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ABSTRAK 

Nama   : Sitti Nur Aisyiah Mar’ah 

Nim   : 40200119048 

Judul Skripsi  :  

 

 

 Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana unsur-unsur budaya Islam 
dalam tradisi pappuangang. Sebagai masalah 1) Bagaimana eksistensi tradisi 

pappuangang masyarakat adat Sendana di Kabupaten Majene? 2) Bagaimana 
prosesi tradisi pappuangang masyarakat adat Sendana di Kabupaten Majene? 3) 
Bagaimana nilai-nilai budaya Islam dalam tradisi pappuangang masyarakat adat 

Sendana di Kabupaten Majene? 
 Dalam penelitian skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan historis, antropologi, 
sosiologi dan agama, kemudian peneliti menggunakan metode pengumpulan data 
observasi, wawancara dan dokumentasi. 

 Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa : 1) Tradisi pappuangang 
sudah ada di Desa Puttada Kecamatan Sendana Kabupaten Majene sebelum Islam. 

Tradisi pappuangang adalah tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa 
Puttada sebagai bentuk penghargaan kepada leluhur dan pelestarian budaya. 2) 
Prosesi dalam tradisi pappuangang terbagi menjadi beberapa tahapan. Pertama, 

sebelum pelaksanaan pengibaran bendera terlebih dahulu melakukan pencucian 
pada benda pusaka (i po’ga). Kedua, pemotongan kerbau (manggere’ tedhong). 

Ketiga, pengibaran bendera cakkuriri (mappalelo cakkuriri). Setelah proses 
pengibaran bendera cakkuriri selesai maka dilanjutkan dengan proses mandi adat 
(mappandoe’ ada’) dan diakhiri dengan pertunjukan seni (pogiling). 3) Nilai-nilai 

budaya Islam dalam tradisi pappuangang terbagai menjadi beberapa bagian yaitu 
nilai religi, nilai sosial kemasyarakatan, nilai kerja, nilai seni dan nilai edukasi. 

 Implikasi dalam penelitian inidiharapkan masyarakat yang ada di Desa 
Puttada mampu menjaga kelestarian tradisi tersebut. Karena tradisi pappuangang 
adalah salah satu kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan agar sampai 

kepada generasi-generasi selanjutnya, serta terdapat banyak manfaat yang dapat 
kita ambil seperti terciptanya hubungan baik antara manusia dengan Tuhan, serta 
hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia adalah sebuah negara yang secara umum didominasi oleh 

penduduk muslim yang memiliki kemajemukan tradisi dan ritual jauh sebelum 

Islam datang sehingga masyarakat sudah mengetahui tentang kebudayaan 

lokal.1Islam sendiri telah  memberikan kebebasan kepada manusia tentang 

kebiasaan yang sering dilakukan tetap dapat dipertahankan selama tidak 

bertentangandengan nilai-nilai Islam.2 Adapun kaidah fikih atau prinsip hukum 

yang digunakan adalahsalah satunya dari Ibnu Mas’udsebagai berikut : 

 اَلْعاَدةَُمَحْكَمَةُ 
 

Adat atau kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum 

 

Selain itu, al-Qur’an telah membahas tentang keberagaman dalam banyak 

ayat. Salah satunya adalahQ.S. Al-Hujurat/49:13 sebagai berikut : 

 

  ۗ
نْ ذَكرٍَوَأنْثىَ وَجَعَلْنَكمُْ شُعوُباوًَقَباَ ىلَ لِتَعاَرَفوُاّّْْۚ   إنَّ أَكرَْمَكمُْ  يأَيحَُاآلنَّاسُ إِناّخَلقَْنَكمُْ مِّ

﴾١۳﴿عَندَْ آللهِ أَتقَْكمُْ  إنَِّ آللهَ عَلِيمٌْ خَبِيرٌْ   

 
Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 
mulia diantara kamu disisi Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. 

 

Makna substansi yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah bahwa 

ummat manusia harus mampu beradaptasi dengan keanekaragaman budaya. Allah 

Swt telah menciptakan manusia dari berbagai jenis yaitu laki-laki dan perempuan, 

 
1Ita Sriagustina, Tradisi Mattaresse’ Masyarakat Suku Bugis di Desa Samaturue 

Kecamatan Tellulimpoe Kabpaten Sinjai (2021) h.1 
2Neng Eri Sofiana, Akulturasi Nilai Nilai Islam Dalam Kearifan Lokal Pada Masyarakat 

Sunda h.204 

Artinya : 
 

Terjemahnya : 
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menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku berarti bahwa 

keberagaman budaya tersebut baik berupa gender, ras, suku maupun bangsa tidak 

lain untuk mendatangkan kebaikan.  

Kebudayaan mempunyai sesuatu hal yang sangat menarik sebab terdapat 

keterkaitan antara agama atau keyakinan yang mampu mengurusi kehidupan 

manusia. Agama dan budaya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan 

bermasyarakat.3 Karena telah menjadi unsur yang sangat penting dalam 

kebudayaan. Budaya berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhaya. Budaya juga 

merupakan salah satu bentuk jamak dari dari kata buddhi yang berarti budi atau 

akal.4 Setiap daerah mempunyai adat yang berbeda dengan daerah lain, tidak 

terkecuali di daerah Kecamatan Sendana Kabupaten Majene. Jauh sebelum 

masuknya Islam di wilayah Kecamatan Sendana Kabupaten Mejene kebudayaan 

tersebut sudah dilaksanakan.5 

Apapun jenis kebudayaan dan dimana pun ia berada maka unsur-unsur 

kebudayaan akan tetap terbangun termasuk unsur kepercayaan, karena kedua hal 

tersebut saling mempengaruhi sebab keduanya merupakan nilai dan simbol 

ketaatan kepada Allah Swt.6 Suku mandar memiliki budaya yang masih berkaitan 

dengan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Masyarakat suku mandar 

juga masih mempunyai budaya yang sangat majemuk. Penulis kali ini akan fokus 

pada tradisi Pappuangang, yakni acara pelantikan dan pengangkatan raja atau 

maraqdia.  

 
3Nurrahmah; Tari Paddupa Khas Masyarakat Suku Bugis Makassar Dalam Penyambutan 

Tamu. (Makassar, 2020) 

4Nunung Rodliyah, Pengantar Antropologi; sebuah ikhtisar mengenal antropologi, (CV. 

Anugrah Utama Raharja, 2013) h.74 

5St. Hajar M, Dahlan M & Syamzan Syukur; Akulturasi Budaya Adat Pernikahan di 

Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, (Jurnal Rihlah Vol. 8 No. 1/2020) 

h.19 
6Fitriani, Islam dan Kebudayaan; Jurnal Al-Ulun; (Volume,12, Nomor 1, Juni 2012) 

h.136  
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Pappuangang adalah acara acara dimana para pemangku adat berkumpul 

untuk melantik raja atau maraqdia yang masih dilaksanakan oleh masyarakat 

Sendana yang terletak di Desa Puttada Kabupaten Majene.7 Pappuangang 

menjadi suatu tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Sendana di 

Kabupaten Majene. Seiring dengan perkembangan zaman banyak tradisi atau 

kebudayaan yang semakin luntur bahkan sampai ditinggalkan. Namun, tradisi 

Pappuangangini masih terus dilestarikan oleh masyarakat setempat khususnya di 

Desa Puttada Kecamatan Sendana dimana tradisi ini diadakan setiap 4 sampai 5 

tahun sekali sebagai wujud penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur, baik 

untuk peninggalan benda pusaka cakkuriri, i po’ga, pelestarian budaya maupun 

pengangkatan Pappuangang.  

Meskipun saat ini sudah tidak berbentuk kerajaan, tetapi tradisi ini masih 

dijalankan oleh masyarakat Sendana sebagai bentuk pemertahanan budaya atau 

tradisi dari nenek moyangnya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa zaman 

sekarang banyak masyarakat yang kurang melestarikan tradisi sehingga banyak 

terjadi perubahan bahkan sampai terlupakan dan akhirnya tradisi tersebut akan 

menghilang. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis kemudian tertarik untuk 

mengkaji lebih dalam mengenai prosesi tradisi Pappuangang pada masyarakat 

Sendana dan akan melakukan penelitian dengan judul “tradisi 

Pappuangangmasyarakat adat Sendanadi Kabupaten Majene (Studi Unsur-

Unsur Budaya Islam)”.  

Dengan membahas tentang eksistensi, prosesi dan nilai-nilai yang 

terkandung dalam Tradisi PappuangangMasyarakat Adat Sendana di Kabupaten 

Majene. 

 
7Bahtiar, Kerajaan Sendana: Kindo Persatuan Pitu Babana Binanga, Balai Pelestarian 

Nilai Budaya (Makassar, 2014) h.293 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah maka pokok masalah penelitian ini 

adalah bagaimana unsur-unsur budaya Islam dalam tradisi 

Pappuangangmasyarakat adat Sendana di Kabupaten Majene? Sebagai 

submasalah: 

1. Bagaimana eksistensi tradisi Pappuangangmasyarakat adat Sendana di 

Kabupaten Majene? 

2. Bagaimana prosesi tradisi Pappuangangmasyarakat adat Sendana di 

Kabupaten Majene? 

3. Bagaimana Nilai nilai budaya Islam dalam tradisi Pappuangangmasyarakat 

adat Sendana di Kabupaten Majene? 

 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitianini adalah prosesi tradisi Pappuangangmasyarakat adat 

Sendana di Kabupaten Majene, baiki po’ga, manggere’ tedhong, mappalelo 

cakkuriri, mappandoe ada’ maupun pogiling. Sebelum membahas fokus 

penelitian dibahas juga tentang eksistensitradisiPappuangangmasyarakat adat 

Sendana di Kabupaten Majene, baik awal mula dikenal tradisi Pappuangang, 

perubahan dari masa ke masa, pendukung tradisi Pappuangang, motifdan tujuan 

tradisi Pappuangang. Setelah pembahasan fokus juga akan dibahas nilai-nilai 

budaya Islam dalam tradisi Pappuangang masyarakat adat Sendana di Kabupaten 

Majene, baik nilai agama, sosial kemasyarakatan, nilai kerja, nilai seni maupun 

nilai edukasi. 
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2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian maka dapat dideskripsikan mengenai 

pokok permasalahan  pada tradisi Pappuangangmasyarakat adat Sendana di 

Kabupaten Majene. Oleh karena itu penulis akan memberikan deskripsi fokus 

tentang prosesi tradisi Pappuangang yang dilaksanakan di Desa Puttada sebagai 

berikut: 

I po’ga adalah kegiatan pencucian benda pusaka yang dilakukan oleh para 

pemangku adat. Namun sebelum pencucian benda pusaka dimulai pemangku adat 

akan melakukan musyawarah dengan membahas penetapan susunan yang akan 

ikut dalam pelaksanaan ritual tersebut. Setelah ada kesepakatan maka pencucian 

benda pusaka (i po’ga) akan dilaksanakan di rumah tempat benda pusaka itu 

disimpan. Adapun alat dan bahan yang dipersiapkan dalam ritual ini yaitu pindang 

(piring), undung (dupa), kamannyang (kemenyan), piundungang (tempat 

pembakaran dupa) dan jeruk nipis.8 

Manggere’ tedhong adalah kegiatan pemotongan kerbau yang dilakukan 

pada pagi hari. Kemudian darah kerbau tersebut diteteskan pada piring yang 

dicampur dengan tepung beras. Sebelum cakkuriri dikibarkan maka harus dicera’ 

terlebih dahulu oleh paccera’ (orang yang memimpin ritual) dan alat yang 

digunakan maccera’ adalah bangun tuo (sejenis tumbuhan). Selain benda pusaka, 

para pemangku adat dan masyarakat umum yang hadir juga ikut dicera’.9 

Mappalelo Cakkuriri adalah kegiatan pengibaran bendera pusakayang 

diadakan di buttu suso atau puncak gunung Sendana. Sebelum pengibaran bendera 

pusaka diadakan seluruh tokoh pemangku adat harus berziarah ke kubur 

 
8Masruq, Abdul Khalik &Nurhidayat Said; Pesan Spiritual Tradisi Mappalelo Cakkuriri 

Suatu Pendekatan Fenomenologi . Jurnal Marcusuar Volume 2 No 1 Oktober 2020 h.7 

9Muhammad Adnan, Prusdianto & Andi Padalia; Upacara Ritual Pengibaran Bendera 

Cakkuriri di Desa Puttada Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Dalam Kaitannya Dengan 

Pembelajaran Teater Tradisional di Sekolah Menengah Atas.Makassar2019 
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Tomesarung Bulawang (seorang raja Sendana), kubur Puang Tammalai, kubur 

Palambusang, kubur Galung dan kubur Barandai. Setelah pesiarah kembali ke 

lokasi upacara maka akan dilanjutkan rangkaian acara pengibaran bendera pusaka. 

Mappandoe’ Ada’ adalah kegiatan mandi adat yang dilakukan ketika 

menjelang sore setelah kembali dari lokasi pelaksanaan pengibaran bendera 

pusaka. Adapun alat dan bahan yang harus dipersiapkan yaitukatoang (tempayan), 

air dan wewangian dari berbagai macam tumbuhan. 

Pogiling adalah sebuah kegiatan pertunjukan seni tradisional yang 

dilakukan pada malam hari. Dalam pertunjukan seni ini menggunakan beragam 

alat-alat musik tradisional mandar, baik seruling bambu, gendang, kecapi maupun 

alat-alat musik lainnya. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjaun Pustaka merupakan salah satu hal yang penting sebab hasil 

penelitian terdahulu dan buku telah membicarakanhal-hal yang memiliki 

kaitannya dengan objek penelitian yang akan memberikan informasi untuk 

mengumpulkan narasi dan analisis suatu objek penelitian. Berikut dari beberapa 

sumber bacaan maka peneliti menemukan berbagai macam sumber rujukan seperti 

buku-buku dan hasil penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut: 

1. Muhammad Adnan, Prusdianto & Andi Padalia (2019), dengan judul 

“Upacara Ritual Pengibaran Bendera Cakkuriri di Desa Puttada Kecamatan 

SendanaKabupaten Majene dalam Kaitannya dengan Pembelajaran Teater 

Tradisional di Sekolah Menengah Atas”. Penelitian ini membahas tentang 

bagaimana upacara ritual pengibaran bendera Cakkuriri di Desa Puttada 

Kecamatan SendanaKabupaten Majene danbagaimana kaitan upacara ritual 

pengibaran bendera Cakkuriri di Desa Puttada Kecamatan 
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SendanaKabupaten Majene dengan pembelajaran teater tradisional di 

Sekolah Menengah Atas.  

2. Masruq, Abdul Khalik & Nurhidayat Said (2020), dengan judul “Pesan 

Spiritual Tradisi Mappalelo Cakkuriri Suatu Pendekatan Fenomenologi”. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi yaitu suatu bentuk pendekatan yang berusaha untuk 

mengungkapkan fakta-fakta, gejala dan peristiwa secara objektif dengan 

mefokuskan pesan spiritual yang terjadi selama ritual Mappalelo Cakkuriri. 

3. Anjela Esti Labetubun (2021), dengan judul “Bentuk dan Fungsi 

SiksikarDalam Pelantikan Raja di Ohoi Rumaat Kecamatan Kei Kecil Timur 

Kabupaten Maluku Tenggara”. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat 

etnografi. Siksikar merupakan sastra lisan berupa nyanyian rakyat yang 

mendeskripsikan mengenai bentuk dan fungsi Siksikar yang masih hidup 

dan berkembang bahkan masih digunakan dalam ritual adat maupun 

aktivitas sosial budaya lainnya seperti dalam upacara pengukuhan atau 

pelantikan raja. 

4. Nurhalimah (2014), dengan judul “Upacara Seumeuleung di Makam Po 

Teumeuruham”. Penelitian ini membahas tentang prosesi adat yang masih 

dilakukan setiap tahun untuk memperingati hari pelantikan Sultan Salatin 

Alaidin Raiyah Syah menjadi raja pada Kerajaan Daya. Penelitin ini 

menggunakan pendekatan Fenomenologis dan menggunakan teknik 

pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. 

5. Karyamantha Surbakti (2014), dengan judul “Penggunanaan Tinggalan Batu 

Pamali Sebagai Media Pelantikan Raja di Desa Liang Kec. Teluk Eipapatih 

Kabupaten Maluku Tengah”. Jurnal ini membahas tentang dimenasi 

kebudayaan dan kekinian dari batu Pamali yang digunakan sebagai media 
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pelantikan bapa raja. Adapun metode yang digunakan dalam pendekatan ini 

adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan etnoarkeologi. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis eksistensi tradisi 

Pappuangangmasyarakat adat senda di Kabupaten Majene. 

