
 

 

 

TRADISI TOKE’ SAMPA’ PADA MASYARAKAT TO MASAPI 

DI DESA PINCARA KECAMATAN MASAMBA 

KABUPATEN LUWU UTARA 

(Studi Unsur Budaya Islam) 

 

Skripsi 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  

Sarjana Humaniora Jurusan Sejarah Peradaban Islam  

pada Fakultas Adab dan Humaniora  

UIN Alauddin Makassar 

 

 

 

Oleh: 

PUTRI OKTAVIANI 

NIM: 40200119115 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

2023



 

ii 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Putri Oktaviani 

NIM : 40200119115 

Tempat/Tgl.Lahir  : Barru/01 Oktober 2001  

Jurusan/Prodi : Sejarah Peradaban Islam  

Fakultas : Adab dan Humaniora 

Alamat  : Bone-bone, Luwu Utara 

Judul : Tradisi Toke’ Sampa’ Pada Masyarakat To Masapi di Desa 

Pincara Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara (Studi 

Unsur Budaya Islam) 

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 

benar adalah hasil karya saya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsiini 

merupakan duplikat,tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau 

seluruhnya maka skripsi ini dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum. 

 

 

 

 

Gowa, 19 juli 2023 

 

 

 

Putri Oktaviani 

40200119115 

  



 

iii 

 

PENGESAHAN SKRIPSI  



 

iv 

 

KATA PENGANTAR 

     ﷽ 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Alhamdulillahi Rabbilalaa’aamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan 

atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan 

kesempatan sehingga penulis menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Tradisi Toke’ Sampa Pada Masyarakat To Massapi Di Desa Pincara 

Kecamatan Macamba Kabupaten Luwu Utara (Studi Unsur Budaya Islam)” 

guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar 

Sarjana Humaniora (S.Hum) pada jurusan Sejarah Peradaban Islam di Fakultas 

Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.  

Salawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada junjungan Nabi 

Muhammad SAW, yang telah membawa dan menerangi nurani kita menjadi cahaya 

bagi segala perbuatan mulia. Nabi terakhir yang menjadi penutup segala risalah 

kebenaran sampai akhir zaman. Kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi’in, 

tabi’ut tabi’in dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan 

kebenaran Islam sampai akhir zaman. Dalam skripsi ini, membutuhkan waktu yang 

sangat lama serta banyak halangan dan rintangan yang dilalui penulis baik dalam 

melakukan pencarian data maupun kendala lainnya. Namun halangan dan rintangan 

tersebut alhamdulillah dapat dilalui oleh penulis, dan doa-doa orang terhebat yang 

selalu setia hingga hari ini. 

Untuk itu, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya 

untuk orang hebat penulis yakni ibunda Suryani dan Ayahanda Patahuddin selaku 

kedua orang tua tercinta yang telah melahirkan, menjaga, membesarkan, mendidik, 

menyayangi dan menafkahi pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga 

perguruan tinggi dengan penuh keikhlasan dan ketabahan dan iringan doa yang 

selalu beliau panjatkan untuk kebaikan serta keberhasilan penulis. Mudah-mudahan 

jeri payah beliau bernilai ibadah disisi-Nya. Semoga apa yang menjadi doa-doanya 

senantiasa diijabah oleh Allah SWT. Dan semoga penulis bisa menjadi contoh yang 

baik bagi keluarga dan masyarakat, Aamin Ya Rabbal Alaamiin 



v 

 

 

Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Prof. Hamdan Juhanes, M.A., Ph.D Rektor Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. Prof. H. Mardan, M.Ag., Wakil Rektor I Bidang 

Akademik dan Pengamanan Lembaga, Prof. Dr. Wahyudin, M. Hum. 

Wakil Rektor II Administrasi Umum dan Keuangan, Prof. Dr. 

Darussalam, M.Ag. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan 

Kerjasama UIN Alauddin Makassar. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, 

M.Ag. Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama dan Pengembangan 

Lembaga. Atas kepemimpinan dan kebijakannya yang telah 

memberikan banyak kebijakan, kesempatan dan fasilitas kepada kami, 

demi kelancaran dalam proses penyelesaian studi kami. 

2. Dr. Hasyim Haddade, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Adab dan 

Humaniora beserta Wakil Dekan I Dr. A. Ibrahim, S.Ag., S.S., M.Pd., 

Wakil Dekan II Muh. Nur Akbar Rasyid M.P., Ph.D., Fakultas Adab dan 

Humaniora. Atas kesempatan dan kebijakan yang telah diberikan 

kepada kami selama proses perkuliahan hingga penyelesaian studi. 

