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ABSTRAK 

Nama    : St.Aisya 

Nim   : 40200119047 

Jurusan   : Sejarah Peradaban Islam 

Judul Skripsi  : Tradisi Mappadendang pada Masyarakat Desa 

    Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng 

 

Penelitian ini berfokus pada pokok permasalahan tentang 1). bagaimana sejarah tradisi 
Mappadendang pada masyarakat Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, 2). 
Bagaimana prosesi tradisi Mappadendang di desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten 
Soppeng dan 3). Bagaimana respon dan Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi 
Mappadendang di Desa Mattabulu Kabupaten Soppeng.  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan Sejarah, pendekatan Antropologi, pendekatan Sosiologi Agama. Adapun sumber 
data pada penelitian ini yaitu sumber data primer yang meliputi tokoh agama/adat dan beberapa 
tokoh masyarakat setempat, dan sumber data sekunder yang meliputi buku, jurnal, atau bukti 
catatan laporan historis, yang telah tersusun dalam arsip dan internet yang relevan dengan 
masalah penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi 
dan dokumentasi. Kemudian teknik pengelolaan dan analisis data yang digunakan ada tiga tahap 
yaitu tahap analisis data, jenis analisis data dan bentuk analisis data, instrumen yang digunakan 
untuk memperoleh data dilapangan berupa daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara, 
kamera, dan alat rekam. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, sejarah tradisi Mappadendang ini 
sudah dimulai sejak sebelum masuknya islam di desa Mattabulu yang dilaksanakan sebagai 
acara pesta panen (sebuah kesyukuran atas melimpahnya hasil panen). Kedua, prosesi tradisi 
Mappadendang yang diawali dengan musyawarah yang dipimpin oleh orang yang dipercayakan 
di Desa Mattabulu untuk penentuan hari, lama waktu pelaksanaannya, dan mempersiapkan alat 
serta kebutuhan seperti alu, lesung, dan pakaian serta bahan makanan untuk sesajian dan untuk 
tamu yang hadir dalam acara tersebut. Ketiga, berbagai respon masyarakat yang memberikan 
nasehat yang berasal dari leluhur, kemudian diaplikasikan dengan cara menjaga amanat tersebut 
menggunakan ingatan kolektif dari tiap masyarakat dan disampaikan secara turun-temurun dari 
setiap generasi. Selain itu peneliti juga memperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 
tradisi Mappadendang memiliki makna dalam nilai-nilai Islam dengan adanya hubungan sosial, 
Solidaritas,  yang terdiri atas tolong-menolong, kerjasama, serta adanya persatuan dan kesatuan 
yang terjalin antar masyarakat di Desa Mattabulu Kabupaten Soppeng. 

Implikasi dalam penelitian ini adalah: 1) mendorong masyarakat untuk senantiasa 
bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah diberikan, mendorong agar tali 
silaturahmi senantiasa terjalin antar sesama, dan mendorong masyarakat untuk saling tolong-
menolong. 2) peneliti menyarankan kepada masyarakat agar senantiasa menjaga tradisi ini 
sebagai salah satu upaya pendekatan diri kepada Allah dan tetap menjalin tali silaturahmi. 3) 
peneliti juga mengharapkan agar senantiasa terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah 
dengan tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk melestarikan tradisi ini sebagai 
salah satu warisan budaya. 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Begitu banyak ragam agama, suku, bahasa, budaya yang ada di Indonesia dan 

dari keragaman tersebut mereka memiliki tradisi yang berbeda-beda, karena tradisi 

sendiri ialah suatu identitas dan perlu dijaga dan dilestarikan serta dikembangkan 

agar tidak hilang seiring berjalannya waktu sehingga dapat dijadikan sebuah 

contoh oleh generasi mendatang, kemudian terbentuklah yang namanya suatu 

kebudayaan.  

Sehingga  kebudayaan ini yang kemudian menjadi pemaknaan dalam 

kehidupan masyarakat yang lebih kreatif, sehingga kebudayaan dapat diartikan 

sebagai suatu pola dalam kehidupan atau perilaku manusia. Manusia sebagai 

makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa manusia lainnya. Adapun yang 

menjadi daya tarik dari kebudayaan di indonesia adalah kekentalan atau keaslian 

budayanya yang selalu dipertahankan dan dikembangkan hingga saat ini1. 

Sistem kebudayaan dalam suku bugis di Sulawesi Selatan telah menjadikan 

agama Islam sebagai suatu simbol yang penting dalam kebudayaan masyarakat 

bugis, kemudian suatu Adat (ade’) ini mengandung berbagai macam nilai 

kemanusiaan yang dipegang dan dijadikan landasan karena setiap manusia 

mempunyai kedudukan yang tidak rendah khususnya dalam budaya masyarakat 

 

1 Hasdalia, “Kontribusi Tradisi Mappadendang dalam Meningkatkan Hubungan Sosial di 

Desa Lebba’e kecamatan Ajangale Kabupaten Bone”, Skripsi. (Makassar Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Alauddin, 2014), h 1-2. 

1 
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Soppeng yang memberi landasan pada rakyatnya untuk mengembangkan sosial 

kebudayaan2.  

Suatu kebudayaan yang terdapat dalam kelompok masyarakat menjadi sistem 

nilai yang dianggap sebagai landasan hidup bagi masyarakat. Kebudayaan itulah 

yang kemudian menjadi sebuah tradisi dalam masyarakat. Tradisi sendiri adalah 

kegiatan turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat lokal serta sangat susah 

untuk diubah berhubung hal tersebut telah menyatu dalam kehidupan masyarakat 

serta telah menyatu sebagai norma dalam lingkungan penduduk serta tidak sedikit 

tradisi yang ada di privinsi Sulawesi Selatan yang berhubungan dengan ajaran 

agama Islam sehingga tidak mudah untuk di hilangkan3. 

Masyarakat suku Bugis memiliki salah satu kebudayaan yang masih sangat 

kental dan tetap dilaksanakan setiap tahunnya yaitu tradisi Mappadendang. 

Tradisi inipun sering dilakukan karena dalam suku Bugis mereka percaya bahwa 

tradisi ini memiliki pengaruh yang baik terhadap setiap insan yang 

mengaplikasikannya.  

Tradisi Mappadendang biasa diartikan sebagai sebuah kesyukuran dari hasil 

panen kemudian dijadikan pesta pada adat Bugis di Sulawesi Selatan4. 

“Mappadendang”  sendiri secara bahasa berasal dari bahasa bugis yakni kata 

“Dendang” yang artinya adalah suatu bunyi yang beragam serta menjadi bentuk 

pentas seni tradisional yang dilaksanakan oleh setiap masyarakat suku Bugis 

 

2 Rahmawati, “Dinamika Islam dan Politik Kerajaan Bone Sebelum dan Setelah Memeluk 

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

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

Sulawesi Selatan (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 115-116. 

4 Linda Sari, “Solidaritas Sosial Masyarakat dalam Tradisi Mappadendang Pada Suku 

Bugis di Kelurahan Empangae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang”, 

Skripsi (Makassar: Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin, 2017), h. 3-5. 
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secara beramai-ramai sebagai bentuk simbolik  akan manifestasi kesyukurannya 

terhadap pencipta yakni kepada Allah Swt.  

Mappadendang sendiri adalah kegiatan yang dilakukan dengan 

menumbukkan alu oleh sekelompok orang di sebuah lesung yang diikuti beberapa 

orang yang memainkan gendang sehingga mengeluarakan suatu irama, dan 

disertakan dengan gerakan  yang menarik perhatian orang yang menyaksikan. 

Tradisi mapadendang merupakan kegiatan menumbuk padi dalam lesung yang 

dilakukan oleh masyarakat Bugis5.  

Tradisi ini dilaksanakan setelah musim panen. Dalam tradisi ini di datangi 

oleh tidak sedikit dari orang tua, tokoh adat, dan anak anak serta masyarakat 

Mattabulu dan pemerintah setempat. Orang yang sudah berpengalaman yaitu 

orang tua (tokoh adat) kemudian yang menjadi pemimpin dalam pelaksanaan 

tradisi ini. 

Tiap tahun Tradisi Mapadendang yang dilaksanakan masyarakat Desa 

Mattabulu Kabupaten Soppeng memiliki cara yang  sakral, namun seiring 

berjalannya waktu pada zaman sekarang tata cara pelaksanaan tersebut sudah 

mulai dialihkan dengan hal yang lebih modern, hal tersebut terjadi karena 

beberapa pengaruh perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan kemajuan 

zaman yang kian pesat. Karena masyarakat kekinian ini lebih condong mencari 

hiburan yang lebih baru atau relevan dengan menggunakan sosial media dan 

televisi. 

 

  

 

5 Yuni Hartina, “Integrasi Islam Terhadap Ritual Tradisi Mappadendang di Kecamatan 

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

2018), h. 21-22. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sejarah tradisi Mappadendang di Desa Mattabulu Kabupaten 

Soppeng?   

2. Bagaimana prosesi tradisi Mappadendang di Desa Mattabulu Kabupaten 

Soppeng? 

3. Bagaimana respon dan Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi 

Mappadendang di Desa Mattabulu Kabupaten Soppeng? 

 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian  

Penelitian ini berfokus pada budaya dengan mengangkat sebuah tradisi. Di 

dalamnya diuraikan tentang sejarah, prosesi, dan nilai-nilai islam yang terkandung 

di dalam adat Mappadendang  di Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten 

Soppeng.  

2. Deskripsi Fokus 

Tradisi Mappadendang adalah suatu gelaran seni tradisional yang sejak 

dahulu sudah dilaksanakan oleh masyarakat Bugis sebelum masuknya Islam 

secara beramai-ramai sebagai implementasi kesyukuran masyarakat kepada 

penciptanya yakni Allah Swt akan berkah dari hasil panen yang dilakukan setiap 

musim kemarau tiba atau ketika waktu panen telah tiba.  

Mappadendang merupakan suatu suara atau bunyi yang dihasilkan dari 

tumbukan ke lesung dan biasa dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki dan 

menghasilkan suatu irama yang menghibur, upacara ini dilaksanakan dalam 

setahun yakni sekali pada masyarakat, tekhusus petani yang ada di Desa 

Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.  
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Tradisi ini dihadiri oleh beberapa tokoh-tokoh penting, serta warga Desa, dan 

warga yang berasal dari luar. Hal tersebut menjadi faktor pendorong terjadinya 

integrasi antara budaya lokal dengan nilai-nilai budaya islam yang dimiliki setiap 

kebudayaan. Adapun tujuan lain dari tradisi mappadendang yakni agar lebih 

mempererat jalinan silaturahmi melalui komunikasi yang berlanjut sesuai dengan 

tuntunan kitab suci Alquran. 

D. Tinjauan Pustaka  

Tinjauan pustaka memiliki tujuan untuk memperarah arah penelitian yang 

berhubungan dengan  pokok permasalahan akan dikaji lebih dalam. Peneliti 

mendapatkan berbagai skripsi, jurnal, maupun referensi-referensi yang memiliki 

kaitan dengan pokok permasalahan yang kemudian dijadikan sebagai tinjauan 

pustaka untuk membedakan peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu:  

1. Skripsi: Nurul Thayyibah, “Tradisi Mappadekko di Desa Walenreng 

Kecamatan Cina Kabupaten Bone”, tahun 2017. Skripsi ini membahas 

tentang kepercayaan masyarakat terrhadap tradisi Mappadekko yang mana 

wajib digelar setiap tahunnya oleh masyarakat yang mencari nafkah 

melalui berkebun dan bertani. Adapun dalam penelitian ini disebutkan 

waktu pelaksanaannya yakni diadakan ketika mentari terbit sampai 

tenggelamnya matahari. Perihal penentuan waktunya dilaksanakan secara 

musyawarah kemudian menjadi alternatif masyarakat untuk menentukan 

waktu pelaksanannya serta menetukan hari yang dinilai berdampak positif 

serta tidak menyimpang dengan kepercayaan masyarakat. Tradisi 

Mappadekko merupakan manifestasi kesyukuran petani akan hasil panen 

di Desa Walenreng Kecamatan Cina serta juga masyarakat mengelar 
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tradisi tersebut sebagai bentuk doa agar diturunkan hujam ketika musim 

kemarau tiba. 

2. Skripsi: Hasdalia yang berjudul, “Kontribusi Tradisi Mappadendang 

Dalam Meningkatkan Hubungan Sosial di Desa Lebba’e Kecamatan 

Ajangale Kabupaten Bone”, tahun 2014. Skripsi ini membahas perihal 

bagaimana sumbangsi dalam tradisi Mappadendang yang dapat menjadi 

wadah terhadap peningkatan jalinan sosial, gotong royong, dan sifat 

kebersamaan yang dilakukan oleh masyarakat. Tradisi ini meningkatkan 

rasa jalinan sosial antara sesama masyarakat semakin kuat. Hal tersebut 

dikarenakan tradisi di Desa Lebba’e tergolong unik yang wajib dilakukan 

serta sangat sakral karena apabila tidak digelar maka menjadi suatu 

keanehan bagi masyarakat desa tersebut. Begitu pula dilokasi yang akan 

diteliti oleh penulis tergolong unik dan mempunyai tata cara tertentu. 

3. Skripsi: Budaya Mappadendang dalam Perspektif Nilai-Nilai Pendidikan 

Islam (Studi Kasus Pada Suku Bugis Pattinjo di Dusun Waru 

Kec.Duampanua Kab. Pinrang). tahun 2021.Skripsi ini membahas tentang 

budaya Mappadendang di Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua 

Kabupaten Pinrang Merupakan budaya yang Sudah ada sejak lama, 

sebagai warisan budaya yang masih dilestarikan hingga saat ini oleh 

masyarakat setempat. Proses dalam budaya kegiatan budaya 

Mappadendang yaitu mulai dari perencanaan, penentuan hari, 

pengumpulan alat-alat yang digunakan dalam upacara Mappadendang 

sampai hari H atau puncak acara. Serta Nilai-nilai pendidikan Islam yang 

terkandung dalam budaya Mappadendang yaitu diantaranya ialah aqidah 

membahas tentang pemberian segala nikmat dari Allah.Swt berupa 

kesehatan, rezeki, maupun kelancaran.  
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4. Jurnal: Mappadendang Ekspresi Rasa Syukur Oleh Masyarakat Petani di 

Atakka Kabupaten Soppeng. Tahun 2022, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui proses ritual dan makna serta nilai-nilai yang terkandung 

didalam pesta adat Mappadendang. Dalam pesta adat mappadndang di 

Atakka Kabupaten Soppeng terdapat makna dan nilai-nilai yang 

terkandung didalamnya, makna tersebut diaplikasikan dalam bentuk 

perbuatan seperti rasa syukur terhadap Tuhan dan memghargai serta 

menjaga warisan leluhur atau nenk moyang. Begitupun nilai-nilai yang 

terkandung dalam pesta adat mappadendang, nilai-nilai kebersamaan, 

kekeluargaan, hiburanan relig imeleburmenjadi satu dalam sebuah pesta 

adat yang terus dilestarikan dan menjadi pedoman hidup masyarakat. 