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis prosesi pelaksanaan tradisi 

Pappuangangmasyarakat adat Sendana di Kabupaten Majene. 

c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis nilai-nilai kebudayaan Islam yang 

terkandung dalam tradisi Pappuangang masyarakat adat Sendana di 

Kabupaten Majene. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan 

terkhusus pada bidang ilmu pengetahuan sejarah dan kebudayaan Islam.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk peneliti kedepannya yang 

dapat menjadi salah satu sumber referensi dalam mengkaji suatu tradisi 

khususnya tradisi Pappuangang masyarakat adat Sendana di Kabupaten 

Majene. 

c. Secara praktis kegunaan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan 

budaya lokal di Kabupaten Majene pada khususnya, hasilnya juga dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk memperkenalkan tradisi 

Pappuangang yang masih dipertahankan oleh masyarakat tersebut. 

d. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti itu sendiri, karena 

dengan adanya penelitian ini sehingga peneliti dapat mengetahui tentang 
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tradisi Pappuangang yang sebelumnya peneliti tidak tahu sama sekali tentang 

tradisi ini. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Konsep Kebudayaan dan Tradisi 

1. Pengertian Kebudayaan 

 Terdapat banyak pengertian tentang budaya menurut beberapa ahli salah 

satu diantaranya adalah seorang tokoh terkenal di Indonesia yaitu 

Koentjaraningrat. Menurut Koenjaraningrat di dalam buku pengantar antropologi 

beliau berpendapat bahwa budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta 

yang berarti buddhaya, selain itu budaya atau kebudayaan merupakan bentuk 

jamak dari buddhi (budi atau akal). Jadi dapat disimpulkan bahwa 

Koentjaraningrat mendefinisikan budaya atau kebudayaan sebagai seluruh sistem 

gagasan, rasa, tindakan dan karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam 

kehidupan bermasyarakat.1 

  Secara asosiatif budaya adalah suatu usaha dalam memperbaharui kualitas 

kemajuan kehidupan manusia. Kemudian usaha tersebut di wujudkan 

dalambeberapa sistem dasar, baik kompleksifitas hasil pemikiran, rancangan dan 

hasil gagasan manusia atau sering dikenal sebagai perangkat budaya, 

kompleksifitas perangkat sosial maupun kompleksifitas perangkat sarana 

penelitian.2 

  Sedangkan dalam ilmu pengetahuan barat kebudayaan berasal dari bahasa 

latin yaitu colereberarti mengolah atau membudidayakan tanah pertanian dan 

membudidayakan manusia. Kemudian kata colere diartikan kedalam bahasa 

Inggris yaitu culture yang juga dapat diartikan untuk mengolah atau 

membudidayakan. Sehingga culture merupakan sebuah potensi manusia untuk 

 
1Nunung Rodliyah; Pengantar Antropologi Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi  

(Lampung, 2013) h.73 

2Kusherdyana; Pengertian Budaya, Lintas Budaya dan Teori Yang Melandasi Lintas 

Budaya h.4 
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meningkatkan kemampuan yang ada dalam dirinya, mengolah alam dan 

lingkungan sekitarnya.3 

Menurut Bakker didalam buku pengantar antropologi kebudayaan dapat 

diartikan sebagai bentuk penciptaan, penerbitan dan pengolahan nilai-nilai 

manusia. Mencakup didalamnya tentang usaha membudayakan bahan-bahan alam 

mentah dan hasilnya. Seperti contohnya membudayakan alam, memanusiakan 

manusia serta menyempurnakan hubungan antara manusia satu dengan manusia 

lainnya.4 Teuku Muda Aryadi di dalam bukunya yaitu tentang pendidikan, ilmu 

dan kebudayaan beliau mengatakan E.B. Taylor (1871) juga mengemukakan 

pendapat bahwa Kebudayaan merupakan suatu kesatuan yang merangkum 

berbagai pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, 

kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia itu sendiri. 

Dengan kata lain bahwa kebudayaan dapat mencakup semua hal yang didapatkan 

atau dipelajari oleh manusia.5 

 Jadi dari uraian-uraian diatas dapat kemudian kita simpulkan bahwa 

kebudayaan itu sesungguhnya hanya dimiliki oleh manusia, kebudayaan juga 

tidak diturunkan secara sistem keturunan akan tetapi diperoleh dengan cara 

melalui proses belajar, dan kebudayaan didapat serta diteruskan oleh manusia 

sebagai anggota masyarakat.6 

 

2. Wujud Kebudayaan 

Dalam buku Sitti Zulaihah tentang pengantar ilmu antropologi, 

Koentjaraningrat mengutip sebuah pendapat dari Talcoot Parson, A.L Kroeber 

 
3Sitti Zulaihah, Buku Ajar Pengantar Ilmu Antropologi (Jember, 2021) h.22 
4Gunsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah & Recca Ayu Hapsari, Pengantar Antropologi 

Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi(2019) h. 73 
5Teuku Muda Aryadi, Pendidikan, Ilmu dan Kebudayaan (2003) 
6Gunsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah, & Recca Ayu Hapsari,Pengantar Antropologi 

Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi(2019) h.75 
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dan J.J. Honingmann, ia menekankan pentingnya untuk mengetahui perbedaan-

perbedaan yang terdapat dalam wujud kebudayaan bahwa seluruh kegiatan dan 

tindakan manusia itu mempunyai pola.7 Dalam jurnal Sitti Zulaihah yang berjudul 

buku ajar pengantar ilmu antropologi Koentjaraningrat (2009: 150-153) membagi 

kebudayaan ke dalam tiga wujud yaitu sebagai berikut:8 

 

a. Wujud Kebudayaan Sebagai Sistem Ide 

Wujud Kebudayaan Sebagai Sistem Ide mempunyai sifat yang sangat 

tidak jelas, tidak dapat diraba dan difoto melainkan terdapar di dalam alam pikiran 

penganut kebudayaan itu sendiri. Sehingga wujud kebudayaan sebagai sistem ide 

hanya dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang terwujud dalam bentuk 

norma, adat istiadat, agama, hukum dan undang-undang. 

 

b. Wujud Kebudayaan Sebagai Sistem Aktivitas 

Wujud Kebudayaan Sebagai Sistem Aktivitas adalah sebuah kegiatan 

sosial serta mempunyai pola yang berasal dari individu dalam masyarakat. Sistem 

ini berasal dari kegiatan manusia yang berhubungan dengan manusia lainnya. 

Adapun wujud kebudayaan ini mempunyai sifat nyata sehingga dapat dilihat dan 

difoto. 

 

c. Wujud Kebudayaan Sebagai Sistem Artefak 

Wujud Kebudayaan Sebagai Sistem Artefak merupakan sebuah wujud 

kebudayaan yang sangat nyata dibandingkan dengan wujud-wujud lainnya karena 

sistem ini dapat dilihat dan diraba secara langsung dengan menggunakan panca 

indra. 

 

7Sitti Zulaihah; Buku Ajar Pengantar Ilmu Antropologi, (Jember 202)1 h.24 

8Indra Tjahyadi, Hosnol Wafa & Moh. Zamroni; Buku Ajar: Kajian Budaya Lokal 

(November. 2019) h.7 
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Kebudayaan sebagai sebuah struktur bahasa memiliki unsur-unsur yang 

membangun.9 Unsur-unsur kebudayaan itu sendiri adalah sebuah proses yang 

menyederhanakan praktek pelaksanaan kebudayaan dalam kehidupan sehari-

hari.10 Dimana unsur-unsur kebudayaan tersebut bersifat menyeluruh yang 

terdapat di dalam masyarakat, baik masyarakat tidak modern (primitive) dan 

terpencil, masyarakatsederhana dan masyarakat modern.11 Peneliti memiliki tujuh 

unsur kebudayaan yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1990:98 dan 203-

204) dalam jurnal Fuad Arif Fudiyartanto yang berjudul penerjamahan butir 

budaya dari bahasa inggris ke bahasa Indonesia sebagai berikut:12 

1. Bahasa 

2. Sistem Pengetahuan 

3. Organisasi Sosial 

4. Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi 

5. Sistem Mata Pencaharian Hidup 

6. Sistem Religi 

7. Kesenian 

Unsur-unsur kebudayaan diatas tersebut kemudian akan diteruskan kepada 

generasi selanjutnya agar kelestarian dan keberlangsungan kebudayaan tetap 

terjaga. Keberlangsungan seluruh budaya sangat ditentukan oleh tiga unsur, yaitu : 

1. Pendukung kebudayaan 

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi membawa 

pengaruh besar terhadap kehidupan manusia dan kebudayaan. Dengan adanya 

 
9Indra Tjahyadi, Hosnol Wafa & Moh. Zamroni; Buku Ajar: Kajian Budaya Lokal (Pagan  

Press: Dusun Tanjungwetan, November 2019) h.9 

10Raina Hapipah, Keterkaitan Wujud dan Unsur Kebudayaan Pada Pembelajaran Ips 

11Nurdien Hary Kistanto; Tentang Konsep Kebudayaan 

12Fuad Arif Fudiyartanto; Penerjemahan Butir Budaya Dari Bahasa Inggris Ke Bahasa 

Indonesia (Vol.XI, No. 2, Desember 2012) h.324 
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perkembangan zaman muncullah pemikiran-pemikiran modern yang membuat 

masyarakat berpikir bahwa orang yang masih mengikuti trad isi atau budaya 

leluhur maka ia akan dianggap ketinggalan zaman. Dampak dari perkembangan 

zaman dan kemajuan teknologi ini membuat keberadaan budaya semakin 

terancam sehingga sangat perlu untuk dilestarikan. Namun tidak dapat dipungkiri 

bahwa ada beberapa masyarakat yang masih menjalankan budaya dan tradisinya. 

Oleh karena itu, sangat perlu kita ketahui mengenai hal apa saja yang 

mempengaruhi kelestarian budaya.13 Berikut adalah faktor pendukung 

kebudayaan yang harus kita ketahui adalah: 

a. Kemajuan pendidikan 

Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan tumbuh dan berkembang 

sesuai dengan keberadaan manusia. Selain itu, pendidikan juga ikut serta 

memberikan sumbangsih dalam proses pembentukan masyarakat. Sebab 

sistem pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat dapat memeberikan 

pengarahan kepada manusia dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan 

pengetahuan. Selain itu kebudayaan juga dapat diperoleh melalui proses 

belajar.14 

 

b. Lingkungan hidup 

Berbicara mengenai mengenai kebudayaan tidak akan terlepas dari 

pembahasan tentang lingkungan hidup, begitu pun apabila membahas 

tentang lingkungan hidup maka tidak akan terlepas dari keberadaan manusia 

(masyarakat). Lingkungan hidup adalah salah satu konsep yang mampu 

menjaga perwujudan dan keberlangsungan hidup manusia. Apabila 

 
13Agus Maladi Irianto; Kesenian Tradisional Sebagai Sarana Strategi Kebudayaan 

Ditengah Determinasi Teknologi Komunikasi (Vol. 12. No. 1 Februari 2017) h.90-91 

14Normina; Pendidikan Dalam Kebudayaan  h.21-22 
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lingkungan hidup masyarakat semakin berkembang maka perkembangan 

dan kelestarian budaya juga akan semakin membaik. Terlebih lagi ketika 

budaya tersebut mendapat dukungan dari pemerintah setempat maka 

keberadaan kebudayaan tersebut akan semakin baik.15 

 

2. Aktivitas budaya 

Aktivitas budaya merupakan suatu sistem wujud kebudayaan yang 

mempunyai pola kegiatan sosial individu dalam suatu masyarakat. Adapaun 

sistem yang dimaksud adalah aktivitas manusia yang setiap saat melakukan 

interaksi dengan manusia lainnya. Dalam kegiatan tersebut perilaku yang 

mempunyai pola-pola yang dibentuk dan dipengaruhi kebudayaannya. Selain itu, 

tradisi Pappuangan maupun tradisi lainnya yang juga melibatkan kegiatan-

kegiatan yang berkelanjutan dari anggota masyarakat yang mempunyai pola 

dalam suatu kebudayaan.16 

 

3. Nilai budaya 

Nilai budaya adalah salah satu konsep dalam kehidupan masyarakat. Nilai 

budaya mempunyai fungsi sangat penting dalam memberikan arahan terhadap 

keberlangsungan hidup masyarakat. Adapun nilai budaya yang sangat perlu kita 

ketahui yaitu: pertama, lapisan-lapisan yang tidak mempunyai wujud dalam ruang 

lingkup kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan ide yang memberikan konsep 

dan perihal penting dan bernilai dalam kehidupan masyarakat. Kedua, sistem 

norma dimana hal tersebut merupakan nilai budaya yang mempunyai ketertarikan 

dengan peranan manusia. Ketiga, sistem hukum yang merupakan bagian dari 

 

15Bambang Deliyanto; Manusia dan Lingkungan Sosial Budaya h.9-10 

16Indra Tjahyadi, Hosnol Wafa, Moh. Zamroni; Kajian Budaya Lokal h.7-8 
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wilayah yang sudah diatur dan ditentukan dengan jelas terkait dengan batas-batas 

yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.17 

 

3. Pengertian Tradisi 

 Secara epistemologi tradisi berasal dari bahasa latin yaitu “tradistion” 

yang berarti diteruskan atau dalam pengertian yang paling sederhana tradisi 

adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sejak dulu sehingga 

menjadi bagian yang sangat melekat dari suatu kelompok masyarakat tersebut. 

Tradisi juga dimaknai sebagai hasil karya cipta manusia. Tradisi adalah roh dari 

sebuah kebudayaan, sebab tanpa adanya sebuah tradisi kebudayaan tidak akan 

bisa bertahan lama dan dengan tradisi hubungan antar setiap masyarakat akan 

terjalin dengan baik.18 Tradisi tertuju kepada perilaku atau kebiasaan masyarakat 

yang diwariskan dari generasi ke-generasi.19 

 Di dalam kamus besar bahasa Indonesia tradisi diartikan sebagai adat 

kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyang dan masih dijalankan dalam 

kehidupan  masyarakat, selain itu tradisi dapat juga diartikan sebagai penilaian 

atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada di masa lampau merupakan cara 

yang paling baik dan benar.20 

 Tradisi juga dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari kebudayaan 

serta mempunyai kedudukan tinggi dalam kehidupan yang meliputi kebiasaan-

kebiasaan yang sering dijalankan oleh masyarakat.21 Kehadiran masyarakat dalam 

suatu wilayah adalah sesuatu yang harus terjadi karena selain menjadi kewajiban 

 
17Usman Felly & Asih Menanti; Teori-teori Sosial Budaya h.17 
18Isce Veralidiana; Implementasi Tradisi Sedekah Bumi(Malang, 2010) h.23-25 
19Ajat Hidayat; Dewi Sarina, Maulidina Rahmawati, Pela Safni, Retna Sari & Alfurqan, 

Nilai Nilai Islam Dalam Tradisi Nyorog di Kampung Pondok Benda Kecamatan Jatiasih Kota 

Bekas(Vol.4.No.1. Juni Tahun 2021) h.58 
20Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus besar bahasa Indonesia 

(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) h.1727 
21 Abu Haif,; Sejarah Indonesia Pertengahan (Cetakan I 2014 Kampus II Jalan Sultan 

Alauddin No. 36 Samata-Gowa) h.145 
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ia juga dapat membuat proses kehidupan, sikap toleran dan tolong menolong tetap 

berjalan.22 

 Di dalam Ainur Rofiq di dalam penelitiannya yang berjudul tradisi 

slametan Jawa dalam perspektif pendidikan Islam Bastomi (1984 :14) mengatakan 

secara khusus bahwa tradisi adalah roh atau nyawa dari kebudayaan, karena 

dengan adanya tradisi  maka sistem kebudayaan akan semakin kuat. Sebaliknya 

jika tradisi hilang maka kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat akan ikut 

hilang juga.23 Pada dasarnya tradisi diartikan  sebagai sebuah warisan leluhur atau 

nenek moyang. Dan pada umumnya nenek moyang ingin mewariskan tradisi 

kepada selanjutnya. Tradisi adalah sebuah persoalan tentang bagaimana 

kebudayaan tersebut terbentuk.24 

 Tradisi memiliki sifat yang sangat khas sehingga tradisi memiliki ciri-ciri 

tersendiri, berikut adalah ciri atau karakteristik tradisi:25 

1. Tradisi adalah sebuah kebiasaan sekaligus kegiatan yang dimiliki bersama 

2. Tradisi adalah sebuah hal yang membuat dan menetapkan suatu identitas 

3. Tradisi adalah sesuatu yang diyakini oleh kelompok masyarakat sebagai 

tradisinya. 

 

4. Konsep Perubahan Budaya 

 Budaya adalah salah satu gaya hidup manusia yang sangat unik karena 

memiliki sistemyang berbeda sehingga mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. 

Menurut Koentjaraningrat kebudayaan merupakan suatu keseluruhan sistem 

 
22Ardhana Januar Mahardhani, Nadi Cahyono; Harmoni Masyarakat Tradisi Dalam 

Kerangka Multikulturalisme (Vol.1 No. 1 Juli 2017) h.28 

23Ainur Rofiq; Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islamh.96  

24Lis Mardiana; Tradisi Mappalili di Kelurahan Tatar Kecamatan Duampanua 

Kabupaten Pinrang (Makassar, 2019) h.14-17 

25Robert Sibarani; Pendekatan Antropolinguistik Terhadap Kajian Tradisi Lisan  (Vol. 1, 

No. 1, Sumatera Utara April 2015) h.4 
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gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang 

dapat diperolah dengan melalui proses belajar.26 

 Menurut Bahri Ghazali di dalam bukunya tentang pergeseran nilai budaya 

Lampung beliau mengatakan bahwa Kroeber dan Kluckhon berpendapat bahwa 

budaya adalah sebuah sistem dan rancangan dari tindakan yang diamati sehingga 

hak-hal yang diamati itu menghasilkan suatu makna. Oleh sebab itu budaya bukan 

merupakan suatu tindakan, tetapi budaya adalah sebuah kepercayaan atau ide yang 

dianut oleh kelompok masyarakat.27 

 Kata perubahan berasal dari kata dasar “ubah” yang berarti berganti. Kata 

“ubah”tersebut kemudian mengalami proses atau hasil penambahan menjadi 

“perubahan” sehingga memiliki makna peralihan atau pertukaran. Perubahan 

berarti bergesernya suatu persoalan ke persoalan lainnya dan adanya perbedaan 

suatu kondisi sebelumnya yaitu dapat dilihat dari sudut struktur dan proses yang 

dialaminya.28 Perubahan Kebudayaan menyangkut berbagai aspek dalam 

kehidupan bermasyarakat seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, aturan-

aturan hidup, berorganisasi dan filsafat. Selain itu kebudayaan merangkap seluruh 

tata cara berpikir atau tingkah laku dalam kehidupan masyarakat.  