3. Dr. Abu Haif, M.Hum, Ketua Jurusan dan Dr. Syamhari, S.Pd., M.Pd. 

Sekertaris Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan 

Humaniora. Yang telah membantu dan memotivasi dalam penyelesaian 

studi penulis pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin 

Makassar. 

4. Prof. Dr. H. Abd. Rahim Yunus, M. A., selaku Dosen Pembimbing I dan 

Bapak Muhammad Arif, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, terima 

kasih telah meluangkan waktu dan bersedia membimbing saya dengan 

baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

5. Dr. Hj. Syamzan Syukur, M.Ag., selaku Dosen Penguji I dan Bapak 

Chaerul Mundzir Mochtar Lutfi, M.Hum., selaku Dosen Penguji II yang 

begitu baik memberikan kritikan serta arahan bagi penulis dalam 

penyusunan tugas akhir ini. 



vi 

 

 

6. Kepada seluruh Dosen dan Staf Fakultas Adab dan Humaniora 

khususnya pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam, yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh 

pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

7. Kepada keluarga dan adik kandung penulis yakni Auliyah, yang telah 

mensupport dari kecil hingga sekarang ini serta membantu penulis 

dalam berbagai hal selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi 

semoga Allah SWT selalu melindungi kalian. Aamiin Ya 

Rabbalaalaamiin.  

8. Kepada pemilik Nim 06520220131 terima kasih telah menjadi the best 

partner penulis dalam berbagai hal, yang selalu menjadi pendengar 

penulis dalam suka maupun duka dan senantiasa sabar. Terima kasih 

telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama ini, tetaplah nyaman 

menjadi kamu seperti kamu membuat saya nyaman menjadi saya dengan 

segalah kekurangan. 

9. Sahabat seperjuangan saya dari masa madrasah sampai saat ini yang 

sangat saya cintai dan saya banggakan, yang selalu setia mendukung, 

mensuport apa yang selama ini penulis hadapi. Terima kasih saya 

ucapkan kepada saudara Riski yang begitu banyak membantu, 

menemani, menyemangati dan mendengarkan keluh kesah, sedih dan 

senangnya perjuangan penulis dalam penyusunan skripsi ini serta 

membantu dalam segala hal maupun hal pribadi. Saudara Naely Dwi 

Nabila Sari yang juga selalu mensuport penulis dari jauh, mendengarkan 

dan menyemangati. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada kalian 

berdua atas kebaikannya semoga Allah SWT membalas semua kebaikan 

dan meridhoi serta memudahkan langkah kita kedepannya. Aamiin. 

10. Kepada teman-teman dibangku perkuliahan penulis yang menjadi 

suporst sistem. Kakak Firaa, Najirah dan kakak Emma yang selalu 

penulis repotkan, yang begitu banyak membantu mulai dari awal 

pengajuan judul, yang juga selalu menjadi tukang antar jemput penulis 

selama perkuliahan serta hal-hal baik yang tak bisa penulis ungkapkan 



vii 

 

 

satu persatu. Terima kasih banyak telah membersamai dan memberi 

dukungan  dalam penyusunan skripsi ini semoga Allah SWT membalas 

kebaikan kalian serta memudahkan langkah kita kedepannya. Aamiin. 

11. Seluruh warga Desa Pincara Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu 

Utara khususnya sebagai informan yang telah membantu memberikan 

informasi mengenai penelitian dari penulisan skripsi ini dan terima kasih 

telah meluangkan waktunya. 

12. Kepada teman-teman kelas Ak 5.6 sebagai support sistem dan selalu 

membantu dalam berbagai hal apapun. Teman seperjuangan selama 

hampir 4 tahun, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian serta 

memudahkan langkah kita semua kedepannya. Aamiin. 

13. Kepada teman-teman Pondok Pesantren Nurul Junaidiyah Luwo sektor 

UINAM. Siti, Ade Filda, Tami dan Marwah terima kasih telah 

mensuport penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini. 

14. Kepada teman-teman KKN 69 Desa Pajukukang yang terdiri dari 

Misrawati, Nabila Syahrani, Difa Mutmainnah, Husna, Adrian dan 

Fahmi. Serta terkhusus kepada kakak Zehratul Eitriya terima kasih 

banyak selalu memberikan support sistem kepada penulis, membantu 

dan mendorong penulis agar menyelesaikannya tepat waktu. 

15. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, 

namun banyak membantu selama proses penyusunan skripsi ini. Atas 

segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan rendah hati 

mengucapkan banyak terima kasih, semoga Allah SWT memberikan 

balasan yang berlipat ganda, Aamiin. 

 

 

 

Penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan 

dukungan dan kerja sama, semoga apa yang diberikan kelak mendapat pahala dan 

balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT. Penulis menyadari terdapat banyak 



viii 

 

 

kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karen itu kritik saran yang 

membangun dari semua pihak begitu sangat diharapkan penulis. 

Akhir kata, penulis persembahkan karya ini semoga bisa bermanfaat bagi 

kita semua. Aamiin Allahumma Aamiin. 

 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

 

 

Gowa, 19 Juli 2023 

1 Muharram 1445 H 

 

Penulis, 

 

 

 

PUTRI OKTAVIANI 

40200119115 

    



 

ix 

 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL  ...........................................................................................     i 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI  ........................................................         ii 

PENGESAHAN  .............................................................................................        iii 

KATA PENGANTAR  ...................................................................................        iv 

DAFTAR ISI  ..................................................................................................        ix 

DAFTAR TABEL  ..........................................................................................        xi 

ABSTRAK  .....................................................................................................       xii 

BAB        I       PENDAHULUAN  ................................................................    1-10 

A. Latar Belakang Masalah  ....................................................         1 

B. Rumusan Masalah  .............................................................         7 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  ..............................         7 

D. Tinjauan Pustaka  ...............................................................         8 

E. Tujuan dan Kegunaan  .......................................................       10 

BAB       II     TINJAUAN TEORITIS  .......................................................  11-34 

A. Pengertian Tradisi dan Konsep Kebudayaan .....................       11 

B. Hubungan antara Kebudayaan dan Keagamaan ................        17 

C. Pengertian Mengenai Nilai, Budaya dan Nilai Kebudayaan Islam

 ...........................................................................................        24 

D. Konsep Tentang Masyarakat .............................................        29 

BAB      III     METODOLOGI PENELITIAN .........................................   35-41 

A. Jenis Penelitian ..................................................................        35 

B. Lokasi Penelitian ...............................................................        36 

C. Metode Pendekatan Penelitian ..........................................        37 

D. Data dan Sumber Data ......................................................        38 

E. Metode Pengumpulan Data ...............................................        38 

F. Instrumen Penelitian..........................................................        39 

G. Metode Pengelolahan Data dan Analisis Data ..................        40 

BAB     IV      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................   42-61 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .................................        42 



x 

 

 

B. Eksistensi Tradisi Toke’ Sampa’ Pada Masyarakat Rumpun To 

Masapi di Desa Pincara Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu 

Utara .................................................................................         49 

C. Bentuk Pelaksanaan Tradisi Toke’ Sampa’ Pada Masyarakat 

Rumpun To Masapi di Desa Pincara Kecamatan Masamba 

Kabupaten Luwu Utara .....................................................        54 

D. Nilai-nilai yang Terkandung dalam Tradisi Toke’ Sampa’ di 

Desa Pincara Kecamatan Masamba Kabupaten  

Luwu Utara........................................................................        58 

BAB       V      PENUTUP  ............................................................................   62-64 

A. Kesimpulan .......................................................................        62 

B. Implikasi ............................................................................        63 

DAFTAR PUSTAKA  ...................................................................................        65 

LAMPIRAN  

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  

 
  

 

 

 

 
  



 

xi 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel Grafik 1.1 Empat Desa Terluas di Kecamatan Masamba ........... 44 

Tabel Grafik 1.2 Nama-nama Dusun ....................................................... 45 

Tabel Grafik 1.3 Jumlah Penduduk Desa Pincara .................................. 45 

Tabel Grafik 1.4 Keadaan Sosial Desa Pincara ......................................  45 

Tabel Grafik 1.5 Keadaan Ekonomi Desa Pincara .................................  46 

Tabel Grafik 1.6 Sarana Prasarana Desa Pincara ..................................  47 

Tabel Grafik 1.7 Jenis-jenis Tempat Peribadatan di Desa Pincara.......  49 

  



 

xii 

 