5. Jurnal: Mappadendang sebagai Tradisi Bersama Komunitas To Wani To 

Lotang dengan Umat Islam. Tahun 2019, tulisan ini bertujuan untuk 

mengetahui bentuk-bentuk dan unsur-unsur yang sarat dengan simbol 

keagamaan serta sebagai kontestasi tradisi yang menguatkan solidaritas 

antara komunitas To Wani To Lotang dengan umat Islam melalui Tradisi 

Mappadengdang. Dari penelitian ini ditemukan pertama, komunitas To 

Wani To Lotang dengan umat islam memiliki kewajiban untuk 

melaksanakan upacara tradisi ini sebagai adat istiadat dan tradisi leluhur 

yang patut dilestarikan. Selain itu sebagai wujud rasa syukur atas limpahan 

rezeki terhadap hasil panen sawah mereka. Kedua, segala bentuk dalam 

tradisi Mappadendang syarat dengan simbol-simbol keagamaan dan 

ketiga, Mappadendang sebagai wadah solidaritas melalui kontestasi 

tradisi yang menguatkan antar kedua kepercayaan yang hidup 

berdampingan mempraktekkan keharmonisan antar kedua kepercayaan 

yang hidup berdampingan mempraktekkan keharmonisan antar dua 
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kepercayaan karena adanya hubungan kekeluargaan, pertetanggaan dan 

kekerabatan. 

6. Skripsi: Pesan Dakwah Dalam Tradisi Mappadendang di Desa Kebo 

Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Tahun 2016, Skripsi ini 

merupakan suatu kajian tentang nilai-nilai Dakwah dalam Tradisi 

Mappadendang yang ada di Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten 

Soppeng. Dalam tradisi Mappadendang terkandung beberbai macam 

pesan nilai seperti salah satunya yakni nilai aqidah, syariat dan akhlak. 

Sedangkan kendala dan solusi yang perlu dihadapi perihal proses 

penyampaian nilai-nilai dakwah  dalam tradisi mappadendang yaitu 

kurangnya pemahaman serta kesadaran para pemuda di era generasi 

modern serta pengaruh globalisasi yang kini semakin memuncak. 

Penggunaan bahasa yagng sulit menjadi salah satu faktor penyampain 

pesan dan nilai yang terkandung dalam dakwah menjadi sulit dipahami. 

Oleh karena itu penyampaiannya digunaganakan dalam bahasa yang lebih 

sederhana kemudian ketua adat perlu melakukan komunikasi 

interpersonal.  

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini diantaranya: 

a. Untuk menjelaskan dan menganalisis keberadaan tradisi 

Mappadendang di Desa Mattabulu Kabupaten Soppeng.  

b. Untuk mendeskripsikan tata caara pelaksanaan tradisi Mappadendang 

di Desa Matabulu Kabupaten Soppeng. 
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c. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam 

tradisi Mappadendang di Desa Matabulu Kabupaten Soppeng. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini yakni sebagai berikut:  

a. Penelitian ini diharapkan agar mampu mengembangkan ilmu 

pengetahuan lebih khusus pada bidang ilmu Sejarah dan Kebudayaan 

Islam.  

b. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat berguna terhadap penelitian  

tahun berikutnya dan dapat menjadi salah satu rujukan dalam meneliti 

suatu tradisi Mappadendang di Kabupaten Soppeng. 

c. penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat terhadap 

pengembangan dan pelestarian budaya lokal yang selaras dengan 

ajaran Islam khususnya di Kabupaten Soppeng.  

d. Penelitian ini diharapkan agar dapat memperkenalkan salah satu 

warisan leluhur atau tradisi budaya yang dilakukan dari tiap generasi 

yakni Mappadendang di Desa Mattabulu Kabupaten Soppeng.



 

BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Tradisi Masyarakat Bugis 

Tradisi meliputi kesinambungan masa lalu pada masa kini dibandingkan 

hanya menampilkan fakta mengenai masa kini yang tidak terlepas dari masa lalu. 

Kesinambungan akan masa lalu pada masa kini memiliki dua wujud, yaitu 

pertama material serta kedua subjekti dan objektif atau gagasan.  

Tradisi merupakan berbagai objek serta subjek  yang berasal dari masa lalu 

akan tetapi eksistensinya masih dapat kita rasakan di masa kini, tidak hancur, tidak 

dibuang,tidak dirusak, ataupun tidak dilupakan. Tradisi adalah keseluruhan objek 

yang diwariskan dari masa lalu kepada masa kini. Tradisi tidak berkembang atau 

tercipta dengan sendirinya melainkan hanya manusialah yang dapat 

mengadakannya, dan mengubah tradisi. Tradisi ada karena melalui banyak 

mekanisme secara sengaja atau tidak disengaja, serta melibatkan masyrakat 

banyak6. 

Tradisi kemudian diwariskan melalui berbagai media yakni diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Nasehat yang berasal dari leluhur, kemudian diaplikasikan dengan cara 

menjaga amanat tersebut menggunakan ingatan kolektif dari tiap 

masyarakat dan disampaikan secara turun temurun dari setiap generasi. 

2. Adat istiadat dan tradisi. Adat istiadat wajib dilakukan oleh anggota  

masyarakat suatu daerah agar menjadi sarana atau alat untuk menyalurkan 

 

6 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial (Cet. VI; Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 

69-71. 

10 
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masa lalu yang bersifat fluktuatif akibat perubaha dan perkmbangan 

zaman yang semakin hari semakin pesat. 

3. Peranan tokoh masyarakat yang dituakan yang memiliki kemampuan 

spritiual yang mampu menakhlukkan alam. Sebagai contoh: keyakinan 

masyarakat bahwa ruh atau hal gaib harus disembah, dijaga, dan 

dihidangkan sesuatu yang disukainya dalam bentuk sesaji. 

4. Alat bantu berupa perkakas dan lukisan yang dapat diturunkan kepada 

generasi berikut, sebagai sesuatu yang disakralkan oleh seluruh lapisan 

penduduk setempat. 

5. Kepercayaan akan adanya ghaib serta ruh nenek moyang.  

Bayangan manusia akan berbagai macam eksistensi yang ada di alam ini serta 

berada diluar nalar dan pikiran manusia merupakan sistem kepercayaan yang 

harus diterima dan dipercayai sebagai aturan, norma yang berlandaskan kepada 

kepercayaan dan religiusitas masyarakat Bugis7. 

Tradisi merupakan sesuatu yang berada tidak jauh dengan kehidupan 

kelompok sosial, tradisi bermula dari kalangan masyarakat dan mengakar  pada 

kelompok sosial kemudian semakin meningkat tergantung masyarakat yang 

menjalankannya.  

Tradisi menurut  masyarakat lokal merupakan suatu perbuatan yang 

disakralkan karena diwujudkan oleh masyarakat sebelumnya atau dahulu dan 

kemudian diteruskan oleh masyarakat setelahnya. Sampai hari ini tradisi masih 

dapat kita temui di berbagai pelosok atau daerah-daerah di Nusantara, dari Sabang 

hingga Merauke, dari masyarakat yang tinggal di area perkotaan hingga 

masyarakat yang bermukim pada pedesaan. Begitu pula implementasi tradisi 

 

7 Nasruddin, “Tradisi Mappamula: Panen pertama pada Masyarakat Bugis Tolotang di 

Sidenreng Rappang”, Jurnal Rihlah V, no. I (2017): h. 2-3. 



12 
 

 
 

umumnya yang terjadi di seluruh Sulawesi Selatan dan khususnya yang terjadi di 

Kabupaten Soppeng di Desa Mattabulu, masyarakatnya juga memiliki tradisi yang  

secara turun temurun telah diwariskan oleh leluhurnya dan telah menjadi sesuatu 

yang sangat penting serta wajib dijalankan secara terus menerus oleh masyarakat 

di Kabupaten Soppeng.  

Adapun tradisi yang sering dilaksanakan di Desa Mattabulu yang diadakan 

oleh masyarakatnya yaitu tradisi pesta panen atau ddikenal oleh masyarakat bugis 

dengan istilah mappadendang. Tradisi mappaddendang dilaksanakan setiap tahun 

oleh masyarakat Desa mattabulu karena merupakan suatu hal yang sulit untuk 

dipisahkan, mengakar, serta telah dianut oleh  masyarakat umum, terkhusus 

petani.  

Hal tersebut dikarenakan semangat serta rasa cinta masyarakat yang cukup 

tinggi dalam membangun tradisi yang telah mengakar dalam kehidupanya. Tradisi 

pesta panen adalah  adat masyarakat bugis atau dikenal dengan nama 

Mappadendang yang dilakukan oleh penduduk yang bermukim di Desa 

Mattabulu, lesung dengan memamkai bambu atau kayu  oleh segenap orang yang 

terdiri dari laki-laki dan perempuan kemudian diiringi dengan bunyi yang 

mempunyai alunan yang terbilang cukup unik.  

Acara mappadendang merupakan bentuk manifestasi kesyukuran terhadap 

hasil yang didapatkan dari bercocok tanam pada masyarakat Bugis yang biasanya 

digelar pasca panen. Tujuan dari tradisi Mappadendang yaitu agar masyarakat 

dapat merajut jalinan silaturahmi, sebagai tontonan yang menghibur, tidak jarang 

dijadikan sebagai ajang mencari pasangan hidup dan memupuk rasa 

kebersamaan.8 

 

 

8 Soraya Rasyid, “Tradisi A’rera’ pada Masyarakat Petani di Desa Datara Kecamatan 

Tompobulu Kabupaten Gowa”, Jurnal Rihlah II, no. I (2014): h. 59-60. 
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B. Integrasi Islam dalam Budaya Lokal  

1. Pengertian Integrasi Islam  

Integrasi secara bahasa adalah berasal dari bahasa inggris yakni  “integration” 

yang memiliki arti keseluruhan atau kesempurnaan. Secara istilah integrasi 

diartikan sebagai proses adaptasi antara berbagai unsur yang saling berbeda serta 

mempunyai keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat.  

Integrasi merupakan proses individu untuk berusaha melestarikan serta 

menajaga budaya yang selama ini dianutnya tetapi ia juga berusaha untuk 

menyerap budaya lain. Adapun pengertian lain dari integrasi ialah merupakan 

suatu kondisi di mana sekumpulan etnik masyarakat lokal menyesuaikan diri dan 

berperilaku kompromi terhadap kebudayaan yang dianut oleh masyarakat secara 

umum, tetapi juga tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan yang telah lama 

dianutnya9. Integrasi memiliki dua pengertian, yaitu:  

a. Mengendalikan konflik dan penyimpangan-penyimpangan sosial dalam 

suatu sistem tertentu yang dilakukan kelompok masyarakat..  

b. Menyempurnakan dan menghubungkan berbagai perbedaan unsur yang 

ada. 

Suatu integrasi sosial merupakan hal yang urgen sehingga kelompok sosial 

tidak terpecah belah, sekalipun menghadapi banyak tantangan, baik tantangan 

berupa fisik ataupun perselisihan yang berlangsung secara sosial budaya10. 

Budaya dan agama adalah dua unsur yang saling mengikat, tidak dapat dipisahkan 

 

9 Hasriana, Integrasi Budaya Islam dengan Budaya Lokal dalam Upacara Perkawinan di 

Kabupaten Pangkep”, Skripsi (Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2010), h. 

4-5 

10 Hasriana, “Integrasi Budaya Islam dengan Budaya Lokal dalam Upacara Perkawinan di 

Kabupaten Pangkep”, Skripsi (Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2010), h. 

28 
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serta saling menyempurnakan satu dengan lainnya dalam bingkai upacara 

keagamaan atau tradisi yang dapat melahirkan dan memuat dengan beriringan 

antara ajaran agama dan kebudayaan. Perpaduan antara budaya-budaya lokal 

dengan ajaran Islam mempunyai banyak kesamaan, yang mana Islam masuk 

kepada masyarakat dan dapat diterima secara tanpa adanya konflik serta terbilang 

dengan waktu yang relatif singkat.  

Dalam teori penyebarluasan Islam atau dikenal sebagai teori propagasi 

merupakan teori yang mengamati terjadinya proses akulturasi, jika konsep 

islamisasi menjadi bentuk penyebaran agama Islam maka konsep tersebut erat 

kaitannya dengan proses akulturasi, baik antara budayanya dengan Islam di satu 

pihak serta antara penduduk pribumi akan budayanya dengan kepercayaan atau 

keagamaannya yang sudah ada terlebih dahulu. 

a. Akulturasi  

Koentjaraningrat menjelaskan bahwa proses akulturasi adalah upaya yang 

dilakukan oleh masyarakat dalam mennyikapi pengaruh eksternal dengan 

menemukan bentuk adaptasi akan komoditi, nilai atau ideologi baru, merupakan 

adaptasi tergantung kondisi,  bersikap akan hadirnya pengaruh baru. Akulturasi  

merupakan bertemunya dua atau lebih kebudayaan yang cenderung berbeda 

satu sama lain dari bangsa berbeda yang mempengaruhi sehingga terbentuklah 

kebudayaan yang baru dari  yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai  upaya 

dalam mengkorelasikan berbagai perbedaan budaya, dan tetap menjaga nilai-nilai 

serta karasteristik budaya lokal.11 

Dengan proses dari akulturasi akan melahirkan keragaman karena terjadinya 

proses verifikasi dengan perbedaan tergantung dengan lokasi sosio-historis dari 

 

11 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990 ),  h. 247 
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kelompok-kelompok sosial tersebut. Keragaman yang ditampilkan mulai dari 

penerimaan penuh sampai penolakan akan penyesuain dengan apa yang selama 

ini telah dianut masyarakat. Olehnya itu muncullah masyarakat yang homogen 

menjadi heterogen yang dapat mengakibatkkan lahirnya konflik sosial seperti 

masyarakat sudah dapat menerima kebudayaan baru akan tetapi harus melalui 

negosiasi, masyarakat menolak, dan masyarakat menerima akulturasi secara 

penuh.  

Sikap yang ditampilkan oleh masyarakat tentu akan berbeda antara satu 

tempat atau daerah dengan daerah yang lainnya, yang secara keseluruhan 

bergantung oleh karakter budaya masing-masing tempat atau daerah, termasuk 

individu yang membawa kebudayaan asing serta saluran yang dilalui oleh unsur-

unsur kebudayaan asing untuk masuk ke dalam kebudayaan penerima. Syamzan 

Syukur, menambahkan bahwa Islam begitu akomodatif terhadap kebudayaan 

lokal12.  

Proses akulturasi budaya Islam yang terjadi di Desa Mattabulu Kecamatan 

Lalabata secara fundamental menggambarkan pola yang sama seperti wilayah 

lain, yang berada dalam wilayah Sulawesi Selatan, proses akulturasi ini berawal 

ketika hadirnya syariat Islam ke dalam lingkungan kelompok masyarakat lokal 

dikenal sebagai pangadereng yang memiliki dan didalamnya terdapat hukum 

islam dan pranata yang saling menyempurnakan.  

