisah mengenai tradisi Mappadendang semua merupakan suatu 

kepercayaan masyarakat Bugis mengenai Sangian Serri dari dasar religi pra-

Islam, dimana masyarakat Bugis memiliki kepercayaan mengenai Sanggian Serri 

yang menjelma menjadi padi dan memberikan kesuburan pada tanaman padi. 

Dalam setiap kepercayaan masyarakat biasanya memiliki sebuah kebiasaan yang 

disukai oleh masyarakat yang kemudian menjadi sebuah tradisi dalam kelompok 

masyarakat tersebut. Sama halnya dengan yang terjadi di Desa Lapaukke 

Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, memiliki tradisi Mappadendang sebagai 

tanda rasa syukur kepada Allah atas limpahan panen yang diberikan, dan tradisi 

ini dilaksanakan secara turun temurun sampai sekarang. Seperti yang dikatakan 

oleh Masia bahwa: 

 Mappadendang dilakukan oleh sekelompok manusia yang menumbukkan 

alu (alat penumbuk) kedalam lesung dan menghasilkan irama yang indah, 

yang dimainkan oleh 6 permpuan dan 3 laki-laki. Dan Mappadendang 

disebut juga sebagai pensucian gabah (padi) dalam artian padi tersebut 

masih menyatu dengan batangnya dan masih terhubung dengan tanah, dan 

padi tersebut akan diolah menjadi beras yang nantinya akan menyatu dengan 

manusia, sehingga perlu diadakan pensucian agar lebih berkah. Tradisi 

Mappadendang diwariskan dari generasi kegenerasi berikutnya.
6
 

 

 Pernyataan narasumber diatas dapat dinarasikan bahwa Mappadendang 

merupakan acara syukuran yang dilakukan oleh masyarakat Bugis atas limpahan 

panen yang diberikan. Dan merupakan budaya masyarakat Bugis sejak dahulu 

kala dan diwariskan dari generasi kegenerasi berikutnya. Dan pada dasarnya 

Mappadendang dilakukan oleh sekelompok manusia dengan rincian 6 perempuan, 

3 laki-laki yang menggunakan pakaian tradisional, perempuan yang bertugas 

dalam Mappadendang disebut dengan pakkindonna sedangkan laki-laki yang 

                                                           
 6 Masia (45 Tahun), Pemain Mappadendang, Wawancara, 16 April 2023, di Rumahnya. 
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bertugas dalam Mappadendang disebut sebagai pakkambonna. Mappadendang 

merupakan pertunjukan unit yang menghasilkan nada irama yang teratur dan 

indah, dan irama tersebut dihasilkan berdasarkan keahlian pemain. 

Mappadendang ini adalah salah satu bentuk pertunjukan seni yang bersifat 

tradisional yang sering dilaksanakan oleh masyarakat Bugis setiap tahun sekali. 

Dan tradisi Mappadendang juga dapat disebut sebagai pensucian padi. 

2. Prosesi Tradisi Mappadendang (Pesta Panen) 

 a. Sebelum Pelaksanaan Mappadendang 

  Sebelum tradisi Mappadendang dilaksanakan, masyarakat di Desa 

Lapaukke Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, berkumpul dan melakukan 

musyawarah untuk menentukan waktu yang cocok atau dianggap baik oleh 

masyarakt Bugis untuk melaksanakan tradisi Mappadendang, kemudian 

membahas mengenai rentetan acara yang akan dilaksanakan, dan juga membahas 

mengenai iuran atau sumbangan yang disetor kepada ketua pemangku adat. 

1. Waktu Pelaksanaan 

 Tradisi Mappadendang merupakan adat masyarakat Bugis sejak dahulu 

kala hingga saat ini, dipertahankan sebagai wujud penghormatan terdahap leluhur 

masyarakat suku Bugis. Tidak berbeda jauh dengan adat yang lainnya yang ada di 

Indonesia, dimana setiap adat pelaksanaan pesta adat memiliki waktu pelaksanaan 

yang khusus dan dilaksanakan pada hari yang telah di tentukan secara bersama-

sama sesuai dengan hasil musyawarah. Dan dalam melaksanakan tradisi 

Mappadendang supaya berjalan dengan baik, lancar dan sesuai yang diharapakan 



60 
 

 

oleh masyarakat. Biasanya dilaksnakan setelah panen padi dan memasuki musim 

kemarau. Seperti yang dikatakan oleh Junnu Bahwa: 

Tradisi Mappadendang dilaksanakan sekali setahun, dan biasanya 

 dilaksanakan setelah panen padi, dan memasuki musim kemarau, tradisi ini 

 dilaksanakan selama 3 hari, selain Mappadendang masih banyak rangkaian 

 acara dilaksanakan oleh masyarakat seperti, pertandingan bola volly, 

 takrow, panjat pohon pisang, pertandingan latto-latto, domino, balapan 

 motor taksi.
7
 

 

 Pernyataan diatas dapat di tanggapi bahwa tradisi Mappadendang hanya 

dilaksanakan sekali setahun setelah panen padi dan memasuki musim kemarau 

dan dilaksanakan selama 3 hari. Adapun kegiatan yang dilakukan kecuali 

Mappadendang yaitu melakukan pertandingan bola volly, takrow, panjat pohon 

pisang, pertandingan latto-latto, domino, balapan motor taksi. Dan biasanya 

tradisi Mappadendang ini dilaksanakan selama tiga hari atau lebih. Adapun alat-

alat yang digunakan dalam Mappadendang seperti alu, lesung dan pakaian 

tradisional. 

2. Alu (Alat Penumbuk) 

 Alu (alat penumbuk) adalah alat yang digunakan untuk menumbuk ke 

leusmg untuk menghasilakn irama yang indah. Alat penumbuk ini bisanya terbuat 

dari kayu yang keras dan berukuran 1,5 M, kayu yang dipakai bukan kayu 

sembarangan harus kayu yang dipilih berdasarkan karakter bunyiannya, alat 

penumbuk tersebut diberi hiasan supaya memberi kesan keindahan, bunyi yang 

dihasilakan oleh alat penumbuk tersebut memiliki irama yang khas dan irama 

yang dihasilkan dapat membuat anggota tubuh bisa bergoyang mengikuti 

iramanya.  

                                                           
 7 Junnu (65 Tahun),  Tokoh Masyarakat, Wawancar,  6 April 2023, di Rumahnya.  
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 Kayu yang dipakai berdasarkan suaranya, yaitu bunyinya yang bernyaring 

(macinnong), besar suaranya, dan jenis kayu tersebut tergolong kayu yang bagus. 

Seperti kriteria kayu yang dipake lesung karena jika memakai kayu yang berbeda 

biasa tidak menghasilkan suara yang nyaring seperti lesung, jika kayu alu dan 

lesung diserasikan jenis kayunya maka menhsilkan irama yang indah dan nyaring. 

3. Lesung (Palungeng) 

 Lesung adalah sebuah wadah yang dipakai untuk menumbuk padi, bentuk 

lesung itu mirip dengan perahu namun berbentuk persegi panjang memiliki 

ukuran panjang sekitar 2 M dan lebar sekitar 30 CM yang mempunyai liang. Dan 

kayu yang dipakai buka kayu sembarang. Seperti yang dikatakan Renggang 

bahwa: 

 Kayu yang dipakai untuk bikin alu dan lesung bukan kayu sembarangan 

 ada  kriterianya seperti kayu jati, kayu pohon mangga, dan kayu ading, 

 yang  dapat menimbulkan bunyi yang nyaring dan bagus didengar.
8
 

 

 Menurut peneliti kayu kriteria kayu yang dipakai adalah kayu yang kuat 

seperti kayu jati, kayu ading dan kayu mangga yang dapat menghasilakn bunyi 

yang khas jika digunakan untuk menumbuk. Untuk memberikan efek bunyi, maka 

tiangnya tidak boleh bersentuhan dengan lesung, bunyi yang yang dihasilkan 

disebut dalam bahasa bugis oni-oni (bunyi) Mappadendang To Ogi yang 

menggunakan istrumen lesung dan alu dan dimain secara beramai-ramai oleh 

sekelompok masyarakat. 

 

 

                                                           
 8 Renggang (72 Tahun),  Tokoh Masyarakat, Wawancara,  6 April 2023, di Rumahnya. 
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4. Pakaian  

 Pakaian merupakan bagian dari kebutuhan setiap orang yang saat ini telah 

menjadi sebuah daya tarik sehingga sangat menunjang penampilan seseorang di 

dalam kehidupan sehari-hari. Dan pakaian sudah menjadi kebutuhan pokok setiap 

manusia, hal tersebut dapat dilihat dari kebiasaan setiap manusia yang 

menggunakan pakaian yang khusus dalam berkegiatan atau mengitu sebuah acara 

khusus. Pakaian memiliki makna tersendiri bagi setiap manusia, seperti dalam 

lingkungan masyarakat Bugis di Desa Lapaukke Kecamatan Pammana Kabupaten 

Wajo. 

  Penggunakan pakaian dalam kehidupan sehari-hari mereka menggunakan 

pakaian yang dianggap sopan dan tidak menyalahi adat istiadat atau aturan yang 

berlaku dalam lingkungan masyarakat. Seperti halnya dalam Mappadendang 

dimana para pemain diharuskan menggunakan baju yang soapan santun atau baju 

adat, karena baju adat tesebut memiliki makna sebagai keindahan, bahwa suku 

Bugis selalu menjaga keindahan baju adat tersebut yaitu baju bodo, sebagai 

simbol keindahanya baju tradisi Bugis. Seperti yang dikatakan oleh Hj. Saeja 

bahwa: 

Dalam melaksanakan tradisi mappadendang, para pemain menggunakan 

 baju khas Bugis, dimana perempuanyya menggunakan baju bodo dan laki-

 lakinya dan laki-lakinya menggunakan jas tutup, dan menggunakan baju 

 warnanya yang serasi dengan perempuan agar kelihatan lebih indah.
9
 

 

 Pernyataan diatas dapat dinarasikan bahwa pemain dalam tradisi 

Mappadendang menggunakan pakaian yang seragam yaitu baju kha suku Bugis. 