ABSTRAK 

Nama  : Putri Oktaviani 

Nim     : 40200119115 

Judul  : Tradisi Toke’ Sampa’ Pada Masyarakat To Masapi di Desa Pincara 

Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara (Studi nilai 

budaya Islam) 

 

Penelitian ini membahas mengenai tradisi toke’ sampa’ di desa Pincara 
Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Sebagai tujuan dari penelitian ini, 
untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana eksistensi mengenai tradisi toke’ 
sampa’ pada masyarakat rumpun to’ masapi di desa Pincara, kecamatan Masamba, 
kabupaten Luwu Utara? 2) Bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi toke’ sampa’ 
pada masyarakat rumpun to’ masapi di desa Pincara Kecamatan Masamba, 
Kabupaten Luwu Utara? 3)  Bagaimana konsep nilai-nilai budaya Islam yang 
terkandung dalam tradisi toke’ sampa’ pada masyarakat rumpun to’ masapi di desa 
Pincaran, kecamatan Masamba, kabupaten Luwu Utara? 

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat 
kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan sejarah, pendekatan 
antropologi, pendekatan sosiologi dan pendekatan agama. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah mengenai tradisi, dimana tradisi adalah konsep suatu 
kepercayaan atau prilaku yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya 
peneliti mengumpulkan data dari lapangan dengan cara observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Kemudian dari hasil pengumpulan data maka peneliti menganalisis 
data dari lapangan dengan cara mereduksi data, kompratif dan wacana. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) tradisi toke’ sampa’ tersebut 
merupakan adat istiadat masyarakat to masapi yang asal usulnya dari hasil 
perkawinan seorang laki-laki yang berasal dari Kamiri atau anak Datu’ dari Palopo 
yang bernama Maranginang dan seorang perempuan yang bernama Sitti fainge 
berasal dari desa Baloli dan sekarang bernama desa Balebo Kecamatan Masamba. 
Tradisi toke’ sampa ini merupakan tradisi menaikkan atau menggantung kain yang 
dianggap sakral sebagai gambaran pelaksanaan pesta yang masih dianggap sakral 
oleh masyarakat di desa Pincara. Tradisi ini dipertahankan karena tradisi ini 
merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang dan juga masyarakat rumpun 
to masapi menilai bahwa tradisi ini bagus untuk dipertahankan bahkan 
dikembangkan, selanjutnya karena adanya Katomakakaan rumpun yang masih 
kuat, sistem kekeluargaan masih kuat dan adat yang masih kuat.  2) Pada prosesi 
pelaksanaan tradisi toke’ sampa’ ada 4 tahap yaitu: malleke wae (mengambil air), 
maddoja roja (menjaga semalaman), maggattung kaing (menggantung kain) dan 
manggeppi wae (memercikkan air). 3) Kemudian unsur budaya Islam yang 
terkandung dalam pelaksanaan tradisi toke’ sampa’ yaitu nilai agama dan nilai 
sosial kemasyarakatan. 

Peneliti berharap masyarakat setempat mempertahankan tradisi toke’ 
sampa’ ini sebagai salah satu warisan budaya dari nenek moyang yang telah 
menjadi tradisi lokal.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Manusia mempunyai salah satu sifat mendasar yaitu berubah atau 

melakukan perubahan. Perubahan tersebut tentu mempengaruhi cara-cara hidup 

manusia beserta masyarakat sekitarnya sehingga terjadilah perubahan kebudayaan 

atau yang disebut dengan dinamika kebudayaan. Secara universal tidak ada 

kebudayaan yang tidak berubah, tidak ada kebudayaan yang tidak adaptif terhadap 

bentuk perubahan. Hal ini yang menyebabkan kebudayaan bersifat dinamis dan 

adaptif. Kata dinamika mengandung nosi tenaga kekuatan, selalu bergerak, 

berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan, 

mengikuti pengaruh dan kondisi lingkungan di sekitarnya.  

Dapat dikatakan bahwa dinamika kebudayaan adalah cara kehidupan 

masyarakat yang selalu bergerak, berkembang dan menyesuaikan diri dengan setiap 

keadaan. Dinamika dan adaptasi budaya berlangsung karena adanya perubahan-

perubahan yang melingkupi kehidupan manusia secara antropologis melalui proses 

belajar kebudayaan sendiri (yakni internalisasi, sosialisasi, dan enkulturasi), proses 

pengenalan kebudayaan asing (seperti akulturasi dan asimilasi), evolusi dan difusi 

kebudayaan, dan proses inovasi atau penemuan kebudayaan baru. Indonesia adalah 

negara multietnik, multikultur dan multilingual dan manusia.  