 Dalam buku penelitian Silvia tentang perubahan sosial Kingsley Davis 

juga berpendapat budaya bahwa perubahan kebudayaan merangkap seluruh 

bagian kehidupan masyarakat seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, cara 

berpikir dan bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Taylor juga turut serta 

mengemukakan pendapat bahwa kebudayaan adalah hal yang kompleks dan 

merangkap seluruh ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat 

 
26Liyanara, Faylescha Virgitta; Perubahan Budaya Larung Sesaji Dalam Perpesktif 

Kearifan Lokal di Pantai Bgilyep Desa Kedungsalam (Malang, Jawa Timur 2018) 

27Bahri Ghazali; Pergeseran Nilai Budaya Lampung (Lampung, 2016) h.6 
28Hendro Widodo; Manajemen Perubahan Budaya Sekolah (Volume 2, No 2, November 

2017/1439) h.292 
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istiadat, kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat.29 

Perubahan kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran 

atauberubahnya tatanan hidup didalammasyarakat yang meliputi pola pikir, sikap, 

dan kehidupannya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pada dasarnya 

setiap masyarakat pasti akan mengalami suatu perubahan dalam hidupnya baik 

perubahan yang lebih baik atau sebaliknya.30 

 Perubahan-perubahan tersebut dapat diketahui dengan melakukan suatu 

perbandingan antara keadaan masyarakat pada masa tertentu dan kemudian kita 

bandingkan dengan keadaan masyarakat pada masa lalu. Sehingga perubahan 

yang terjadi di dalam masyarakat adalah proses yang terjadi secara terus menerus, 

ini menandakan bahwa setiap masyarakat pada kenyataannya pasti akan 

mengalami yang namanya perubahan-perubahan. Maka perlu diketahui penyebab 

terjadinya perubahan-perubahan kebudayaan dalam masyarakat.  

 Apabila dikaji lebih dalam terkait penyebab terjadinya suatu perubahan 

dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana Soerjono Soekanto (2013:323) 

menekankan bahwa sebab utama terjadinya perubahan budaya dalam kehidupan 

masyarakat adalah dimana mereka merasa tidak puas lagi pada suatu faktor 

mungkin karena adanya faktor baru yang lebih memuaskan masyarakat.Berikut 

faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu perubahan kebudayaan 

dalam kehidupan bermasyarakat: 

1. Bertambah dan berkurangnya penduduk 

2. Munculnya penemuan-penemuan baru 

3. Terjadinya perubahan didalam diri masyarakat itu sendiri. 

 

 

29 Silvia; Perubahan Sosial Budaya (Universitas Islam Negeri Sumatera Medan, 2020) 

h.1-3 

30Hardiansyah, Tamarli & Hasanah; Pergeseran Nilai Nilai Budaya Lokal Pada 

Masyarakat (Vol.1, No 2, Desember 2019) h.41 
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5. Tradisi Sebagai Bagian Kebudayaan 

Tradisi adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dan secara 

langsung dapat memberikan pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari biasanya 

berasal dari negara, kebudayaan, waktu dan agama yang sama. Tradisi dapat juga 

diartikan sebagai informasi yang disampaikan secara terus menerus dari generasi 

ke-generasi.31 Tradisi merupakan problematik yang sangat penting dalam 

kehidupan bermasyarakat karena seringkali dimaknai sebagai pengetahuan, 

kebiasaan, praktik dan ajaran yang dipahami sebagai suatu hal yang diwariskan 

oleh leluhur secara turun temurun dari setiap generasi ke-generasi. 

Selain itu, istilah tradisi berasal dari bahasa latin yaitu “trader” yang 

berarti meninggalkan, memberikan dan menyerahkan. Seiring perkembangan 

tradisi tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dengan merujuk 

pada pola perilaku, adat istiadat dan bahasa. Menurut Taylor dalam buku-buku 

teks antropologi budaya, ia mengatakan bahwa kebudayaan itu diartikan sebagai 

sesuatu yang termasuk ke dalam tradisi, aturan atau cara, pengetahuan, gagasan, 

proses, kemahiran dan kebiasaan yang diteruskan kepada generasi-generasi 

selanjutnya dengan melewati proses belajar, baik dengan melakukan peninjauan 

maupun pengalaman yang ditempuh.32 

Di dalam bukunya tentang budaya tradisi sebagai identitas dan basik 

pengembangan keramik, Deni Yana mengatakan bahwa Sumardjo (2000) 

mengeluarkan pendapat mengenai tradisi adalah kumpulan warisan yang 

mencakup tentang apa dan bagaimana seni tersebut sesuai dengan pemahaman 

 

31Erma Wijayanti; Tradisi Ritual Perang Obor Dalam Perspektif Aqidah Islam, (2018) 

h.11 

32Sumanto & Izak; Tradisi dan Kebudayaan Nusantara , (Cetakan Pertama, Agustus 

2019) h.11 



21 
 

 

masyarakat.33 Sedangkan dalam pengertian umum tentang kebudayaan dapat 

diartikan sebagai akalatau budi.  

Fuad Arif dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa Maran (2000) 

berpendapat kebudayaan berasal dari bahasa “sansekerta” yaitu “budhhayah” 

yang berasal dari bentuk jamak kata “buddhi” yang berarti budi atau 

akal.Berdasarkan tentang pengertian kebudayaan terdapat banyak pendapat 

tentang pengertian kebudayaan itu sendiri salah satunya yaitu, menurut Biere 

(1984) ia mengemukakan bahwa budaya adalah seperangkat nilai intelektual dan 

moral serta kondisi yang memungkinkan sehingga mudah bagi masyarakat 

memperluas dan berkembang dengan harmoni.34 Selain itu, Koentjaraningrat 

(1990:180) mengungkapkan bahwa kebudayaan merupakan semua sistem 

gagasan, tindakan serta hasil karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang 

diperoleh dengan proses belajar. Ihromi (1990) juga mengemukakan bahwa 

kebudayaan mempunyai ketentuan lain yakni budaya harus dimiliki bersama oleh 

seluruh masyarakat. Sebab ketika kebudayaan hanya dimiliki satu orang maka hal 

tersebut bukan lagi menjadi kebiasaan bersama melainkan kebiasaan pribadi 

sehingga hal ini bukan merupakan bagian dari pola kebudayaan. 

Dengan mengacu terhadap pengertian tradisi dan budaya maka dapat 

disimpulkan bahwa tradisi dan budaya adalah keseluruhan unsur-unsur budaya 

yang masih diwariskan sampai saat ini dari generasi terdahulu. Serta menyadarkan 

kepada seluruh masyarakat bahwa tradisi merupakan bagian dari kebudayaan yang 

tidak bisa dipisahkan satu sama lain, ibarat dua sisi mata uang yang selalu 

menyatu dan saling melengkapi. 

 

 
33Deni Yana, Reiza D. Dienaputra, Agus S. Suryadimulya & Yan Yan Sunarya; Budaya 

Tradisi Sebagai Identitas dan Basis Pengembangan Keramik Sitiwinangun di Kabupaten Cirebo n, 

(V.30/N.2/06/2020) h.208 
34Fuad Arif Fudiyartanto; Penerjemahan Butir Budaya Dari bahasa Inggris ke Bahasa 

Indonesia (Vol, XI, No.2, Desember 2012) h.321-323 
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B. Islam dan Kebudayaan Lokal 

Berbicara mengenai Islam dan budaya lokal tentu menjadi sebuah 

perbincangan yang sangat menarik sebab Islam yang universal merupakan Islam 

yang bersifat umum. Islam bercampur dengan budaya lokal sehingga 

mengakibatkan Islam dan budaya lokal tersebut tidak dapat dipisahkan dalam 

kehidupan masyarakat, sebaliknya kedua hal ini akan menjadi sebuah bagian yang 

saling mendukung satu sama lain.35 

Islam merupakan sebuah aturan hidup yang sangat utuh dan lengkap sebab 

Islam mengatur seluruh hidup manusia baik dari hal yang paling kecil maupun 

hak yang sangat besar. Islam sendiri telah kita yakini sebagai agama sempurna 

namun di dalam kesempurnaannya tetap membutuhkan penafsiran dan penakwilan 

dalam kaidah-kaidah tertentu. Hubungan antara budaya masyarakat dan budaya 

lokal yang diyakini nya sebagai bentuk kearifan lokal serta nilai Islam dan tidak 

jarang menghasilkan sebuah dinamika budaya masyarakat sehingga terjadi 

akulturasi di mana ia tetap meyakini iman dalam ajaran Islam namun ia juga tetap 

percaya dengan berbagai keyakinan lokal.36 

Dalam mewarnai suatu kebudayaan dengan corak Islam harus diperhatikan 

beberapa hal, seperti kebudayaan tidak harus sepenuhnya bercorak Islam pada saat 

itu juga, maksudnya adalah kebudayaan-kebudayaan tersebut harus menempuh 

proses panjang dan memerlukan waktu yang cukup lama.37 Sehingga agama Islam 

tidak melarang kearifan lokal dan produk kebudayaan lokal untuk tetap eksis 

sampai saat ini.38 

 
35Deden Sumpena; Islam dan Budaya Lokal Kajian Terhada Interelasi Islam dan Budaya  

Sunda, (Vol. 6. No. 1 Juni 2012) 
36Misnayanti; Akulturasi Budaya Lokal dan Budaya Islam Dalam Pernikahan Masyarakat 

Desa Kaadi Kec. Suli Barat Kab. Luwu (Makassar 2016) h.12 

37Salman Faris; Islam dan Budaya Lokal. (Vol. 15. No. 1, 2014) h.76 

38Muhammad Arifin; Islam dan Akultuasi Budaya Lokal di Aceh . (Vol. 15. No. 2, 

Februari 2016) h.264 
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Definisi mengenai ini mengusulkan tentang sudut pandang yang 

berhubungan dengan benda baik yang tampak maupun sebaliknya. Sama halnya 

yang dikemukakan oleh Tylor di dalam penelitian Rafiqah Muthiah tentang 

akulturasi budaya Islam dan budaya lokal bahwa kebudayaan marupakan sesuatu 

yang bersifat kompleks yang mencakup pengetahuan, kesenian, kepercayaan, 

hukum, moral dan kebiasaan lainnya sebagai bagian dari masyarakat. Sehingga 

hubungan antara budaya masyarakat yang dipercaya sebagai bentuk kearifan lokal 

dan ajaran yang mengandung nilai-nilai Islam. Kemudian dari problematik 

tersebut terjadilah sebuah akulturasi atau percampuran antara dua kebudayaan 

yang saling mempengaruhi.39 

 

C. Hubungan Agama dan Kebudayaan 

Berbicara tentang agama dan kebudayaan berarti kita berbicara tentang 

manusia. Ada banyak ciptaan Allah Swt yang disampaikan melalui perantara 

wahyu dalam kitab suci. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat 

istimewa diantara makhluk ciptaan lain. Menurut Ismail Rajfi manusia merupakan 

salah satu makhluk yang paling penting karena manusia telah dilengkapi dengan 

pembawaan dan syarat-syarat yang dibutuhkan. Selain itu, manusia juga memiliki 

kelebihan yang sangat luar biasa yaitu dengan dikaruniai seperangkat akal. Sebab 

dengan akalmanusia bisa mengembangkan bakat dan kemampuan sehingga dapat 

mengatur serta mengelola alam semesta dan kehidupan yang diamanahkan 

kepadanya.40 

Banyak pendapat yang mengemukakan bahwa agama adalah bagian dari 

kebudayaan.  Namun tidak jarang ada pula yang berpendapat bahwa kebudayaan 

 
39Rafiqah Matriah; Akulturasi Budaya Islam Dengan Budaya Lokal . Makassar, 2019 h.12-14 

40Zulkarnain Dali; Hubungan Antara Manusia, Masyarakat dan Budaya Dalam 

Perspektif Islam (Vol, IX, No. 1, Juni 2016) h.47 
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adalah hasil dari agama. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa 

hubungan antara agama dan kebudayaan adalah dua unsur yang bisa dibedakan 

namun tidak bisa dipisahkan. Sebab agama memiliki nilai yang tidak terbatas dan 

tidak berubah akibat perubahan waktu dan tempat. Sedangkan budaya itu sendiri 

meskipun agama berubah dari waktu ke waktu bahkan dari tempat ke tempat 

budaya akan tetap didasarkan pada agama.41 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia agama diartikan sebagai ajaran atau 

sistem yang mengatur tentang cara keimanan kepada Allah Swt yang berhubungan 

dengan pergaulan manusia serta lingkungannya.42 Adapun pengertian agama 

menurut istilah yang dikemukakan oleh Rizem Aizid dalam bukunya yang 

berjudul Sejarah Peradaban Islam, ia berpendapat bahwa agama merupakan segala 

sesuatu yang membawa petunjuk kepada manusia terdiri dari hukum-hukum yang 

harus dipatuhi sehingga membuat tunduk dan patuh kepada Allah Swt dengan 

mengerjakan seluruh kewajiban-kewajiban yang diperintahkan kepada manusia 

dan apabila tidak dikerjakan maka akan menjadi utang. Selain itu juga 

memberikan pemahaman kepada manusia tentang pembalasan bahwa ketika 

kewajiban itu dijalankan maka akan mendapatkan kebaikan, sebaliknya ketika 

manusia ingkar terhadap kewajiban yang diberikan maka ia akan mendapat 

keburukan.43 

Menurut Yojachem Wach (1998:187) di dalam penelitian Rosmita tentang 

tari pa’bitte passapu seni budaya masyarakat Kajang mengatakan bahwa 

pengaruh atau hubungan agama dan kebudayaan dalam kehidupan manusia, tidak 

peduli meskipun ilmu yang terkandung berupa sastra dan cerita dongeng namun 

 
41M. Arif Khoiruddin; Agama dan Kebudayaan Tinjauan Studi Islam, (Volume 26 Nomor 

1 Januari 2015) h.120 
42Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia; Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta , 2008) h.17 

43Rizem Aizid; Sejarah Peradaban Islam Terlengkap Pereiode Klasik, Pertengahan dan 

Modern (Yogyakarta : Cetakan Pertama, Agustus 2021) h.17 
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tetap mempunyai hubungan bersama semuanya tergantung pada hasil pemikiran 

manusia itu sendiri terhadap Tuhan. Sebab hubungan sosial atau kebudayaan dan 

agama memiliki pola tentang bagaimana mereka memikirkan dan membayangkan 

Tuhan. 

Agama dan kebudayaan memiliki kesamaan yang sangat signifikan yaitu 

sama-sama merupakan sistem nilai dan sistem simbol, selain itu kedua hal 

tersebut sangat mudah terancam setiap terjadi sebuah perubahan dalam kehidupan 

masyarakat. Akan tetapi meskipun keduanya saling berhubungan namun tetap 

harus dapat dibedakan. Salah satu perbedaan yang paling penting yaitu agama dan 

kebudayaan adalah sebuah ide atau paham yang bertujuan untuk menata 

kehidupan manusia dan bersangkutan langsung dengan Tuhan. Sedangkan budaya 

merupakan norma atau aturan sistem masyarakat yang dibentuk oleh manusia itu 

sendiri.44 

 

D. Konsep Kebudayaan Islam dan Nilai Nilainya 

Peristiwa mengenai kehidupan bermasyarakat dapat dilihat dari sudut 

pandang agama dan budaya dimana mereka dapat memposisikan diri dalam 

agama maupun budaya terhadap kehidupan masyarakat. Agama dan budaya sudah 

jelas tidak dapat berdiri sendiri karena keduanya mempunyai hubungan erat dalam 

kehidupan bermasyarakat.45 

Agama Islam merupakan pedoman hidup dari Allah Swt dan pedoman 

hidup dalam Islam disebut sebagai syariat Islam yang mencakup tentang petunjuk 

hidup dalam mengendalikan dirinya, keluarga, masyarakat dan bangsa-bangsa. 

Agama Islam juga memberikan kewajiban kepada ummat agar mereka hidup 

 
44Rosmita; Tari Pa’bitte Passapu Seni Budaya Masyarakat Kajang Studi Unsur Unsur 

Kebudayaan Islam (Makassar, 2019) h.18 

45Laode Monto Bauto; Perspektif Agama dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat 

Indonesia (Volume 23, No. 2, Edisi Desember 2014) h.24 
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sesuai dengan aturan Allah Swt. Adapun tujuan dari agama Islam pada dasarnya 

yaitu untuk menolong ummat manusia, baik dari segi individu, masyarakat, 

berkelompok dan bernegara agar mereka selamat dari kesesatan dan kerugian.46 

Agama merupakan sebuah paham yang berasal dari Allah Swt dan berasal 

dari hasil pikiran manusia yang terdapat di dalam kitab suci yang diwariskan oleh 

leluhur secara turun temurun kepada generasi selanjutnya dengan tujuan 

menyampaikan kebenaran dan tatanan hidup kepada manusia agar meraih 

keberhasilan didunia maupun diakhirat.Sebab agama merangkap seluruh unsur 

kepercayaan terhadap kekuatan gaib yang ada didalamnya.47 Kebudayaan adalah 

suatu hal yang sangat luar biasa karena secara terus menerus mengalami 

perkembangan.48 Dalam penelitiannya menurut Koentjaraningrat (1987:180) 

kebudayaan merupakan semua sistem, gagasan, tindakan dan hasil kerja manusia 

didalam kehidupan bermasyarakat yang diperoleh dengan hasil belajar.49 

Kedatangan agama Islam tidak hanya untuk memusnahkan seluruh 

kebudayaan masyarakat. Akan tetapi Islam datang untuk mencerahkan 

kebudayaan yang bertentangan dengan ajaran Islam serta membuat kebudayaan 

tersebut sejalan dengan Islam. Berdasarkan pada teori, masyarakat muslim dapat 

meningkatkan kemampuan dasar dalam berbudaya. Berikut kemampuan dasar 

yang perlu diketahui diantaranya adalah:50 

 
46Wuryanti Koentjoro; Rasional Syariat Islam Membawa Kesejahteraan Ummat  h.2 

47Ahmad Asir; Agama dan Fungsinya Dalam Kehidupan Umat Manusia (Vol.1. No.1, 

Februari 2014) h.52 

48Wahyuni Putri Awaliah; Tradisi Songkabala Pada Masyarakat Bulu’Ballea Kelurahan 

Pattapang Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa (Makassar, 2019) h.22 

49Abd. Ghoffar Mahfuz; Hubungan Agama dan Budaya Tinjauan Sosiokultural (Vol. 14 . 