Masyarakat lokal bisa bertindak sewenang-wenang, apabila tidak adanya 

syariat Islam, hal tersebut karena sara (syariat) menjadi bagian dari integral 

pangadereng telah menjadi sistem dan pranata sosial yang berlaku dalam 

kehidupan masyarakat di Kabupaten Soppeng menemukan varian baru, karena 

 

12 Syamzan Syukur, “Rekontruksi Teori Islamisasi di Nusantara: Diskursus Para 

Sejarawan dan Antropolog,”  Islam Literasi dan Budaya Lokal (Cet I; Makassar: UIN Alauddin 

Press, 2014), h. 83-85. 
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syariat sangatlah berperan penting dalam berbagai macam tingkah dan perlaku 

kehidupan masyarakat yang telah menerima Islam secara penuh13. 

b. Asimilasi  

Asimilasi merupakan proses integrasi yang bersifat konsisten dimana 

masyarakat, anggota kelompok, penduduk melakukan upaya penggabungan 

budaya, yang mengakibatkan lahirnya budaya baru, sehingga budaya lama kian 

memudar atau bahkan menghilang. Asimilasi kemudian melahirkan satu 

kebudayaan baru tanpa mengandung unsur-unsur paksaan hal itu karena telah 

menjadi salah satu bentuk proses-proses sosial, sangat  berkaitan dengan 

pertemuan antara dua atau lebih kebudayaan.14 

Asimilasi adalah kepentingan serta tujuan-tujuan bersama yang meliputi 

berbagai usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, proses-proses mental. Juga 

merupakan suatu proses yang lebih baik yang ditandai dengan berbagai macam 

usaha-usaha untuk  menemukan beberapa kesamaan serta mengurangi berbagai 

perbedaan yang terdapat dalam kelompok masyarakat, orang per orang baik atau 

baik individu maupun kelompok-kelompok.15 

Dalam proses asimilasi, mereka meleburkan pandangan, kepentingan, serta 

tujuannya dalam kelompok. Oleh karena persamaan dalam pandangan dan tujuan 

tersebut membuat batas-batas antara beberapa kelompok tadi akan sirna dan 

meleburkan keduanya menjadi satu kelompok. Secara gamblang proses asimilasi 

dapat kita tandai dengan peningkatan serta pengembangan sikap-sikap yang sama, 

 

13 Syamzan Syukur, “Integrasi Islam Sistem Pemerintahan di Kedatuan Luwu pada Abad 

XVII,” Jurnal Rihlah V, no. II (2016): h. 103. 

14 Hari Poerwanto, Kebudayaan dan Lingkungan (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2000), h. 116. 
15 Soekanto, Soerjono, Sosiologi suatu pengantar, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) 

h. 73 
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walaupun sering bersifat emosional dengan tujuan untuk mencapai integrasi 

dalam organisasi, pikiran dan tindakan. 

Dalam buku harsanto yang berjudul pengantar Antropologi  menyatakan 

bahwa asimilasi budaya merupakan suatu proses sosial yang telah lanjut yang 

ditandai dengan semakin berkurangnya perbedaan diantara orang per orang dan 

antara sikap-sikap serta proses kepentingan yang memiliki tujuan yang sama.16 

Asimilasi adalah hubungan sosial masyarakat pada  rentan waktu yang lama 

sehingga membuat kelompok-kelompok dalam masyarakat saling berbaur serta 

menyesuaikan diri. Oleh karena itu membuat kebudayaan yang sebelumnya 

dilakukan menjadi berbaur sehingga membentuk suatu kebudayaan yang baru. 

Kebudayaan baru tersebut, merupakan penyatuan dua atau lebih kebudayaan dan 

saling berasimilasi. 

2. Pengertian Budaya Lokal  

Budaya lokal merupakan buah dari budidaya masyarakat yang bermukim pada 

daerah budaya lokal dapat berupa hasil  tradisi, seni, pola pikir, atau hukum adat 

yang menghasilkan nilai-nilai lokal. Budaya lokal juga memiliki arti sebagai 

norma, atau alternatif kehidupan yang membangun karakter, perilaku, dan 

tindakan.  

Budaya masyarakat yang dipercayai sebagai perwujudan akan kearifan lokal 

dengan nilai-nilai dan ajaran yang di bawa oleh Islam yang masih meyakini 

berbagai keyakinan lokal. Lebih dalam, Islam melihat budaya lokal yang telah 

dijuampainya mampu menerima dan mengembangkan budaya tanpa terlepas 

dengan prinsip-prinsip Islam yang ada serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.  

Islam menyatu dengan budaya lokal dan membuatnya menjadi budaya dan 

kearifan lokal sekaligus menjadi kebudayaan Islam itu sendiri, begitu pula dengan 

 
16 Harsojo, Pengantar Antropologi, ( Bandung: 1967). H.191. 
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budaya dan kearifan Bugis. Kearifan budaya lokal merupakan pengetahuan daerah 

setempat yang sudah menyatu dengan norma, sistem kepercayaan, dan budaya 

serta diaplikasikan dalam tradisi dan mitos yang dipercayai dalam jangka waktu 

yang terbilang cukup lama. 

Adapun  unsur-unsur yang membentuk budaya dan kearifan lokal sebagai 

berikut:  

a) Gagasan yang baik  

b)  Manusia  

c) Kebenaran yang telah mentradisi  

d) Diakui dalam kelompok masyarakat 

Akal budi setiap orang menjadi aturan dalam bertindak bagi kelompok sosial 

tertentu melahirkan budaya dan kearifan lokal karena budaya yang diciptakan 

dalam kehidupan bermasyarakat suatu kelompok berbentuk lokal, namun pada 

dasarnya bersifat umum. Berdasarkan fakta bahwa eksistensi manusia yang 

melahirkan budaya dan kearifan lokal, maka Islam yang hadir pada peradaban 

masyarakat sosial yang memiliki budaya dapat menerima berbagai budaya dan 

budaya lokal pra masuknya Islam, yang dikenal dalam istilah bugis sebagai 

pangadereng dalam budaya Bugis. 

Islam dan budaya lokal menjadi pembahasan yang unik karena Islam 

merupakan agama yang bersifat umum yakni eksistensinya dalam dunia ini 

menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Secara konsep kearifan lokal yang 

menjadi unsur yang terkandung dari kebudayaan, kita yang menjadi masyarakat 

lokal sudah sepatutnya menjaga serta melestarikan warisan budaya leluhur yang 

dapat kita jumpai di era modern ini.  



 

BAB III 

METODELOGI PENILITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yakni 

penelitian langsung yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian. Penelitian ini 

menggunakan Metode kualitatif deskriptif  yaitu menampilkan karakteristik suatu 

kelompok sosial akan kejadian dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat 

kompleks serta menarik. Menelusuri secara mendalam data atau informasi selaras 

dengan yang ada, seperti data lisan dari tokoh atau segenap pelaku yang dianggap 

memahami secara mendetail tentang tradisi yang akan diteliti17. 

2. Lokasi Penelitian 

Fokus lokasi penelitian di laksanakan di Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata 

Kabupaten Soppeng. Kabupaten Soppeng terdiri dari 8 Kecamatan, 21 kelurahan 

dan 49 desa. Desa mattabulu salah satu desa yang masih memegang teguh tradisi 

leluhur hingga hari ini. 

Adapun alasan pengambilan lokasi ini oleh penulis karena di Desa Mattabulu 

ini menjadi salah satu Desa yang masih tetap mempertahankan dan masih 

melaksanakan tradisi Mappadendang serta masih menjaga warisan nenek moyang 

dari generasi kegenerasi sampai sekarang ini dengan melestarikannya serta 

didalamnya  terdapat banyak manfaat, olehnya penulis memilih lokasi tersebut 

diharapkan dapat memperkenalkan kepada khalayak umum.  

B. Pendekatan Penelitian 

 

17 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2003), h. 53. 

19 
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Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis  dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Pendekatan Historis 

Pendekatan historis merupakan pendekatan yang digunakan dalam mengkaji 

suatu peristiwa yang terjadi dimasa lalu sebagai upaya agar dapat mendalami 

berbagai temuan fakta sejarah yang terjadi pada masa lalu dan juga bermanfaat 

untuk mengetahui keadaan lingkungan kehidupan bermasyarakat. Pendekatan ini 

merupakan perwujudan upaya untuk mengetahui peristiwa-peristiwa dalam 

lingkup masyarakat yang telah memeluk agama Islam18. 

2. Pendekatan Antropologi 

Pendekatan antropologi merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang 

membahas tentang kelompok masyarakat sosial dan kebudayaannya, yang 

didalamnya mengandung banyak dimensi kehidupan, karenanya antropologi juga 

dapat dipetakkan berdasarkan bagian-bagian anatara antropologi sosial, dan 

antropologi budaya.  

Sehingga antropologi menampilkan kehidupan masyarakat yang telah terjadi 

pada masa lalu, sehingga fenomena ini mencakup berbagai unsur kebudayaanya19. 

Olehnya itu tradisi mappadendang harus dilestarikan sebagai salah satu warisan 

kebudayaan bangsa. 

 

3. Pendekatan Sosiologi Agama  

 

18 Hariati, “Unsur-unsur Budaya Islam dalam Tradisi Permulaan Panen:Angngalle Ulu Ase 

di Kelurahan Pappa Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar”, Skripsi (Makassar: Fakultas Adab 

dan Humaniora UIN Alauddin, 2017), h. 27. 

19 Dudung Abdurahman, Metode Penelitian Sejarah (Cet. I; Jakarta: PT. Logos Wacana 

Ilmu,1999), h.14-15. 
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Agama merupakan segenap keyakinan yang suci dan sakral  serta mengatur 

jalinan vertikal sesama manusia dengan Tuhan yang berlandaskan dengan ajaran 

Islam, dan selaras dengan al-Qur’an sebagai pedoman hidup yang telah dilakukan 

secara turun-temurun.  

Olehnya itu dalam melihat tradisi yang dilaksanakan masyarakat di Desa 

Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dengan metode pendekatan 

agama tentu melahirkan perbandingan tradisi antara pra masuknya Islam dan 

pasca kehadirannya agar dapat dikembangkan tanpa bertentangan dengan ajaran 

Islam. Dengan pendekatan agama maka nilai-nilai yang terkandung akan 

ditemukan letaknya didalam budaya Islam dan budaya lokal . 

C. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:  

1. Data Primer merupakan data yang berasal dari pengamatan yang 

dilakukan oleh peneliti secara langsung ditempat yang akan diteliti. 

Adapun Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi.  

2. Data Sekunder merupakan informasi yang diambil dari referensi-

referensi berupa buku, catatan, majalah, jurnal, artikel, hasil penelitian, 

surat kabar, dokumen pemerintah, yang berkaitan dengan penelitian, 

sebagai upaya agar dapat menyempurnakan data yang dibutuhkan dalam 

menyelesaikan masalah yang diteliti.  

 

 

D. Metode Pengumpulan Data  
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1. Observasi  

Observasi merupakan pendalaman yang dilakukan oleh peneliti dengan 

langsung pada objek pembahasan serta menjadi suatu pengamatan melalui 

pencatatan yang sistematis akan gejala yang nampak pada objek penelitian. Hasil 

dari observasi kemudian menjadi sumber data primer berupa kejadian, peristiwa, 

aktivitas, objek, dan keadaan tertentu dengan menggunakan penelitian langsung 

terhadap bahasan inti dalam tradisi di Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan media yang peneliti gunakan dalam upaya 

menelusuri informasi secara lisan kemudian dijawab secara lisan pula oleh 

pemberi informasi. Olehnya itu peneliti kemudian akan memilih informan yang 

dianggap memahami tradisi Mappadendang serta pelaku yang melaksanakannya 

juga dengan hadirin yang menghadiri pelaksanaan tradisi tersebut. 

 Dalam hal ini kepala desa mattabulu merupakan representatif dari orang 

yang memahami adat yang sementara berlangsung, kemudian tokoh masyarakat 

yang memimpin berjalannya acara sebagai pelaku tradisi, serta terakhir 

masyarakat setempat yang menghadiri jalannya tradisi Mappadendang hingga 

selesai. interview nantinya akan dilakukan secara mendalam agar mendapatkan 

data yang valid dan detail20.  

Wawancara tersebut sangat membantu dalam memahami masalah secara 

mendalam yang berkaitan dengan aspek-aspek sosial budaya dan lingkungannya, 

sehingga sangat membantu peneliti dalam penelitian ini. Wawancara menjadi 

sarana atau media yang  efisien untuk digunakan dalam pencarian data. Terdapat 

 

20 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 

2014), h. 73-74 
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dua bentuk dalam wawancara yang dapat dilakukan yakni melalui kelompok-

kelompok dan perseorang baik langsung ataupun tidak langsung dengan 

menggunakan telepon. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi atau data yang 

berbentuk catatan, arsip foto, surat, hasil rapat, jurnal kegiatan dan lain 

sebagainya. Sehingga data atau informasi yang ditemukan diharapkan agar dapat 

membantu penelitian. Peneliti sejarah tidak sedikit menggunakan jenis ini yakni 

dokumentasi.21. 

E. Metode Pengolahan dan Analisis Data  

Metode analisis data merupakan upaya yang akan peneliti tempuh dalam 

menganalisa hasil penelitian.  

Adapun tekhnik pengolahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

yaitu, sebagai berikut:  

a. Metode Induktif, adalah metode dengan mencari kesimpulan umum 

melalui atau menggunakan analisis data yang bersifat khusus. 

b. Metode Deduktif, adalah metode dengan menemukan hasil penelitian 

yang bersifat spesifik menggunakan analisa data yang bersifat umum. 

c. Metode Komparatif, adalah metode perbandingan yakni 

membandingkan berbagai data yang telah ditemukan. 

Analisis data dapat dimulai melalui mendengar kembali hasil wawancara, 

membaca manuskrip, catatan lapangan, atau dokumen penting kemudian 

 

21 Basri MS, Metodologi Penelitian Sejarah Pendekatan, Teori, dan Praktik (Cet. I; Jakarta: 

Restu Agung, 2006), h. 60-63. 
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dianalisis dalam penelitian kualitatif yang mana dapat dilaksanakan baik setelah 

maupun sebelum berada di lokasi penelitian berlangsung22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

 

22 Esther Kuntjara, Penelitian Kebudayaan Sebuah Panduan Praktis (Cet. I; Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2006), h. 100-101. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografis  

Desa Mattabulu ialah salah satu desa yang terletak di Kacamatan Lalabata 

Kabupaten Soppeng. Secara geografis desa Mattabulu terletak sekitar 7 kilometer 

ke arah Barat dari pusat kota dan terdiri dari 3 dusun yaitu dusun aletellue, dusun 

cirowali dan dusun teppoe. Luas wilayah desa Mattabulu Kecamatan Lalabata 

Kabupaten Soppeng adalah sekitar 50 km persegi.  

Desa Mattabulu pada tahun 1988 merupakan desa persiapan dan 

sebelumnya merupakan bagian dari sub wilayah, selain itu juga merupakan bagian 

dari kerajaan Bulu Matanre di kecamatan Mattabulu. Matta artinya besar 

sementara Bulu adalah gunung, sehingga bisa dikatakan bahwa arti dari nama 

Mattabulu ialah gunung yang besar dan dan tinggi inipun dibuktikan dari letak 

geografis desa Mattabulu yang dikelilingi pengunungan dan perbukitan, desa ini 

terletak di kaki gunung tertinggi di kabupaten soppeng ini adalah 1000 Mdpl ( 

meter di atas permukaan laut).  