Indonesia secara kultural dapat dikatakan berada pada tiga ruang budaya, 

yakni pertama, kampung lokal, misalnya etnik Jawa berkampung di Pulau Jawa, 

etnik Bali berkampung di Pulau Bali, dan seterusnya. Kedua, etnik-etnik di 

Indonesia adalah bagian dari NKRI sehingga mereka bisa disebut berada pada 

kampung nasional. Ketiga, NKRI berada pada kampung lebih besar, yakni 

kampung global – sekaligus berarti pula ikut pada kampung global karena etnik-

etnik di Indonesia adalah bagian dari NKRI. Eksistensi manusia dan kebudayaan 
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Indonesia saat ini telah mengalami evolusi panjang yang dibentuk melalui proses 

migrasi dan kontak dengan bangsa luar.1 

Hubungan antara alam dan manusia adalah sebuah keharusan yang tidak 

dapat ditolak, karena hubungan tersebut memiliki nilai-nilai sakral yang sangat 

tinggi. Hal ini dapat diungkapkan dalam personifikasi mistik kekuatan alam, yakni 

kepercayaan terhadap makhluk gaib, kepercayaan kepada dewa pencipta atau 

dengan mengkonseptualisasikan hubungan antara berbagai kelompok sosial 

sebagai hubungan antara binatang-binatang, burung-burung atau kekuatan-

kekuatan alam. 

Berhubungan dengan kehidupan masyarakat yang hakikatnya selalu 

mengalami perubahan, terkadang budaya yang dulunya terakulturasi akan menjadi 

terancam oleh adanya budaya dari luar juga adanya budaya yang sudah terakulturasi 

tersebut nilainnya berkurang pada masyarakat sekitar seiring dengan perputaran 

zaman. Pernyataan ini bukanlah sekedar opini yang menyangkut perubahan, 

malainkan merupakan sebuah realita sosial yang memiliki nilai tersendiri untuk 

dikaji. 

Hal ini penting, karena kenyataannya kehidupan sosial ini bersifat dinamis. 

Oleh karena itu perubahan selalu terjadi, walaupun sebagian orang tidak 

menginginkannya. Karena jika proses siosialisasi dan akulturasi tidak berjalan 

efektif pada masyarakat yang merupakan lembaga budaya, maka inilah yang 

terkadang menyebabkan perubahan pada generasi selanjutnya. 

Sebagai contoh kecil, beberapa hal yang menyangkut tradisi, norma-norma, 

adat istiadat, dan lain sebagainya yang menyebabkan perkembangan pemikiran ini 

harus direlakan berubah, karena kedinamisan itu sendirilah yang menyebabkan 

terjadinya perubahan.2 

                                                 
1 Ida Bgus Putra Yadnya, Iwan Ardika. Dinamika Manusia dan Kebudayaan Indonesia 

dari Masa ke Masa. (Universitas Udayana: Pustaka Lencana, 2017), h.1-2. 

2 Jamiluddin. “Tradisi Banjar Dalam Terpaan Globalisasi Di Desa Keruak Kabupaten 

Lombok Timur Nusa Tenggara Barat”. Tesis. (Makassar: Pascasarjana Universitas Negeri 

Makassar, 2015). Hal. 1-2. 
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Ada hubungan dialektika antara manusia dan kebudayaan dengan kata lain, 

kebudayaan ada karena adanya manusia sebagai penciptanya dan manusia dapat 

hidup di tengah kebudayaan yang diciptakannya. Kebudayaan akan terus hidup 

manakala ada manusia sebagai pendukungnya. Perilaku manusia yang berkembang 

pada suatu masyarakat yang dilakukan oleh manusia secara terus menerus pada 

akhirnya akan menjadi tradisi.3  

Berbagai ritual dan tradisi telah memperkokoh eksistensi dari agama yang 

dianut oleh masyarakatnya karena berbagai tradisi yang berkaitan dengan siklus 

kehidupan berkembang dan menjadi kuat ketika ia telah mentradisi dan budaya 

ditengah kehidupan masyarakat, dimana esensi ajarannya sudah include dalam 

tradisi masyarakat karena tidak sekedar “pesan kosong” yang tidak memiliki isi 

dalam sanubari budaya masyarakat. 