No. 1 Tahun 2019) h.43 

50Nurul Hijriah; Tradisi Accera’ di Desa Manuju Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa  

(Makassar, 2019) h.19 
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1. Daya pikir untuk membayangkan hal-hal indah, iba, takjub, sehingga 

mempunyai perasaan yang nyata dan akal yang kreatif 

2. Gagasan, adalah nalar dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

3. Kepercayaan dan keyakinan (perkataan dan tingkah laku) kepada agama 

(Islam) 

  

Seperti yang dikemukakan oleh Harun Nasution bahwa Islam pada 

dasarnya membawa paham-paham yang tidak hanya mencakup satu segi 

melainkan seluruh pandangan hidup manusia seperti aqidah, ibadah, hukum, 

tasawuf, filsafat, politik dan pembaharuan. Islam diciptakan sebagai petunjuk dan 

pegangan hidup manusia dapat lebih muda membedakan mana yang baik dan 

mana yang buruk serta yang hak dan yang batil. Islam juga merupakan sebuah 

unsur keyakinan atau iman yang diwujudkan dalam aturan tingkah laku bagi yang 

meyakininya.51 

Islam menyiarkan ajaran-ajaran kerohanian ke seluruh penjuru wilayah 

dengan menyesuaikan bahasa dari setiap wilayah yaitu memakai bahasa daerah di 

wilayah tersebut. Islam memberikan ruang terhadap adat istiadat dan kebiasaan 

yang ada pada masyarakat agar senantiasa dipertahankan selama paham-paham itu 

tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.52 

Menurut Pickthall (1993:26-29) di dalam buku Widyastini tentang nilai-

nilai Islam dalam kebudayaan Indonesia mengeluarkan pendapat bahwa 

kebudayaan Islam adalah sistem yang mempunyai sifat-sifat ideal, komplit, 

mudah, baru dan diakui kehadirannya. Sistem yang sempurna bersumber pada hal-

 
51Deni Miharja; Persentuhan Agama Islam Dengan Kebudayaan Asli Indonesia  (Vol, 

XXXVIII No. 1 Januari-Juni 2014) h.194-195 

52Neng Eri Sofiana; Akulturasi Nilai Nilai Islam Dalam Kearifan Lokal Pada Masyarakat 

Sunda h.204 
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hal yang sering terjadi dan bersangkutan dengan sistem yang baru. Perkembangan 

kebudayaan yang dilandasi dengan nilai-nilai islam sudah pasti akan merasakan 

maju mundurnya kehidupan dan mengalami keterhambatan karena terdapat suatu 

problem dalam kehidupan manusia.53 

Nilai itu bersifat sempurna karena merupakan sebuah ide atau konsep. 

Oleh karena itu, ia tidak berwujud dan tidak bisa disentuh oleh pancaindera 

manusia. Nilai hanya bisa dilihat dari perbuatan seseorang yang mengandung nilai 

itu sendiri. Dalam buku Drs. Sidi Gazalba yang membahas tentang asas 

kebudayaan Islam terdapat sebuah nilai-nilai dalam konsep kebudayaan Islam 

sebagai berikut:54 

1. Nilai Sosial, mencakup tentang persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, 

baik berupa tingkah laku atau perbuatan manusia yang senantiasa 

mengandung nilai-nilai ideal. Nilai-nilai yang diperhatikan dengan baik oleh 

masyarakat adalah nilai etika dan akhlaq sehingga masyarakat dituntut 

untuk meraih nilai-nilai tersebut dalam kehidupan. 

2. Nilai Ekonomi, mencakup tentang proses pembuatan, penyaluran dan 

pemakaian barang-barang yang diperlukan oleh kebutuhan hidup manusia. 

Dengan demikian ekonomi adalah ilmu yang dimiliki manusia dalam upaya 

untuk mendapatkan kesejahteraan. 

3. Nilai Politik, Ada banyak orang berpendapat tentang politik sebagai aturan 

atau sistem negara. Aturan atau sistem negara itu sendiri merupakan ilmu 

yang mempelajari tentang cara-cara yang dibutuhkan dalam menyusun 

organisasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

 
53Widyastini; Nilai Nilai Islam Dalam Kebudayaan Indonesia. h.121 
54Sidi Gazalba; Asas Kebudayaan Islam: Pembahasan Ilmu dan Filsafat Tentang Ijtihad, 

Fiqih, Akhlak, Bidang-bidang Kebudayaan, Masyarakat dan Negara (Cetakan Pertama 1978) 

h.93-99 
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4. Nilai Ilmu, mencakup tentang hubungan sebab akibat terhadap suatu 

kejadian dimana ketika data yang tersedia masih kurang dan diantara data-

data yang ada tersebut tidak yang bermasalah maka secara otomatis proses, 

penelitian, percobaan, kepatuhan, ketetapan, pendapat dan norma yang akan 

memuat nilai-nilai ilmu tersebut. 

5. Nilai Kerja, Pengetahuan dan ilmu adalah ide atau pengertian yang tidak 

berbentuk. Apabila diaplikasikan maka kerja akan timbul, dimana ilmu yang 

menggunakan ilmu-ilmu nyata seperti ilmu alam, kimia, aljabar, ilmu akar 

dan bilangan. 

6. Nilai Seni, diukur dengan wujud yang menarik dan menyenangkan yang 

ditampakkan dengan sesuatu yang indah atau mengesankan. Sehingga nilai 

seni diukur dengan rasa senang yang tampak akibat dari wujud yang 

mengesankan, dan kemungkinan terbentuk dari segi bahasa, suara, bunyi, 

rupa, bangunan, tari, rupa dan sebagainya. 

7. Nilai Filsafat, yaitu hasil pemikiran yang telah diatur dengan sedemikian 

rupa, mendasar dan umum terkait dengan kehidupan manusia sehingga 

menghasilkan nilai-nilai yang didasarkan pada akar pikiran. 

8. Nilai Agama, adalah suatu keyakinan kepada tuhan dengan melakukan 

berbagai rangkaian kegiatan untuk meraihnya seperti upacara, pemujaan dan 

permohonan. Ukuran dari nilai agama yaitu pahala. Sehingga nilai tersebut 

dapat mewujudkan keselamatan dan kesenangan yang sebenarnya. 

 

Kebudayaan Islam merupakan peradaban yang sesuai dengan nilai-nilai 

Islam. Nilai-nilai dalam Islam juga ada kaitannya dengan ketentuan hukum yang 

dijalankan dalam Islam. Islam mampu menerima seluruh hasil cipta, unsur, nilai 

dan hasil kebudayaan mana pun yang penting sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

Sehingga jika diteliti lebih dalam nilai-nilai tersebut berdasar pada prinsip-prinsip 



30 
 

 

baik prinsip untuk menjaga kemurnian dan kesucian akidah, syariah dan ibadah, 

menjaga kemuliaan akhlak, moral dan budi pekerti, menjaga nama baik dan 

kesucian nasab maupun menjaga akal dan lingkungan sosial.55 

 

 

  

 
55Rina Priarni; Integrasi Nilai-nilai Budaya Islam Dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam (Vol.3, No.1 Januari-Juni 2019) h.33-37 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian budaya. Penelitian budaya adalah 

salah satu hal yang sangat istimewa dan tersendiri, karena kebudayaan 

merangkum secara keseluruhan hal-hal yang ada dalam kehidupan manusia. 

Sehingga dalam penelitian budaya seorang peneliti harus menempuh cara berpikir 

yang reflektif atau bersifat mendalam dan biasanya bersifat spiritual.1 

Data yg digunakan ialah data kualitatif. Data kualitatif artinya data yang 

berupa kata-istilah serta kalimat-kalimat verbal serta berupa simbol-simbol. Data 

diperoleh melalui studi lapangan. Studi lapangan merupakan suatu pengamatan 

secara langsung di lokasi penelitian untuk mengumpulkan data-data atau 

informasi setelah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis.2 Metode pelakasanaan 

penelitian ini adalah deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan suatu 

proses perancangan untuk memperoleh data-data atau informasi penting yang ada 

di lapangan.3 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sendana Kabupaten Majene. Tempat ini dipilih 

dengan alasan karena lokasi penelitian tersebut masih sangat kental mengenai 

tradisi-tradisi salah satunya adalah tentang tradisi Pappuangang. 

 

1Indra Tjahyadi, Sri Andayani & Hosnol Wafa; Pengantar Teori dan Metode Penelitian 

Budaya (Buku: Cetakan Pertama, Kec. Limbang, Lamongan Novemver 2020) h.81  

2Pusat Pendidikan dan Peralihan Sumber Daya Air dan Kontruksi; Modul Studi Lapangan 

Pelatihan Aliran Air, Buku (Bandung, September 2017) h.5 

3Abdullah.; Berbagai Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen Buku 

(Cet. I Samata-Gowa, Gunadarma Ilmu 2018) h.1 



32 
 

 
 

b. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan sekitar 1 bulan, karena tradisi Pappuangang 

sendiri dilaksanakan pada waktu tertentu terhitung semenjak peneliti selesai 

melakukan seminar proposal. 

  

C. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Historis 

Pendekatan Historis adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari 

tentang gambaran kejadian masa lampau dengan meneliti dan menganalisis 

sumber-sumber sejarah. Melalui pendekatan historis ini peneliti dapat lebih 

memahami terkait prosesi tradisi Pappuangang masyarakat adat Sendana di 

Kabupaten Majene. 

 

2. Pendekatan Antropologi 

Antropologi adalah ilmu yang membahas tentang manusia dan kebudayaan 

didalam manusia serta didalam suatu kelompok masyarakat sehingga dalam 

pendekatan ini mempelajari tingkah laku serta peranan dalam kehidupan sosial. 

Melalui pendekatan antropologi ini peneliti dapat lebih memahami tentang 

eksistensi tradisi Pappuangang masyarakat adat Sendana di Kabupaten Majene. 

 

3. Pendekatan Sosiologi  

Pendekatan sosiologi adalah ilmu sosial yang pokok pembicaraannya 

manuisa itu sendiri. Hubungan sosial menjadi hal utama dalam kehidupan sosial. 

Baik hubungan antar individu dengan individu, antar kelompok maupun individu 

dengan kelompok.  
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4. Pendekatan Agama 

Agama merupakan sebuah paham yang diyakini dalam kehidupan 

masyarakat yang menerangkan tentang pengabdian kepada agama. Dengan 

pendekatan ini penulis akan lebih mudah mengetahui nilai-nilai budaya Islam 

yang terdapatdalam tradisi Pappuangang masyarakat adat Sendana di Kabupaten 

Majene. 

 

D. Sumber Data 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang akan diperoleh eksklusif dari subjek 

penelitian, dalam hal ini peneliti akan memperoleh data atau informasi langsung 

dengan memakai instrumen-instrumen yg sudah ditetapkan. Data primer pada 

penelitian ini akan diperoleh dengan memakai berbagai informasi serta keterangan 

pribadi. Adapun alasan peneliti menggunakan data primer karena dianggap lebih 

seksama, serta disajikan secara jelas. pada penelitian ini jawaban data primer 

diperoleh dari hasil wawancara dari Tokoh agama, Pemangku adat, atau dari 

beberapa tokoh rakyat lainnya. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder artinya data yang tersedia ke dalam aneka macam bentuk, 

dan umumnya asal data ini lebih banyak berbentuk seperti data statistik atau data 

yg telah diolah dengan sedemikian rupa sehingga data ini siap dipergunakan 

dalam statistik dan umumnya data ini juga tersedia di kantor-kantor pemerintahan, 

biro jasa data, perusahaan partikelir atau badan lain yg berhubungan dengan 

pengunaan data. 

Biasanya data sekunder berbentuk berupa bukti, catatan atau laporan 

historis yang sudah tersusun ke dalam sebuah arsip baik yang akan dipublikasikan 
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atau tidak dipublikasikan. Sehingga salam penelitian ini peneliti menggunkaan 

sumber data sekunder berupa buku atau penelitian-penelitian sebelumnya yang 

relevan dengan pokok pembahasan yang akan di bahas oleh peneliti. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi merupakan proses pengumpulan data dengan melakukan 

pengamtan langsung pada objek yang di teliti. Dalam tahap ini, peneliti terjun 

langsung kelapangan untuk mengamati hal hal apa saja yang di persiapkan pada 

proses tradisi Pappuangang, bagaimana proses pelaksanaannya, apa saja yang 

dilakukan, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan tradisi Pappungang. 

 

2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dua pihak untuk memperoleh data dengan 

tujuan tertentu dan juga mengetahui informasi lebih mendalam dari responden. 

Pada tahap wawancara ini, peneliti mendengarkan informasi mengenai nilai-nilai 

Islam dalam tradisi Pappuangang. 

 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi ialah metode yang di pakai untuk mencari data tentang hal-

hal yang mendukung penelitian berupa gambar, kutipan, serta bahan referensi lain 

yang ada dilokasi penelitian. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh serta 

memperkuat data hasil wawancara dan observasi 

 

F. Instrumen Penelitian 

Peneliti ini adalah inti pada pengumpulan data yang diadaptasi dari jenis 

penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian. Adapun 

alat-alat yang digunakan pada observasi sebagai berikut:   
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1. Daftar wawancara bertujuan untuk menjawab semua rumusan 

permasalahan yang terdapat dalam sebuah penelitian.  

2. Alat tulis menulis yaitu: buku, pulpen, atau pensil sebagai alat untuk 

mencatat informasi yang didapat pada saat observasi.  

3. kamera dan alat perekam suara untuk mengambil gambar di lapangan dan 

merekam suara dari informan di tempat observasi. 

 

G.  Pengolahan dan Analisis Data 

1. Jenis Pengolahan dan Analisis Data 

Jenis  pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian berupa wacana riset 

yang bersifat narasi atau deskriptif.4 Dalam konteks kajian budaya dalam kegiatan 

analisis data terdapat beberapa teknik yang akan digunakan peneliti agar proses 

penelitian yang dilakukan dapat meraih kesuksesan. 

 

a. Etnografi 

Jenis penlitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan peneliti 

ini adalah etnografi. Etnografi merupakan salah satu jenis tinjauan budaya dalam 

penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memudahkan seorang peneliti dalam 

meneliti suatu budaya tertentu yang ada pada masyarakat atau kelompok terterntu, 

seperti mengamati cara hidup masyarakat yang terbilang jauh dari wilayah 

perkotaan.5 

 

b. Studi Dokumen atau Teks 

Jenispenelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitian 

ini adalah studi dokumen atau teks. Studi dokumen atau teks adalah unsur kalimat 

 
4Ismail Suardi Wekke, dkk; Metode Penelitian Sosial Buku (Cetakan Pertama: Oktober 

2019) h.34 
5St. Sunarsono; Pengantar penelitian kualitatif (Yogyakarta, Rabu 25 Mei 2016) h.5 
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yang melengkapi proses peninjaun  dan wawancara dilapangan sehingga 

kesempurnaan hasil penelitian kian bertambah.6 

 

c. Observasi Alami 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan 

penelitian ini adalahobservasi alami. Observasi alami merupakan peninjauan serta 

pengamatan secara alami dilapangan yang berjalan senatural mungkin tanpa 

pengawasan dan perancangan.7 

 

Setelah membahas jenis-jenis penelitian kualitatif, selanjutnya akan 

dibahas mengenai jenis pengolahan dan analisis data sebagai berikut: 

a. Anlisis Teks 

Jenis pengolahan dan analisis datayang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis teks. Analisi teks merupakan salah satu cabang yang secara khusus 

mengkaji teks, baik berupa produk maupun kumpulan tanda-tanda.8 Dengan 

menggunakan jenis pengolahan dan analisis data ini peneliti akan lebih mudah 

dalam mengkaji teks-teks yang ada dilapangan. 

 

b. Analisis Konten 

Jenis pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis konten. Analisis konten merupakan penelitian yang secara 

mendalam membahas isi data atau informasi, baik tersurat maupun dicetak dalam 

 

6Nataliha Nilansari; Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif (Jurnal: 

Wacana Volume XIII No.2, Juni 2014) h.179 

7Hasyim Hasanah; Teknik-teknik Observasi (Jurnal al-Taqaddum, Volume 8, Nomor 1, 

Juli 2016) h.36 

8Yasraf Amir; Semiotika Teks Sebuah Pendekatan Analisis Teks h.189 
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media massa. Dengan menggunakan jenis pengolahan dan analisis data ini peneliti 

akan lebih mudah dalam menetapkan identitas dengan berbagai tanda khusus. 9 

 

c. Analisis Narati 

Jenis pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis naratif. Analisis naratif merupakan penelitian tentang cerita yang 

terdapat dalam catatan sejarah, baik berupa novel fiksi, dongeng maupun genre 

lainnya.10 Melalui analisis data ini peneliti akan dimudahkan dalam menganalisis 

data-data atau  informasi dari berbagai sumber. 