Hal ini dikarenakan agar pemain dalam pesta penen Mappadendang terlihat 

                                                           
 9 Hj. Saeja (60 Tahun), Pemain Mappadendang, Wawancara, 6 April 2023, di Rumahnya. 
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menarik dan indah dipandang oleh para tamu undangan yang datang, namu di 

Desa Lapaukke terkadang tidak menggunakan baju bodo, hanya menggunakan 

baju yang sopan seperti gamis dan menggunakan jilbab. 

b. Tahap Pelaksanaan Mappadendang 

 1. Tahap Pembukaan 

  Pada tahap pembukaan, semua tamu undangan seperti bapak Bupati Wajo, 

Kepala Kecamatan Pammana, dan para Insinyur pertanian, dan kepala Desa, 

pemangku adat beserta seluruh anggota masyarakat yang datang, khususnya yang 

berprofesi sebagai petani. Maka dimulai acara Mappadendang dengan 

mempersiapkan beberapa sesajian makanan, dan membaca doa bersama, adapun 

pemimpin pembacaan doa biasanya dipimpin oleh tokoh agama yaitu iman Desa 

atau pemangku adat, dan kemudian dilanjutkan dengan makan bersama menikmati 

sajian makan yang persiapkan oleh masyarakat setempat. Seperti yang 

diungkapkan oleh Markisah Bahwa:  

Setelah para tamu undangan selesai makan, maka tahap berikutnya adalah 

pembukaan acara tradisi Mappadendang yang dipimpin oleh tokoh agama, 

kemudian ketua panitia atau kepala desa rangkaian-rangkaian acaranya.
10

 

 

  Pernyataan narasumber diatas dapat disimpulkan bawha setelah selesai 

makan bersama tahap pembukaan acara ini dibuka oleh tokoh agama, dan 

kemudian kepada Desa Lapaukke menyampaikan rangkaian hal-hal yang akan 

dilaksanakan dalam rangkaian pesta panen ini. Dimulailah dengan membaca 

basmalah, kemudian menumbukkan alu ke lesung, kemudian memanggil seluruh 

anggota pemain Mappadendang untuk melaksanakan Mappadendang. Para tamu 

                                                           
 10 Markisah (35 tahun), Pemain Mappadendang, Wawancara, 15 April 2023, di 
Rumahnya. 
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yang hadir menikmati irama bunyian Mappadendang yang indah dan seluruh 

rangkaian yang lain juga sudah dimulai. 

  Pelaksanaan tradisi Mappadendang seluruh masyarakat baik yang berada 

di Desa Lapaukke mapun diluar Desa Lapukke berbondong-bondong mengikuti 

pesta panen tersebut, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan bahkan juga 

dihadiri oleh lansia. Bagi masyarakat yang berada di Desa Lapukke, tradisi 

Mappadendang atau pesta panen harus tetap dilaksanakan karena suatu tradisi 

yang penting sudah mengakar dimasyarakat pada zaman dahulu kala dan menjadi 

suatu keharusan, karena menurut kepercyaan mereka pesta panen ini membawa 

keberkahan. 

  Menurut masyarakat yang berada di Desa Lapaukke, apabila tidak 

melaksanakan tradisi Mappadendang atau pesta panen mereka bisanya 

mendapatkan marabahaya atau yang lebih dikenal dengan “Tolak Bala”, yang 

dimaksud adalah terjadi bencana seperti padi yang akan terkena hama atau 

penyakit lain, sehingga membuat padi mereka gagal panen. Seperti yang 

dikatankan oleh H. Barodding bahwa: 

 Perna tidak rutin melaksanakan tradisi Mappadendang, mayarakat 

 mendapatkan bencana seperti hujan deras sehingga menyebabkan banjir 

 mebuat batang padi rusak, atau padi diserang oleh hama seperi anango 

 (walang sangit), diserang tikus, dan batang padi berubah menjadi merah 

 sehingga menyebabkan gagal panen.
11

 

 

  Pesta panen ini adalah bentuk pergelaran seni tradisional Bugis karena 

merupakan bentuk pertunjukkan yang  unit dan menghasilkan bunyian irama 

tertentu atau nada dari keahlian pemain. Pemain ini lebih dikembangkan lagi 

                                                           
 11 H. Barodding (62 Tahun), Pemangku Adat, Wawancara, 6 April 2023, di Lapangan. 



65 
 

 

dimana alunan irama lebih teratur dan disertai dengan variasi bunyi dan gerakan 

bahkan biasa disertai dengan tarian padendang Ogi. Gerakan dan bunyian irama 

dianggap sebagai sebuah ungkapan kebahagiaan dan rasa syukur kepada yang 

Maha Pencipta atas limpahan panen yang diberikan. 

  Menurut peneliti budaya ini merupakan salah satu kesenian tradisional 

yang bersifat turun temurun yang merupakan cerminan watak kita sebagai bangsa 

Indonesia yang memiliki khasanah budaya. Tradisi sangatlah penting dalam 

perkembangan kebudayaan yang memberi ciri khas identitas atau kepribadian 

suatu bangsa. Kesenian sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dalam 

suatu kaum, suku, bangsa, dan  dengan bentuk kesenian yang sangat beragam ada 

seni tradisional dan seni modern. 

  Masyarakat Desa Lapaukke, bertani tidak hanya sekedar menggarap lahan 

lalu menanaminya kemudian memanen hasilnya, akan tetapi kita harus menjaga 

tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang suku Bugis. Dan merupakan 

bentuk rasa syukur yang disampaikan oleh para masyarakat petani kepada Allah 

Swt. atas keberkahan dan limpahan yang diberikan. Dan rasa syukur tersebut 

dilaksnakan dalam bentuk tradisi Mappadendang atau pesta panen. Di dalam 

pelaksnaannya memiliki cara tersendiri. Seperti yang dikatakan oleh H. Abdul 

Salam bahwa: 

Pada zaman dulu pemain dalam tradisis Mappadendang hanya dimainkan 

oleh bissu yang ditentukan oleh pemangku adat, namun sekarang dimainkan 

oleh masyarakat yang mahir dalam Mappadendang, mereka saling bergatian 

dan memperlihat keahliannya masing-masing. Dan Mappadendang 

dimainkan oleh 9 otang dengan rinci 6 perempuan dan 3 laki-laki dan 
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masing-masing menumbukkan alu ke lesung sesuai dengan keahliannya 

untuk mendapatkan bunyian irama yang bagus.
12

 

 

  Pernyataan narasumber diatas dapat dinarasikan bahwa, pada zaman 

dahulu tradisi Mappadendang dimainkan oleh para bissu yang dipilih oleh 

pemangku adat. Namun perbedaan dengan sekarang dimana tradisi 

Mappadendang ini dilaksanakan oleh masyarakat yang mahir atau ahli dalam 

Mappadendang, setiap pemain dalam tradisi Mappadendang memiliki posisi dan 

tugas masing-masing agar pelaksanaan Mappadendang dapat dilaksanakan 

dengan baik yang mainkan oleh masyarakat mereka harus menguasai masing-

masing tugasnya. 

  Pemain perempuanya terdiri dari 6 orang memiliki sebutan nama yaittu 

Indo Padendang atau Pankkindonna, dan memiliki posisi berdiri saling 

berhadapan disamping kiri dan kanan lesung. Sedangkan pemain laki-lakinya 

terdiri dari 3 orang yang dikenal dengan nama Ambo Padendang atau 

Pakkambonna, yang memiliki posisi 2 orang salaing berhadapan di ujung lesung 

dan satu orang di depan lesung.  

  Setelah mereka menempati masing-masing posisinya, mereka akan 

menjalankan tugasnya yaitu menumpuk padi dengan gerakan dan menghasilkan 

bunyian yang berirama. Suara benturan antara kayu dan penumbuk yang disebut 

alu menghasilkan suara yang nyaring, dan membentuk irama ketukan yang khas, 

pemain saling bergantian menumbuk dan melakukan gerakaran yang beraturan 

sehingga irama bunyian yang dihasilkan terdengar  nyaring inilah yang menjadi 

ciri khas Mappadendang. 

                                                           
 12 H. Abdul Salam (69 Tahun), Tokoh Agama, Wawancara, 11 April 2023, di Masjid. 
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  Hal ini dapat diketahui bahwa pemain dalam tradisi Mappadendang 

tersebut siapa saja yang boleh, baik perempuan dewasa, orang tua, anak muda, 

dan laki-laki dewasa, asalan mahir atau memiliki keahlian dalam dalam 

menumbung alu ke dalam lesung dan bisa menghasilkan bunyian khas 

Mappadendang dan bisa melakukan gerakan dengan menjiwai irama bunyian.   

  Orang yang sudah terbiasa melakukan Mappadendang sangat senang 

karena menurutnya mereka bangga sudah menjadi pemain dalam tradisi 

Mappadendang yang setiap tahunnya dilaksanakan oleh masyarakat petani baik 

yang berada di Desa Lapaukke Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo maupun 

masyarakat di luar Desa Lapaukke. Dan biasanya pemain Mappadendang tidak 

mau tergantikan, namun pemangku adat tetap menyiapkan pemain cadangan 

untuk menggantikan pemain yang sudah lelah. 

  Masyarakat yang sudah mahir menumbuk alu pada lesung inilah yang 

menambah irama yang bagus karena mengeluar irama yang besar dan bunyiannya 

teratur, sehingga sangat bagus didengar oleh para anggota mastarakat yang 

datang. Di sinilah membuat semangat para pemain untuk menumbuk alu pada 

lesung, baik yang datang melihat pun sangat senang apabila teriakan para 

masyarakat yang hadir sangat mendukung kelangsungan kegiatan tradisi 

Mappadendang tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Hj. Hatang: 

   Ketika para pemain Mappadendang sudah lelah, maka pemain akan 

 diganti oleh masyarakat yang mahir dalam Mappadendang yang di siapkan 

 oleh pemangku, mereka saling bergantian.
13

 

 

                                                           
 13 Hj. Hatang (63 Tahun), Pemain Mappadendang, Wawancara, 12 April 2023, di 

Rumahnya. 
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 Adapun maksud dari pernyataan diatas bahwa pemain laki-laki dan 

perempuan yang sudah lelah boleh diganti oleh pemain yang lain. Namun harus 

pemain yang mahir dalam Mappadendang atau pemain yang siapkan oleh 

pemangku adat, karena tidak sembarang digantikan, pengganti harus mengusai 

gerakan pada posisi pemain yang akan digantikan. 

 Pelaksanaan tradisi Mappadendang berlangsng dilapangan sepak bola di 

Desa Lapaukke pada malam hari dan biasa juga di mulai pada pagi hari tergantung 

dari kesepatan masyarakat pada saat musyawarah. Biasanya yang ada yang tunjuk 

khusus untuk mempersiapkan susunan acaranya sampai selesai, pada malam 

pertama dan kedua khusus acaranya makan kue dimalam hari sebelum 

Mappadendang dan malam terakhir diakhiri dengan makan bersama. Dan seluruh 

masyarakat yang hadir dalam acara tersebut ikut mengirim doa kepada Allah swt. 

atas berkah musim panen yang diberikan kepada masyarakat. Seperti yang 

dikatakan oleh H. Kasau bahwa: 

Tradisi Mappadendang memiliki perang penting dalam kehidupan 

masyarakat  karena adanya tradisi Mappadendang ini masyarakat tetap 

menjaga silatuhrahminya, dan menjaga warisan dan kepercayaan dari 

leluhurnya. 
14

 

 

 Pernyataan narasumber diatas dapat diketahui bahwa pada tradisi 

Mappadendang atau pesta panen memiliki perang yang penting dalam kehidupan 

bermasyarakat bagi warga desa Lapaukke. Karena dengan pesta panen tersebut 

mereka bisa saling bersilahtuhrahmi dengan masyarakat yang lain dan kerabat-

kerabat keluarganya, dan juga memiliki makna penting dalam kehidupan 

masyarakat karena tetap melestarikan tradisi Mappadendang atau pesta panen 

                                                           
 14 H. Kasau (67 Tahun), Pemangku Adat, wawancara, 20 April 2023, di Rumahnya. 
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tersebut. Berarti mereka tetap menjaga warisan dan kepercayaan dari nenek 

moyang atau leluhur mereka. 