Sementara itu, peranata agama memiliki fungsi manifes dan fungsi laten. 

Fungsi manifes (nyata) agama berkaitan dengan segi-segi doktrin, ritual dan aturan 

perilaku dalam agama. Tujuan dan fungsi agama adalah untuk membujuk manusia 

agar melaksanakan ritus agama, bersama-sama menerapkan ajaran agama dan 

menjalankan kegiatan yang diperkenankan agama. Sedangkan fungsi laten (tidak 

nyata) antara lain menawarkan kehangatan bergaul, meningkatkan mobilitas sosial, 

mendorong terciptanya beberapa bentuk stratifikasi sosial dan mengembangkan 

seperangkat nilai ekonomi.4 

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan bahasa, tradisi, 

suku yang di jadikan sebagai aset untuk memperkenalkan bangsa Indonesia sampai 

ke mancanegara. Tetapi di era modernisasi dan globalisasi saat ini kebudayaan 

Indonesia mengalami ancaman kepunahan yang diakibatkan oleh pengaruh budaya 

dari luar dan kurangnya perhatian dan minat generasi muda terhadap budaya 

sendiri, khususnya seperti tradisi, upacara-upacara adat, dan sebagainya. Yang 

                                                 
3 Asmarani Umar. “Tradisi Appasingera’ Dalle (Studi khusus pada masyarakat di desa 

Bungaejaya kec. Pallangga Kabupaten Gowa)”. Skripsi. (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 

2014). Hal. 13 

4 Koenjaraningrat, Pengantar Antropologi. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h.72. 
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mengakibatkan salah satu dari beberapa warisan kita menjadi terpenuhi.  Budaya 

daerah yang dimiliki suku bangsa di Indonesia merupakan sumber konsep dan 

sumber inspirasi bagi bangsa Indonesia dalam proses Indonesianisasi untuk 

membentuk kesatuan budaya nasional. Hal ini dibuktikan oleh keberadaan kata-

kata ataupun ungkapan-ungkapan yang bersumber pada bahasa daerah atau budaya 

daerah diangkat dan dijadikan falsafah bangsa. 

Di dalam Al-Qur’an telah dijelaskan secara spesifik, dan seringkali 

dijadikan landasan keniscayaan kehidupan berbangsa dan bernegara yakni tentang 

keragaman suku bangsa. 

Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Hujurat [49]: 13, yang berbunyi 

انُْثٰى وَجَعَ  نْ ذكََرٍ وَّ قبَاَۤىِٕلَ لِتعََارَفوُْا ۚ يٰٰٓايَُّهَا النَّاسُ انَِّا خَلقَْنٰكُمْ م ِ نَّ اكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اِ لْنٰكُمْ شُعوُْباً وَّ

َ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ  ِ اتَقْٰىكُمْ اِۗنَّ اللّٰه   ١٣اللّٰه

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu 
dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang 
yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Teliti.”5 

Kekayaan inilah yang menjadikan bangsa Indonesia ini unik dan menjadi 

banyak perhatian para budayaan luar untuk datang dan mempelajarinya. Tidak 

hanya Bali dengan kebudayaan saja yang dikenal diluar negeri baik di Australia, 

Jepang, Amerika, Malaysia dan lain-lain. Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik 

atau suku bangsa Indonesia. 

Eksistensi tradisi tentu tidak lepas dari peran masyarakat pendukungnya 

untuk menegaskan bahwa masyarakat memiliki sistem nilai yang mengatur tata 

kehidupannya dalam masyarakat. Sistem nilai budaya merupakan suatu rangkaian 

konsep-konsep abstrak yang hidup didalam pikiran sebagian besar suatu 

masyarakat. Sistem nilai budaya tersebut berfungsi sebagai pedoman sekaligus 

                                                 
5 Usman el-Qurtuby. Al-qur’anulkariim Al-Qur’an Hafalan. (Bndung: CLL Cordoba, 

2020), h. 517. 
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pendorong sikap dan perilaku manusia dalam hidupnya, sehingga berfungsi sebagai 

suatu sistem kelakuan yang paling tinggi tingkatannya.6 

Ritual keagamaan atau tradisi yang memiliki fungsi dalam kehidupan 

masyarakat akan bertahan lama dan tidak akan mudah hilang, seperti yang 

dikatakan dalam aksioma teori fungsional bahwa segala sesuatu memiliki fungsi 

tidak akan mudah lenyap dengan sendirinya, karena sejak dahulu sampai saat ini 

masih ada, masih mempunyai fungsi dan bahkan memerankan sejumlah fungsi. 