 

d. Analisis wacana 

     Jenis pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis wacana. Analisis wacana adalah metode yang mempunyai fungsi 

untuk menganalisis sebuah penelitian, baik berupa tulisan, perbandingan maupun 

pidato.11 Dengan menggunakan analisis data ini peneliti akan dimudahkan dalam 

berinteraksi dengan narasumber yang ada pada tempat penelitian. 

 

2. Tahap-tahap analisis data 

Dalam proses analisis data melibatkan tiga tahapan. Berikut adalah tahap-

tahap analisis data dalam penelitian tradisi Pappuangang: 

a. Reduksi data 

Reduksi data merupakan usaha dalam menyimpulkan data, memilah data, 

baik berupa jenis, ide atau tahap rancangan maupun pokok pikiran.12 Dalam tahap 

 
9Irfan Taufar Asfar; Analisis Naratif, Analisis Konten dan Analisis Simbolik h.2 

10Irfan Taufar Asfar; Analisis Naratif, Analisis Konten dan Analisis Simbolik h.10 

11Ibnu Hamad; Lebih Dekat Dengan Analisis Wacana (Jurnal: Mediator, Vol. 8. No 2 

Desember 2007) h.326 

12Ahmad Rijali; Analisis Data Kualitatif (Jurnal, Banjarmasin Vol. 17 No. 33 Januari-juni 

2018) h.83 
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ini peneliti memakai teknik analisis taksonomi. Teknik ini digunakan dengan cara 

mengumpulkan data-data di lapangan melalui pengamatan, wawancara dan 

dokumentasi agar data yang dibutuhkan terkumpul secara lengkap. 

 

b. Penyajian data 

Penyajian adalah keterangan singkat, gambaran rancangan, diagram alur 

dan sejenisnya. Dengan penyajian data mengenai penelitian tradisi Pappuangang 

masyarakat adat Sendana di Kabupaten Majene akan mempermudah dalam 

memahami penelitian tersebut. 

 

c. Penarikan kesimpulan 

Proses penarikan kesimpulan adalah bagian penting dalam penelitian. 

Dalam penarikan kesimpulan ini diharapkan adanya temuan baru yang 

sebelumnya tidak ada, baik berupa deskripsi maupun gambaran suatu objek yang 

belum jelas namun setelah melakukan penelitian objek tersebut menjadi jelas. 

 

3. Bentuk analisis data 

a. Metode Induktif, yaitu bertitik tolak pada unsur yang bersifat khusus 

kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum. 

b. Metode Deduktif, yaitu menganalisis data dari masalah yang bersifat umum 

kemudian bersifat khusus. 

c. Metode Komparatif, yaitu menganalisis dengan cara melakukan perbandingan 

suatu sumber data antara ahli dengan ahli yang lainnya, lalu setelahnya 

mengambil kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran umum Lokasi Penelitiaan 

Kabupaten Majene adalah salah satu bagian dari Kabupaten yang ada di 

Provinsi Sulawesi Barat dimana wilayahnya kebanyakan berupa lahan perbukitan 

dan selebihnya merupakan pinggiran pantai yang yang memiliki garis pantai 

sepanjang 125 km.1 Salah satu Kecamatan yang akan menjadi tujuan penelitian 

penulis adalah Kecamatan Sendana yang terdiri dari beberapa Desa diantaranya 

Desa Puttada, Desa Binanga, Desa Laleppangan, Desa Paminggalang, Desa Bukit 

Samang, Desa Limbua dan Desa Lalattedzong. Adapun salah satu Desa yang 

menjadi objek dalam penelitian ini adalah Desa Puttada. Desa Puttada merupakan 

salah satu Desa yang terdapat diwilayah Kecamatan Sendana yang terletak pada 

ketinggian kurang lebih 600 Meter diatas permukaan air laut.  

Berikut akan diberikan gambaran secara umum mengenai keadaan 

geografis, keadaan demografis, mata pencaharian penduduk, pendidikan, adat 

istiadat, agama dan kepercayaan yang terdapat di Desa Puttada Kecamatan 

Sendana Kabupaten Majene. 

1. Keadaan Geografis 

Desa Puttada adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Sendana 

Kabupaten Majene. Berikut adalah batas-batas wilayah Desa Puttada antara lain: 

- Bagian Utara Desa Puttada berbatasan dengan Desa Leppangan 

- Bagian Timur Desa Puttada berbatasan dengan Desa Paminggalang 

- Bagian Selatan Desa Puttada berbatasan dengan Desa Limbua 

- Bagian Barat Desa Puttada berbatasan dengan Desa Lalattedzong 

 

 

1Pemerintah Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat; Status Lingkungan Hidup 

Daerah Kabupaten Majene Tahun 2007  h.4 
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Desa Puttada Kecamatan Sendana Kabupaten Majene merupakan daerah 

yang beriklim tropis dan memiliki dua tipe musim, yaitu kemarau dan hujan. 

Musim hujan berlangsung selama 4 bulan yakni pada bulan Desember sampai 

bulan Maret dengan curah hujan sebanyak 456,4 mm3. Suhu rata-rata udara 

diwilayah tersebut sekitar 27,68◦C dan kelembapan sekitar 73-82 ◦ C, dengan 

kondisi iklim tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat 

sebab pada musim hujan maka sangat rentan wilayah tersebut terjadi longsor 

sedangkan pada musim kemarau ketersediaan air untuk pertanian pun juga akan 

sangat terbatas sehingga sangat mempengaruhi pola tanam masyarakat. Daerah 

tersebut dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda 

empat. Adapun jarak wilayah ke jalan poros sekitar 1 km.  

 

2. Keadaan Demografi 

Jumlah penduduk Desa Puttada adalah 1.136 jiwa dimana jumlah 

penduduk tersebut cukup besar untuk ukuran suatu Desa. Apabila penduduk 

dalam suatu wilayah memiliki jumlah banyak maka akan sangat berpotensi dan 

memberikan pengaruh besar dalam pembangunan sumber daya manusia. Jumlah 

penduduk laki-laki sebanyak 599 orang, sedangkan jumlah penduduk perempuan 

sebanyak 577 orang. 

 

3. Mata Pencaharian Penduduk 

Perkembangan ekonomi masyarakat Desa Puttada semakin meningkat dari 

masa ke masa. Hal tersebut dapat dilihat dari pertambahan jumlah penduduk yang 

semakin banyak. Selain itu umumnya masyarakat Desa Puttada mempunyai usaha 

atau pekerjaan meskipun pada dasarnya usaha tersebut belum dapat diakatakan 

bersumber dari hasil usahanya sendiri bisa jadi hal itu didapatkan melalui 

pinjaman modal dari pemerintah setempat. 
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Uniknya masyarakat penduduk Desa Puttada kebanyakan masih 

mempunyai usaha atau mata pencaharian tetap yaitu pada bidang pertanian dan 

perkebunan. Dalam menjalani kehidupannya masyarakat Desa Puttada tidak 

terlepas dari aktifitasnya sebagai petani dan pekebun, karena secara umum 

masyarakat Desa Puttada sangat bergantung pada mata pencaharian tersebut. 

Selain itu ada juga masyarakat lainnya yang berprofesi sebagai PNS, bidan Desa, 

karyawan swasta, pedagang dan peternak.  

 

4. Pendidikan  

Sarana pendidikan yang sering digunakan masyarakat Desa Puttada, baik 

sarana yang terdapat di Desa Puttada maupun sarana yang ada diluar Desa 

Puttada. Keadaan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan 

pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia adalah sebagai berikut: 

Jumlah siswa Taman Kanak-kanak (TK) di Desa Puttada sebanyak 27 

orang dan 4 orang yang berprofesi sebagai guru, SD/MI sebanyak 97 siswa dan 12 

orang yang berprofesi sebagai guru, SLTP/SMP sebanyak 45 siswa dan 

SLTA/SMA sebanyak 21 siswa. Adapun jenjang pendidikan pada masyarakat 

Desa Puttada dari tahun ke tahun berkembang ke dalam tingkat yang lebih tinggi 

dengan hasil yang dicapai dalam tahun 2021 sebagai berikut: 

 Jumlah orang yang tidak pernah sekolah sebanyak 15 orang, tamat SD 

sebanyak 224 orang, tamat SMP sebanyak 164 orang, tamat SMA sebanyak 113 

orang, Diploma II/III sebanyak 3 orang, Sarjana sebanyak 24 orang dan Magister 

sebanyak 1 orang. 

 

5. Adat Istiadat 

Sudut pandang masyarakat Desa Puttada terhadap adat istiadat dapat 

ditandai dengan kecenderungan masyarakat dalam menjaga warisan budaya dari 
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nenek moyangnya. Dimana masyarakat Desa Puttada masih menjunjung tinggi 

nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Susunan etnis masyarakat terdiri 

dari berbagai jenis, baik berupa sifat, watak maupun unsur yang berbeda, baik 

berupa bahasa maupun dukungan prasarana. 

Adapun salah satu adat istiadat yang masih diterapkan dan dipertahankan 

oleh masyarakat Desa Puttada adalah tradisi pappuangang. Selain itu terdapat 

juga beberapa tradisi yang masih dipertahankan sampai saat ini yaitu kunjungan 

ziarah makam leluhur, kunjungan ke tempat-tempat bersejarah, dan tradisi 

penyelenggaraan hari-hari besar Islam. Selain itu ada juga tradisi yang sampai saat 

ini masih dipertahkan yaitu pancak silat, musik tradisional rebana, seni tari dan 

messawe totamma atau yang biasa dikenal sayyang pattu’du. 

 

6. Agama dan Kepercayaan 

Penduduk masyarakat di Desa Puttada mayoritas menganut agama Islam 

dan dapat dikatakan sebagai penganut agama yang cukup kuat. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dengan jumlah masyarakat yang 100% menganut ajaran Islam. Dalam 

pelaksanaan kegiatannya, jumlah penganut agama Islam didukung dengan adanya 

fasilitas tempat peribadatan yaitu 2 bangunan masjid dan 1 bangunan mushallah. 

Selain itu penduduk atau masyarakat setempat biasanya mengadakan acara-acara 

spiritual keagamaan baik peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, isra’ mi’raj, 

qhatam qur’an maupun khitanan.  

Dengan adanya fasilitas masjid dan mushallah diwilayah tersebut sudah 

tentu sangat mencukupi untuk pemanfaatan sebagai tempat beribadah dan media 

aktifiitas keagamaan lainnya seperti organisasi remaja masjid, pengajian dan 

pengkajian ilmu agama Islam yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman 

serta pengalaman beragama bagi masyarakat Desa Puttada. Selain itu terdapat 

juga sebuah kelompok majelis taqlim, kelompok qasidah dan kelompok rebana. 
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B. Eksistensi Tradisi Pappuangang Masyarakat Adat Sendana di Kabupaten 

Majene  

1. Awal Mula Tradisi Pappuangang 

Tradisi pappuangan telah diadakan sejak zaman nenek moyang bahkan 

jauh sebelum Islam masuk ke wilayah Kecamatan Sendana, sedangkan leluhur 

pappuangang itu sendiri sudah ada di abad ke-3 Masehi dimana masyarakat masih 

menganut kepercayaan animisme yaitu kepercayaan terhadap roh-roh yang 

mendiami seluruh benda, baik itu berupa pohon, batu, sungai maupun gunung. 

Namun pada saat itu pelaksanaan ritual upacara belum dilangsungkan. 

Pelaksanaan upacara pappuangang atau sering dikenal sebagai upacara 

pengibaran bendera cakkuriri yang diadakan setelah penyempurnaan Islam yaitu 

sekitar abad ke-17 M. Cakkuriri merupakan lambang induk atau lambang 

Kerajaan Sendana yang dibawah oleh penyebar agama Islam di Sendana. 

Diperkuat lagi setelah munculnya tiga bersaudara yaitu tomatua, topapo 

dan todzibonde. Tomatua diartikan sebagai anak pertama dan sudah tua, Topapo 

karena giginya ompong atau papo sedangkan todzibonde karena beliau melakukan 

perjalanan melewati pantai atau bonde’. Seperti yang dikatakan oleh Hamzah Aras 

: 

 
“Mua na dzitai pirang anna’ mammulai diang nisanga adza’ 
Pappuangang di Puttada’, ia tu dzi’e adza’ mammula naissang tau tallui 
meluluareq lamba mallolongang banua. Antarana mallambai biring sasi’ 
lambi naung dzi Baras. Dzi lalang pellambanna ma’itami bandera 
napulele’ ular kayyang, jari luare laenna ma’ita I Po’ga anna luareq na 
pa mesa pole mambawa ta’e ponna ayu Sendana anu napajari te’eng” 
 

Artinya : 
 

“Jika ditelusuri mengenai kapan awal mula diadakan tradisi Pappuangang 
di Desa Puttada, tradisi tersebut mulai dikenal oleh masyarakat dimana ada 
3 orang bersaudara yang melakukan perjalanan di tempat yang berbeda. 
Salah satunya menyisir pantai sampai ke Baras (wilayah Kabupaten 
Mamuju Utara), dalam perjalanannya tersebut ia menemukan bendera 
pusaka yang terlilit ular besar, kemudian saudara yang lain menemukan I 
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po’ga dan saudara yang satunya lagi datang membawa tongkat pohon 
cendana yang dijadikan tongkat.2 
 

Ketiga bersaudara inilah yang kemudian berkembang menjadi kelompok 

masyarakat dan dipimpin oleh salah satu dari mereka yang bergelar sebagai 

tomatua. Seiring dengan perkembangannya kelompok masyarakat tersebut 

membuat kesepakatan untuk mengangkat seorang pemimpin tertinggi yang 

disebut sebagai pappuangang yang juga merupakan keturunan dari mereka. 

Karena pemimpin yang dipilih bermukim di daerah pegunungan sehingga 

pemimpin tertinggi itu disebut sebagai pappuangang Puttada. 

Seiring dengan perkembangan wilayah pemukiman masyarakat tersebut 

semakin meluas sehingga dibentuklah sebuah kerajaan di Sendana dan Lembaga 

adat pappuangang mengangkat salah satu orang untuk menjadi pemimpin 

kerajaan yang diberi gelar sebagai mara’dia. Dimasa pemerintahan ini bendera 

pusaka cakkuriri dijadikan sebagai bendera kerajaan dan i po’ga sebagai senjata 

kerajaan. Pengibaran bendera cakkuriri juga diadakan pada waktu-waktu tertentu. 

 

Muhammd Ali mengatakan bahwa : 

 
“Tradisi Pappuangang pada awal kemunculannya dilakukan pada waktu-
waktu tertentu baik pada saat ada rencana memerangi kerajaan, pada saat 
mampu melawan musuh yang memerangi, pada saat ada wabah penyakit 
sampai hilangnya wabah penyakit maupun pada saat panen berhasil atau 
tidaknya panen tersebut bendera harus tetap dikibar sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan yang ada, karena ketika tidak sesuai dengan aturan 
yang ada maka akan mendapat bala. Kemudian pelaksanaannya pun 
diadakan setiap setahun sekali, ditandai dengan masyarakat mengunjungi 
puncak gunung Sendana 3 hari sebelum acara pelaksanaannya dengan 
tujuan mengirimkan do’a kepada leluhur dan bertasbih sebanyak 3000 kali 
namun dari tahun ke tahun tradisi ini mengalami sebuah pergeseran makna 
dan pelaksanaannya pun dikondisikan dengan keadaan masyarakat saat ini 
sehingga pelaksaannya diadakan setiap 4 sampai 5 tahun sekali”3 

 

 

2Hamzah Aras (40) Tahun Sekretaris Desa, Wawancara di Kantor Desa, 11 Oktober 2022 

3Muhammad Ali (62) tahaun; Tokoh Perangkat Adat Desa Puttada, Wawancara, dirumah 

Kediaman, 11 Oktober 2022 
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Muhammad Ali adalah salah satu tokoh adat yang meyakini akan adanya 

musibah apabila melaksanakan tradisi pappuangang tidak sesuai dengan aturan 

yang berlaku. Adapun aturan-aturan yang dimaksud yaitu pada saat mengadakan 

tradisi pappuangang seluruh tokoh perangkat adat beserta dengan tugas-tugasnya 

harus hadir dan terlibat dalam upacara tersebut, jika salah satu diantara mereka 

tidak hadir dan terlibat maka upacara dalam pelaksanaan tradisi pappuangang 

harus dihentikan. Dalam pelaksanaan tradisi pappuangang seluruh masyarakat 

boleh mengikuti pelaksanaannya, baik dari seluruh masyarakat Kecamatan 

Sendana, diluar wilayah Kecamatan Sendana maupun diluar wilayah Sulawesi 

Barat. 

Sri Setiawati Madjo mengatakan : 

 
“I lalanna pappogauang adza’na pappuangang se’iya poleang ma’ita mo 
tosumbaling Kecamatan Sendana, tapi’diang tu’u anu andang mala 
dilippa sangga taua-tau mattentu pa mala mittama mappogau.” 
 

Artinya : 

 
“Dalam pelaksanaan Tradisi Pappuangang seluruh masyarakat hadir 
menyaksikan bahkan sampai diluar wilayah kecamatan Sendana, tetapi ada 
batas-batas yang tidak bisa dilewati karena hanya orang-orang tertentu 
yang berhak masuk didalamnya.”4 

 

Bahri juga mengatakan : 

”Inggannama’ meccoe’ wattunna kalas annang (6) SD, me’di tau-tau 
mapperoa’, tau Puttada’ mo tau sumbaling poleangi mapperoa’.” 