 Kehidupan manusia berjalan mengikuti alur waktu disetiap proses 

perjanalan hidupnya dan banyak hal perubahan dalam kehidupan manusia. dan 

masyarakat Desa Lapaukke menggantungkan kehidupannya pada pertanian, 

memiliki kedupan yang sederhana, tenang dan memiliki tradisi serta adat istiadat 

yang dipertahankan hingga saat ini dan menjadikan sebagai sebuah hal yang 

penting dilaksanakan. Hal inilah yang membuat kebersamaan dan kekeluargaan 

masyarakat yang hidup dan menetap di pedesaan tetap terjaga dengan baik. 

 Dapat dilihat ketika masyarakat pedesaan menunjukkan rasa syukur 

mereka kepada Allah Swt. mereka gambarkan dalam sebuah tradisi 

Mappadendang atau pesta panen. Dan tradisi ini sudah dilaksanakan secara turun 

temurun oleh masyarakat. Dan mata pencaharian mereka bergantung dari hasil 

bertani pada umumnya, mulai dari turun kesawah, membajak, sampai tiba 

waktunya penen raya. 

c. Tahap Penutup 

 Setelah pelaksanaan tradiai Mappadendang atau pesta panen dilaksanakan 

secara bersama, sebagai tahap penutup selanjutnya pemain Mappadendang 

menumbukkan alu ke lesung dengan kencang dan nyaring sebagai hiburan 

bersama dalam sesuana yang penuh kekeluargaan. Walaupun tak jarang 

masyarakat yang berpartisipasi dalam acara ini tidak saling kenal satu sama lain, 

inilah tujuan dilaksanakan tradisi ini agar menjalin silahturahmi antar sesama 
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masyarakat baik masyarakat yang berada di Desa Lapaukke maupun masyarakat 

dari luar. Seperti yang diungkapkan oleh Renggang bahwa:  

Pada hari terakhir melaksanakan tradisi Mappadendang seluruh masyarakat 

ikut berpartisipasi  dalam meramaikan acara ini, dan melakukan pembagian 

hadiah dari setiap pemain yang mendapatkan juara. 
15

 

 

 Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pada hari terakhir acara juga 

dilaksanakan pembagian hadiah dari setiap pemain yang juara dari segala bidan 

pertandingan yang selenggarakan dalam tradisi Mappadengang atau pesta panen. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, tidak anggota masyarakat yang hadir pada acara 

pesta panen tersebut menolak untuk berpartisipasi, semua masyarakat antusias 

dalam pelaksanaan pesta panen tersebut. ini membuktikan bahwa tardisi 

Mappadendang atau pesta panen di Desa Lapaukke sangat dipertahankan oleh 

masyarakat setenpat. 

 Semua ini dilaksanakan oleh masyarakat sebagai tanda rasa syukur kepada 

Allah Swt, dan untuk mempertahankan warisan budaya leluhur agar tidak hilang 

dengan seiring perkembangan zaman modern, dan sudah menjadi kegiatan 

tahunan agar lebih ditingkatkan sebagai upaya pelestarian budaya di Desa 

Lapaukke Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. 

3. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Mappadendang (Pesta Panen) 

 Dalam mengkaji kelangsungan hidup manusia tentu tidak dapat dipisahkan 

dari kebiasaan, adat istiadat, budaya dan keyakinan. Semua hal tersebut menyatu 

dengan kehidupan masyarakat yang ada di Desa Lapaukke dimana masyarakat 

melangsungkan kehidupan sosialnya yaitu melakukan tradisi Mappadendang atau 

                                                           
 15 Renggang (72 Tahun),  Tokoh Masyarakat, Wawancara,  6 April 2023, di Rumahnya. 
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pesta panen. Dan tradisi ini dapat kita jupai diberbagai daerah Bugis terutama di 

daerah pedesaan, masyarakat memiliki tradisi yang dianggap sebagai suatu hal 

yang harus dilestarikan.Tradisi merupakan suatu hal yang sangat dekat dengan 

kehidupan masyarakat. Tradisi tersebut lahir dang mengakar dikalangan 

masyarakat dan melaksanakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi 

selanjutnya hingga saat ini. Seperti yang dikatakan oleh Markisah bahwa: 

 Tradisi Mappadendang sudah lama dilaksanakan oleh masyarakat Bugis 

 secara turun-temurun mulai dari nenek moyang atau leluhur suku Bugis 

 hingga saat ini. Tradisi Mappadendang dilaksanakan oleh masyarakat 

 karena  kalau tidak dilaksanakan biasa padi gagal panen meskipun curah 

 hujan bagus.
16

 

 

 Penjelasan oleh Markisah dapat dinarasikan bahwa tradisi Mappadendang 

bagi masyarakat di Desa Lapaukke selain bermakna sebagai rasa syukur kepada 

Allah Swt. juga memiliki makna menghargai dan melestarikan warisan dari nenek 

moyang atau leluhur suku Bugis yang berupa tradisi, adat istiadat, yang menjadi 

pedoman dalam hidup dan menjaga keharmonisan serta memberikan hiburan bagi 

masyarakat petani. 

 Tradisi ini sangat dihargai, dihormati dan dilestarikan oleh masyarakat 

yang ada di Desa Lapaukke. Dari daerah lain pun banyak yang datang 

menyaksikan tradisi tersebut karena ketika tradisi tersebut berlangsung, ada 

interaksi sosial, hubungan sosial yang terjadi di mana banyak masyarakat yang 

datang untuk membantu karena tradisi ini tidak boleh sendiri tetapi dilakukan 

bersama-sama (gotong royong), dan lebih banyak yang datang membantu maka 

akan mempercepat untuk meyelesaikan pekerjaan tersebut. 

                                                           
 16 Markisah (35 tahun), Pemain Mappadendang, Wawancara, 15 April 2023, di 
Rumahnya. 
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 Tradisi adalah bagian dari seni tradisional namun bisa musnah jika 

masyarakat tidak mempedulikan tradisi yag dimiliki karena terpengaruh oleh 

perkembangan zaman modern. Dan masyarakat beranggapan bahwa tradisi 

Mappadendang adalah suatu hal yang harus dilaksanakan karena merupakan 

bentuk pegelaran seni tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Bugis secara 

besar-besaran atas rasa syukur kepada Allah Swt., berkat hasil panenyang 

melimpah.  

 Tradisi ini merupakan sebuah pertunjukan unik karena yang digunakan 

adalah alu dan lesung yang menghasilkan bunyian yang nyaring dan teratur. 

Mappadendang adalah satu bagian acara pesta panen yaitu menumbuk alu ke 

lesung dan menghasilkan irama yang khas. Tradisi Mappadendang merupakan 

salah satu warisan budaya dimana didalam terdapat makna dan simbol yang 

diartikan melalui komponen dalam Mappadendang  yang telah berjalan sekian 

lama dari nenek moyang suku Bugis. Berasal dari kepercayaan orang zaman 

dahulu yang percaya bahwa padi adalah anugerah dari Allah Swt., untuk umat 

manusia sebagai bahan kebutuhan pokok yang perlu disyukuri maka lahirlah 

tradisi Mappadendang sebagai simbol rasa syukur para petani atas limpahan 

panen yang diberikan. Seperti yang dikatakan oleh Hj. Saeja bahwa: 

 Kami masih melestarikan tradisi Mappadendang karena menurut kami 

 Mappadendang merupakan bentuk rasa syukur kami kepada Allah Swt., 

 tempat berkumpulnya masyarakat, menjaga budaya lokal dari leluhur dan 

 menjaga kerukunan sesama masyarakat.
17

 

 

                                                           
 17 Hj. Saeja (60 Tahun), Pemain Mappadendang, Wawancara, 9 April 2023, di 

Rumahnya. 
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  Penjelasan diatas dapat dinarasikan bahwa ada beberapa alasan 

masyarakat mengenai tradisi Mappadendang masih tetap dijaga eksitensinya 

maupun kelestarianya sampai sekarang ini: 

1. Masyarakat yang berada di Desa Lapaukke Kecamatan Pammana 

Kabupaten Wajo sudah meyakini bahwa dengan melakukan tradisi 

Mappadendang selalu mendapatkan keberkahan, keselamatan, limpahan 

panen padi dari Allah Swt. 

2. Sebagai wadah atau tempat berkumpulnya masyarakat di Desa Lapaukke 

untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Swt., atas panen yang diperoleh 

karena di Desa Lapaukke hampir semua masyarakat berprofesi sebagai 

petani. Maka salah satu hal yang penting diselenggarakan oleh masyarakat 

yaitu tradisi Mappadendang atau pesta panen karena kegiatan tersebut 

merupakan salah satu moment dimana masyarakat saling bersilahturahmi 

dan bersama-sama berdoa dan bersyukur atas limpahan panen yang 

diperolehnya. 

3. Menjaga budaya lokal atau adat istiadat masyarakat setempat sebab tradisi 

ini merupakan warisan dari nenek moyang yang diturunkan secara turun-

temurun yang harus dipertahankan dan tetap dijaga kelestarianya. 

4. Menjaga kerukunan antar sesama masyarakat yang ada di Desa Lapaukke. 

 Seperti yang dikatakan oleh Junnu bahwa: 

Tradisi Mappadendang di Desa Lapaukke Kecamatan Pammana Kabupaten 

Wajo, yang hingga saat ini mempertahankan tradisi Mappadendang sebagai 

salah satu tradisi yang harus dilakukan dan merupakan warisan dari nenek 

moyang terdahulu. Yang merupakan salah satu sumber pembentukan 
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kebudayaan yang kemudian menciptakan sebuah tradisi yang menjadi turun-

temurun yang wariskan dari generasi ke generasi berikutnya.
18

 

 

 Tradisi Mappadendang merupakan sebuah realitas sosial yang telah ada 

sejak puluhan tahun yang lalu hingga sampai sekarang masih oleh dilestarikan 

oleh masyarakat. Bagi masyarakat terutama di Desa Lapaukke tradisi ini sangat 

penting karena mereka percaya dengan melaksanakan tradisi tersebut mereka akan 

mendapatkan hasil yang melimpah. Setelah Islam diterima dan dianut secara resmi 

dalam kerajaan Wajo unsur-unsur kebudayaan Islam diintegrasikan kedalam 

kehidupan sosial budaya masyarakat yaitu memakai jilbab pada saat 

melaksanakan kegiatan seperti kita lihat pada tradisi Mappadendang dan 

melakukan sistem keagamaan sesuai kepercayaan masyarakat. 