Warga masyarakat desa Mattabulu terkenal akan keramahannya yang khas 

dalam berkehidupan sosial budaya. Adapun  kekayaan akan sumber daya alam 

yang ada di desa ini juga sangat menjanjikan, mata pencaharian warga sehari-hari 

di desa Mattabulu yaitu berkebun seperti memetik cengkeh, kopi, getah pinus, 

kemiri, keloak dan mengolah air nira dari pohon aren, yang dibuat tuak minuman 

khas Bugis, air nira dari olahan pohon aren ini dapat menjadi gula aren atau sering 

di sebut oleh masyarakat setempat yaitu golla cella dimana penghasilan dari 

olahan gula aren ini mampu menjadi lahan penghasilan masyarakat setempat 

selain kopi dan cengkeh. Selain itu pesona dan keindahan  alam yang ada di 
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Mattabulu juga tidak kalah menariknya di desa ini memiliki beberapa tempat 

wisata, tidak hanya itu desa Mattabulu juga sangat menjaga adat istiadat yang ada, 

menariknya masi ada hewan asli seperti monyet di desa ini.23 

Adapun batas-batas desa Mattabulu adalah sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara  : Desa Pesse 

2. Sebelah Timur  : Kelurahan Bila 

3. Sebelah Selatan : Desa Umpungeng 

4. Sebelah Barat  : Kabupaten Barru24 

Secara Administatif, wilayah desa Mattabulu terdiri dari 2 dusun, 4 (Rukun 

Warga) dan 8 (Rukun Tetangga).  

Gambar 1 

Peta Desa Mattabulu 

  

 

23 Profil desa Mattabulu, tanggal 2 April 2023 

24 Profil desa Mattabulu, tanggal 2 April 2023 
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2. Potensi Desa Mattabulu 

a. Pertanian  

Sebagian besar penduduk desa Mattabulu  bermata pencaharian sebagai 

petani, salah satunya adalah petani padi, kondisi ini menempatkan komoditas 

kemiri sebagai pendapatan utama masyarakat Desa Mattabulu dimana luas lahan 

padi Desa Mattabulu seluas 134 HA. Pengolahan lahan menggunakan bantuan 

hewan seperti kerbau atau sapi dan traktor. Penanaman padi dilakukan 2 kali 

selama setahun. Pemasaran untuk hasil padi dilakukan dengan tengkulak atau ada 

yang mengambil barangnya dan hasil panennya untuk padi yaitu 7 kw. Kendala 

dalam penanaman padi yaitu terserang hama. Solusi para petani yaitu mengatasi 

hal tersebut dengan menanam kembali benih atau menggunakan pupuk urea.25 

b. Perkebunan 

Mata pencaharian utama masyarakat Desa Mattabulu adalah sebagian 

besar perkebunan salah satunya yaitu sebagai perkebun kemiri, kondisi ini 

menempatkan komoditas kemiri sebagai pendapatan utama masyarakat Desa 

Mattabulu dimana luas lahan kemiri Desa Mattabulu seluas 5000 HA. Lahan 

kemiri yang ada di Mattabulu adalah lahan yang dimiliki oleh penduduk Desa itu 

sendiri disamping sebagian kecil dimiliki oleh warga sekitar. Pengolahan lahan 

menggunakan manusia penanaman kemiri sudah dilakukan selama bertahun tahun 

lamanya. Pemasaran untuk hasil kemiri dilakukan dengan tengkulak atau ada yang 

mengambil barangnya dan hasil panennya untuk kemiri. Kendala dalam 

pemanfaatan kemiri belum ada teknologi tepatguna (TTG) yang mampu 

mempercepat mengupas kulit kemiri. Solusi para petani untuk mengatasi hal 

tersebut mempekerjakan masyarakat untuk mengupas kulit kemiri.26 

 

25 Profil desa Mattabulu, tanggal 2 April 2023 

26 Profil desa Mattabulu, tanggal 2 April 2023 
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3. Data statistik desa Mattabulu 

a. Data penduduk 

Tabel 1 

Data penduduk desa Mattabulu 

 

JUMLAH PENDUDUK 

TAHUN JUMLAH 

KK 

LAKI-

LAKI 

PEREMPUAN JUMLAH 

2019 450 858 832 1.690 

2020 472 862 847 1.709 

 

Menyimak tabel 1 diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa 

masyarakat yang bermukim dan berdomisili di desa Mattabulu terbilang lumayan 

padat.  Jumlah penduduk desa Mattabulu Kacamatan Lalabata Kabupaten 

Soppeng dalam tahun 2020 adalah 1.709 jiwa, masing-masing diantaranya 862 

jiwa yang berkelamin laki-laki serta 847 jiwa yang berkelamin perempuan, hal ini 

menunjukkan bahwa laki-laki serta perempuan tidak terlalu jauh perbedaannya 

atau hampir sama banyaknya yakni dengan selisih hanya 15 jiwa. 

 

 

b. Data pendidikan 

Tabel 2 

Data Pendidikan desa Matabulu 
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Data Pendidikan 

Nama Sekolah Lokasi  

PAUD MEKAR ALE TELLUE ALE TELLUE 

PAUD ANGGREK CIROWALI CIROWALI 

SDN 225 CIROWALI CIROWALI 

SDN 21 MATTABULU TEPPOE 

SDN 237 ALE TELLUE ALE TELLUE 

 

B. Sejarah Tradisi Mappadendang di Desa Mattabulu Kabupaten Soppeng 

Tradisi Mappadendang telah dilakukan sejak zaman nenek moyang yang 

sejak dahulu sebelum masuknya islam secara beramai-ramai sebagai 

implementasi kesyukuran masyarakat kepada penciptanya yakni Allah Swt.27 

Pada mulanya Desa Mattabulu memiliki area persawahan yang dimana 

masyarakat bercocok tanam diatasnya, sehingga di gelarlah mappadendang 

sebagai bentuk kesyukuran pasca panen akan hasil panennya.  

Namun dikemudian hari sawah-sawah sudah mulai hilang atau masyarakat 

tidak melanjutkan cocok tanam di sana karena terdapat banyak hama, monyet, 

babi hutan yang merusak padi yang di tanam sehingga masyarakat kewalahan 

dalam hal itu. Olehnya masyarakat desa Mattabulu  beralih di daerah perkotaan 

namun tetap melaksanakan tradisi tersebut Mappadendang ketika pasca panen28. 

Menurut seorang informan yaitu bapak Saharuddin mengatakan bahwa: 

 

27 Puspitasari Rahmat, “Makna Pesan Simbolik Non Verbal Tradisi Mappadendang di 

Kabupaten Pinrang”, Jurnal Komunikasi Kareba, No.II (2016): h. 332 

28 Kartia (50 tahun), wawancara, di desa Mattabulu Kabupaten Soppeng. 4 April 2023 
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“Ye treadisi Mappadendang’e ipegau i nasaba engka tau ku kamponge 
pura katulu-tulu makeda tau riolota meloi engka acara Mappadendang 
ipegau ku purana panen ase sibawa sukkuru ki ku Puang Allah ta’ala” 29 

Terjemahan: 

“Tradisi Mappadendang dilakukan karena ada masyarakat di desa 
Mattabulu yang bermimpi bahwa sangiang’e (dewi padi)  menginginkan 
masyarakat mengadakan Mappadendang setiap akhir panen sebagai rasa 
syukur atas melimpahnya hasil panen”.30   

Kemudian menurut Bapak Aride selaku ketua Adat dan pemegang kunci 

Pettabulu Matanre mengatakan bahwa:  

“Tradisi Mappadendang ini merupakan tradisi yang dilaksananakan 
secara turun temurun oleh orang terdahulu/nenek moyang yang hingga 
saat ini tetap dijaga dan di lestarikan.” 

 Kemudian dilaksanakan di situs Pettabulu Matanre karena bertujuan 

untuk mengingat orang terdahulu yang dimana saat itupun mereka melakukan hal 

yang sama d tempat tersebut, serta sebagai masyarakat yang beradat dan 

berbudaya acara ini sebagai simbol untuk bersilaturahmi dan berkumpul. Adapun 

sesajian yang dibawa ke makam merupakan sebuah simbol/warisan adat, budaya 

dan tradisi yang dipelihara hingga saat ini. 31 

Menurut imada (56 Tahun) mengatakan bahwa: 

 “Mappadendang yang dilakukan di desa Mattabulu adalah bentuk 
kesyukuran kepada Allah SWT atas keberhasilan panen padi dan 
merupakan tempat atau wadah sosialisasi serta dapat meningkatkan 
hubungan silaturahmi.” 32 

Dari pernyataan informan diatas peneliti menyimpulkan bahwa tradisi 

Mappadendang merupakan manifestasi kesyukuran kepada pencipta yang 

dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya oleh masyarakat akan berhasilnya 

dalam memanen padi, juga merupakan media untuk berdoa kepada Allah Swt agar 

 

29 Saharuddin (48 tahun), wawancara, di desa Mattabulu Kabupaten Soppeng. 4 April 2023 

30 Saharuddin (58 thun), Wawancara, di desa Mattabulu Kabupaten Soppeng, 4 April 2023. 

31 Aride (50 thun), Wawancara, di desa Mattabulu Kabupaten Soppeng, 4 April 2023. 

32 Imada (59 thun), Wawancara, di desa Mattabulu Kabupaten Soppeng, 4 April 2023. 
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terhindar dari marabahaya yang akan menimpa, serta merupakan sarana untuk 

menjalin silaturahmi dengan sesama masyarakat yang ada di dalam desa 

Mattabulu serta menjalin hubungan sosial dengan masyarakat yang bermukim 

didesa sebelah dan di sekitarnya. Olehnya itu membuat hubungan sosial 

masyarakat menjadi semakin baik dan erat melalui tradisi Mappadendang yang 

memiliki nilai kearifan lokal yang perlu di pertahankan dan dijalankan olehnya. 

Menurut penulis, tradisi Mappadendang terdapat berbagai hal yang perlu dan 

patut dipertahankan yakni tetap menjaga hubungan silaturahmi antara masyarakat  

dan melestarikan kebudayaan setempat serta mengembangkan atau meningkatkan 

nilai-nilai solidaritas masyarakat dan menjadi warisan nenek moyang dalam hal 

budaya yang mana budaya ini nantinya dapat pula dinikmati dan dilanjutkan oleh 

generasi berikutnya. 

C. Prosesi Tata Cara Pelaksanaan Tradisi Mappadendang di Desa 

Mattabulu Kabupaten Soppeng 

1. Tahap Persiapan 

a. Penentuan Hari 

Sebelum pelaksanakan tradisi Mappadendang terlebih dahulu harus 

meminta izin kepada Bupati Soppeng dan bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan 

untuk memastikan acara yang akan digelar dapat berjalan sesuai harapan. setelah 

izin telah disetujui selanjutnya ialah menetapkan hari pelaksanaan, kemudian 

yang dutunjuk sebagai ketua adat akan bernegoisasi/bermusyawarah bersama 

masyarakat setempat untu menetukan hari yang cocok untuk melaksanakan tradisi 

Mappadendang. Menurut warga desa Mattabulu  di Kabupaten Soppeng, ada hari 

yang dipercaya membawa kebaikan dan yang membawa keburukan. Untuk 

memilih hari baik sangat mempengaruhi tradisi agar berjalan dengan baik, lancar 
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dan memenuhi harapan. Berdasarkan hasil wawancara dari ibu Kartia yang 

mengatakan bahwa : 

“Biasanya dalam penentuan hari dalam melakukan tradisi Mappadendang 

yaitu dengan cara berunding musyawarah dengan masyarakat setempat, 

adapun penentuan hari biasanya dilaksanakan pada hari senin, kamis, dan 

ahad. Bagi mereka ketiga hari tersebut merupakan hari yang 

mendatangkan keberuntungan bagi mereka”33.  

Pelaksanaan Mappadendang biasanya dipilih selama 3 hari karena 2 hari 

sebelum acara masyarakat mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan 

selama di lokasi hingga acara selesai.  

b. Alat-alat dan bahan 

1. Lesung dalam bahasa bahasa Bugis disebut “Palungen” dengan panjang 

sekitar 2 meter dan lebar 30 cm berlubang dan terbuat dari kayu Bitte 

disetiap ujungnya sekitar 75 cm sampai 1 meter. Tiang tidak harus 

menyentuh tanah untuk menghasilkan suara. Penabuh palungen itu 

tergantung siapa saja yang mau dan mengetahui cara-cara memainkannya. 

Kemudian dihias dengan daun kelapa yang masi muda sehingga 

memberikan kesan yang menarik dan cantik. 

2. Alat penumbuk dibuat dari kayu yang kuat atau sering dikatakan dalam 

bahasa Bugis sebagai Alu,  diambil dari kayu Bitte’, dengan ukuran 1-30 

m yang terdiri atas 7 buah Alu, dimana 3 orang laki laki yang menggunakan 

Alu tersebut dinamakan ambo padendang (pakkambo) dan 4 perempuan 

dinamakan indo padendang (pakindo). Setiap ambo dan indo Padendang 

tersebut harus mengetahui satu sama lain dimana pukulan itu harus 

ditempatkan sehingga memunculkan bunyian yang berirama dan dinikmati 

oleh penonton, serta yang menjadi penumbuk itu harus memiliki 

kecakapan dalam menumbuk padi dan peserta penumbuk saling bertukar 

 

33 Kartia (50 tahun), Wawancara, di Desa Mattabulu Kabupaten Soppeng, 4 April 2023. 
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atau berganti pemain sehingga para peserta yang menumbuk tidak 

kewalahan serta prosesi tumbukan tetap berlangsung hingga pesta panen 

selesai digelar. 

3. Gendang merupakan alat musik tradisional yang dibunyikan dengan cara 

menepuk bagian membrannya menggunakan telapak tangan. Yang mana 

gendangnya terbuat dari kulit hewan kemudian dikuatkan menggunakan 

tali rotan agar tidak merenggang. dalam tradisi Mappadendang di desa 

Mattabulu biasanya menggunakan 3 gendang. Yang dimainkan oleh laki-

laki yang sudah ahli dalam memainkannya. 

4. Appo merupakan alat musik yang terbuat dari bambu yang dibuat 

berpasangan sehingga saat saling di pukulkan menimbulkan suara musik 

yang unik dan menyatu dengan iringan padendang. 

c. Dibawah ini merupakan bahan yang dipersiapkan dalam acara: 

1. Dupa’mempunyai makna pengantar doa. 

2. Telur merupakan perumpamaan bahwa dunia ini bundar seperti 

telur. 

3. Kelapa mengandung makna melihat keatas bila insan haus. 

4. Beras, bermakna seperti isi dari kehidupan yang selalu memberi 

warna 

5. Sokko hitam diartikan sebagai tanah. 

6. Sokko putih diartikan sebagai angin. 

7. Pisang diartikan seperti perahu. 

8. Bitte’ 

9. Daun siri/ ota’ seperti kertas yang ditempati menulis. 

d. Adapun pakaian yang dipersiapkan dalam pelaksanaan tradisi 

Mappadendang yaitu sebagai berikut: 
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1. Peserta memakai pakaian adat yang telah ditentukan 

2. Untuk perempuan menggunakan baju Bodo’. Baju bodo’ 

memiliki makna sebagai gambaran perempuan suku Bugis yang 

memiliki keturunan bangsawan, dan memiliki beberapa warna. 