 

Artinya : 

“Terakhir saya mengikuti pas masih kelas 6 SD, memang banyak 
masyarakat yang ikut memeriahkan acara ini, baik dari masyarakat 
Puttada sendiri maupun masyarakat luar Kecamatan Sendana.”5 
 

 
4Sri Setiawati Madjo (45) Tahun; Guru SD.N. 3 Mosso, Wawancara, di Kantor SD. N. 3 

Mosso, 10 Oktober 2022  

5Bahri (53) Tahun; Imam Masjid Nurul Ansar Puttada, Wawancara, dirumah kediaman, 

11 Oktober 2022 



46 
 

 
 

Dengan menyimak dan menelaah hasil wawancara diatas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Puttada selama ini menganggap tradisi 

pappuangang merupakan tradisi yang sangat sakral sehingga menjalankan tradisi 

tersebut adalah sebuah keharusan dan menjadi salah satu tradisi turun temurun 

dari nenek moyang. 

 

2. Perubahan Tradisi Pappuangang Dari Masa ke Masa 

Dalam mempelajari keberlangsungan hidup masyarakat tentu tidak akan 

pernah terlepas dari tradisi, adat istiadat, kebiasaan, budaya dan kepercayan. 

Semua akan melekat pada diri masyarakat khususnya pada masyarakat Desa 

Puttada Kecamatan Sendana Kabuppaten Majene. Tradisi ini adalah salah satu 

tradisi yang sangat penting untuk dilestarikan dan dijaga dengan baik. Selain itu 

masyarakat juga menganggap bahwa tradisi ini sudah menjadi sebuah keharusan 

untuk dilaksanakan, sebab ketika tradisi ini ditinggalkan maka akan mengundang 

bala atau bencana. Adapun salah satu cara masyarakat Desa Puttada dalam 

menjaga kelestarian budaya ini yaitu dengan memperkenalkan tradisi 

Pappuangang ini ke khalayak umum.  

Jadi tradisi pappuangang sudah sangat melekat pada masyarakat Desa 

Puttada, dimana tradisi tersebut lahir dan mengakar dilingkungan masyarakat 

yang kemudian mengalami perkembangan pesat sehingga tradisi ini dijadikan 

sebagai warisan budaya. Menurut penulis tradisi pappuangang merupakan 

kegiatan yang berawal dari nilai-nilai yang dianggap keramat. Sehingga dalam 

pelaksanaan upacaranya harus betul-betul sesuai dengan ketentuan-ketentuannya 

dan harus dalam keadaan hati yang suci, dalam artian harus diawali dengan niat 

yang baik. Seperti yang dikatakan oleh Hamma : 

 
“Iya dzi’e adza’ pappuangang lewa’i makarra’na, anna adza’ pole dzi 
kanne’ uttuta’ iya mo tu’u anna simata na nipogau’i, moa melo’ tau 
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mappogau dzi’e adza’e harusi tau mannia’ tongang anna’ nipaccingngi 
ate’. 
 

Artinya : 
 

“Tradisi pappuangang ini merupakan tradisi yang sangat sakral dan 
merupakan turunan langsung dari nenek moyang. Sehingga sangat perlu 
untuk dilesatikan, dan tradisi ini juga menjadi sebuah identitas bagi Desa 
Puttada itu sendiri. Karena kesakralan tradisi ini sehingga ketika ingin 
mengadakan pelaksanaan tradisi harus diawali dengan niat yang baik dan 
dalam keadaan hati yang bersih”6 

 

Ciri utama masyarakat adat yaitu ditandai dengan adanya kestabilan atau 

keseimbangan dalam menciptakan masyarakat yang harmonis. Dalam 

menciptakan masyarakat yang rukun dapat dipengaruhi oleh dua prinsip. Pertama, 

masyarakat harus menjaga kelanjutan makhluk hidup. Kedua, masyarakat harus 

menjaga kelanjutan alam. Seperti yang terkandung di dalam dua prinsip tersebut, 

maka dapat dikatakan bahwa aspek penjagaan menggambarkan kelangsungan, 

ketetapan dan keseimbangan. Hukum masyarakat adat diciptakan untuk mengurus 

urusan masyarakat, makhluk hidup dan alam.  

Oleh sebab itu, hukum yang terwujud dalam sebuah tradisi harus 

dilanjutkan secara turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya untuk 

menjamin terbentuknya kestabilan. Namun bukan berarti masyarakat adat dan 

hukum adat lainnya selamanya bersifat tetap, kedua hal tersebut pasti akan 

mengalami yang namanya perubahan.7 

Sama halnya dengan tradisi yang ada pada masyarakat Desa Puttada 

Kecamatan Sendana Kabupaten Majene yang mengalami perubahan, baik 

perubahan dalam syarat-syarat pelakasanaan, waktu pelaksanaan maupun 

 

6Hamma MS (61) Tahun; Kepala Desa, Wawancara di Rumah Kediaman, 06 Oktober 

2022 

7Nandang Sutrisno; Permanensi dan Dinamisitas Hukum: Konsep Perubahan Dalam 

Berbagai Tradisi Hukum, (No. 5 Vol 3, 1996) h.63 
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perubahan dalam fungsinya. Masyarakat sendiri meyakini bahwa di dalam tradisi 

tersebut telah mengalami perubahan dari masa ke-masa. Seperti yang dikatakan 

oleh Muhammad Ali: 

 
“udzu dzianna dzipogau adza’ pappuangang mappakei boe, tapi wattu 
polena agama Islam nasullei jadzi tedzong bonga na pake. Mane’ nita toi 
kondisinna se’iya anna nasulleimi menjadzi tedzong lotong muane.” 
 

Artinya : 
 

“Dalam proses pelaskanaannya yaitu pada saat pemotongan hewan tradisi 
pappuangang dahulu menggunakan babi, namun setelah kedatangan 
Islam hewan tersebut diganti menjadi kerbau bonga yang dikenal sebagai 
kerbau termahal. Kemudian seiring perkembagan zaman dan ditinjau dari 
kondisi ekonomi masyarakat sehingga terjadi perubahan yaitu dengan 
menggunakan kerbau hitam jantan”8 

 

Tradisi pappuangang yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Puttada 

dahulu digelar pada waktu-waktu tertentu, baik pada saat pengangkatan mara’dia, 

adanya peperangan, wabah maupun pada saat panen.  

Hamzah Aras mengatakan bahwa : 

 
“Iya dzi’e adza’ pappuangang lambi’ dzi te’e napogau dzuai se’iya dzi 
desa Puttada apa melo’I na hargai to dziolo’na anna na pamarendengi 
adza’na anna andangi na pelei adza’na.” 

 
Artinya : 
 

”Tradisi pappuangang sampai saat ini masih dilaksanakan oleh 
masyarakat Desa Puttada bertujuan untuk menghargai para leluhur dan 
untuk melestarikan budaya tersebut agar tidak tertinggal oleh zaman.”9 

 

3. Pendukung Tradisi Pappuangang 

Tradisi pappuangang merupakan salah satu trdisi atau kebudayaan dari 

masyarakat Desa Puttada di Kabupaten Majene. Tradisi ini adalah salah satu 

 

8Muhammad Ali (62) Tahun; Tokoh Perangkat Adat Desa Puttada, Wawancara, di 

Rumah Kediaman, 11 Oktober 2022  

9Hamzah Aras (40) Tahun; Sekretaris Desa Puttada, Wawancara, di Kantor Desa 

Puttada, 11 Oktober 2022 
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tradisi warisan dari para leluhur, namun sampai saat ini tradisi pappuangangmasih 

sangat eksis di kalangan masyarakat khususnya masyarakat Desa Puttada itu 

sendiri. Berikut adalah beberapa unsur-unsur pendukung sehingga tradisi 

pappuangang masih eksis dikalangan masyarakat sampai saat ini: 

 

1. Suku  

Kabupaten majene merupakan salah kabupaten yang terdapat di provinsi 

Sulawesi Barat dengan memiliki potensi budaya yang sangat beragam, salah 

satunya yaitu tradisi pappuangang. Tradisi pappuangang berasal di daerah 

Kecamatan Sendana tepatnya di Desa Puttada. Pada umumnya masyarakat Desa 

Puttada merupakan etnis atau suku mandar, dimana suku ini sangat terkenal 

dengan tradisinya. 

Suku mandar adalah suku asli dari Provinsi Sulawesi Barat. Suku mandar 

mempunyai tradisi adat dan bahasa yang sangat kuat. Mayoritas suku  mandar 

yaitu agama Islam, dimana sekitar 90% adalah  beragama Islam, sedangkan  10% 

beragama non muslim sehingga menyebabkan tradisi adat dan budaya suku 

mandar kebanyakan dipengaruhi oleh budaya Islam.10 

 

2. Sistem Kekerabatan  

Sistem kekerabatan adalah suatu sistem yang memiliki pengaruh besar 

dalam struktur kehidupan manusia. Kekerabatan adalah salah satu prinsip dasar 

dalam mengatur individu. Oleh sebab itu, sistem keturunan atau kekerabatan 

tersebut dapat terbagi menjadi kedalam beberapa bagian.11 

Dalam tradisi pappuangang sistem kekerabatan juga sangat terjalin dengan 

erat dimana seluruh masyarakat di Desa Puttada hidup dalam kerukunan dan 

 
10Tasrifin Tahara & Syamsul Bahri; Spirit Nilai Budaya Maritim dan Identitas Orang 

Mandar *Volume 9, No. 2, Desember 2018: 249-259) h.252 

11Azman Ismail; Adabiya (Volume 17, No. 33, Agustus 2015) h.27-28 



50 
 

 
 

hubungan silaturahmi yang sangat baik, bahkan diluar dari Desa tersebut pun 

saling hidup rukun. Sesuai dengan pengamatan dan analisa peneliti terkait dengan 

pelaksanaan tradisi pappuangang dimana tradisi ini dilaksanakan sesuai atas 

kehendak atau kemauan sendiri. Walaupun tradisi ini terkenal dengan 

kesakralannya namun tidak ada unsur paksaan dalam pelaksanaannya.  

Sehingga masyarakat Desa Puttada tidak merasa terbebani sedikit pun 

dengan hadirnya tradisi pappuangang ditengah-tengah mereka, melainkan 

masyarakat diberikan kebebasan dalam memilih apakah ingin mengikuti 

rangkaian pelaksanaan tradisi pappuangang atau tidak. Hal inilah yang 

menyebabkan sehingga tradisi dapat berkembang dengan baik dan keberadaannya 

pun sangat diterima oleh masyarakat. Selain itu masyarakat Desa Puttada sangat 

menghargai dan menjunjung tinggi ikatan tali persaudaraan.  

 

Hamma Ms mengatakan : 

“Apa iya dzi’e adza makarra sanna’i jadzi me’di Desa melluppu 
mappamaroa pallawanganna iya mo tu’u desa Pundau, Leppangang, 
Binanga, Tappagalung, Lappoho, Paminggalang dan Puttada.” 
 

Artinya : 

 
“Karena tradisi ini menyangkut tradisi sakral sehingga ada beberapa Desa 
yang ikut berpartisipasi diantaranya Desa Pundau, Leppangang, Binanga, 
Tappagalung, Lappoho, Paminggalang dan Puttada.”12 
 

Kamaruddin juga mengatakan : 

 
“Wattu andziappa ni pogau adza’ pappuangang inganna na se’iya 
poleangi siola-ola mambahas doi na napake, mulai se’iya dzi Puttada 
lambi se’iya dzi sumbaling Puttada mappiwei nasang sumbangang.” 
 

Artinya : 

“Sebelum pelaksanaan tradisi pappuangang seluruh masyarakat 
berkumpul untuk melakukan musyawarah tentang dana yang akan 

 
12Hamma Ms (61) Tahun; Kepala Desa, Wawancara, di Rumah Kediaman, 06 Oktober 

2022  
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digunakan dalam acara, kemudian seluruh masyarakat baik masyarakat 
Desa Puttada maupun masyarakat luar ikut memberikan sumbangsih.”13 
 

Tradisi pappuangang yang diadakan oleh masyarakat Desa Puttada dapat 

mempererat hubungan tali persaudaraan, khususnya pada Desa yang ikut 

berpartisipasi dalam tradisi pappuangang, selain itu dengan adanya pelaksanaan 

tradisi ini dapat menumbuhkan rasa kebersamaan. Masyarakat Desa Puttada 

menganggap bahwa tradisi pappuangang mempunyai nilai untuk 

mempertahankan dan melestarikan tradisi tersebut. 

 

3. Sistem sosial (Stratifikasi Sosial) 

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kita jumpai berbagai kelompok 

masyarakat yang mempunyai tingkatan sosial yang berbeda antara kelompok 

masyarakat lainnya. Dengan adanya tingkatan stratifikasi tersebut sehingga terjadi 

sebuah stratifikasi sosial. Sistem stratifikasi merupakan perbedaan penduduk atau 

masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara bertingkat.14 

Stratifikasi sosial dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu, 

stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi tertutup yaitu 

stratifikasi yang setiap anggota masyarakatnya tidak dapat berpindah keringkat 

yang lebih tinggi atau pun yang lebih rendah. Sedangkan stratifikasi sosial terbuka 

merupakan sistem stratifikasi yang setiap anggota masyarakatnya dapat 

berpindah-pindah dari satu tingkatan ketingkatan yang lainnya. Stratifikasi sosial 

dalam tradisi pappuangang mempunyai sifat yang tertutup, karena tidak semua 

orang bisa menempati lapisan dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Apabila 

akan melaksanakan tradisi pappuangang, orang tersebut harus memotong kerbau 

 
13Kamaruddin (64) Tahun; Tokoh Perangkat Adat Desa Puttada, Wawancara, dirumah 

Kediaman, 11 Oktober 2022  

14Binti Maimunah; Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas Dalam Perspektif Sosio log i  

Pendidikan h.26-27 
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jantan agar proses pelaksanaan tradisinya semakin sempurna.  Adapun pakaian 

yang digunakan oleh masyarakat tersebut dalam melaksanakan upacara tradisi 

pappuangang berbeda dengan pakaian masyarakat umum lainnya. Masyarakat 

yang mengikuti seluruh rangkaian acara dan memiiki keterlibatan langsung 

pelaksanaan tradisi menggunakan pakaian-pakaian adat.15 

 

4. Motif dan Tujuan Pelaksanaan Tradisi Pappuangang 

Tradisi pappuangang merupakan salah satu bentuk pelestarian kebudayaan 

yang dilakukan oleh masyarakat adat Sendana di Kabupaten Majene, khususnya 

pada masyarakat Desa Puttada. Masyarakat lebih mengenal tradisi pelestarian 

budaya ini dengan sebutan tradisi pappuangang. Sebab tradisi ini sudah ada sejak 

zaman nenek moyang dan masih tetap ada sampai saat ini bahkan telah menjadi 

tradisi yang sakral.16 

Tradisi pappuangang adalah tradisi yang dilaksanakan dengan tujuan 

untuk menghormati leluhur dan pelestarian budaya. Pertama, proses pelaksanaan 

tradisi ini diawali dengan melakukan pencucian benda pusaka (i po’ga). Dimana 

dalam proses ini terdapat makna yang sakral sehingga masyarakat dapat 

mengetahui tentang tanda-tanda perubahan keadaan lingkungan sekitarnya. Selain 

itu memiliki makna pesan spiritual dalam kehidupan, seperti jeruk nipis 

menggambarkan apabila ada orang yang menceritakan keburukan, maka harus 

dihadapi dengan kesabaran. Kedua, pemotongan kerbau (manggere tedhong) yang 

mempunyai makna pesan spiritual.  Misalnya ketika hendak melakukan sesuatu 

maka sangat penting untuk menjaga kesabaran.  

 
15Denti Depita; Stratifikasi Sosial Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa 

Runyai Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan  (Lampung, 2019) h.178-179 

16Bella Fadhilatus Sanah & Nur Hadi; Tradisi Methik Pari Dalam Bingkai Realitas Sosial 

Keagamaan Masyarakat Tani Dusun Ngadirejo (Jurnal Integrasi, 1(4), 2021) h.50 
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Ketiga, pengibaran bendera (mappalelo cakkuriri) mempunyai makna 

perjuangan dalam menyebarkan Islam, baik menggunakan benda hidup maupun 

benda mati sehingga manusia dapat memahami siapa penciptanya. Kempat, mandi 

adat (mappandoe ada’) yang menggambarkan pesan spiritual kepada 

masayarakat, yaitu apabila hendak melakukan sesuatu harus dalam keadaan bersih 

dan suci. Kelima, pertunjukan seni (pogiling) mempunyai makna pesan spiritual, 

baik untuk media syiar atau media dakwah, sebagai bentuk komersial dengan 

nilai-nilai budaya maupun untuk mengekpresikan diri.17 Pada hakikatnya 

perkembangan tradisi pappuangangdalam kehidupan masyarakat tetap berpegang 

pada aturan-aturan. Perilaku sosial yang terdapat dalam tradisi ini memiliki motif 

dan tujuan yang sangat jelas. Sehingga untuk dapat mencapai tujuan yang ingin 

ditegakkan harus mempunyai makna yang jelas.  

 

C. Prosesi Tradisi Pappuangang Masyarakat Adat Sendana di Kabupaten 

Majene 

Dalam acara pengibaran bendera cakkuriri ada beberapa tahap pelaksanaan 

yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut : 

1. Pra Pelaksanaan 

Sebelum tradisi pappuangangdilaksanakan masyarakat Desa Puttada 

berkumpul disatu tempat untuk melakukan musyawarah yang membahas tentang 

rangkaian acara yang akan diadakan. Selain itu, dibahas juga tentang anggaran 

atau sumbangan yang akan diberikan kepada penanggung jawab. Pelaksanaan 

tradisi pappuangang tidak berjalan begitu saja melainkan telah menjalani proses 

akulturasi dengan hukum adat istiadat yang berlaku secara turun temurun di 

 

17Masruq, Abdul Khalik & Nurhidayat Said; Pesan Spiritual Tradisi Mappalelo Cakkuriri 

Suatu Pendekatan Fenomenologi  (Volume 2 No 1 Oktober 2020) h.7 
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masyarakat Desa Puttada. Dalam acara pengibaran bendera cakkuriri ada 

beberapa tahap pelaksanaan yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut : 

Satu bulan sebelum acara dilaksanakan masyarakat Desa Puttada 

mendatangi atau menziarahi gunung yang merupakan tempat pelaksanaan tradisi 

pappuangang, selain menziarahi gunung tersebut masyarakat juga berdzikir dan 

mengirimkan do’a kepada para leluhur. Selanjutnya satu bulan kedepan 

masyarakat akan melakukan pemotongan kerbau digunung tersebut dan kemudian 

akan diarak ke tempat pemukiman masyarakat Desa Puttada. 