 Beberapa pernyataan informan diatas maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa tradisi Mappadendang di Desa Lapaukke merupakan suatu wadah yang 

meningkatkan hubungan sosial antar masyarakat dan menjadi tempat hiburan bagi 

masyarakat setempat dan sekitarnya. Melalui tradisi Mappadendang masyarakat 

mengekspresikan kegembirannya atas hasil panen yang mereka dapatkan . 

4. Fungsi Melaksanakan Tradisi Mappadendang 

 Tradisi sebagai kepercayaan yang melekat dalam kehidupan masyarakat 

memiliki tiga komponen dasar yaitu kepercayaan, ritus, dan komunikasi yang 

menjadi salah satu aktivitas bagi masyarakat dalam kehidupan masyarakat yang 

selalu dilaksanakan. Segala bentuk dan fungsinya sangat berkaitan  dengan 

masyarakat dimana tradisi tersebut hidup, tumbuh dan berkembang. Dan tradisi 

yang diciptakan oleh masyarakat memiliki makna dan arti yang sangat penting 

                                                           
 18 Junnu (65 Tahun),  Tokoh Masyarakat, Wawancar,  6 April 2023, di Rumahnya. 
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dalam kehidupan masyarakat, dengan demikian tradisi yang hidup dalam 

masyarakat tertentu memiliki fumgsi masing-masing. 

 Seperti dengan halnya tradisi Mappadendang yang sering dilaksanakan 

oleh masyarakat di Desa Lapaukke Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, yang 

dilaksanakan satu sekali setahun merupakan tradisi perayaan rasa syukur kepada 

Allah Swt., yang dilaksanakan oleh masyarakat atas perolehan hasil panenya. Dan 

tradisi tersebut dilaksanakan oleh masyakat memiliki beberapa fungsi. Seperti 

yang dikatakan oleh Masia bahwa: 

 Masyarakat melaksanakan tradisi Mappadendang atau pesta panen bukan 

 sekedar melaksanakan atau mengikuti masyarakat dahulu karena 

 masyarakat terdahulu  melaksanakan tradisi Mappadendang sebagai 

 penghormatan terhadap sangian serri, sedangkan pada masa kini tradisi ini 

 dilaksanakan memiliki beberapa fungsi yaitu, untuk menyatakan rasa 

 syukur kepada Allah Swt., sebagai perekat sosial dan sebagai media 

 komunikasi budaya.
19

 

 

 pernyataan diatas dapat dinarasikan bahwa masyarakat bukan hanya 

sekedar melaksanakan tradisi Mappadendang, atau mengitu orang terdahulu tetapi 

mereka memiliki tujuan dalam melaksanakan tradisi tersebut. 

1. Fungsi Melaksanakan Tradisi Mappadendang pada Zaman Dahulu 

a. Penghormatan Terhadap Sangian Serri 

 Sangian serri adalah nama yang diberikan kepada ratu padi atau datu ase 

yang percaya sebagai gadis cantik dan muda. Dan merupakan keturunan Datu 

Patoto dan anak Datu Palinge yang menjelma menjadi padi untuk menjadi 

kebutuhan hidup manusia. Kehadiran Sangian Serri dalam kehidupan masyarakat 

petani di Desa Lapaukke dianggap sebagai berkah yang diturunkan oleh Allah 

                                                           
 19 Masia (45 Tahun), Pemain Mappadendang, Wawancara, 16 April 2023, di Rumahnya. 
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Swt., kepada seseorang yang dianggap memiliki akidah dan akhlak yang baik 

terhadap sesama manusia.  

 Padi bagi masyarakat di Desa Lapaukke, selain sebagai makanan pokok 

juga menpunyai sejarah dalam kehidupan masyarakat. Dari sejarah tersebutlah 

masyarakat di Desa Lapaukke memaknai terkait dengan kepercayaan alam, 

sehingga nenek moyang terdahulu melaksanakan Mappadendang hingga saat ini 

masih dilaksanakan oleh masyarakat. Dan masyarakat pada zaman dahlu 

menganggap bunyian dari Mappadendang sebagai panggilan terhadap roh 

Sangian Serri. 

2. Fungsi Melaksanakan Tradisi Mappadendang pada Masa Sekarang 

a. Sebagai Pernyataan Rasa Syukur kepada Allah Swt. 

 Pernyataan rasa syukur kepada Allah Swt., atas hasil panen yang 

didapatkan dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu bentuk ungkapan yang 

dilakukan oleh masyarakat. Begitu pula yang dilakukan oleh masyarakat yang 

berprofesi petani di Desa Lapaukke yang mengungkapkan rasa syukurnya kepada 

Allah Swt., dengan melaksanakan tradisi Mappadendang atau pesta panen atas 

hasil panen yang diperolehnya. Seperti yang dijelaskan oleh H. Abdul Salam 

bahwa:  

Pernyataan rasa syukur masyarakat dalam tradisi Mappadendang dapat 

dilihat ketika masyarakat melaksnakan mabbaca doang atau berdoa bersama 

yang dipimpin oleh tokoh agama sebagai pernyataan rasa syukur limpahan 

panen yang diberikan.
20

 

 

 Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pernyataan rasa syukur yang 

dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Lapaukke kepada Allah Swt., hal ini dapat 

                                                           
 20 H. Abdul Salam (69 Tahun), Tokoh Agama, wawancara, 11 April 2023, di Masjid. 
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dilihat dari adanya mabbaca doang yang dilaksnakan oleh masyarakat. Mabbaca 

doang pada umumnya dikenal oleh masyarakat Islam karena di dalam mabbaca 

doang bacaan yang dilafaskan oleh pemimbin doa yaitu tokoh agama atau 

pemangku adat adalah bacaan Al-Qur’an sehingga Mappadendang yang 

dilaksnakan oleh masyarakat bukanlah bentuk kegiatan musyrik atau menyembah 

selain Allah. Seperti yang diungkapkan oleh Beddu bahwa: 

Pernyataan rasa syukur yang dilakukan oleh masyarakat juga dapat 

dijadikan tolak ukur perekonomian masyarakat yang melaksanakan tradisi 

Mappadendang. Contohnya yaitu apabila masyarakat mendapatkan hasil 

panen yang banyak maka mereka melaksanakan tradisi Mappadendang 

secara besar-besaran. Namun apabila pendapatnya sedikit maka masyarakat 

juga melaksnakan tradisi Mappadendang dengan sederhana. 
21

 

 

 Kehidupan masyarakat di Desa Lapaukke sekarang ini, masyarakat 

beranggapan bahwa para petani yang memiliki padi di dalam rumahnya berarti 

mereka sebaiknya ikut melaksanakan tradisi Mappadendang untuk menyatakan 

rasa syukur Kepada Allah Swt., hal tersebut disebabkan oleh anggapan bahwa 

padi merupakan sumber kehidupan sehingga mereka patut melaksanakan tradisi 

Mappadendang sebagai wujud pernyataan rasa syukur. 

b. Perekat Sosial  

 Perekat sosial membentuk ikatan dan persatuan sosial masyarakat di Desa 

Lapaukke, mencipatakan rasa kebersamaan dan saling bergotong-royong antar 

masyarakat merupakan ciri khas masyarakat di Desa Lapaukke dalam 

melaksanakan tradisi Mappadendang. Tradisi Mappadendang masih dilaksanakan 

oleh masyarakat hingga saat ini, tradisi yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat 
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sebagai perekat hubungan sosial yang terbukti efektif untuk tujuan yang 

dimaksud. Seperti yang katakan oleh H. Barodding bahwa:  

Masyarakat di Desa Lapaukke tetap mempertahankan tradisi 

Mappadendang karena tradisi Mappadendang merupakan perekat sosial atau 

pengikat solidaritas yang memiliki tujuan, makna dan arti bagi masyarakat 

yang ada di Desa Lapaukke.
22

 

 

 Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat merasa penting 

untuk tetap mempertahankan tradisi Mappadendang. Tradisi Mappadendang atau 

pesta panen dan masyarakat mempunyai hubungan yang saling berkaitan, 

kehadiranya di rasa penting bagi masyarakat. karena memiliki tujuan, makna, dan 

arti bagi masyarakat yang ada di Desa Lapaukke sehingga tradisi Mappadendang 

masih rutin dilaksanakan oleh oleh masyarakat. 

 Tradisi   Mappadendang sebagai perekat sosial yaitu pengikat solidaritas 

dan masyarakat di Desa Lapaukke, hal ini dapat dilihat pada proses 

penyelenggaraan yang melibatkan seluruh masyarakat yang ada di Desa 

Lapaukke. Segala persiapan mulai dari awal sampai akhir melibatkan semangat 

kebersamaan dan gotong-royong masyarakat, melalaui tradisi tersebut akan 

mewujudkan suatu keakrapan dan kerukunan bersama. 

 Tradisi Mappadendang juga sebagai media sosialisasi, pelenggaraan 

Mappadendang merupakan sarana sosialisasi, terutama bagi generasi muda yang 

untuk menjadi lebih dewasa. Dengan dilaksanakan tradisi Mappadendang yang 

dalam rangkaian acaranya melibatkan anak-anak, remaja, dan orang tua, tua dan 

muda dapat menjadi pelajaran tentang tradisi milik masyarakat di Desa Lapaukke, 

                                                           
 22 H. Barodding (62 Tahun), Pemangku Adat, Wawancara, 6 April 2023, di Lapangan. 
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agar kedepanya generasi-generasi dari sekumpulan masyarakat di Desa Lapaukke 

tersebut mampu meneruskan tradisi yang dimiliki. 

c. Sebagai Media Komunikasi Budaya 

 Berbagai alasan tentunya menjadi pemicu mengapa sampai sekarang ini 

tradisi Mappadendang masih dipertahankan oleh masyarakat. Seperti yang 

diungkapkan oleh Junnu bahwa: 

Salah satu faktor tradisi Mappadendang masih dipertahankan oleh 

masyarakat di Desa Lapaukke. Karena tradisi Mappadendang ini memiliki 

fungsi sebagai sarana komunikasi budaya bagi masyarakat. Fungsi yang 

dimaksud dalam hal ini bahwa acara tersebut akan menjadi salah satu cara 

untuk mewariskan nilai-nilai budaya yang dimiliki kepada generasi muda 

agar mereka mampu mengenal dan menjaga kekayaan budaya yang 

dimiliki.
23

 

 

 Sebagai media komunikasi budaya tradisi Mappadendang secara tidak 

langsung akan memperkuat identitas masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan 

dalam pelaksanaan acara tersebut tersirat pesan bahwa masyarakat di Desa 

Lapukke memiliki identitas kuat ditengah perkembangan zaman modern dan 

maksudnya teknologi ditengah-tengah masyarakat yang tidak menutup 

kemungkinan akan mengubah nilai-nilai budaya masyarakat. Dengan adanya 

tradisi Mappadendang yang mempunya fungsi utama bagi masyarakat di Desa 

Lapaukke yaitu sebagai alat komunikasi budaya demi mewariskan kekayaan 

budaya yang dimiliki. 