3. Laki-laki menggunakan baju warna hitam, seluar lutut kemudian 

melilitkan kain sarung hitam bercorak, dan menggunakan lilit 

kepala. 

  

2. Tahap Pelaksanaan Tradisi 

a. Tahap Pembukaan 

Pada pelaksanaan tradisi pada tahap pembukaan, seluruhan tamu 

undangan seperti Bupati, Kepala Desa, Kapolsek, dan sejajarannya, Pemuka adat, 

dan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa Mattabulu hadir. Setelah tamu 

undangan hadir, maka sandro dan ketua adat mulai ma baca baca dan diiringi suara 

pa  Gendrang, Appo setelah ma baca baca selesai kemudian membawa baki yang 

dipimpin oleh istri ketua adat dengan membawa bendera berwarna hijau dan 

diikuti oleh beberapa orang yang akan Mappadendang kemudian baki dibawa di 

sumur dan ketua Adat ma baca-baca, sumur ini dipercaya masyarakat sebagai 

warisan leluhur setelah itu dilanjutkan membawa baki di pintu masuk Situs 

Pettabulu Matanre dan melakukan hal yang sama yaitu ma baca-baca kemudian 

baki selanjutnya dibawa di sebuah makam yang dipercayai oleh masyarakat 

bahwa makam. 

Beberapa sesajian di simpan dibaki yang dibawa berisi telur, sokko putih, 

sokko hitam, beras, daun sirih, dupa’, dan lain-lain. kemudian menurut Imase 

“sesajian yang dibawa ini bukan merupakan sebuah “persembahan” 
melainkan sebagai simbol/warisan adat, budaya dan tradisi yang 
dipelihara hingga saat ini. Serta masyarakat percaya bahwa hal tersebut 
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sama sekali tidak bertentangan dengan Agama dan tidak menduakan Allah 
Swt.34 

 Setelah itu penyembelian hewan yang sudah disediakan baik sapi atau 

ayam. Pada prosesi penyembelihan sapi ataupun ayam dipercayakan pada imam 

mesjid atau pemuka adat. Adapun jika dana yang disiapkan cukup untuk membeli 

sapi maka masyarakat akan mempersiapkan kebutuhan untuk penyembelihan sapi 

di Desa Mattabulu Kabupaten Soppeng untuk memotong sapi. Namun, saat dana 

yang berhasil dikumpulkan tidak mencukupi maka masyarakat mempersiapkan 

ayam atau kambig untuk disembelih. Apabila  keseluruhan alat dan bahan selesai 

dipersiapkan, maka kemudian sandro tersebut membacakan ritual atau dalam 

bugir dikenal sebagai “Mabbaca-baca”, setelah itu, ketua adat memukul Alu ke 

lesung sebanyak tiga kali. Hal tersebut menjadi penanda bahwa akan dimulainya 

ritual tradisi Mappadendang di Desa Mattabulu Kabupaten Soppeng.  

Ritual tradisi Mappadendang yang dilaksanakan akan berlangsung selama 

kurang lebih satu hari satu malam kemudian masyarakat yang ada di Desa 

Mattabulu Kabupaten Soppeng bergantian dalam menumbuk Alu ke Lesung, 

apabila pemain yang sementara menjalankan ritual telah lelah, maka boleh 

digantikan oleh pemain lain yang memiliki keterampilan dan mengetahui  hal 

tersebut. Kemudian apabila sudah mencapai tengah hari atau setelah shalat dzuhur 

maka masyarakat beristirahat sembari menikmati hidangan yang telah disajikan 

oleh warga. Berkat kontribusi dan kerjasama masyarakat di Desa Mattabulu 

Kabupaten Soppeng seperti sumbangan-sumbangan baik berupa beras, uang 

maupun hal lainnya. Salah satu informan Iruse (47 tahun) mengatakan bahwa:  

“Saya sangat antusias  terhadap ritual tradisi Mappadendang ini, mulai 
dari subuh saya datang untuk menyiapkan segala kebutuhan yang 
diperlukan, seperti memasak nasi, sokko, bitte’, dan sebagainya”35.  

 

 

34 Imase (72 tahun), Wawancara, di Desa Mattabulu, 4 April 2023. 

35 Iruse (47 tahun), Wawancara,di Desa Mattabulu Kabupaten Soppeng, 4 April 2023. 
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Masyarakat yang ada di Desa Mattabulu kabupaten Soppeng penuh 

dengan semangat dalam menjalankan ritual tradisi Mappadendang karena bagi 

mereka itu merupakan kebudayaan nenek moyang yang harus dilestarikan sebab 

akan menampakkan eksistensi daerah kepada dunia luar. 

b. Tahap penutup 

Dalam sesi penutupan yakni pasca agenda makan bersama, kemudian tradisi 

Mappadendang tetap berlangsung hingga malam dan ketika sudah berakhir maka 

masyarakat Desa Mattabulu kemudian bersama untuk berkunjung ke sawah 

sembari membawa beberapa sesajian yang telah dipersiapkan seperti   sokko, 

pisang, ayam, telur.dan sebagainya. Juga setiap tokoh adat yang dimulai dari ketua 

adat, Pak Kapolsek, Kepala Desa, Kepala, RT/RT, dan tokoh masyarakat. 

Menurut pemuka adat mengatakan bahwa:  

“Orang mencangkul di sawah terdiri atas tujuh orang supaya mereka 
beranggapan ‘Mattuju” artinya selalu mendapat kemudahan dan tidak 
mengalami liku-liku”.  

Setelah menjalankan proses tersebut maka sandro atau imam desa kemudian 

membacakan doa agar diberi kemudahan dari sang Khalik. Hal tersebut 

menandakan bahwa berakhirnya ritual tradisi Mappadendang. 

D. Respon dan Nilai-Nilai Islam yang Terkandung dalam Tradisi 

Mappadendang di Desa Mattabulu Kabupaten Soppeng 

1. Respon Masyarakat Terhadap Tradisi Mappadendang 

Tradisi Mappadendang yang dijalankan oleh penduduk yang ada didesa 

Mattabulu adalah salah satu tradisi atau budaya yang masih tetap ada hingga hari 

ini dan tetap dilaksanakan oleh penduduk setempat, karena perpektif masyarakat 

akan tradisi Mappadendang sudah menjadi suatu kebiasaan yang wajib 

dilaksanakan oleh masyarakat. Menurut seorang informan bahwa: 
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“Tradisi Mappadendang merupakan kepercayaan masyarakat desa Mattabulu 
yang harus dilaksanakan setiap tahunnya apabila tradisi tersebut tidak 
dilaksanakan, maka desa tersebut akan ditimpa bencana dan menyebar berbagai 
penyakit yang akan menimpah masyarakat maka dari itulah tradisi ini 
senantiasa dilakukan untuk menolak bala dan menghindari hal-hal yang tidak 
diinginkan.”36 

Menurut keyakinan masyarakat desa Mattabulu bahwa Mappadendang ini 

wajib dijalankan karena dikhawatirkan apabila tradisi ini tidak dijalankan maka 

daerah tersebut akan mendapat malapetaka  serta akan terjadi berbagai macam 

keanehan dalam desa tersebut. Oleh karena hal tersebut tradisi Mappadendang tetap 

dijalankan dengan niat agar menjadi sarana tolak bala serta agar terhindar dari 

marabahaya. Menurut masyarakat desa Mattabulu bahwa tradisi Mappadendang ini 

merupakan tradisi yang dijalankan guna untuk melestarikan kebudayaan, menjaga 

tradisi, dan menjaga hubungan silaturahmi antara sesama warga desa karena saat 

Mappadendang digelar mayarakat ramai dan berbondong-bondong datang untuk 

menonton acara tersebut.  

Kemudian ibu Nuwara berpendapat bahwa: 

“Riolo wettuna degaga yaseng hp ku acara Mappadendange yero 
pemudade sibawa cewe-cewe pole ku bali kamponge jokka manonton ye 
tradisi Mappadendange, kuro wettu mala toni kesempatan runtu ya 
newade sicocok mancaji pasanganna”37. 

Terjemahan: 

“sejak dahulu sebelum adanya sosial media tradisi Mappadendang ini 
dihadiri oleh pemuda dan gadis-gadis dimana mereka datang dari 
berbagai daerah untuk menyaksikan pelaksaan tradisi Mappadendang, 
biasanya dalam kesempatan ini merea masing-masing mencari yang 
cocok untuk hidup bersama”. 

Dari pernyataan informan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa dahulu 

sebelum adanya sosial media masyarakat  memanfaatkan tradisi Mappadendang ini 

 

36 Kudirman (46 tahun), Wawancara, di desa Mattabulu Kabupaten Soppeng, 4 April 2023. 

37 Nuwara (59 tahun), Wawancara, di desa Mattabulu Kabupaten Soppeng, 4 April 2023 
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sebagai ajang untuk saling beriteraksi sesama pemuda dengan gadis-gadis yang 

berasal dari tetangga kampung ataupun dari perkotaan sehingga mereka bertemu 

dan saat memiliki kecocokan mereka melanjutkan hubungan ke yang lebih serius. 

Peneliti juga membandingkan perbedaannya saat sekarang dimana masa sudah 

lebih modern dan dengan adanya sosial media masyarakat atau pemuda pemudi 

sudah tidak terlalu tetarik untuk menjadikan tradisi ini sebagai ajang perjodohan 

karena dengan adanya sosial media mereka sudah bisa saling mengenal tanpa 

bertemu sekalipun. Kemudian menurut masyarakat selama adanya sosial media 

pemuda pemudi sudah jarang menghadiri acara Mappadendang. 

2. Nilai-nilai islam yang terkandung dalam tradisi Mappadendang di desa 

Mattabulu Kabupaten Soppeng sebagai berikut : 

a. Hubungan Sosial 

Secara garis besar hubungan sosial merupakan suatu hubungan timbal 

balik antara orang yang satu dengan orang lainnya, saling memengaruhi dan 

berpondasikan pada kesadaran untuk saling tolong menolong. Beberapa referensi 

sejalan dengan pandangan para ahli diantaranya Sunarto dan B. Agung Hartono 

dalam bukunya yang berjudul “perkembangan peserta didik”, interaksi sosial 

adalah suatu interaksi sesama manusia yang saling membutuhkan.38 Dalam 

pengertian tersebut hubungan sosial diartikan sebagai hubungan timbal-balik 

yang terjadi diantara siswa. Pada buku ilmiah sosial dasar disebutkan bahwa 

sebuah hubungan sosial merupakan proses yang membantu orang per orang 

maupun kelompok per kelompok.39 

 
38 Sunarto & B Agung Hartono, Perkembangan Peserta Didik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), h. 47 
39 Hartono & Aricun Aziz, Ilmu Sosial Dasar, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h.116 
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 Disisi lain Abin Syamsuddin, menjelaskan perihal hubugan sosial 

merupakan suatu proses dimana seseorang (terutama anak) melatih kepekaan 

dirinya akan gesekan-gesekan terutama tuntutan kehidupan serta tuntutan-

tuntutan dalam hidup, belajar bersosisalisai dan berperilaku seperti orang lain, 

bertingkah laku didalam lingkungan kultural.40 Menurut Dany Haryanto & G. 

Edwi Nugrohadi, hubungan sosial merupakan proses belajar yang membimbing 

dan meningkatkan kepribadian sosial seorang anak sehingga dapat menjadi 

anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan efektif.41 Dari pengertian-

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan sosial adalah cara 

seseorang dalam menyikapi dan bertanggung jawab atas apa yang telah ia ucapkan 

atau perbuat sehingga orang tersebut dapat beradaptasi dengan baik pada 

lingkungan dimana ia berprilaku.  

Dalam tahapan interakasi sosial dengan lingkungan. Didapatkan bahwa 

semua aspek budaya, perilaku bahkan nasib manusia, dipengaruhi, ditentukan, 

dan tunduk pada lingkungan. Dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya Ibnu 

Khaldun berpendapat bahwa berbagai bentuk jalinan hidup setiap insan 

merupakan akibat dari hubungan iklim geografi dan ekonomi ketiga bagian dari 

lingkungan itu memiliki ciri yang urgent dalam penentuan corak tempramen 

seseorang. Kehidupan dalam bermasyarakat selalu menghadirkan rasa interaksi 

antar sesama manusia dalam daerah tertentu.  

Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia tidak dapat menjalankan 

hidup secara individu tentu membutuhkan kehidupan yang berkelompok untuk 

saling bahu membahu. Tujuan hubungan sosial adalah agar dapat memenuhi 

 
40 Abin Syamsuddin Makmun, Psikologi Kependidikan Perangkat Sistem Pelajaran 

Modal, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h.105 
41 Dany Haryanto & G. Edwi Nugrohadi, Pengantar Sosiologi Dasar, (Jakarta: PT 

Prestasi Pustakarya), h. 181 
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kebutuhan dasar manusia dalam hal interaksi sosial. Dalam menjalankan tradisi 

Mappadendang masyarakat yang ada di desa Mattabulu Kabupaten Soppeng 

acapkali melakukan komunikasi atau hubungan sosial untuk kelancaran tradisi ini 

semisal bersama-sama dalam membersihkan dan menyiapkan lokasi tempat 

dilaksanakan tradisi serta melakukan musyawarah. Hal tersebut selaras dengan 

ajaran-ajaran agama islam dimana menjelaskan akan pentingnya menjalin 

silaturahmi dan menjaga hubungan sosial. Sebagai mana firman Allah Swt. Dalam 

QS. An-Nisa/4: 36. 

َْوَلََْتشُۡرِكُوا ْبِهۦِْشَيْۡ ْْ۞وَٱعۡبدُوُا ْٱللََّّ كِينِْوَٱلۡجَارِْذِيْٱلۡقرُۡبىََٰ ْوَٱلۡمَسََٰ مَىَٰ ََٰ ْوَٱلۡيتَ نٗاْوَبِذِيْٱلۡقرُۡبَىَٰ لِديَۡنِْإِحۡسََٰ اْۖوَبِٱلۡوََٰ ٗٔ  ٔ

ْمَنْ َْلََْيحُِبُّ ْٱللََّّ ْإِنَّ نكُُمۡۗۡ احِبِْبِٱلۡجَنۢبِْوَٱبۡنِْٱلسَّبيِلِْوَمَاْمَلكََتْۡأيَۡمََٰ ْخُورًاْْكَانَْمُخۡتاَلَْٗفَْوَٱلۡجَارِْٱلۡجُنبُِْوَٱلصَّ

Terjemahnya : 

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 
sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-
kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan 
tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan 
membangga-banggakan diri,42 

 

Ibnu Katsir menafsirkan ayat diatas bahwa ayat ini adalah bentuk wasiat 

dari Allah kepada manusia agar berbuat baik kepada para budak (al-Arqo’), karena 

mereka merupakan manusia yang lemah akan sosial. Maka dari itu, menurut Ibnu 

Katsir berbuat baik kepada budak adalah sebuah pesan yang diwasiatkan dari 

baginda nabi Muhammad SAW ketika ia dalam keadaan sakit menjelang kematian. 