 
2. Pelaksanaan 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti terkait dengan prosesi tradisi 

pappuangangmasyarakat adat Sendana di Kabupaten Majene dapat disimpulkan 

bahwa ada beberapa proses yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan tradisi 

pappuangang, berikut prosesi yang dilaksanakan dalam tradisi pappuangang 

diantaranya : 

 

a. I Po’ga 

Sebelum hari pelaksanaan tradisi pappuangang masyarakat adat Sendana 

di Kabupaten Majene diadakan, terlebih dahulu para tokoh pemangku adat 

melakukan musyawarah untuk penetapan susunan mengenai siapa saja yang akan 

duduk dalam acara pengibaran bendera pusaka cakkuriri, baik penetapan tomatua, 

topapo, todzibonde, pepatoko, sando, paccera maupun sobo. Adapun sarana dan 

bahan-bahan yang akan digunakan dalam pencucian benda pusaka antara lain : 

1. Mangkuk atau piring 

2. Dupa atau kemenyang 

3. Pappa undungan 

4. Jeruk nipis tujuh buah 
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Dalam pelaksanaan pencucian benda pusaka tersebut tomatua 

memerintahkan sando mendampingi tomatadzang mengambil benda pusaka 

diruang penyimpanan. Kemudian benda pusaka dibawa ketempat dimana para 

pemangku adat duduk, benda pusaka yang berupa pedang langsung diberikan 

kepada tomatua, sando mulai membakar dupa dan tomatua memegang benda 

pusaka dengan sarungnya menggunakan kedua tangannya dalam posisi tegak 

lurus.  Seluruh pemangku adat menatap pedang pusaka dan tomatua mulai 

berbicara apakah pedang pusaka tersebut ada kelainan, hal tersebut dikarenakan 

keadaan benda pusaka kadang retak dan kadang rata.  

Selanjutnya benda pusaka tersebut digosok dan dibersihkan menggunakan 

jeruk nipis, kemudian bekas jeruk nipis tersebut dijatuhkan ke dalam mangkuk 

atau piring. Jika pedang pusaka sudah dibersihkan maka tomatua memasukkan 

kembali ke dalam sarungnya dan dikembalikan ketempat semula yang diakhiri 

dengan pembacaan do’a bersama. 

 

b. Manggere Tedhong (Pemotongan Kerbau) 

Sebelum acara pengibaran bendera dimulai maka terlebih dahulu harus 

melakukan pemotongan kerbau. Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi 

dalam pemotongan kerbau : 

1. Kerbau hitam 

2. Jantan 

3. Sehat 

4. Minimal berumur dua tahun 

 

Waktu pelaksanaan pemotongan kerbau dilaksanakan di pagi hari 

bertepatan dengan hari pelaksanaan pengibaran bendera cakkuriri.  Pada saat 

pemotongan kerbau, darah kerbau diambil dan diteteskan diatas piring yang 
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kemudian dicampur dengan menggunakan tepung beras. Sebelum bendera 

cakkuriri dikibarkan maka terlebih dahulu dicera oleh paccera, selanjutnya para 

pemangku adat juga ikut dicera mulai dari pappuangang, tomatua, topapo, 

todzibonde bahkan seluruh masyarakat umum yang ikut hadir. Adapun alat yang 

digunakan dalam maccera adalah bangun tuo (sejenis tumbuhan). 

 

c. Mappalelo Cakkuriri 

Sebelum menuju lokasi upacara tradisi pappuangang yang terletak di 

puncak gunung sendana, seluruh perangkat adat berukumpul di tempat dimana 

penyimpanan benda pusaka. Kemudian diawali dengan pembacaan do’a yang 

dipimpin oleh puang kali (penghulu). Setiap perangkat adat menjalankan tugas 

sesuai dengan tingkat jabatannya, baik yang bertugas memegang baku yang berisi 

bendera pusaka atau bendera cakkuriri, memegang susuran (tiang), gendang, 

maupun paundungan (tempat pembakaran dupa). Sedangkan keris pusaka (i 

po’ga) di pegang oleh orang yang bergelar tomatadzan, kemudian seluruh 

perangkat adat menuju ke puncak gunung sendana dengan membawa benda 

pusaka yang diringi bunyi-bunyian gendang. 

Sesampainya di lokasi upacara tradisi pappuangang, seluruh pemangku 

adat melanjutkan tugasnya masing-masing, pada saat talu sando menyiapkan 

bahan-bahan untuk ziarah ke kuburan leluhur. Setelah persiapan selesai pemangku 

yang bergelar salaga (dewan pertimbangan jaringan)dan perangkatnya naik ke 

puncak buttu suso mengambil obat berupa dedaunan yang disebut sebagai 

bangungtuo untuk seluruh masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan upacara 

tradisi pappuangang, ketika bahan (alisi-alisi) sudah lengkap maka para 

pemangku adat mulai berziarah ke makam leluhur. Berikut adalah tugas-tugas 

para pemangku adat : 

1. Pappuangang bersiarah ke kubur Tomesarung bulawang 
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2. Tomatua bersiarah ke kubur Puang tamalai 

3. To papo bersiarah ke kubur Palambusan 

4. Todzibinde ke kubur Galung 

5. Tomatadzan ke kubur Barandai 

 

Ketika para peziarah kembali maka seluruh persiapan upacara tradisi 

pappuangang mulai dilaksanakan. Baik pemangku adat yang bertugas memegang 

susuran (tiang) maupun yang bertugas memegang bendera cakkuriri segera 

menuju ke tempat yang sudah ditentukan. Kemudian bendera yang dibawah oleh 

pemangku adat yang bergelar tomatadzan segera mengikatkan bendera cakkuriri 

ke tiang yang sudah disediakan dan dibantu kurang lebih sepuluh orang untuk 

memegang bendera cakkuriri, setelah itu pemangku adat yang bertugas 

memegang mangkok berisi darah kerbau yang dicampur dengan tepung beras 

diberikan kepada paccera (sando). Bendera cakkuriri segera dicera oleh 

paccera(sando), diikuti oleh pappuangang, tomatua, topapo, todzibonde, 

tomatadzan sampai seterusnya.  

Kemudian dilanjutkan acara pemanna taroala (ikrar) pemangku adat dan 

anak pattola (kader perangkat adat). Dalam acara pemanna ada aturan-aturan 

tertentu yang harus dipenuhi, apabila isi taroala pemanna tidak sesuai dengan 

isinya seperti pemanna tomatadzan membaca isi taroala tomatua maka 

pembacaan taroalanya akan langsung di berhentikan oleh petugas. Oleh sebab itu, 

dalam menyampaikan taroala harus sesuai dengan jabatan, tugas dan fungsinya. 

Berikut adalah struktur lembaga adat yang harus dipahami dalam menyampaikan 

taroala: 
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Pappuangang

Tomatua

Topapo

Todzibonde 

Tomatadzan 

Sando Baku

Sando Banua 

Pambawa 
Ganrang

Sobo

Pepatoko

Paccera

Salaga 

Pambawa 
Paundungang

Pambawa 
Baku

Pambawa 
Susuran

Pambawa 
Pakka

Passanda

Pemanu

Puang Kali

Sarung

Passippi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar : Struktur Lembaga Adat Desa Puttada Kec. Sendana  

 

1. Tomatua, adalah julukan kepada anak pertama yang dianggap sebagai anak 

tertua dari saudara-saudaranya. Tomatua bertugas sebagai kordinator bidang 

pertahanan dan keamanan, dan ketika terjadi sebuah perang tomatua inilah 

yang akan mengkordinasi seluruh masyarakat untuk mengatur strategi yang 

akan digunakan. 

2. Topapo, adalah julukan kepada orang yang giginya sudah ompong. Topapo 

bertugas sebagai kordinator pertanian dan perkebunan, dan ketika terjadi 

kegagalan panen atau masalah lainnya yang berhubungan dengan bidang 

tersebut maka topapo akan bertanggung jawab dan memberikan solusi kepada 

masyarakat. 

3. Todzibonde, adalah julukan kepada orang yang melakukan perjalanan 

melewati pantai, dimana dalam bahasa mandar disebut bonde’. Todzibonde 
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bertugas sebagai kordinator bidang kelautan, perikanan dan peternakan. Jadi, 

todzibonde ini mengatur seluruh permasalahan dalam bidang tersebut. 

4. Perwakilan Paminggalang,adalah pemangku adat yang berasal dari Desa 

Paminggalang. 

5. Perwakilan Somba, adalah pemangku adat yang berasal dari daerah Somba. 

Pemangku adat ini bertugas sebagai rambu-rambu, ia berhak melarang atau 

mengingatkan masyarakat dan pemangku adat apabila melakukan kesalahan. 

6. Pallato kanan, dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai dewan 

keseimbangan. Pallato kanan ini merupakan perwakilan dari daerah Onang 

atau Tubo, ia bertugas mengawasi pemangku adat berada diwilayah tersebut 

agar tugas dan wewenangnya berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

7. Pallatto kaeri, dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai dewan 

keseimbangan. Pallato kaeri ini merupakan perwakilan dari daerah Mosso, ia 

bertugas mengawasi pemangku adat berada diwilayah tersebut agar tugas dan 

wewenangnya berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

8. Anak pattula, adalah perwakilan masyarakat yang dipilih langsung oleh 

masyarakat. Anak pattula bertugas sebagai kader pemangku adat, jadi ia 

merupakan penyambung antara masyarakat dan pemangku adat.  

9. Tomatadzan, pemangku adat yang bertugas untuk mempertahankan 

kedaulatan, keutuhan dan keselamatan masyarakat. Ia juga bertugas 

menegakkan ketertiban antara masyarakat dan pemangku adat. 

 

Dalam menyampaikan taroala pemanna harus memegang pedang atau 

keris dan hanya  taroala pertama yang berhak memegang keris menghadap 

ketiang cakkuriri yaitu tomatua, sedangkan pemanna yang lain hanya memgang I 

po’ga. Pappuangang atau tokoh perangkat adat dapat menyampaikan taroalanya 

apabila dalam pelaksanaan dihadiri oleh mara’dia (raja), dan pappuangang yang 



60 
 

 
 

harus pertama kali menyampaikan taroala, kemudian disusul oleh tomatua sampai 

seterusnya. Sebab pappuangang dan mara’dia (raja) yang pantas menerima 

persembahan pemanna dari pemangku adat lainnya. Berikut ini adalah kalimat 

pemannadalam taroala pemangku adat : 

 

Pemanna pappuangang: 

“Ta’dzinditia ulu jalanatomadi mellete di petawung maroro tarrare di allo 
tallipi di bongi  mappikkirri pabanua.” 
 

Terjemahan : 

 “Inilah pemimpin berdiri di atas kejujuran dan kebenaran tidak tenang di 
siang hari tidak tidur di malam hari memikirkan massyarakatnya.” 
 

Pemanna Tomatua : 

“Ta’dzinditia buttu buttu’u lappar-lappar’u lebo-lebo u  tau-tau. 
Madzondong duambongi  anna nadzian mappao lai anu  tandziadza 
odibiasa inna naminberena  tomuane die mona  sapulo tedzong  upaulu  
dilalanna sangaloh dinau bakaruh tadianma angayata’.” 
 

Tejemahan : 
 
 “inilah gunung, gunung adalah gunung saya, dataran adalah dataran saya, 
laut adalah laut saya, besok atau lusa kalau ada orang yang berbuat tidak 
sesuai adat istiadat atau ada orang yang akan mengacau kampung kita 
maka sayalah di garis depan.” 
 

Setelah semua pemanna menyampaikan taroalanya maka berakhir juga 

seluruh rangkaian upacara pengibaran bendera di puncak buttu suso. Perangkat 

adat membawa seluruh bawaannya masing-masing sesuai dengan tugas dan 

fungsinya untuk kembali kedataran Puttada tanpa diiringi bunyian gendang. 

Setelah sampai dirumah tempat penyimpanan benda pusaka, rombongan 

penggerak pusaka tidak diperkenankan menaiki rumah tempat penyimpanan 

sebelum kepala kerbau dipasang pada anak tangga pertama. Apabila romobongan 

penggerak pusaka telah berada di rumah penyimpanan maka benda pusaka 

langsung disimpan ke dalam kamar penyimpanan. 

 

 



61 
 

 
 

d. Mappandoe’ Ada’ (Mandi Adat) 

Pada saat menjelang sore hari rombongan pelaksanaan tradisi 

pappuangang telah kembali dari puncak gunung Sendana, sando akan 

menyiapkan tiga tempat air yang besar dan terbuat dari tanah liat atau masyarakat 

mandar sering menyebutnya katoang, kemudian menyiapkan tujuh wangi-

wangian dari rerumputan. Sando menjalankan tugasnya yaitu mengisi katoang 

dengan menggunakan air dan wangi-wangian. Ketika memasuki waktu magrib 

maka petugas passamba (mu’adzin) siap pada posisinya masing-masing. 

Dimana petugas satu dibagian timur, petugas kedua dibagian selatan, 

petugas ketiga dibagian barat, dan petugas keempat dibagian utara perkampungan 

Desa Puttada. Apabila adzan sudah dikumandangkan maka keempat petugas 

passamba tadi ikut mengumandangkan adzan sesuai dengan posisi yang sudah 

ditentukan. Air yang digunakan oleh sando didiamkan paling sedikit selama tiga 

malam atau lebih tetapi harus bersifat ganjil. Seluruh pemangku adat berkumpul 

disatu tempat dimana sando menyimpan air yang akan digunakan, setelah itu 

mereka mengatur posisi duduk yaitu posisi jongkok mulai dari pappuangang, 

tomatua, topapo, todzibonde, sarung, tomatdazan, paccera sampai dengan 

masyarakat umum yang hadir ditempat teresebut.  

Sando mulai pelan-pelan menyiramkan air kepada para pemangku adat 

termasuk seluruh masyarakat umum yang hadir. Kemudian sisa air yang 

digunakan dapat dibawa pulang sebagai berkah, dan kegiatan mandi adat diakhiri 

dengan bersama-sama membaca do’a keselamatan. 

  

e. Pogiling (Pertunjukan Seni Musik) 

Sebagai salah satu bagian dari kebudayaan, maka kesenian menjadi bagian 

terpenting dalam kehidupan masyarakat yang terus mengalami perkembangan dari 

masa kemasa, khususnya pada masyarakat adat Sendana di Kabupaten Majene. 
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Dalam pelaksanaan tradisi pappuangang terdapat juga beberapa pertunjukan seni 

atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Desa Puttada adalah pogiling. Adapun 

jenis pertunjukan seni yang dilakukan adalah pertunjukan seni musik, baik alat 

musik suling, kecapi, gendang maupun rebana. 

 Biasanya pogiling atau pertunjukan seni ini dilaksanakan pada saat 

rombongan pembawa pusaka menuju ke puncak gunung Sendana, perangkat adat 

yang bertugas mulai membunyikan gendang dan rebana, sekaligus pada saat 

memasuki acara pemannataroala, gendang dan rebana harus tetap dibunyikan. 

Kemudian pelaksanaan pogiling dilanjutkan pada saat pelaksanaan mandi adat. 

Setelah itu dilanjut lagi mengadakan pertunjukan seni musik, baik musik rebana, 

gendang, suling maupun kecapi. 

 

3. Pasca Pelaksanaan 

Setelah tradisi pappuangang selesai dilaksanakan seminggu kedepan 

dilanjut lagi dengan acara pestival yang dihadiri oleh tokoh pappuangang 

Sendana, maraqdia, pappuangang Kabupaten Majene, Bupati, aparat 

pemerintahan desa dan seluruh masyarakat Kecamatan Sendana. Pestival ini 

diadakan agar tokoh adat yang tidak sempat hadir mengikuti rangkaian acara 

tradisi pappuangang maka ia berkesempatan hadir dalam acara pestival tersebut, 

adapun kegiatannya yaitu pembacaan puisi mandar, qalindaqdaq (pantun nasehat 

dalam bahasa mandar), menari dan masih banyak kegiatan lainnya. 

 

D. Nilai-nilai Budaya Islam Dalam Tradisi Pappuangang Masyarakat Adat 

Sendana di Kabupaten Majene 

Dalam pelaksanaan prosesi tradisi pappuangangterdapat sebuah nilai yang 

tidak terwujud atau bersifat abstrak. Sehingga membutuhkan penafsiran dalam 
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menentukan sebuah kesimpulan sebab segala hal yang dihasilkan oleh manusia 

memiliki nilai yang dapat membangun kesejahteraan dalam masyarakat.18 

Selain itu rangkaian prosesi tradisi pappuangang juga terdapat nilai-nilai 

yang terintegrasi dengan Islam, sehingga dalam bagian-bagian tradisi 

pappuangang mempunyai nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan 

masyarakat sosial. Baik budaya yang lahir dari perilaku individu atau kelompok 

masyarakat yang mempunyai unsur nilai agama, nilai sosial kemasyarakata, nilai 

kerja, nilai seni, nilai edukasi maupun nilai kebersamaan. 