 

 

                                                           
 23 Junnu (65 Tahun),  Tokoh Masyarakat, Wawancar,  6 April 2023, di Rumahnya. 
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B. Nilai-Nilai Islam yang Terkandung dalam Tradisi Mappadendang (Pesta 

 Panen) di Desa Lapaukke Kecematan Pammana Kabupaten Wajo. 

  Nilai adalah adalah fitur lain dari suatu budaya. Menurut People dan 

Bailey dalam buku Samovar Larry A. yang berjudul “Komunikasi Lintas Budaya”, 

nilai adalah kritik dalam pemeliharaan budaya secara keseluruhan karena hal ini 

sangat mewakili kualitas yang dipercayai oleh orang dan penting untuk kelanjutan 

hidup mereka. Nilai sangat berguna untuk menentukan bagaimana seseorang 

berperilaku dalam keingina, kebaikan, dan keindahan yang diartikan dalam 

budaya sebagai petunjuk dalam kehidupan.
24

 

  Nilai merupakan sesuatu yang sangat berharga, bermutu yang 

menunjukkan kualitas dan kegunaan bagi manusia. Sesuatu yang bernilai berarti 

sesuatu yang berharga atau memililki kegunaan dalam kehidupan manusia, baik 

secara individual, maupun dalam kelompok masyarakat secara keseluruhan 

tentang baik buruk, benar salah, patut, atau tidak patut. Apabila nilai sudah 

membudaya dalam diri seseorang maka nilai itu dijadikan sebagai pedoman atau 

petunjuk dalam berperilaku hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari.
25

 

  Tradisi Mappadendang (Pesta Panen) tidak hanya sebatas pesta adat yang 

biasa, bahkan hampir seluruh daerah dan suku yang ada di Sulawesi Selatan 

memiliki pesta adat tersendiri, dan mempunyai pengaruh penting dalam 

kehidupan sehari-hari. Tradisi Mappadendang (Pesta Panen) bagi masyarakat di 

Desa Lapaukke merupakan hal terpentig dalam kehidupannya, karena banyak 

nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut, dan nilai-nilai tersebut bertahan 

                                                           
 24 Larry A. Samovar, dkk. Komunikasi Lintas Budaya. (Jakarta : Salemba Humanika, 

2014), h. 30. 

 25 Larry A. Samovar, dkk. Komunikasi Lintas Budaya. h. 30. 
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dan menjadi perekat hubungan sosial dalam masyarakat pedesaan yang kental 

nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan. 

  Hal ini karena tradisi Mappadendang mempunyai nilai-nilai yang menjadi 

perekat hubungan sosial diantara masyarakat. Tradisi adat istiadat dapat berupa 

sebuah pertunjukkan dalam sebuah nilai-nilai, dalam tradisi Mappadendang 

setelah mengikuti serangkaian prosesi tradisi Mappadendang,peneliti mengetahui 

bahwa terdapat nilai-nilai dalam tradisi Mappadendang yang ada di Desa 

Lapaukke Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. 

a. Nilai Religi 

  Menurut Koenjaraningrat, religi adalah bagian dari kebudayaan 

disebabkan karena mengacu pada konsep yang dikembangkan oleh Emile 

Durkheim mengenai dasar-dasar religi terdiri empat dasar komponen.
26

 

1. Emosi Keagamaan yang menyebabkan bersikap religios. 

2. Sistem keyakinan yang mengandung segala keyakinan serta bayangan 

manusia tentang sifat-sifat Tuhan. Tentang wujud dari alam gaib, serta 

segala nilai, norma, dan ajaran dari religi yang bersangkutan. 

3. Sistem ritus dan upacara yang merupakan usaha manusia untuk mencari 

hubungan dengan tuhan, dewa-dewa, atau makhluk-maklhuk halus yang 

mendalami alam gaib. 

4. Umat atau kesatuan sosial yang menganut sistem keyakinan dan 

melaksanakan sistem ritual dan upacara. 

                                                           
 26 Koentjinigrat, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan,(Cet, XXII : Jakarta : PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 144-145. 
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  Sistem religi mempunyai wujud sebagai sistem keyakinan, gagasan, 

tentang tuhan, dewa, roh. Sistem religi juga mempunyai wujud sebagai benda-

benda suci dan benda-benda religius yang terdiri dari sistem kepercayaan, 

kesustraan, sistem upacara keagamaan, kelompok keagamaan, ilmu gaib serta 

sistem nilai dan pandangan hidup.
27

 Seperti di katakan oleh Junnu H. Abdul 

Salam bahwa: 

 Nilai religi dalam tradisi Mappadendang dapat dilihat ketika masyarakat 

 meminta keberkahan kepada Allah atas limpahan panen yang diberikan. 

 Dan masyarakat melaksanakan tradisi Mappadendang sebagai rasa tanda 

 syukur atas limpahan panen yang diberikan.
28

 

 

  Pernyataandari narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi 

Mappadendang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sebagai tanda rasa syukur 

kepada Allah Swt., atas limpahan panen padi yang diberikan. Dan nilai religi 

dalam tradisi Mappadendang dapat terlihat ketika masyarakat mempercayai Allah, 

dan meminta keberkahan atas limpahan panen yang diberikan. 

b. Nilai Sosial Kemasrakatan dalam Tradisi Mappadendang (Pesta Panen) 

Adapun unsur budaya dalam nilai-nilai sosial dalam pelaksanaan tradisi 

Mappadendang di Desa Lapaukke Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, yaitu: 

1. Kebersamaan 

Nilai yang amat penting dalam kehidupan bermasyarakat, yang terlihat 

pada kebersamaan dalam melaksanakan suatu kegiatan, dimana masyarakat saling 

membantu melaksanakan tradisi Mappadendang. Adanya rasa persaudaraan 

sehingga tercipta rasa solidaritasnya. Nilai-nilai ini mampu menghidupkan 

                                                           
 27 Koentjinigrat, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan,(Cet, XXII : Jakarta : PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 144-145. 

 28 H. Abdul Salam (69 Tahun), Tokoh Agama, wawancara, 11 April 2023, di Masjid. 
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semangat kebersamaan dan kekeluargaan dalam kehidupan masyarakat. Seperti 

yang diungkapkan oleh Hj. Hatang bahwa: 

Ketika tradisi Mappadendang itu dilaksanakan saya melihat masyarakat 

setempat sangat senang, mungkin mereka merasa terhibur dengan 

kedatangan masyarakat dari luar dan beramai-ramai makan.
29

 

 

  Berdasarkan hasil wawancara di atas, mengemukakan bahwa pelaksanaan 

tradisi Mappadendang berdampak terhadap hiburan oleh masyarakat setempat, 

sehingga dapat dipahami bahwa Mappadendang pada hakikatnya memiliki kitan 

dengan pertumbuhan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. 

2. Gotong Royong  

  Tradisi Mappadendang telah tercermin dalam kegiatanya terlihat adanya 

sikap saling tolong menolong, saling memberikan bantuan demi terlaksananya 

sebuah tradisi yang menjadi tujuan bersama sebagai wujud nilai dasar yang 

dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial. Karena sebagaimana yang dapat 

kita lihat, dalam tradisi Mappadendang tidak dapat dilaksanakan tanpa bantuan 

dari orang lain kerna manusia merupakan makhluk sosial, maka membutuhkan 

rasa kerja sama satu dengan yang lain. Dimana manusia harus hidup bersama dan 

bergotong royong untuk mencapai tujuan kehidupan meskipun berbeda agama, 

suku, kelompok, dan perbedaan prinsip tetpi mereka memiliki tujuan sama yaitu 

kebahagiaan dunia akhirat. 

   Menurut peneliti keadaan sosial masyarakat di Desa Lapaukke Kecamatan 

Pammana Kabupaten Wajo. Dari segi kesehariannya sangat menjunjung tinggi 

sikap gotong royong, yang tercermian dari kegiatan tradisi Mappadendang 

                                                           
 29 Hj. Hatang (63 Tahun), Pemain Mappadendang, Wawancara, 12 April 2023, di 

Rumahnya. 
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mereka saling membantu untuk menyukseskan acara tersebut. Seperti firman 

Allah dalam QS. Al Maidah/5:2  

ثْمِ  عَلًَ تعََاوَنىُْا وَلَ  وَالتَّقْىٰي   الْبِر   عَلًَ وَتعََاوَنىُْا هَ   ىَاتَّقىُاوَالْعُدْوَانِ   الِْ
َ  انَِّ اللّٰ

 عِقاَبِ الْ  شَدِيْدُ  اّللٰ

Terjemahnya:  

   Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah 

kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.
30

 

   Selain melakukan kerjasama atau gotong royong, hala-hal yang 

diperbolehkan dalam Islam atas sesama muslim. Maka Islam juga memperboleh 

pemeluknya untuk saling tolong menolong dalam sebuah perkara. 

3. Silaturahmi  

Nilia-nilai kemanusiaan, rasa persaudaraan dan gotong royong yang 

menciptakan hubungan silaturahmi yang berkesinambungan antara individu 

dengan individu yang lain. Yang bergabung dalam kumunitas masyarakat 

sehingga terdapat nilai-nilai yang menjadi salah satu faktor terjaganya hubungan 

yang harmonis dalam khidupan sehari-hari masyarakat, yang memiliki cita-cita 

luhur untuk mewujukkan dan mengaplikasikan konsep tradisi yang sesuai dengan 

konsep ajaran Islam.
31

 

Meskipun berjauhan jaraknya apabila mengetahui akan dilaksanakan 

kegiatan pesta panen maka mereka menyempatkan untuk datang menghadiri 

proses rangkaian tradisi Mappadendang. Seperti yang diungkapkan oleh Hj. Saeja 

bahwa: 

                                                           
 30 Kementerian Agama RI, Al-Qur’anul Karim Dan Terjemahanya, Jakarta: Insan Media, 

2013). 

 31 Larry A. Samovar, dkk. Komunikasi Lintas Budaya, h. 29 
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  Masyarakat datang sendiri, meskipun tanpa di undang dan tidak memandang 

kejauhan, karena masyarakat itu baku panggil untuk pergi keacara 

Mappadendang. Dan Mappadendang ini di identik dengan acara syukuran 

sehingga tamu yang datang dipanggil untuk makan bersama sebagai rasa 

kebersamaan, dan kekeluargaan sehingga terjalin silaturahmi sesama 

masyarakat yang lain, baik itu karabat keluarga maupun bukan karabat 

keluarga.
32

 

   

  Pernyataan oleh Hj. Saeja dapat dinarasikan bahwa nilai-nilai kebersamaan 

dan kekeluargaan memang jelas terkandung dalam pesta panen Mappadendang. 