Ibnu katsir kemudian mengutip sebuah hadis yang bersumber dari Ali bin Abi 

Thalib, ditakhrij oleh Abu Daud, nabi bersabda al-shalata al-salata wa ma malakat 

aimanikum .  

 

42Kementerian Agama RI, Al-Qur’anul Karim dan Terjemahannya, (Jakarta: Insan 

Media,2013) h.106. 
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Dalam riwayat ini dikatakan bahwa nabi menyebut ucapannya tidak hanya 

sekali. Beberapa riwayat perihal perintah untuk berperilaku baik kepada budak baik 

dalam berucap, perbuatan dan pemberian sandang pangan juga disampaikan oleh 

ibnu katsir. Pada penghujung ayat yang berbunyi inna llaha la yuhibbu man kana 

mukhtalan fakhuran. Ibnu katsir berkomentar bahwa Allah tidak suka dengan orang 

yang sombong, merasa dirinya lebih baik dari orang lain.43 

b. Solidaritas 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Solidaritas merupakan sebuah 

karakter atau emosi solider, senasib, setia kawan, yang harus dimiliki oleh setiap 

anggota dalam suatu kelompok.44lain halnya dengan kata sosial, berdasarkan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berkaitan dengan masyarakat, diperlukan 

komunikasi untuk meningkatkan pembangunan, tertarik dengan kepentingan 

umum.  

Solidaritas sosial yakni suatu interaksi yang didasari oleh kepercayaan 

serta perasaan moral yang dipatuhi setiap orang serta diperkuat dengan 

pengalaman emosional antara individu ataupun kelompok.45 Solidaritas juga 

diartikan kesetiakawanan diantara anggota kelompok sosial. Kepercayaan 

masing-masing anggota terhadap kemampuan anggota kelompok lainnya dalam 

menjalanjakan tugas dengan baik ialah salah satu faktor adanya solidaritas yang 

tinggi pada suatu kelompok. Dalam keadaan tertentu, pembagian tugas yang 

sesuai kecakapan setiap anggota dapat menghasilkan suatu kerja yang baik. 

Karena hal tersebut, maka semakin tinggi juga solidaritas pada suatu kelompok 

 

43 Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur’an al-Azim, (Dar Thibah li an-Nasyir wa at-Tauzi), h. 303 
44 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdiknas, 2007. 
45 Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik & Modern Jilid II. ( Jakarta: Gramedia. 

1986), h.181. 
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dan semakin tinggi juga sense of belonging.46 Solidaritas menciptakan kesetaraan, 

sama-sama berkaitan, serta pengalaman yang setara dalam suatu keluarga, 

kelompok, maupun komunitas. 

Zakiyah derajat memberikan definisi secara etimologi solidaritas adalah 

kebersamaan atau kekompakan. Lebih jauh lagi dia menyebutkan bahwa dalam 

bahasa Arab berarti tadhamun  atau takaful dan ukhuwah. Solidaritas dalam arti 

ini mengandung pengertian, sikap salin bahu membahu, menanggung serta 

menghadapi kesulitan dalam hidup bermasyarakat. Sikap masyarakat islam yang 

senantiasa memperhatikan, memikirkan, dan juga membantu mengatasi kesulitan, 

sebagai kelompok masyrakat islami dengan merasakan kesulitan orang lain 

sebagai kesulitannya sendiri serta keberuntungannya adalah juga keberuntungan 

yang lain.47 

Berdasarkan beberapa uraian tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan 

bahwa solidaritas sosial yaitu terdapatnya tujuan bersama, rasa saling percaya, 

kesetiakawanan, dn rasa sepenanggungan antar anggota dalam sebuah kelompok 

berdasarkan sentimental dan etika yang dipercayai oleh sebagian besar anggota 

atau penduduk. Solidaritas sosial menjurus menurut keeratan atau solidaritas 

(keterikatan) di dalam suatu kelompok. Menurut sudut pandang sosiologi, 

akrabnya interaksi antar kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat 

yang lain tidak hanya menjadi sebuah instrumen untuk mewujudkan 

keinginannya, tetapi justru kearaban tersebut menggambarkan suatu tujuan utama 

ari kehidupan di dalam sebuah kelompok di masyarakat. Apabila suatu kelompok 

 
46 Abu Huraerah dan Purwanto, Dinamika Kelompok Konsep dan Apliksi. ( Jakarta: Bumi 

Aksara, 2004), h.7 
47 Zakiyah Daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2004 ) h. 71-

73 
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terus menguat, maka nantinya akan menyebabkan sense of belongingness di 

antara para anggota. 

Solidaritas pada suatu tradisi sangat dibutuhkan adanya kerjasama antar 

anggota atau kelompok. Solidaritas identik dengan hubungan yang ada pada 

masyarakat, Solidaritas masyarakat dapat ditinjau pada berbagai perayaan ritual 

dan permainan. Dalam solidaritas kebudayaan atau tradisi memiliki rasa yang 

meliputi jiwa manusia dalam memanifestasikan kaidah-kaidah dan nilai-nilai 

kemasyarakatan secara umum misalnya, agama, ideologi kebatinan kesenian dan 

seluruh ekspresi dari jiwa manusia yang merupakan kelompok sosial dalam 

kehidupan bermasyarakat. Mappadendang merupakan tradisi yang terbilang baik 

dalam menjalin sinergitas khususnya sesama masyarakat di Desa Mattabulu 

Kabupaten Soppeng, baik dari kalangan anak-anak, pemuda-pemudi, bahkan 

orang dewasa.  

Tradisi Mappadendang menjadi bentuk manifestasi kesyukuran oleh 

masyarakat yang ada di desa Mattabulu Kabupaten Soppeng guna menjalin rasa 

persaudaraan antar sesama masyarakatnya dan juga menjadi warisan nenek 

moyang yang perlu dijaga dan dilestarikan serta diwariskan pada generasi yang 

akan datang.  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu kartini mengatakan bahwa:  

“Acara ini merupakan acara syukuran sekaligus mencerminkan solidaritas 
dan kebersamaan antar masyarakat di desa Mattabulu Kabupaten 
Soppeng. Akan tetapi, budaya ini semakin hari semakin terkikis 
disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian 
tersebut”48. 

Adapun macam-macam solidaritas yaitu sebagai berikut: 

1). Tolong menolong 

 

48 Ikare (59 tahun), wawancara di Desa Mattabulu Kabupaten Soppeng, 4 April 2023 
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Manusia diciptakan Allah Swt, pada dasarnya dengan kecenderungan untuk 

berinteraksi, bermasyarakat, dan saling menolong dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya.49 Dalam kehidupan sehari-hari manusia pasti saling membutuhkan satu 

sama lainnya. Oleh sebab itu diwajibkan bagi mereka untuk saling-menolong 

antar sesama umat manusia, tidak jarang dalam memenuhi kebutuhan pribadi, 

seseorang adakalanya tidak mampu untuk memenuhinya sendiri, sehingga 

memerlukan orang lain.50 Sosial merupakan hal yang begitu penting dalam 

kehidupan manusia, dengan adanya hubungan sosial seseorang akan lebih banyak 

memiliki jangkauan terhadap orang lain, karena begitu penting hubungan sosial 

masyarakat satu dengan yang lainnya. 

 Di dalam Al-Quran banyak bahan renungan bagi orang yang mau 

menggunakan akalnya untuk berpikir (merenung). Di dalamnya pula banyak 

dijumpai kisah-kisah kaum dan bangsa-bangsa terdahulu. Kitab ini memisahkan 

yang halal dan yang haram, serta memisahkan yang hak dari yang bathil. Dengan 

bantuan Alquran, manusia dapat berjalan di jalan yang lurus dengan mudah, 

karena perintah maupun larangan diungkapkan didalam Alquran dalam bahasa 

yang jelas dan lugas. Al-Quran mewajibkan kepada setiap muslim untuk 

berpartisipasi menanggulangi kemiskinan sesuai dengan kemampuannya. Bagi 

yang tidak memiliki kemampuan material, maka paling sedikit partisipasinya 

diharapkan dalam bentuk merasakan, memikirkan, dan mendorong pihak lain 

untuk berpartisipasi aktif.51 Alquran juga mengajarkan umat muslim agar 

senantiasa saling taawun dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, juga dalam 

menegakan agama Allah. Sikap taawun adalah ciri khas umat muslim sejak masa 

 
49 Nurul Huda, dkk, Ekonomi Pembangunan Islam, (Jakarta: Kencana, 2015), Cet. Ke-1, p. 177 
50 Al-Ghazali, Ihya Ulumiddin:Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama 2,Terj. Ibnu Ibrahim 

Ba‟adillah (Jakarta: PT Gramedia, 2011), Cet. 1, p.232 
51M. Quraish Shihab, Wawasan Alquran: Tafsir Tematik atas berbagai persoalan umat 

(Bandung: Mizan, 2007), p.605 
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Rasulullah Saw. Pada masa itu tak ada seorang muslim pun membiarkan muslim 

yang lainnya kesusahan, hal ini tergambar jelas ketika terjadinya hijrah umat 

muslim di Mekah ke Madinah, diketahui bahwa kaum Anshor menerima dengan 

baik kedatangan kaum Muhajirin dengan sambutan yang meriah, kemudian 

mempersilahkan segalanya bagi para muhajirin rumah, ladang, dan lain-lain. 

 Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk berpribadi, sebagai makhluk 

yang hidup bersama-sama dengan orang lain, sebagai makhluk yang hidup di 

tengah-tengah alam dan sebagai makhluk yang diciptakan dan diasuh oleh Allah. 

Manusia sebagai makhluk pribadi, mempunyai fungsi terhadap diri pribadinya. 

Manusia sebagai anggota masyarakat mempunyai fungsi terhadap masyarakat.52 

Manusia sebagai makhluk sosial, secara langsung maupun tidak langsung 

membutuhkan kehadiran orang lain. tanpa kehadiran orang lain ia merasa kurang 

berarti, paling tidak ia akan mengalami berbagai kesulitan dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Sikap hidup taa un (tolong-menolong) dalam ajaran Islam 

mendapat dorongan (support) dan perhatian yang tersendiri. Demikian juga sikap 

suka menolong kepada sesama makhluk Allah yang benar-benar memerlukan 

pertolongan mendapatkan pujian yang teramat tinggi di hadapan Allah. Bahkan 

lebih dari sekedar pujian, Allah menjanjikan kepada siapapun yang menolong 

terhadap kesusahan orang lain, penderitaan atau kesempitannya dengan limpahan 

anugerah yang tak terhingga kelak di hari kemudian. 

Membantu memenuhi kebutuhannya sebelum diminta. Ini memiliki derajat 

yang sebanding dengan tiga tingkatan dalam pengutamaan dengan harta. Nabi 

bersabda : Dan Allah akan menolong hamba-Nya, selama hamba itu menolong 

saudaranya. (HR. Muslim). 

 
52Mujiono, Manusia Berkualitas Menurut Alquran, Jurnal, Universitas Muria Kudus 

Jawa Tengah Indonesia, 2013, Hermeneutik, Vol. 7, No. 2, Desember 2013, p.361, (diakses pada 

08-Juli-2023, pukul 09:20) 
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 Arti sabda Nabi ini adalah pertolongan akan diberikan kepada hamba selama 

itu mau menolong sesamanya. Sikap tolong-menolong memiliki pengaruh yang 

sangat besar dalam membina umat. Pahalanya juga sangat besar di sisi Allah Swt., 

seperti halnya pahala shalat, puasa, sedekah, dan lainnya. Ath-Thabrani pernah 

meriwayatkan dari Umar ra bahwa buah paling besar yang diperoleh seorang 

muslim yang suka membantu saudaranya adalah mendapatkan pertolongan dan 

bantuan dari Allah. Hadits ini juga dapat dipahami bahwa Allah tidak akan 

menolong hamba selama ia tidak mau menolong saudaranya.8 Saling taa un dan 

membantu antarsesama merupakan puncak kehidupan masyarakat muslim. 

Sungguh, Allah Swt. telah memerintahkan orang-orang mukmin untuk saling 

menolong dalam kebaikan dan membantu beban saudaranya seiman.53 

Point penting akan solidaritas sosial sesuai ajaran Islam yakni tidak bercerai 

berai, saling tolong menolong serta tidak membenci antara satu sama lain. Rajutan 

ukhuwah dalam islam bukan hanya sebatas rajutan persahabatan yang akrab. 

Setiap orang diciptakan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing- masing, 

sehingga dibutuhkan adanya kerjasama untuk saling melengkapi.54 Sebagaimana 

dalam QS. Al-Maidah/5: 2, Al-Anfal/8: 1, dan Ash Shaaffat/37: 25.  

ْإِْ َۖ ْوَٱتَّقوُا ْٱللََّّ نِِۚ ثۡمِْوَٱلۡعدُۡوََٰ َْشَدِيدُْٱلۡعِقَابِْوَلََْتعََاوَنوُا ْعَلَىْٱلِۡۡ ْٱللََّّ  نَّ

Terjemahnya : 

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 
Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat 
siksa-Nya. 

َْوَرَسُولَْ ْوَأطَِيعوُا ْٱللََّّ َْوَأصَۡلِحُوا ْذاَتَْبيَۡنكُِمۡۖ ْفَٱتَّقوُا ْٱللََّّ ؤۡمِنيِنَْْٔۖ  هُٓۥْإِنْكُنتمُْمُّ

 
53Muhammad as-Sayyid Yusuf dkk, Ensiklopedi Metodologi Alquran:Kehidupan Sosial, 

terj. Abu Akbar Ahmad dkk, (Jakarta: PT.Kalam Publika), P.34 

54Ahmad Yani, panduan mengelola Mesjid, Jakarta: Pustaka Inter masa, 2007, h.3 
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Terjemahnya : 

Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan 
perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, 
oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di 
antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu 
adalah orang-orang yang beriman". 

 مَاْلكَُمْۡلََْتنََاصَرُونَْْْ

Terjemahnya : 

 "Kenapa kamu tidak tolong menolong?" 

2). Kerjasama 

Pengertian kerjasama dalam kamus bahasa Indonesia kontemporer adalah 

kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk 

mencapai tujuan bersama, atau interaksi atau hubungan sosial antara individu atau 

kelompok yang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan 

tujuan bersama.55 

Kerjasama dalam islam juga dikenal dengan nama syirka, adapun 

pengertiannya sebagai berikut. Syirkah menurut bahasa berarti Al-Ikhtilath yang 

artinya campur atau percampuran. Demikian yang dinyatakan oleh Taqiyuddin. 

Maksud percampuran disini ialah seorang mencampurkan hartanya dengan harta 

orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.56 

Syirkah memiliki tiga wazan fi‟il mengikuti kata sariqah, ni‟mah dan 

tsamarah. Syirkah secara etimologi berarti percampuran. Secara terminilogi, 

Syirkah ini ada dua jenis :  

 
55Peter Sahin dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, ( Jakarta: 

Modern English Press, 2002), Cet : 1, h. 722 
56 Hendi Suhendri, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Cet : 1, 

h. 125 
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Pertama; Syirkah Amlak, yaitu berkumpulnya hak harta, baik berupa 

barang tidak bergerak atau barang bergerak atau manfaat dari barang perniagaan 

saja bukan barangnya itu sendiri. Hal tersebut terjadi sebagai bentuk persekutuan 

dua orang atau lebih dimana keduanya memilikinya dengan cara membeli, hibah 

atau warisan dan hal-hal lainnya. Jenis syirkah ini merupakan persekutuan dimana 

masingmasing pihak merupakan orang lain di di dalam bagian persekutuannya. 