1. Nilai Religi 

Agama tidak hanya berpengaruh terhadap kepercayaan dan adat istiadat, 

melainkan juga berpengaruh dalam bidang hukum dan ritual-ritual yang dikenal 

dengan istilah budaya. Agama dan budaya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

manusia sebab kedua hal tersebut merupakan sebuah aturan yang datang langsung 

dari tuhan untuk menjalankan kehidupan tanpa melakukan penyimpangan. Agama 

mempunyai letak kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat 

apabila ajaran agama bersanding dengan nilai-nilai budaya yang dapat dijadikan 

sebagai pegangan hidup. Ada beberapa masyarakat yang masih menaati aturan 

dan nilai-nilai tradisi leluhurnya, sebab dengan perilaku tersebut dapat 

memberikan pengaruh yang sangat baik.  

Tradisi pappuangang adalah salah satu budaya masyarakat Desa Puttada 

yang mengandung hubungan antara agama dan budaya. Dalam tradisi 

pappuangang terdapat nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi 

pappuangang seperti sikap saling tolong menolong, selalu bersyukur atas 

limpahan yang diberikan oleh Tuhan, memperbanyak dzikir dan juga sebelum 

 
18Manedhatu Efayatis Sholihah; Relasi Islam dan Budaya lokal (UniversitasIslam  Negeri 

Sunan Ampel Surabaya, 2018) h.70 
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melakukan sesuatu harus diawali dengan niat yang baik dan do’a.19 Dalam Q.S 

Ali-Imran Ayat 19 Allah Swt. Berfirman :  

 

ً يبَعدِْ مَاجَآ ءَ همُُ الْعِلمُْ بَغْ م نَ اوُْتوُْا الْكِتبَ الِاَّ مِنْ يْنَ عِندَْا للهِ اللِْا سلْاَ مُ  وَمَا ا خْتَلَفَ الَّذِ يْنَّ الدِّ اِ م ا

َ يَّنَهمُْ   وَمَنْ يْب ﴾١٩﴿عُ ا لحِْساَبِ يْتِ ا للهَ سرَِ يَ كفْرُْباِ  
Terjemahnya : 
 

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-
orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, 
karena kedengkian diantara mereka. Barangsiapa ingkar terhadap ayat-ayat 
Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya. 

 

2. Nilai Sosial Kemasyarakatan 

Tradisi pappuangang yang ada di Desa Puttada Kecamatan Sendana 

Kabupaten Majene mempunyai nilai sosial kemasyarakatan yang masih dijunjung 

tinggi sampai saat ini, sebab manusia merupakan makhluk sosial dan tidak dapat 

hidup tanpa bantuan orang lain. Berikut adalah nilai-nilai sosial kemasyarakatan 

yang terdapat dalam tradisi pappuangang di Desa Puttada antara lain : 

a. Nilai musyawarah 

Musyawarah adalah salah satu cara yang digunakan oleh masyarakat 

apabila menentukan sebuah keputusan. Di dalam tradisi pappuangang juga 

terdapat sebuah nilai-nilai musyawarh yang harus dijunjung tinggi oleh 

masyarakat puttadasebelum dan setelah melaksanankan tradisi tersebut. Sebelum 

pelaksanaan tradisi pappuangang perlu diadakan sebuah musyawarah, baik untuk 

penentuan waktu pelaksanaan maupun biaya yang akan diperlukan. Dengan 

adanya musyawarah maka terbentuklah susunan kepanitiaan. Dalam Q.S Al-Syura 

ayat 42:38 Allah Swt. Berfirman : 

 
19Maedhatul Efayatis Sholihah; Relasi Islam dan Budaya Lokal (Universitas Negeri 

Sunan Ampel Surabaya, 2018) h.72-76 
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وَمِمَّارَزَقْنهمُْ    ۖ  همُْ شوُْرى بَيْنَهمُْ  وَاَمْرُ ۖ  وَا لَّذِينَْ اسْتجََا بوُا  لرَِبِّهِمْ وَاَ قاَمُوا ا لصَّلوةَ 

 ﴾۳۸﴿ۖ  يُنفْقِوُْنَ 

Terjemahnya : 

 
Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan 
melaksanakan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 
musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari 
rezeki yang kami berikan kepada mereka. 

 

Adapun nilai musyawarah yang terdapat dalam tradisi pappuangang yaitu 

dapat dilihat pada saat sebelum diadakan acara tradisi, seluruh masyarakat mulai 

dari tokoh-tokoh adat, perangkat desa sampai masyarakat biasa semuanya 

berkumpul untuk membahas apa saja yang diperlukan dalam pelaksanaan tradisi 

pappuangang, baik tentang jumlah dana yang akan dibutuhkan dan makanan apa 

yang disediakan pada saat acara tersebut. 

 

b. Nilai Kebersamaan 

Kebersamaan adalah sumber rahmat yang diberikan langsung oleh Allah 

SWT, sebab apabila orang membangun hidup dengan kebersamaan maka Allah 

akan memberkahi hidupnya dengan memberikan rahmat. Dalam Q.S Al-Hasyr 

ayat 59:14 Allah Swt. Berfirman : 

 

رَآ ءِجُدُ رٍ وْ نَكمُْ جَمِيْعاً اِ لاَّ فيِْ قرًُ ى مُّحَصَّنةٍَ اوَْ مِنْ لاَيقُاَ تِلُ  تحَْسَبُهمُْ   ۖ  بأْ سُهمُْ بَيْنَهمُْ شدَِيدٌْ ۖ  وَّ

يَعقِْلوُْنَ ۖ  جَمِيْعاً وَّ قُلوُْبُهمُْ شَتّ  ﴾١٤﴿ۖ  باِنََّهمُْ قوَْمٌ لاَّ  
 
Terjemahannya :  

 
Mereka tidak akan memerangi kamu (secara) bersama-sama, kecuali di 
negeri-negeri yang berbenteng atau dibalik tembok. Bermusuhan diantara 
sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu padahal hati 
mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang 
yang tidak mengerti.  

Dalam tradisi pappuangang terdapat sebuah nilai kebersamaan, nilai 

kebersamaan tersebut dapat kita lihat dalam pelaksanaan prosesi tradisi 
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pappuangang, baik dalam pemotongan kerbau yang dilakukan secara gotong 

royong oleh masyarakat, pengibaran bendera maupun proses-proses lainnya. 

Sehingga pelaksanaan tradisi pappuangang tersebut dapat berjalan dengan baik 

dan sesuai yang diharapkan. 

 

c. Nilai Silaturahmi 

Dalam tradisi pappuangang terdapat sebuah nilai yang masih dijunjung 

tinggi oleh masyarakat Desa Puttada yaitu nilai silaturahmi. Sebab dengan nilai 

silaturahmi hubungan antara masyarakat terjalin dengan baik, dimana biasanya 

masyarakat sibuk sendiri dengan pekerjaannya namun pada saat pelaksanaan 

tradisi pappuangang diadakan seluruh masyarakat Desa Puttada ikut dalam 

pelaksanaan tersebut bahkan masyarakat yang ada diluar Desa Puttada ikut 

meramaikan dan menyaksikan acara pelaksanannya sehingga nilai silaturahmi 

sangat terlihat dalam tradisi pappuangang tersebut. 20Dalam Q.S An-Nisa ayat 

4:36 Allah Swt. Berfirman : 

باِلوَْا لدَِينِْ احِْساَناً وَّ بذِِى القْرُْبى وَالْيَتَمى وَا لْمَسكِينِْ   وَّ
 ً   وَاعْبدُوُا اللهَ وَلَاتشُرِكوُْابهِ شَيْئا

ذِى القْرُْبى وَالجَْارِالجُْنُبِ وَالصَّاحِبِ باِلجَْنْبِ م وَابنِْ السَّبِيْلِِۙ وَمَامَلَكَتْ اَيْمَانُكمُْ  وَالجَْارِ   

﴾۳٦ لَايحُِبُّ مَنْ كاَنَ مُخْتاَلًافخَُوْرًاِۙ ﴿انَِّ اللهَ   

Terjemahnya : 

 
Dan sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukan-Nya dengan 
sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib 
kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga 
jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. 
Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan 
diri. 
 
 

 
20Khaidir; Tradisi Maccera Tappareng di Danau Tempe Kelurahan Limpomajang 

Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020) 

h.65-69 
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3. Nilai Kerja 

Nilai kerja adalah suatu kepercayaan dan perilaku individu tentang ciri-ciri 

dalam bertingkah laku serta tujuan akhir yang ingin dicapai dalam setiap aktivitas 

yang dilakukan.21 Nilai kerja dalam pelaksanaan tradisi pappuangang pada 

masyarakat Desa Puttada adalah sebuah bentuk pelestarian budaya dari warisan 

leluhur, sehingga tercipta sifat dan rasa yang sama dalam kehidupan 

bermasyarakat. Dalam Q.S At-Taubah ayat 9:105 Allah Swt. Berfirman : 

 

وَسَترَُدُّوْنَ اِلى علمِِ الْغَيْبِ وَالشَّهاَدةَِ   ۗ  وَقُلِ اعْمَلوُْفسََيرََى اللهُ عَمَلَكمُْ وَرَسوُْلهُُ وَالْمُؤْمِنوُْنَ  

﴿اكُنْتمُْ تَعْمَلوُْنَ فَيُنَبِّئُكمُْ بِمَ   ۗ١۰۵﴾  

Terjemahnya : 

 
Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat 
pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu 
akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang 
nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” 
 

Nilai kerja dalam kehidupan masyarakat dapat ditandai dengan adanya 

rasa solidaritas seperti yang terjadi dalam tradisi pappuangang dimana 

masyarakat bersama-sama ingin meraih keberhasilan dalam tradisi tersebut 

dengan cara melakukan kerja sama antara masyarakat baik dari awal pelaksanaan 

sampai berakhirnya seluruh rangkaian pelaksaan tradisi Pappuangang. Dengan 

terciptanya nilai kerja dalam tradisi pappuuangang dapat membuat hubungan 

antara masyarakat di Desa Puttada semakin erat antara satu sama lain.  

 

4. Nilai Seni  

Nilai seni merupakan unsur yang kehadirannya sangat dibutuhkan oleh 

manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Seni adalah hasil cipta karya yang 

 
21Sheila Nalyansyah Daryanto; Dinamika Nilai Kerja (Universita Islam Negeri, 2013) 

h.12 
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berbentuk simbolis. Secara umum seni dapat memperkuat dan menumbuhkan 

solidaritas dalam masyarakat, dan nilai seni juga sangat dibutuhkan oleh hasil 

karya manusia. Salah satu nilai seni yang ada dalam tradisi pappuangang dapat 

dilihat pada proses pelaksanaan tradisi tersebut, sebab tradisi ini mempunyai sifat 

sakral sehingga hanya orang-orang tertentu yang dapat memimpin jalannya tradisi 

yakni pappuangang atau tokoh adat itu sendiri. 22 Dalam Q.S Ali-Imran ayat 3:49 

Allah Swt. Berfirman : 

بِّكمُْ   ۗ  وَرَسوُْلًا اِلى بَنيِ اسِرْءِيْلَ  نْ رَّ ينِْ كَهَيْئةَِ الطَّيرِْ   ۗ  اَنيِّْ قدَجِْئْتُكمُْ بآِيةٍَمٍّ نَ الطِّ اَنيِّ اخَْلقُُ لَكمُْ مِّ

ۗ  باِِ ذنِْ ا للهِ مفاَنَفْخُُ فِيهِْ فَيَكوُْنُ طَيرًْا    

Terjemahanya : 

 
Dan sebagai Rosul kepada bani Israil (dia berkata), “aku telah datang 
kepada kamu dengan sebuah tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu aku 
membuatkan bagimu (sesuatu) dari tanah berbentuk seperti burung, lalu 
aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. 

 

Selain itu nilai seni juga dapat dilihat dalam pelaksanaan tradisi 

pappuangang baik dari awal sampai akhir pelaksanaannya, dimana dalam 

pelakasanaan tersebut ada beberapa macam alat musik yang dimainkan seperti 

gendang, seruling, kecapi dan masih banyak lagi alat musik lainnya. 

 

5. Nilai Edukasi 

Edukasi merupakan salah satu aktivitas yang sangat berperan penting 

dalam manambah wawasan, baik dalam perubahan sikap, perilaku maupun 

keterampilan setiap individu.23 Seperti yang terdapat pada tradisi pappuangang 

masyarakat adat Sendana di Kabupaten Majene tepatnya di Desa Puttada.  Tradisi 

pappuangang itu sendiri adalah sebuah warisan budaya dari nenek moyang yang 

 
22Rahmat Denata Dika Putra; Tradisi Pa’jukukang di Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten 

Babntaeng (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021) h.57-58  

23Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunngan Anak Republik Indonesia ;  

Penggunaan Media KIE (2021) h.2 
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harus diteruskan sampai kepada generasi selanjutnya, karena generasi 

selanjutnyalah yang meneruskan tonggak perjuangan dimasa yang akan datang. 

Tradisi pappuangang ini sangat berperan penting dalam membina serta 

membimbing perkembangan dalam bermasyarakat agar dapat menjadi masyarakat 

yang baik dan berguna bagi kehidupan. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi 

pappuangang pun tersampaikan dengan baik kepada masyarakat dan secara tidak 

lamgsung dapat mengatur sikap dan kepribadian mereka.24 Dalam Q.S Al-

Jumu’ah ayat 62:5 Allah Swt. Berfirman : 

 

لوُا التَّوْر ىة ثمَُّ لمَْ يحَْمِلوُْهاَكَمَثَلِ الحِْمَارِيحَْمِلُ اسَفْاَرًا بِئْسَ مَثَلُ القْوَْمِ الَّذِينَْ   ۗ  مَثَلُ الَّذِينِْ حُمِّ

﴾۵﴿وَاللهُ لَايَهْدِى القْوَْمَ الظّلِمِينَْ    ۗ  كذََّبوُْاباِيَتِ اللهِ   

Terjemahnya : 

 
Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian 
mereka tidak membawanya (tidak mengamalkannya) adalah seperti 
keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk 
perumpamaan yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak 
memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. 

 

 Dalam tradisi pappuangang nilai edukasi dapat dilihat pada saat 

dilaksanakannya seluruh kegiatan tradisi pappuangang mulai dari sebelum 

pelaksaan, awal pelaksanaan sampai selesai. Salah satu contohnya yaitu dalam 

tradisi pappuangang ini mengajarkan kepada seluruh masyarakat ketika ingin 

berbuat sesuatu harus mulai dengan niat yang baik, berdo’a kepada Allah dan 

berserah diri atas setiap ketentuan Allah. Tradisi ini juga mengajarkan bahwa 

setiap ingin melaksanaan kegiatan jika dilakukan dengan musyawarah dan kerja 

sama yang baik maka acara tersebut akan berjalan dengan lancar dan sesuai 

dengan harapan. 

 

24Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Penguatan Peran Guru dan Kearifan Loka l  

dalam Globalisasi Pendidikan (Tangeran Selatan, 2012) h.159 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pokok masalah dan sub-sub masalah yang diteliti dalam 

skripsi ini dan kaitannya dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, 

maka dapat dirumuskan tiga kesimpulan sebagai berikut : 

1. Eksistensi atau keberadaan tradisi Pappuangang masyarakat adat Sendana 

di Kabupaten Majene sangat dipengaruhi oleh kondisi keyakinan 

masyarakat, kondisi ekonomi dan pandangan pemerintah Kabupaten 

Majenen khususnya masyarakat Desa Puttada terkait dengan prosesi tradisi 

Pappuangang. Masyarakat Desa Puttada masih sangat meyakini bahwa 

tradisi Pappuangang ini merupakan tradisi yang sangat sakral sehingga 

apabila tradisi Pappuangang ini tidak diadakan sesuai dengan aturan-

aturannya maka akan membawa musibah bagi mereka. 

2. Proses pelaksanaan tradisi Pappuangang masyarakat adat Sendana di 

Kabupaten Majene yang terletak di Desa Puttada terdapat beberapa 

rangkaian seperti I po’ga (Pencucian Benda Pusaka), Manggere’ Tedhong 

(Pemotongan Kerbau), Mappalelo Cakkuriri (Pengibaran Bendera), 

Mappandoe’ Ada’ (Mandi Adat) dan Pogiling (Pertunjukan Seni). 

Pelaksanaan tradisi Pappuangang juga diadakan setiap 4 sampai 5 tahun 

sekali. Kemudian 1 bulan sebelum pelaksanaan tradisi ini masyarakat Desa 

Puttada mengunjungi puncak gunung Sendana (Buttu Suso) dengan tujuan 

menziarahi dan meminta berkat kepada leluhur agar proses pelaksanaan 

tradisi Pappungang berjalan dengan baik. 

3. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Pappuangang masyarakat adat 

Sendana di Kabupaten Majene adalah nilai yang sangat penting dalam 

kehidupan sebab mempunyai tujuan dan manfaat seperti mempererat 

hubungan antar masyarakat khsususnya pada masyarakat Desa Puttada, 

kemudian nilai agama yang terdapat dalam tradisi Pappuangang bertujuan 

untuk mempererat hubungan antara manusia dan Tuhan. Nilai-nilai yang 
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terdapat dalam tradisi Pappuangang tersebut memberi pesan-pesan moral 

bagi kehidupan bermasyarakat. 

 

B. Implikasi Penelitian 

Dengan mengetahui ritual tradisi pappuangang, maka diharapkan 

masyarakat yang ada di Desa Puttada mampu menjaga kelestarian tradisi tersebut. 

Karena tradisi Pappuangang adalah salah satu kekayaan bangsa yang harus dijaga 

dan dilestarikan agar sampai kepada generasi-generasi selanjutnya, serta terdapat 

banyak manfaat yang dapat kita ambil seperti terciptanya hubungan baik antara 

manusia dengan Tuhan, serta hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. 
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