Karena ketika masyarakat datang beramai-ramai kepesta panen ini dan maka 

bersama sehingga terbentuklah nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan dalam 

silatuhrahmi tersebut. Sehingga nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan 

masyarakat terjaga mulai dari proses menanam padi hingga musim panen dan 

sampai pesta panen Mappadendang dilaksakan. 

  Nilai merupakan suatu yang sangat berharga, bermutu, berkualitas, dan 

sangat berguna bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. 

Karena dengan adanya nilai-nilai sangat mempengaruhi tindakan perilaku 

manusia, hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari seperti melakukan 

gotong royong atau kerjasama dan lain-lain. Nilai Islam yang termuat dalam 

tradisi Mappadendang  yaitu memperkuat hubungan silatuhrahmi antar sesama 

manusia, baik itu dari karabat keluarga maupun bukan. 
33

 

  Seperti yang dianjurkan dalam agama untuk tetap menjaga hubungan 

silahturahmi. Dalam agama dan tradisi Mappadendang terdapat persamaan yaitu 

agama mengajarkan untuk menjaga atau menyambung hubungan silatuhrahmi 

                                                           
 32 Hj. Saeja (60 Tahun), Pemain Mappadendang, Wawancara, 9 April 2023, di 

Rumahnya. 

 33 Larry A. Samovar, dkk. Komunikasi Lintas Budaya, h. 30. 
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antar sesama, sementara tradisi Mappadendang menjadi wadah bagi masyarakat 

untuk menjaga hubungan silaturahmi. 

4. Solidaritas 

Seperti yang ungkapkan oleh H. Abdul Salam: 

Tradisi Mappadendang sangat mengingatkan dalam kronologi pada masa 

panen padi, yang sangat membentuk rasa solidaritas, begitu pulah dalam 

Tradisi Mappadendang, masyarakat saling berdatangan untuk membantu.
34

 

 

  Menurut masyarakat di Desa Lapaukke Kecamatan Pammana Kabupaten 

Wajo. Tradisi Mappadendang mengingatkan pada kronologi hidup petani desa 

dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Dimana Mappadendang 

menyimpang filosofi yang sangat tinggi yang merupakan suatu sarana nenek 

moyang untuk memperkuat solidaritas. 

  Solidaritas di Desa Lapaukke Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo 

dapat terjalin pada ukhuwah islamiyah, karena ukhuwah islamiyah hanya 

terwujud nyata manakalah masyarakat yang ada di Desa Lapaukke Kecamatan 

Pammana Kabupaten Wajo, saling berseteru dan bersitegang satu sma lain 

melainkan dengan cara menjauhi perbedaan, yang memungkinkan untuk 

meruntuhkan solidaritas. 

  Peneliti dapat menyimpulkan bahwa solidaritas adalah wujud dari sistem 

pereekonomian yang bersinergi dengan budaya dalam tradisi Mappadendang ini 

telihat pada berkumpulnya seluruh masyarakat yang ada di Desa Lapaukke 

Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo maupun yang dari luar daerah. Pada saat 

masyarakat mulai berdatangan dan berkumpul pada tempat yang sudah disediakan 

                                                           
 34 H. Abdul salam (69 Tahun), Tokoh Agama, wawancara, 11 April 2023, di Masjid. 
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oleh pemangku adat, dan Mappadendang biasanya di dilaksanakan dirumah 

pemangku adat dan kegiatan lain sperti lomba-lomba keolaragaan dan sebagainya 

ditempatkan di Lapangan.  

  Al- Qur’an memandang faktor penyebab kekacauan dalam masyarakat 

adalah adanya perselisihan yang tidak bisa diredam dan diselesaikan antar 

manusia dengan manusia yang lain. Salah faktor pemersatu dalam Islam yaitu 

adanya keinginan mengimani Islam secara total dan menjalaknan kewajiban setra 

meninggalkan larangannya. Dalam ajaran islam Islam terdapat banyak persamaan 

yang dapat menyatukan pengikut mazhab yang berbeda-beda.
35

 

  Saat ini seleuruh umat Islam memiliki persamaan pandangan dalam 

banyak banyak persoalan, terutama dalam pilar-pilar agama Islam seperti 

ketauhidan dan kenabian Muhammad Saw. Rasulullah Saw., memandang 

persatuan umat sebagai sumber kebaikan, sebaliknya perpecahan adalah sumber 

kesengsaraan. Dari pandangan Rasulullah Saw., tersebut dapat kita pahami bahwa 

solidaritas sangat penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
36

 

c. Nilai Seni 

  Seni pertunjukkan tradisional merupakan bagian dari budaya lokal yang 

memuat beragam unsur kearifan budaya lokal.
37

 Seperti dalam tradisi 

Mappadendang nilai seninya terlihat pada perbuatan pemain yang timbul, dari 

                                                           
 35 Ali Sodiqin, Antropologi Al- Qur’an Model Dialentika Wahyu dan Budaya, (Cet. II 

Yokyakarta: AR-RUSS MEDIA GROUP, 2020), h, 136. 

, (Cet. II Yokyakarta: AR-RUSS MEDIA GROUP, 2020), h, 136. 

 36 Ali Sodiqin, Antropologi Al- Qur’an Model Dialentika Wahyu dan Budaya, h, 136. 

 37 Syamzan Syukur dkk. Local Wisdom Ma’Balando Traditional Art At The Harvest In 

Belopa, Luwu Regency. Jurnal Al-Qalam, Vol 28, No. 1 (2022), h. 21. 
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perasaanya yang hidup dan bersifat indah, hingga dapat menggerakan iwa 

perasaan manusia. Sesuai yang diungkapkan oleh H. Kasau bahwa: 

 Nilai seni dalam tradisi Mappadendang terdapat pada gerakan-gerakan 

 para pemain. Dan nilai seni yang diciptakan ada tiga yaitu seni musik, seni 

 teater dan seni musik. Dalam seni musik Mappadendang memiliki notasi 

 musik seperti irama, sistem dan dan notasi.
38

 

 

  Sehingga dapat dinarasikan dari pernyataan informan diatas bahwa seni 

merupakan keindahan yang dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk dan cara 

seperti : 

1. Seni Tari  

   Seni tari dalam tradisi Mappadendang adalah gerakan yang berirama, 

dilakukan oleh pemain di suatu tempat dan waktu tertentu untuk mengekpresikan 

suatu perasaan dan menyampaikan pesan dari seseorang maupun kelompok dan 

menjadi sebuah wujud ekspresi diri dari manusia, yang sering dijadikan sebagai 

sarana hiburan dan pertunjukkan. Seni tarinya sangat terlihat pada gerakan-

gerakan yang dilakukan oleh para pemain Mappadendang dalam menumbuk 

palungeng (lesung) ataupun kedua penumbuk member ketukan improvisasi. 

Seperti yang unggkapkan oleh Beddu bahwa: 

 Seni yang paling menonjol dalam tradisi Mappadendang yaitu seni tari 

karena gerakan tangan yang paling dominan dilaksanakan oleh para pemain, 

mereka menumbuk dengan memainkan pawer-pawer tanganya yang unik 

sehinga dapat menghibur para masyarakat yang datang.
39

 

 

  Penjelasan narasumber diatas dapat narasikan bahwa gerakan yang 

nampak sangat dominan pada kegiatan ini, yaitu gerakan tangan dan alu, gerakan 

tangan ini disebut assoe (mengayungkan tangan) sedangkan alu yang digerakkan 

                                                           
 38 H. Kasau (67 Tahun), Pemangku Adat, wawancara, 20 April 2023, di Rumahnya. 

 39 Beddu, (70 Tahun),  Tokoh Masyarakat, Wawancara, 4 April 2023, di Rumahnya. 
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secara naik turun disebut menumbuk. Gerakan juga sangat terlihat pada penumbuk 

yang khusus menumbuk alu dan lesung, sambil melakukan gerakan yang dapat 

menghibur para masyarakat yang hadir. 

2. Seni Teater  

  Seni teater pada tradisi Mappadendang dapat terlihat pada pemain yang 

bertugas sebagai penumbuk, hal ini mengacu bahwa teater dalam artian luas 

mencakup segala jenis tontonan baik dengan tema cerita maupun tidak. Aspek ini 

dapat dilihat dari segi tingkah laku seorang pemain dalam menumbuk alu ke 

lesung, dan bagimana dia pandai memukau penonton dengan gerakan-gerakan 

yang lucu dan unik, diajikan kepada para penonton supaya dapat terhibur. Seperti 

yang dikatakan oleh Masia bahwa: 

Seni teater dalam tradisi Mappadendang dapat dilihat ketika para pemain 

Mappadendang melakukan geraka-gerakan yang unit atau antraksi-atraksi 

untuk menghibur para penonton yang hadir.
40

 

 

  Nilai-nilai hiburan dalam pesta tradisi Mappadendang tersebut dapat 

dilihat pada saat pemain menari-nari dan melakukan gerakan antraksi-antraksi 

yang membuat penonton terhibur. Selain nilai-nilai hiburan, dalam tradisi 

Mappadendang juga terdapat nilai-nilai sipiritual yaitu masyarakat melaksanakan 

tradisi Mappadendang ini dengan tujuan untuk mengungkapkan rasa syukur 

kepada Allah atas berkag dan limpahan rezeki beruapa panen padi yang telah 

mereka panen. 

3. Seni Musik  

                                                           
 40 Masia (45 Tahun), Pemain Mappadendang, Wawancara, 16 April 2023, di Rumahnya. 
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  Musik adalah perilaku sosial kompleks dan universal, yang mempunyai 

karakter penting dalam kehidupan manusia sehingga tidak ada satupun masyarakat 

atau budaya yang tidak memiliki musik. Musik ini dimainkan oleh param pemain 

Mappadendang yang bertugas menumbuk  dan mengatur tempo irama musik alu 

yang ditimbulkan pada lesung dan dipadukan dengan alat musik yang digunakan 

pada saat pelaksanaan pesta ada Mappadendang yang bervariasi, sepeti mengatur 

mengatur tangga nada dan irama sampai notasi musik seperti : 

a. Irama merupakan rangkaian atau detakan yang berlangsung secara teratur 

sehingga membentuk suatu pola tertentu. Irama terbentuk dari rangkaian bunyi 

ataupun diam yang panjang. 

b. Sistem merupakan susunan nada yang beraturan dengan jarak tertentu yang 

dikenal dengan sebutan tangga nada. 

c. Notasi adalah sistem penulisan nada yang tinggi dan nada yang rendah 

sehingga dapat dibedakan sesuia dengan ketentuan. 