Maksudnya seseorang tidak boleh bertindak kecuali atas izin pemilik lainnya. 

 Kedua : Syirkah Uqud, adalah berkumpulnya hak pembelanjaan harta, 

baik dalam penjualan dan lain sebagainya. Disini pembelanjaan harta masing-

masing dari kedua pihak yang bersekutu dapat terlaksana dengan kepemilikan 

hartanya atau ia sebagai perwakiland dari bagian persekutuan orang lain. 

Sedangkan didalam Kamus Istilah Agama Islam (KIAI) pengertian 

syarikat (syirkah) adalah berkerjasama dalam usaha perdagangan atau pada harta, 

untuk memperoleh keuntungan bersama dengan syarat-syarat tertentu yang 

disetujui oleh kedua belahpihak yang berserikat.  

Menurut istilah, yang dimaksud dengan syirkah, para Fuqaha berbeda 

pendapat sebagai berikut:  

a. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah adalah : “Akad 

antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan”. 

b. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie, bahwa yang dimaksud dengan syirkah 

adalah: “Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta‟awun dalam 

bekerja dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya”.  

c. Idris Ahmad menyebutkan syirkah sama dengan syarikat dagang, yaitu 

dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan berkerja sama dalam dagang, 
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dengan menyertakan modal masing-masing, dimana keuntungan dan kerugiannya 

di perhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing. 

d. Menurut Muhammad AL-Syarbini Al-Khatib, yang dimaksud dengan 

syirkah adalah: “Ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan 

cara yang masyhur (diketahui)”. 

 e. Syirkah adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam harta yang 

diperoleh melalui warisan dan lain-lain, atau harta yang dikumpulkan diantara 

mereka menurut bagian yang telah di tentukan untuk dikelola dan dikembangkan 

dibidang perdagangan, perindrustrian atau pertanian. 

 f. Menurut Syihab Al-din Al-Qalyubi Wa Umaira, yang dimaksud dengan 

syirkah ialah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih. 

Penduduk yang bermukim di desa Mattabulu Kabupaten Soppeng masih 

menjaga kelestarian tradisinya karena diketahui mempunyai sifat kerjasama yang 

baik dan harmonis sehingga ritual tradisi Mappadendang yang digelar di desa 

Mattabulu Kabupaten Soppeng. Menurut Hasan Shadily, kerjasama merupakan 

suatu proses terakhir dalam penggabungan. Proses ini menunjukkan suatu aliran 

dalam sebuah kumpulan masyarakat dalam hidup dan mengabungkan geraknya 

menjadi suatu badan dengan golongan kelompok yang lain. 

Dalam tradisi Mappadendang yang ada di desa Mattabulu Kabupaten 

Soppeng mengandung berbagai nilai yang luhur yakni mengedepankan kerjasama 

serta kesolidan dalam menjalankan pekerjaan. Kerjasama dalam kehidupan 

masyrakat kemudian menjadi suatu kebutuhan untuk mewujudkan kinerja dan 

pencapaian bagi tiap individu masyarakat. Melalui kerjasama jugalah nantinya 

menjadikan suatu motivasi yang memiliki energi dan sinergi terdahap setiap orang 

atau lapisan masayrakat yang menjalankan kerjasama, serta dengan kerjasama 
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maka komunikasi akan berlangsung dengan baik yang berpondasikan kesadaran 

serta menjadi tanggung jawab bagi setiap anggota. 

3). Gotong royong 

Mengenai permasalahan tolong-menolong dan gotong-royong, dalam Al-

Qur’an ditemukan kata Ta’awun. Para mufasir berbeda pendapat dalam 

menafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan Ta’awun dalam Al-Qur’an. 

Hamka, Syaltut dan Qardhawi Misalnya. Menurut Hamka, Ta’awun adalah sikap 

tolong menolong dan bantu membantu. Dalam tafsirnya beliau menjelaskan, 

“Diperintahkan hidup bertolong-tolongan, dalam membina Al-Birru, yaitu segala 

ragam dan maksud yang baik dan berfaedah, yang didasarkan pada menegakan 

takwa; yaitu mempererat hubungan dengan Tuhan. Dan janganlah bertolong-

tolongan atas berbuat dosa dan menimbulkan permusuhan dan menyakiti sesama 

manusia. Tegasnya merugikan orang lain”.  

Berbeda dengan Syaltut, beliau mengartikan Ta’awun sebagai lawan 

daripada sikap egoisme, pertengkaran, perpecahan, saling menuduh, saling 

memutuskan persaudaraan, souvinistis, dan fanatisme aliran. Dalam tafsirnya 

beliau menjelaskan, “Allah bermaksud meningkatkan kaum mukminin dari 

kungkungan hawa nafsu, sehingga mereka terhindar dari sikap egoisme, kejahatan 

serta kerusakan. Mereka diangkat sebagai kekuatan yang menuju kepada kebaikan 

dan saling menolong di dalam mengerjakan kebajikan”. Beliau melanjutkan, 

“Allah memerintahkan kaum mukminin supaya mereka menjadi ummat yang 

tidak mengenal pertengkaran, perpecahan, saling menuduh, saling memutuskan 

persaudaraan, souvinistis, dan tidak pula fanatisme aliran. Ketahuilah, bahwa 

pertentangan telah memalingkan kaum muslimin dari perbuatan yang bermanfaat 

bahkan telah menguras semua kekuatan pikiran kaum muslimin di berbagai masa 
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dan negara. Sekiranya kaum muslimin mengurangi pertentangan itu atau 

menyepelekan perkaranya, kemudia mereka tak mau membesar-besarkan dan 

mengajarkannya kepada generasi penerusnya, niscaya akan menemukan ladang 

yang menumbuhkan buah-buahan yang baik dan berbarakah. Tertanamlah 

akarakar kecintaan dan saling menolong diantara ahli Din yang berpegang pada 

satu pokok asasi yang telah disepakati. Orang-orang yang memusuhi Islam tidak 

akan menemukan jalan untuk meracuni pikiran dan akal tidak pula dapat merusak 

negara dan prilaku kaum muslim”. 

Islam mengajarkan kepada kita agar hidup dalam masyarakat dengan 

senantiasa menjalin hubungan kesetiakawanan dan kerjasama sepanjang hal 

tersebut berkaitan dengan perkara-perkara sosial, muamalah dan kemasyarakatan. 

Sehinga Ta’awun ini bisa dilakukan dengan apasaja dan siapa saja tanpa adanya 

aturan persyaratan. Semua bisa mengerjakannya; baik yang masih kecil, remaja 

dan dewasa, tua atau muda, sepanjang dalam mengerjakan kebaikan dan 

kebajikan. 

Pada berbagai persiapan kegiatan sering masyarakat di desa Mattabulu 

Kabupaten Soppeng melaksanakan dengan gotong-royong agar dapat 

menyelesaikan setiap agenda ritual tradisi Mappadendang. Sebagaimana tradisi 

masyarakat kita bahwa sifat gotong royong merupakan karakteristik dari 

masyarakat di desa Mattabulu Kabupaten Soppeng.  

Dengan jiwa solidaritas masyarakat yang antusias dan tinggi, tentu dapat  

mewujudkan suatu masyarakat sesuai dengan apa yang diharapkan. Masyarakat 

yang diimpikan dalam Islam adalah masyarakat yang dijelaskan dalam kitab suci 

Al- Qur’an dalam sebuah masyarakat agar mendapatkan hal itu haruslah 

dibuatkan kerangka pola yang jelas serta terarah diantaranya yaitu:  
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1. Umat yang bertakwa 

2. Umat yang satu  

3. Pemimpin yang bijaksana dan adil.57  

Gotong royong adalah perilaku yang terpuji serta menjadi ciri khas dari 

masyarakat yang ada di desa Mattabulu Kabupaten Soppeng. Seperti halnya 

ketika ada masyarakat dalam desa hendak membangun rumah, penduduk yang 

lain kemudian berbondong-bondong untuk saling bahu membahu untuk 

membantunya.  

Begitupula pada pelaksanaan ritual tradisi Mappadendang, sebagaimana 

menurut salah satu informan yang mengatakan bahwa: 

“Di dalam tradisi Mappadendang partisipasi masyarakat disini patut 
diakui jempol sebab banyak dari masyarakat menyumbangkan materi 
maupun non materi supaya tradisi ini berjalan dengan baik dan apabila 
tradisi ini tidak dilaksanakan maka percaya panennya akan mengalami 
kegagalan.”58  

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa gotong 

royong yang ada di masyarakat desa Mattabulu Kabupaten Soppeng masih 

terbilang erat, masih dapat dijumpai dikalangan masyarakat bahwa tradisi menjadi 

suatu pertunjukan untuk para pendatang, karena pada ritual tradisi Mappadendang 

menampilkan aksi menumbuk Alu ke Lesung secara gotong royong. Selain sangat 

menghibur para penonton, juga memperlihatkan suatu kebersamaan dan 

pernyataan sikap dari para petani Bugis bahwa masyarakat tersebut tetap 

melakukan gotong royong. 

4). Persatuan dan kesatuan  

 

57Nurmayanti, “Mappadendang dalam Tradisi Pesta Panen di Desa Pationgi Kecamatan 

Pattimpeng Kabupaten Bone”, Skripsi. (Makassar Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 

2020), h. 58. 

58 Sula ( 56 tahun), Wawancara , di Desa Mattabulu Kabupaten Soppeng, 4 April 2023. 
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Persatuan memiliki makna bahwa bersatunya berbagai macam corak yang 

berbeda-beda menjadi satu kebulatan yang serasi dan utuh. Sedangkan kesatuan 

merupakan sifat tunggal atau keutuhan. Persatuan dan kesatuan adalah suatu 

kondisi serta cara yang paling bijaksana dalam menggapai tujuan bersama. Setiap 

kelompok dalam kehidupan bermasyrakat yang didorong akan rasa kewajiban 

dalam memenuhi kebutuhannya sangat memerlukan bekerja sama atau bersatu 

dalam bekerja karena pada hakekatnya setiap manusia tentu saling bergantung 

antara satu individu dengan individu lainnya. Masyarakat juga perlu untuk bersatu 

agar dapat memenuhi kekuatan untuk mendapatkan suatu tujuan yang tidak dapat 

dilakukan secara sendiri-sendiri atau perseorangan. Disamping itu, pencapaian 

atas suatu tujuan dalam masyarakat dapat efektif dan efisien bila dilakukan dalam 

satu tatanan atau suatu tata hubungan dalam masyarakat yang berada dalam satu 

kesatuan.59  

Persatuan termasuk dari maqaasid al-syari’ah (tujuan syariat) yang paling 

penting dalam Islam. Semua umat manusia yang hidup di bumi adalah satu, tidak 

ada perbedaan di antaranya selain ketakwaan kepada Allah. Menjaga persatuan 

sangat penting karena bisa melestarikan kehidupan di bumi ini. Perbedaan derajat 

manusia hanyalah di sisi Tuhan saja, sedangkan manusia sama sekali tidak 

mempunyai wewenang untuk menarik garis kesenjangan dengan cara-cara yang 

tidak manusiawi. Allah memandang manusia bertingkat rendah dan tinggi, hina 

dan mulia sesuai dengan tinggi rendahnya tingkat persentasi dimensi ketakwaan 

kepada-Nya. 

Ada yang berpendapat bahwa sejak dulu hingga kini manusia adalah umat 

yang satu. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling 

berkaitan dan saling membutuhkan. Manusia baru dapat hidup jika saling 

 
59 Van hocve, Ensiklopedia Indonesia (Jakarta: Pustaka Baru, 1987), h.1956 
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membantu sebagai satu umat, yakni kelompok yang memiliki persamaan dan 

keterikatan. Karena kodrat yang demikian, tentu saja manusia harus berbeda 

dalam profesi dan kecenderungan.  

Dengan adanya perbedaan kepentingan dan kecenderungan, maka setiap 

kebutuhan diharapkan dapat diselesaikan. Tetapi manusia tidak mengetahui 

sepenuhnya, bagaimana cara memperoleh kemaslahatan, mengatur hubungan 

antar sesama atau bagaimana menyelesaikan perselisihan. Di sisi lain, manusia 

memiliki sifat egoisme yang bisa muncul sehingga dapat menimbulkan 

perselisihan. Oleh karena itu, Allah mengutus para Nabi untuk mengajarkan dan 

menyampaikan petunjuk. Menugaskan para Nabi untuk menyampaikan kabar 

gembira kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk itu dan memberi 

peringatan kepada orang-orang yang enggan mengikutinya. Penolakan dan 

perselisihan bukan karena kitab yang diturunkan, tetapi karena mereka berselisih 

setelah datang kepadanya keterangan-keterangan yang nyata. Penolakan dan 

perselisihan itu disebabkan oleh iri dan dengki antara manusia sendiri. 

Kedengkian lahir dari keinginan mengambil sesuatu selain yang berhak 

diambil. Mengambil sesuatu yang tidak wajar dimiliki sehingga muncul 

perselisihan. Apabila hal ini terjadi, maka persaingan yang tidak sehat pasti 

muncul dan akhirnya akan menghasilkan kedengkian antara sesama. Perbedaan 

derajat manusia hanyalah di sisi Tuhan saja, sedang manusia sama sekali tidak 

berwenang untuk menarik garis kesenjangan dengan cara-cara yang tidak 

manusiawi. Allah memandang manusia bertingkat rendah dan tinggi, hina dan 

mulia sesuai dengan tinggi rendahnya persentasi dimensi ketakwaan kepada-Nya.  

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial, sehingga 

tidak bisa lepas dari lainnya. Jika dilihat dari asal manusia yang satu maupun 
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setelah berkembang menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa yang memenuhi bumi, 

manusia seharusnya tidak membeda-bedakan sesamanya dengan dalil apa pun, 

seperti perbedaan keturunan ras, suku, bangsa, agama dan sebagainya. Perbedaan 

yang ada hendaknya tidak menjadi penghalang untuk hidup rukun berdampingan. 

Justru perbedaan itu mendorong manusia untuk saling mengenal, berhubungan 

dan saling berlomba dalam kebaikan.  

Dalam hubungan bermasyarakat, sikap dan perilaku juga sangat 

diperhatikan. Dianjurkan untuk membina hubungan baik, menolong, saling 

tenggang rasa (bebas melakukan sesuatu dengan memperhatikan, menghormati 

hak dan kebebasan orang lain), saling memberi atau meminta (tidak mengambil 

begitu saja sesuatu milik orang lain tanpa meminta izin). Juga menghindari 

pertengkaran, perselisihan, permusuhan, dan curiga. Jika muncul perselisihan 

segera melakukan musyawarah untuk memecahkan masalah yang terjadi dan 

mencari keputusan yang adil dan bijaksana. 

 Islam mengajarkan kebaikan yang dibutuhkan umat manusia. Persatuan 

umat Islam merupakan salah satu prinsip terbesar dalam agama. Fitnah dan 

perpecahan umat hari ini membuat rasa persaudaraan dan persatuan menjadi 

sesuatu yang sangat langka dan mahal. Hanya karena mengejar kepentingan 

pribadi atau golongan, membuat persatuan dan persaudaraan disisihkan atau 

bahkan tidak diperdulikan sama sekali. Umat Islam semakin jatuh dan terpuruk 

karena perselisihan dan perpecahan di antara mereka sendiri. Padahal Islam selalu 

memerintahkan umat untuk tetap bersatu dan terus melakukan tolong-menolong 

kebaikan. Islam mengajarkan bahwa perasaan dalam diri sendiri harus dijadikan 

sebagai suatu standar untuk mengukur perasaan orang lain. Bila dalam diri 

seseorang telah meresap secara mendalam suatu perasaan yang dapat merasakan 
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apa yang dirasakan oleh orang lain, maka akan melahirkan suatu keseimbangan, 

keselarasian dan stabilitas dalam masyarakat. 

 Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa semua umat manusia 

adalah satu. Sudah sepatutnya saling menghargai sesama manusia, tanpa peduli 

perbedaan kecil disetiap umat manusia lainnya, seperti perbedaan warna kulit, 

jenis kelamin, suku, dan lain sebagainya. 

 Menurut masyarakat Bugis yang ada di desa Mattabulu Kabupaten 

Soppeng, ritual tradisi Mappadendang menampilkan kosmologi hidup petani 

pedesaan sehari- hari. Mappadendang mengandung filosofi yang tidak rendah 

yang menjadi sarana leluhur dalam memperkuat persatuan dan kesatuan. 

Persatuan dan kesatuan masyarakat dapat terlaksanakan pada ukhuwah Islamiyah, 

karena ukhuwah islamiyah hanya terwujudkan dengan nyata apabila dalam 

masyarakat terjadi suatu konflik sosial antara satu sama lain akan tetapi dengan 

cara menghindari sebisa mungkin ketidak samaan yang mampu melunturkan rasa 

persatuan dan kesatuan. Maka persatuan dan kesatuan ini merupakan manifestadi 

dari sistem perekonomian yang bersinergi dengan budaya dalam ritual tradisi 

Mappadendang. 60 

Saat melaksanakan acara tradisi Mappadendang tersebut dengan 

datangnya seluruh tamu undangan serta masyarakat setempat semua masyarakat 

yang ada di desa Mattabulu Kabupaten Soppeng berkumpul di tempat yang telah 

ditentukan oleh masyarakat desa Mattabulu pada tahap persiapan. Acara ini 

dilaksanakan di situs Petta Bulu Matanre, ei tempat ini sudah disiapkan tempat 

untuk masyarakat memasak serta tempat yang disediakan untuk masyarakat 

bermalam pada saat pelaksanaan mulai dari hari untuk persiapan hingga acara di 

 

60 Musthafa Al-Qudhat, Prinsip-Prinsip Ukhuwah Dalam Islam. Hasanah Ilmu, ( Solo: 

Hasanah Ilmu 1994 ), hal. 9. 
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hari penutupan yang selama ini selalu ditempati dalam melaksanakan ritual tradisi 

Mappadendang. Berdasarkan hasil wawancara dari pemuka adat (Aride) usia 50 

tahun mengatakan bahwa:  

“Ritual tradis Mappadendang adalah suatu ritual yang dilakukan sebagai 
rasa syukur atas panen yang diperolehnya.”61 Upacara ini adalah sebuah 
adat yang berasal dari masyarakat Bugis dari zaman dahulu.  

Tradisi selalu dilaksanakan saat panen raya dan pelaksanaannya 

dilaksanakan 3 hari mulai dari tahap persiapan sampai tahap Penutup, yang 

membuat masyarakat saling terikat dan berhubungan sehat di desa Mattabulu 

Kabupaten Soppeng. Jika hubungan itu putus, akan membuat  keharmonisan pun 

sirna dan ketentraman pun akan lenyap.  

Dalam sebuah pelajaran mengenai dampak positif kesatuan pada 

pandangan Al-Qur’an sekiranya tetap dikaji lebih dalam. Al-Qur’an memandang 

terciptanya ketentraman dan keamanan politik dan sosial sebagai pengaruh dari 

persatuan. Dalam Al-Qur’an QS. Ali-Imran/3:103.  

ِْعَليَۡكُمْۡإِذْۡكُنتمُْۡأعَۡداَءْٓٗ ْوَٱذۡكُرُوا ْنعِۡمَتَْٱللََّّ قوُا ِۚ ِْجَمِيعٗاْوَلََْتفََرَّ فَألََّفَْبيَۡنَْقلُوُبكُِمْۡفَأصَۡبَحۡتمُْْْوَٱعۡتصَِمُوا ْبِحَبۡلِْٱللََّّ

نَْٱلنَّارِْفَأنَقَذكَُمْم ِْ ْشَفَاْحُفۡرَةْٖم ِ نٗاْوَكُنتمُْۡعَلَىَٰ ُْلكَُمْۡءَايََْٰبنِعِۡمَتِهِٓۦْإِخۡوََٰ لِكَْيبَُي ِنُْٱللََّّ  تِهۦِْلعََلَّكُمْۡتهَۡتدَوُنَْْْنۡهَاْۗۡكَذََٰ

Terjemahnya:  

Dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali (agama) Allah, dan 
janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika 
kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan 
hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, 
sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah 
menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-
ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.  

Berdasarkan ayat di atas, perpecahan adalah suatu pemantik terjadinya 

banyak peperangan dan pertumpahan darah. Pada sudut yang berbeda, Al-Qur’an 

juga mendeskripsikan akan dampak konstruktif dari persatuan terhadap kekuatan 

 

61 Aride (50 Tahun), Wawancara di Desa Mattabulu Kabupaten Soppeng, 4 April 2023 
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pilar-pilar masyarakat dan terjaganya stabilitas sosial. Saat perselisihan dan 

sengketa yang terjadi dalam masyarakat berhasil dituntaskan, maka hati setiap 

manusia semakin dekat dengan yang lain dan persatuan umat pun semakin kuat 

sehingga tidak terdapat celah oleh musuh untuk mempengaruhi masyarakat. 

QS. Al- Anfal/8:46.  

ْإِنَّْ
ْوَٱصۡبِرُوٓا ِۚ زَعُوا ْفتَفَۡشَلوُا ْوَتذَۡهَبَْرِيحُكُمۡۖ َْوَرَسُولَهُۥْوَلََْتنَََٰ بِرِينَْْْوَأطَِيعوُا ْٱللََّّ َْمَعَْٱلصََّٰ  ْٱللََّّ

Terjemahnya:  

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang 
menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan 
bersabarlah, Sungguh Allah beserta orang-orang sabar. 

 Al-Qur’an memandang faktor penyebab kekacauan dalam masyarakat 

ialah menimbulkan kesalahfahaman yang sulit untuk diredam dan diselesaikan 

sesama anggota.62 Sebuah makna pada Islam dengan adanya tujuan bersama. 

Untuk hal itulah Al- Qur’an menyuarakan kepada kaum masyarakat muslim agar 

menjalanjankan agama islam dengan total dan melaksanakan segala kewajiban 

juga menjauhi larangannya. 

 Islam mengajarkan begitu banyak kesamaan untuk pengikut mazhab yang 

memiliki pendapat berbeda-beda. Sekarang ini masyarakat Islam pun mempunyai 

persamaan dalam pandangan setiap berbagai persoalan, bahkan  di dalam 

pelajaran-pelajaran agama Islam misalnya ketauhidan dan Kenabian Muhammad 

Saw., Rasulullah Saw., melihat kesatuan umat muslim menjadi sebuah kebaikan, 

sebaliknya perpecahan merupakan sumber keburukan dan kesengsaraan.  

 

62 A. Rusdiana, Manajemen Konflik, Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2015, h. 150 



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Tradisi Mappadendang telah dilaksanakan pada zaman nenek moyang. 

Pada mulanya desa mattabulu memiliki area persawahan yang dimana 

masyarakat bercocok tanam diatasnya, sehingga di gelarlah 

mappadendang sebagai bentuk kesyukuran pasca panen akan hasil 

panennya. Namun dikemudian hari sawah-sawah sudah mulai hilang atau 

masyarakat tidak melanjutkan cocok tanam di sana karena terdapat banyak 

hama, monyet, babi hutan yang merusak padi yang d tanam sehingga 

masyarakat kewalahan dalam hal itu. Olehnya masyarakat desa Mattabulu  

beralih di daerah perkotaan namun tetap melaksanakan tradisi tersebut 

Mappadendang ketika pasca panen. Tradisi Mappadendang ini 

dilaksanakan masyarakat sebagai bentuk kesyukurannya dari keberhasilan 

hasil yang mereka panen sehingga menjadi sebuah wadah dalam 

bersosialisasi dengan sesama masyarakat dan mempererat hubungan sosial 

sesama masyarakat. Tradisi Mappadendang yang dilakukan seelompok 

masyarakat di desa Mattabulu adalah sebuah tradisi atau budaya yang tetap 

eksis untuk dilakukan masyarakat setempat, karena image masyarakat desa 

Mattabulu bahwa Mappadendang ini harus tetap dilaksanakan karena jika 

tradisi Mappadendang tidak dilakukan maka desa tersebut akan mendapat 

sebuah musibah atau bencana seperti gagal panen, bencana alam dan 

sering terjadi keanehan dalam desa tersebut. 

2. Prosesi tradisi Mappadendang di Desa Mattabulu Kabupaten Soppeng 

yaitu terdiri dari tahap dalam persiapan didalamnya memiliki penentuan 

hari yang telah disepakati bersama oleh masyarakat di desa Mattabulu 

60 
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Kabupaten Soppeng dan mempersiapkan alat dan bahan, seperti Lesung 

atau palungen, Alu, Dupa, telur, kepala, beras, sokko putih, sokko hitam, 

pisang, Bitte, Benno, dan daun siri. Tahap pelaksanaanya itu ketika semua 

sesajian sudah disiapkan maka sandro atau pemuka adat melantunkan doa 

kepada sang khalik, sehingga tradisi Mappadendang dimulai, kemudian 

penutup yaitu ketika acara Mappadendang sudah selesai maka masyarakat 

yang ada di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang secara bersama-

sama berkunjung ke sawah guna membawa sesajian yang berupa 

sokko,pisang, ayam, telur.dan sebagainya. Serta setiap pemuka adat yang 

dimulai dari Ketua adat, Pak Kapolsek, Kepala Desa, Kepala, RT/RW Dan 

tokoh masyarakat. Terdiri atas tujuh orang. 

3. Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi Mappadendang di Desa 

Mattabulu Kabupaten Soppeng yaitu adanya hubungan sosial, solidaritas 

yang terdiri atas tolong-menolong dan kerjasama, serta adanya persatuan 

dan kesatuan yang terjalin antar masyarakat di desa Mattabulu Kabupaten 

Soppeng. 

B. Implikasi Penelitian 

Melalui penelitian ini penulis menyadari bahwa Tradisi Mappadendang 

begitu urgent untuk dipertahankan, dijaga, serta dilestarikan nilai-nilai kearifan 

lokalnya karena tradisi ini merupakan sebuah identitas, ciri khas masyarakat bugis 

yang kaya akan tradisi dan budayanya salah satunya yang ada di desa Mattabulu 

Kabupaten Soppeng. Peran pemerintah setempat dan masyarakat desa sangat 

dibutuhkan dalam menjaga serta mempertahankan kekayaan berbagai budaya 

lokal sebagai manifestasi pelestarian hasil budaya suku Bugis. Tradisi 

Mappadendang selain menjadi budaya masyarakat desa Mattabulu kecamatan 

Lalabata kabupaten Soppeng, juga merupakan aset negara yang mampu 
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menghasilkan manfaat bagi bangsa dan negara kita tercinta. Maka dari itu, pada 

saat penyelenggaraan tradisi Mappadendang wajib menerima apresiasi dari 

pemerintah untuk membantu pembangunan di bidang pertanian dan pelestarian 

budaya bangsa. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

DATA INFORMAN 

1. Nama    : Aride 

Umur    : 50 tahun 

Pekerjaan  :  

Alamat   : Cirowali 

Wawancara   : 4 April 2023 

2. Nama    : Kartia 

Umur    : 50 tahun 

Pekerjaan   : Irt 

Alamat   : Cirowali 

Wawancara   : 4 April 2023 

3. Nama    : Imada 

Umur    : 58 tahun 

Pekerjaan   : Irt 

Alamat   : Lapajung 

Wawancara   : 4 April 2023 

4. Nama    : Kudirman 

Umur    : 46 tahun 

Pekerjaan   : Buruh  

Alamat   : Cirowali 

Wawancara   : 4 April 2023 

5. Nama    : Ikare 

Umur    : 59 tahun 

Pekerjaan   : Sandro bayi 
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Alamat   : Cirowali 

Wawancara   : 4 April 2023 

6. Nama    : Saharuddin 

Umur    : 49 tahun 

Pekerjaan   : Penyadap Gula Aren ( passari )  

Alamat   : Cirowali 

Wawancara   :4 April 2023 

7. Nama    : Iruse 

Umur    : 48 tahun 

Pekerjaan   : Irt 

Alamat   : Cirowali 

Wawancara   : 4 April 2023 

8. Nama    : Nuwara 

Umur    : 48 tahun 

Pekerjaan   : Irt 

Alamat   : Cirowali 

Wawancara   : 4 April 2023 

9. Nama    : Imase 

Umur    : 67 tahun 

Pekerjaan   : Irt 

Alamat   : Cirowali 

Wawancara   : 4 April 2023 
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DOKUMENTASI WAWANCARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Wawancara bersama ibu kartia sebagai salah satu indo padendang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Wawancara bersama Ibu Imada selaku penonton dalam tradisi Mappadendang       
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Gambar 3 

Wawancara bersama Ibu 

Ikare sabagai salah satu 

orang yang dituakan di 

Desa Mattabulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4  

Salah satu kegiatan mengikuti proses tradisi Mappadendang 
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Gambar 5 dan 6 

Wawancara bersama bapak Aride selaku pemengang kunci Petta Bulu Matanre 

(lokasi pelaksanaan tradisi Mappadendang) 
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Gambar 7 

Kegiatan mengikuti  matettu alu 

 

Gambar 8  

Wawancara bersama ibu Inogi  
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Gambar 9 

Foto bersama tokoh pelaksana tradisi Mappadendang 

Gambar 10 

Tahap persiapan, makanan yang telah disiapkan kemudian di simpan di wala 

soji (sumber : dokumentasi pribadi) 
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Gambar 11 

 Menyimpan sesajian di dekat sumur (sumber : dokumentasi pribadi) 

 

Gambar 12 

Menyimpan sesajian di makam (sumber : dokumentasi pribadi)  
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Gambar 13 

Wa soji yang telah disiapkan kemudian di bawa di depan makam  

(sumber : dokumentasi pribadi) 

Gambar 14 

Tahap mengelilingi makam  

(sumber : dokumentasi pribadi) 
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Gambar 15 dan 16 

Tahap pelaksanaan Mappadendang (sumber : dokumentasi pribadi) 
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