 Islam dapat menerima segala keindahan selama keindahan tersebut tidak 

bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan Islam. Dan sejalan dengan 

budaya masyarakat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 

 

C. Faktor Penyebab Terjadinya Pergeseran Nilai-Nilai Budaya dalam Tradisi 

Mappadendang (Pesta Panen) di Desa Lapaukke Kecematan Pammana 

Kabupaten Wajo. 

1. Penyebab Terjadinya Pergeseran Nilai-Nilai Budaya dalam Tradisi 

Mappadendang (Pesta Panen) 
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 Pergeseran adalah suatu perubahan secara sedikit demi sedikit atau berkala 

pada seseorang yang terpengaruh oleh perkara lain sehingga mengakibatkan 

terjadinya perubahan pandangan hidup. Pendapat tersebut menegaskan bahwa, 

perubahan yang terjadi pada individu tidak langsung terjadi begitu saja tetapi 

harus melalui usaha dan upaya yamg dilaksanakan oleh individu. Menurut Smith, 

dalam buku Sumaatmadja Nursid yang berjudul “Teori-teori Kebudayaan dari Teori 

hingga Aplikasi”. menyatakan bahwa makna dari pergeseran adalah peningkatan 

kemampuan sistem sosial, dan kemampuan sistem sosial yang memproses 

informasi-informasi, baik yang secara langsung maupun yang tidak secara 

langsung dan proses modernisasi ini sesuai dengan pilihan dan kebutuhan 

masyarakat.
41

 

 Proses terjadinya suatu pergeseran nilai-nilai tidak terjadi secara spontan 

melainkan dilandasi dengan kesadaran dan waktu yang cukup lama menuju kearah 

suasana kehidupan yang lebih baik, pergeseran atau perubahan secara tidak 

langsung akan terjadi, tetapi secara perlahan-lahan berubah tanpa disadari. Nilai 

adalah hasil pertimbangan yang buat oleh seseorang atau masyarakat secara 

berkelompok untuk menentukan penting atau berharganya suatu hal, gagasan, atau 

praktek. Seperti yang diungkapkan oleh H. Abdul Salam bahwa: 

 Pergeseran nilai budaya itu dapat terjadi karena adanya perubahan sosial 

 yang terjadi dalam suatu kelompok, adanya pengaruh nilai Islam dan 

 adanya  pengaruh globalisasi dalam kehidupan masyarakat.
42

 

 

                                                           
 41 Nursid, Sumaatmadja. Teori-teori Kebudayaan dari Teori hingga Aplikasi. Bandung : 

Alfabeta, 2000). hal. 68-69. 

 42 H. Abdul Salam (69 Tahun), Tokoh Agama, wawancara, 11 April 2023, di Masjid. 



92 
 

 

 Pernyataan nara sumber diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pergeseran 

nilai budaya dapat terjadi karena adanya perubahan sosial yang terjadi dalam 

kelompok masyarakat, adanya pengaruh nilai-nilai dari luar masyarakat, adanya 

pengaruh nilai Islam sehingga kepercayaan masyarakat mengenai animisme dan 

dinamisme semakin minim, dan adanya pengaruh globalisi. Pergeseran nilai 

merupakan salah satu akibat yang dimunculkan dari adanya perubahan dalam 

kehidupan kelompok masyarakat itu sendiri. Karena nilai-nilai budaya adalah 

acua bagi pemenuhan kebutuhan adab, yaitu kebutuhan kebutuhan untuk 

mengetahui yang benar sebagai lawan yang salah, yang bersih dari kotoran, yang 

indah dari yang buruk dan sebagainya. 

1. Perubahan Sosial 

 Perubahan nilai-nilai dalam suatu budaya yang nampak dari perilaku para 

anggota budaya yang dianut oleh kebudayaan tertentu. Pergeseran nilai budaya 

dapat terjadi karena perubahan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari perubahan 

kebudayaan, saat budaya suatu masyarakat berubah, secara tidak langsung akan 

memberikan dampak bagi perubahan sosial masyarakat. Perubahan sosial 

merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan, 

yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamya nilai-nilai, sikap dan 

pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
43

 

 Perubahan sosial tidak terjadi dengan sendirinya melainkan disebabkan 

oleh beberapa faktor. Selain itu, perubahan sosial tidak berdiri sendiri melainkan 

memiliki kaitan dengan aspek kehidupan, baik pada individu maupun masyarakat, 

                                                           
 43 Nursid, Sumaatmadja. Teori-teori Kebudayaan dari Teori hingga Aplikasi. Bandung : 

Alfabeta, 2000). hal. 68-69. 
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baik pada skala terbatas maupun luas, dan berlangsung secara cepat atau lambat. 

Perubahan sosial bukanlah suatu gejala masyarakat modern tetapi sebuah hal yang 

universal dalam pengalaman hidup manusia. Seperti yang dikatakan oleh 

Renggang bahwa: 

perubahan sosial dipicu oleh bertambahnya atau berkurangnya penduduk, 

adanya penemuan-penemuan baru atau bertambahnya ilmu pengetahuan 

masyarakat, pertentangan dan perubahan yang berasal dari lingkungan 

manusia. 
44

 

 

 Perubahan sosial dalam tradisi Mappadendang dapat terjadi karena 

betambahnya ilmu pengetahuan masyarakat sehingga masyarakat mengubah pola-

pola perilakunya dalam melaksanakan tradisi Mappadendang dan lebih 

mengarahkan tradisi Mappadendang dalam tuntunan ajaran Islam. 

2. Pengaruh Nilai Islam 

 Masuknya Islam di Kabupaten Wajo sangat mempengaruhi terjadinya 

perubahan dalam suatu budaya. Seperti yang terjadi dalam tradisi Mappadendang 

dimana masyarakat dahulu melaksanakan tradisi Mappadendang karena adanya 

kepercayaan mereka terhadap roh Sangian Serri. Namun adanya pengaruh nilai 

Islam sehingga kepercayaan masyarakat tentang animisme dan dinamisme mulai 

memudar, sehingga masyarakat melaksanakan tradisi Mappadendang dengan 

tujuan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Swt., atas limpahan panen yang 

diberikan. Seperti yang dikatakan oleh H. Kasau bahwa: 

Masyarakat di Desa Lapaukke pada zaman dahulu mereka melaksanakan 

tradisi Mappadendang karena adanya kepercayaan masyarakat mengenai 

roh Sangian Serri. Namun dengan berjalannya waktu kepercayaan 

                                                           
 44 Renggang (72 Tahun),  Tokoh Masyarakat, Wawancara,  6 April 2023, di Rumahnya. 
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masyarakat memudar karena pikirannya sudah mulai terombak dengan 

ajaran-ajaran Islam.
45

 

 

 Artinya dalam kehidupan masyarakat sudah banyak mengalami perubahan 

karena pola pikiran masyarakat mulai terbuka dengan masuknya agama Islam. 

Maka masyarakat mulai merombak kebiasaan-kebiasaan mereka sesuai dengan 

ajaran Islam. Seperti halnya dalam tradisi Mappadendang masyarakat sudah mulai 

melaksanakan tradisi Mappadendang sesuai dengan aturan yang ada dalam ajaran 

Islam. 

3. Pengaruh Globalisasi 

 Globalisasi sangat mempengaruhi terjadinya pergeseran dalam suatu 

budaya, karena hadirnya globalisasi masyarakat sangat mudah mengakses 

informasi-informasi baru dan perlahan globalisasi telah merubah nilai-nilai 

budaya tradisional. Seperti yang diungkapkan oleh Markisah bahwa: 

Seperti dalam tradisi Mappadendang, pada zaman dahulu tradisi ini 

dilaksanakan dengan sederhana, namun dengan adanya globalisasi 

masyarakat sangat mudah mengakses informasi mengenai budaya dan 

mengikuti rangkaian budaya yang modern.
46

  

 

 Contohnya dalam tradisi Mappadendang pada zaman dahulu rangkaian 

dalam tradisi Mappadendang seperti adu ayam, maggola (perkelahihan antar 

manusia yang menggunakan kaki), dan perlombaan lari kuda, dengan adanya 

globalisasi rangkaian yang tradisional diubah ke rangkaian yang lebih modern 

seperti main volly, basket, lari karung, balapan motor dan lain-lain.  

                                                           
 45 H. Kasau (67 Tahun), Pemangku Adat, Wawancara, 20 April 2023, di Rumahnya. 
 46 Markisah (35 Tahun), Pemain Mappadendang, Wawancara, 15 April 2023, di 

Rumahnya. 
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2. Nilai-Nilai Budaya yang Bergeser dalam Tradisi Mappadendang (Pesta 

Panen) 

1. Kepercayaan masyarakat terhadap tradisi Mappadendang 

 Masyarakat di Desa Lapaukke Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, 

pada zaman dahulu mereka melaksanakan tradisi Mappadendang karena adanya 

kepercayaan masyarakat terhadap Sengiang Serri. Perilaku dan kebiasaan yang 

turun temurun yang dilakukan oleh para pendahulu adalah suatu hal yang perlu 

dilestarikan. 

 Kepercayaan merupakan anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang di 

percayai itu benar atau nyata. Namun demikian tidaklah cukup jika benda-benda 

dan wujud-wujud sakral tersebut sekedar ada tetapi eksitensi keberadaannya harus 

dipelihara terus menerus dan dihidupkan dalam hati para penganutnya. 

Kepercayaan-kepercayaan masyarakat terdahulu, terdiri dari mitos-mitos, 

dongeng-dongeng, dan pengalaman-pengalaman yang terdiri dari ucapan-ucapan 

keagamaan dan peribadatan. Kepercayaan keagaman tidak hanya mengakui 

keberadaan benda-benda dan makhluk-mahkluk sakral tetapi sering kali 

memperkuat dan mengokohkan keyakinan terhadapnya. Berdasarkan hasil 

wawancara dari H. Kasau mengungkapkan bahwa: 

Masyarakat di Desa Lapaukke Kecamatan Pammana, pada saman dahulu 

mereka melaksanakan tradisi Mappadendang, karena mereka menyakini 

adanya Sengiang Serri. Sehinnga bentuk terimakasih terhadap Sengiang 

Serri mereka melaksanakan tradisi Mappadendang. Namun seiring 

perkembangan zaman adan adanya pengaruh Islam sekarang masih 

melaksanakan Mappadendang, namun tujuan kita hanya sebagai tanda rasa 

syukur kepada Allah Swt., atas limpahan panen yang diberikan.
47

 

 

                                                           
 47 H. Kasau (67 Tahun), Pemangku Adat, Wawancara, 20 April 2023, di Rumahnya. 
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 Pernyataan narasumber diatas dapat simpulkan bahwa, masyarakat di Desa 

Lapaukke Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, pada zaman dahulu masyarakat 

melaksanakan tradisi Mappadendang sebagai tanda ucapan terimah kasih kepada 

Sengiang Serri. Karena masyarakat memiliki kepercayaan bahwa padi adalah 

tumbuhan yang suci yang dilambangkan denga Sengiang Serri atau Datu Ase, 

sehingga masyarakat selalu rutin melaksanakan tradisi Mappadendang, karena 

anggapanya jika tidak rutin melaksanakan tradisi ini nanti Sengiang Serri marah 

sehingga masyarakat mengalami gagal panen. 

 Namun seiring perkembangan zaman dan masuknya Islam di Desa 

Lapaukke Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo tradisi Mappadendang  mulai 

ada perubahan karena adanya pengaruh nilai-nilai Islam. Dan pada masa sekarang 

masyarakat masih rutin melaksanakan tradisi Mappadendang, tetapi tujuan 

masyarakat hanya sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Swt., dan sebagai 

pelestarian terhadap tradisi dan budaya dari nenek moyang terdahulu, tradisi 

Mappadendang dipertahan karena tradisi ini memberikan banyak pelajaran dan  

manfaat terhadapat masyarakat. Dan masyarakat Di Desa Lapaukke Kecematan 

Pammana Kabupaten Wajo pada masa sekarang melaksanakan tradisi 

Mappadendang ini sesuai dengan ajaran Islam. 

2. Properti dan Fashion dalam Tradisi Mappadendang 

 Properti dalam tradisi Mappadendang dapat diartikan sebagai segala 

perlengkapan yang digunakan oleh para pemain mappadendang yang dapat 

memperindah penampilanya. Sedangkan fashion adalah segala sesuatu yang 



97 
 

 

dikenakan pada tubuh pemain, baik dengan maksud melidungi tubuh maupun 

memperindah penampilan tubuh.  

Seperti yang dikatakan oleh Masia bahwa: 

 Pada zaman dahulu para pemain Mappadendang diwajibkan menggunakan 

 baju bodo pada pemain perempuan dan menggunakan jas tutup pada pemain 

 laki-laki, harus mengikuti aturan penggunaan baju bodo seperti warna 

 jingga dipakai oleh anak-anak, merah dipakai oleh gadis atau remaja, 

 putih dipakai oleh masyarakat awam, hijau di pakai oleh kaum 

 bangsawan dan ungu dipakai oleh perempuan yang berstatus janda yang 

 ingin menjadi pemain Mappadendang. Beda pada zaman sekarang pemain 

 bebas menggunakan pakaian beserta warnanya, asal pakaian itu rapi dan 

 menutup aurat.
48

 

 

 Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam tradisi Mappadendang  

masyarakat terdahulu menwajibkan menggunakan baju bodo, dan jas tutup 

terhadap pemain Mappadendang. Baju bodo adalah salah satu pakaian adat yang 

digunakan oleh para pemain wanita, dan jas tutup digunakan oleh pemain laki-

laki, masyarakat dahulu baju bodoh ini dipakai tampa baju dalaman sehingga 

memperlihatkan aurat, untuk menutupi bagian pinggang ke bawah baju ini 

dipadukan dengan sehelai kain sarung. 

 Setelah masuknya Islam penggunanan baju bodo terhadap pemain 

perempuan sudah mengalami perubahan, mereka diperintahkan oleh pemerintah 

setempat untuk menutup aurat, sehingga pemain perempuan biasanya, 

menggunakan baju dalaman yang serasi dengan warna baju bodonya. Pada zaman 

dahulu baju bodo tidak bisa digunakan sembarangan mereka harus mengikuti 

aturan yang ditetapkan.  

                                                           
 48 Masia (45 Tahun), Pemain Mappadendang, Wawancara, 16 April 2023, di Rumahnya. 
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 Seperti baju bodo warna jingga digunakan oleh anak-anak yang mau ikut 

dalam Mappadendang, warna merah digunakan oleh gadis remaja, warna putih 

digunakan oleh pemain perempuan yang kelas bawah atau masyarakat awam, 

warna hijau digunakan oleh pemain perempuan kaum bangsawan, dan untuk 

warna ungu digunakan oleh perempaun yang berstatus janda. Namun pada masa 

sekarang ini aturan pengunaan baju bodo tersebut dalam tradisi Mappadendang 

sudah terabaiakan, bahkan sekarang masyarakat di Desa Desa Lapaukke 

Kecamatan Pammana sering ikut Mappadendang tidak menggunakan baju bodo 

mereka hanya menggunakan pakaian yang menutup aurat. 

   
  Gambar 1 : Pemain Mappadendang Menggunakan baju Bodo 

  Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti 

 

 Selanjutnya pada bagian properti masyarakat dahulu menggunakan kayu 

yang kuat untuk dibuat alu atau alat penumpuk untuk digunakan Mappadendang 

sekarang hanya menggunakan alu atau alat penumbuk yang terbuat dari bambu. 
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  Gambar 2 : Bentuk Alu pada zaman dahulu. 

  Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti. 

   
  Gambar 3 : Bentuk Alu Pada Masa Kini. 

  Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti. 

 

3. Tempat Pelaksanaan Mappadendang.. 

 Masyarakat zaman dahulu mereka melaksankan tradisi Mappadendang di 

tempat yang keramat. Seperti Wellang Pellange dan Petta Langkanae, kedua 

tempat ini merupakan sebuah tempat yang dipercayai oleh masyarakat di Desa 

Lapaukke Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, sebagai tempat yang keramat 

atau tempat yang memiliki penghuni, dan tempat inilah yang dipilih oleh 



100 
 

 

masyarakat pada zaman dahulu untuk dijadikan sebagai tempat melaksanakan 

tradisi Mappadendang. Seperti yang dikatakan oleh Junnu bahwa: 

 Pada zaman dahulu masyarakat melaksanakan tradisi Mappadendang 

 ditempat yang keramat karena keyakinan masyarakat bahwa penghuni 

 tempat tersebut adalah teman dari Sengian Serri, namun pada masa modern 

 ini. Keyakinan masyarakat sudah berubah dan tradisi Mappadendang juga 

 sudah dilaksanakan di lapangan.
49

 

 

 Pernyataan narasumber diatas dapat dinarasikan bahwa pada zaman dahulu 

masyarakat melaksanakan tradisi Mappadendang ditempat yang keramat karena 

adanya keyakinan masyarakat pada zaman dahulu bahwa penghuni yang ada 

ditempat keramat merupakan teman dari Sengiang Serri. Namun seiring 

perkembangan zaman dan adanya pengetahuan masyarakat tentang nilai-nilai 

agama Islam, maka hal tersebut mengalami perubahan, dimana masyarakat 

sekarang yang ada di Desa Lapaukke Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo 

melakanakan Mappadendang sesuai dengan hasil musyawarah dari masyarakat 

setempat, dan biasanya tradisi ini dilaksanakan didekat rumah pemangku adat atau 

dilapangan. 

   
  Gambar 4 : Tempat pelaksanaan Mappadendang pada Zaman  

  Dahulu. 

  Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti. 

                                                           
 49 Junnu (65 Tahun),  Tokoh Masyarakat, Wawancar,  6 April 2023, di Rumahnya. 
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  Gambar 5 : Tempat pelaksanaan Mappadendang pada Masa Kini. 

  Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti. 

 

 

 

 

 

4. Seni sebagai hiburan dalam Tradisi Mappadendang (Pesta Panen). 

 Hiburan adalah suatu bentuk kegiatan yang menarik perhatian dan minat 

penonton atau memberikan kesenangan terhadap penonton yang hadir.  

Seperti yang diungkapkan oleh Markisah bahwa: 

 Masyarakat dahulu dalam melaksanakan tradisi Mappadendang 

 dirangkaikan dengan hiburan seperti balapan kuda, Maggola, sabu ayam. 

 Beda pada masa sekarang kita rangkaian acarnya dengan sport olaraga 

 seperti main volly, takrow, balapan motor, dan lari karung dll.
50

 

 

 Pernyataan diatas dapat dinarasikan bahwa dalam tradisi Mappadendang, 

selain para pemain Mappadendang yang memberikan hiburan, pemangku adat 

juga menyediakan rangkaian acara yang lain untuk menghibur para masyarakat 

yang datang dengan berbagai kegiatan. Pada masyarakat dahulu mereka 

merangkaikan tradisi Mappadendang dengan permainan seperti adum ayam, 

                                                           
 50 Markisah (35 Tahun), Pemain Mappadendang, Wawancara, 15 April 2023, di 

Rumahnya. 
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maggola, dan pertandingan melarika kuda. Berbda dengan masyarakat sekarang 

yang ada di Desa Lapaukke Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, masyarakat 

melaksanakan tradisi Mappadendang atau pesta panen dengan permain zaman 

sekarang seperti main volly, main takrow, main domino, balapan taksi, dan untuk 

anak-anak main latto-latto, dan main panjat pisang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pengamatan dari beberapa rumusan masalah tesis ini 

maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Eksistensi tradisi Mappadendang dapat terlihat ketika masyarakat menjadikan 

tradisi Mappadendang sebagai pernyataan rasa syukur kepada Allah Swt., 

sebagai perekat sosial, dan sebagai media komunikasi budaya. 

2. Nilai-Nilai Islam yang terkandung dalam tradisi Mappadendang (pestan panen) 

ini yaitu, nilai religi pada hakikatnya masyarakat meminta berkah dari Allah 

Swt., nilai sosial kemasyarakatan seperti kebersamaan, gotong royong, 

silatuhrami, solidaritas dan nilai seni. 

3. Faktor penyebab terjadinya pergeseran karena terjadinya perubahan sosial 

dalam kelompok masyarakat, adanya pengaruh nilai-nilai Islam dan adanya 

pengaruh globalisasi. Dan nilai-nilai budaya yang berergeseran dalam tradisi 

Mappadendang (pesta panen) yaitu kepercayaan masyarakat terhadap tradisi 

Mappadendang (pesta panen), properti dan fashion, tempat pelaksanaan, dan 

seni sebagai hiburan dalam tradisi Mappadendang (pesta panen). 
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B.  Saran dan Implikasi 

1. Saran 

 Penelitian ini diperuntukan kepada pemerintah dan masyarakat bahwa 

tradisi Mappadendang yang ada di Desa Lapaukke Kecamatan Pammana 

Kabupaten Wajo merupakan warisan dari nenek moyang yang patut dilestarikan 

dengan tuntunan ajaran Islam agar tidak ada unsur kemusyikan atau hal-hal yang 

menyimpang dari agama Islam yang sesungguhnya. 

2. Implikasi  

 Tradisi Mappadendang merupakan salah satu budaya lokal yang perlu 

dijaga kelestarianya dan diwariskan dari generasi kegenerasi berikutnya, karena 

memiliki banyak manfaat seperti terciptanya kebersamaan antar masyarakat, 

tolong menolong, silaturahmi dan solidaritas tetap terjaga. 
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