Fungsi-fungsi sosial yang tidak lepas dari kebutuhan manusia itu sendiri. 

Selain itu secara umum tradisi dan ritual keagamaan juga dapat membantu 

kembali solidaritas sosial dari sekelompok masyarakat yang lebih besar dan 

mengarahkan dukungan kelompok masyarakat tersebut kepada penyelesaian 

persoalan yang dihadapi oleh orang yang ditinggal mati itu. Beberapa bentuk ritual 

yang lebih kuno dapat melaksanakan fungsi yang lebih efektif daripada ritual kita 

yang lebih modern. Seperti pada masyarakat pedesaan yang masih menhadiri dan 

melaksanakan tradisi sakral untuk memperlihatkan hubungan baik dan solidaritas 

mereka dengan kelompok-kelompok setempat sekaligus untuk memberi bantuan 

kepada orang-orang sekitar. 

Oleh karena itu, untuk tetap mempertahankan dan melestarikan budaya yang 

telah ada, maka diperluhkan peran aktif dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri 

terutama pada kaum muda yang menjadi tombak penerus budaya seperti tradisi, 

maupun pemerintah setempat agar tetap bertahan.7 

Daerah Sulawesi Selatan dengan latar belakang sejarahnya memiliki aneka 

ragam adat budaya dan tradisi yang agung dan apabila tradisi ini diolah atau di 

pertahankan dengan baik maka akan memberikan sumbangan yang sangat berarti 

dalam pembinaan kebudayaan nasional bangsa Indonesia. Salah satu masyarakat 

yang masih setia mempertahankan tradisi dan ritual nenek moyang mereka adalah 

                                                 
6 Bayu Ramadhan, dan lain-lain. Kebudayaan Islam. Skripsi, (Universitas Sumatera Utara, 

2013-2014), h.8. 

7 M. Akil AS. “ Luwu, Dimensi Sejarah, Budaya dan Kepercayaan”. (Makassar: Pustaka 

Refleksi. 2008) Hal. 21. 
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masyarakat rumpun To Masapi di desa Pincara yang terdapat di wilayah kecamatan 

Masamba, kabupaten Luwu Utara, provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat adat 

yang terkenal dengan sebutan masyarakat rumpun to masapi tetap melestarikan 

ritual-ritual adat sebagai bagian dari kehidupan mereka sehari-hari, meskipun pola 

hidup modern telah mulai merambah kawasan ini dan mengancam tradisi-tradisi 

leluhur mereka.  

Banyak ritual-ritual yang telah menjadi tradisi dan masih dipertahankan 

oleh masyarakat rumpun To Masapi, salah satu tradisi yang masih dipertahankan 

sampai saat ini adalah tradisi yang dikenal dengan tradisi toke’ sampa’. 8 Dimana 

“toke” dalam bahasa Luwu adalah “gantung” dan “sampa” adalah sejenis kain 

berbentuk segi empat yang digunakan untuk menutup palfon atau langit-langit 

rumah. Tradisi toke’ sampa’ ini merupakan tradisi menaikkan atau menggantung 

kain. Jika dahulu kain berharga ini atau sampa’ ini dinamakan kain mawa’ tetapi 

sekarang terbuat dari kain biasa yang dianggap sakral karena kain mawa’ sekarang 

sudah langka. Jadi toke’ sampa, artinya menaikkan atau menggantung kain pusaka 

sebagai gambaran pelaksanaan pesta yang masih di anggap sakral. 

Menurut kepercayaan masyarakat desa khususnya rumpun to masapi, tradisi 

ini merupakan suatu tradisi yang sakral, dan dilakukan pada saat masyarakat 

menggelar suatu acara, baik itu pesta hidup (gau tuo’) seperti pernikahan, aqiqahan, 

masuk rumah baru, mobi baru, pindah rumah dan lain sebagainya. Serta pada pesta 

mati (gau mate’) seperti tradisi kematian.  

Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya yaitu ada dua aturan adat 

mengenai tradisi mattoke sampa’ ini, ada yang di susuk (ditusuk) dan ada yang tidak 

yaitu hanya digantung biasa saja. Maksudnya jika pestanya biasa-biasa saja dalam 

artian tidak ada hewan berkaki empat yang disembelih seperti kerbau atau sapi 

maka sampa’ tersebut hanya diikat dengan ketimbang (sejenis tanaman patikala 

yang biasanya tumbuh didalam hutan) tetapi karena sekarang tumbuhan tersebut 

jarang atau sulit untuk ditemukan maka diganti dengan tali rapiah yang mudah 

                                                 
8https://sulselprov.go.id/welcome/post/kesenian-dan-kebudayaan-sulawesi-selatan. 

Diakses pada hari ahad, 19 Agustus 2022. 

https://sulselprov.go.id/welcome/post/kesenian-dan-kebudayaan-sulawesi-selatan
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ditemukan. Tetapi jika pestanya ada hewan berkaki empat yang dipotong seperti 

kerbau atau sapi maka sesuai aturan adat sampa’ itu disusuk menggunakan bambu 

kecil (bulo). 

Berdasarkan hal-hal tersebut maka dalam penelitian ini akan mengkaji 

tentang bagaimana eksistensi tradisi toke’ sampa’ pada masyarakat rumpun to 

masapi di desa Pincara Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, bagaimana 

bentuk pelaksanaan tradisi toke’ sampa’ pada masyarakat to masapi di desa Pincara 

Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, serta bagaimana konsep nilai budaya 

Islam dalam tradisi toke’ sampa’ pada masyarakat rumpun to masapi di desa 

Pincara Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana eksistensi mengenai tradisi toke’ sampa’ pada masyarakat 

rumpun to’ masapi di desa Pincara kabupaten Luwu Utara? 

2. Bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi toke’ sampa’ pada masyarakat 

rumpun to’ masapi di desa Pincara kabupaten Luwu Utara? 

3. Bagaimana konsep nilai-nilai budaya Islam dalam tradisi toke’ sampa’ pada 

masyarakat rumpun to’ masapi di desa Pincara kabupaten Luwu Utara? 

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Dari penelitian ini penulis menguraikan fokus penelitian diantaranya penulis 

terlebih dahulu menjelaskan dan menganalisis pembahasan pokok mengenai 

gambaran tradisi toke’ sampa’ pada masyarakat rumpun to’ masapi di desa Pincara 

kabupaten Luwu Utara, selanjutnya fokus penelitian penulis menjelaskan dan 

menganalisis bentuk pelaksanaan tradisi toke’ sampa’ pada masyarakat rumpun to’ 

masapi di desa Pincara kabupaten Luwu Utara. Kemudian pembahasan fokus juga 

dibahas nilai-nilai budaya Islam yang terkandung dalam tradisi toke’ sampa’ pada 

masyarakat rumpun to’ masapi di desa Pincara kabupaten Luwu Utara, baik nilai 

agama, nilai sosial, nilai ekonomi maupun nilai pengetahuan. 
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2. Deskripsi Fokus Penelitian 

Subjek utama dalam penelitian ini adalah tradisi toke’ sampa’ pada 

masyarakat rumpun to’ masapi di desa Pincara kabupaten Luwu Utara. Untuk 

memperjelas judul tersebut, penulis memaparkan beberapa defenisi diantaranya: 

a. Tradisi merupakan gambaran tentang sikap dan prilaku manusia yang 

telah berproses sejak lama dan dilakukan secara turun temurun dimulai 

dari nenek moyang. Tradisi yang telah membudaya akan menjadi 

sumber watak dan karakter seseorang.  

b. toke’ sampa’ merupakan menaikkan atau menggantung kain pusaka 

sebagai gambaran pelaksanaan pesta yang masih dianggap sakral. 

D. Tinjauan Pustaka 

Studi Pustaka Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku, artikel dan 

beberapa skripsi sebagai bahan referensi dan menjadi bahan pembanding sekaligus 

sebagai pedoman dalam sebuah penelitian.  Peneliti akan menggunakan artikel dan 

beberapa artikel dari internet dan penelitian sebelumnya yang terkait dengan judul 

yang penulis angkat adalah sebagai berikut :  

1. Penelitian yang dilakukan oleh R. Rusli dengan judul “Tradisi Toke’ 

sampa’ pada masyarakat rumpun To masapi di desa Pincara Kabupaten 

Luwu Utara”. Skripsi ini berisi masalah pokok yang menjadi 

pembahasan yaitu bagaimana eksistensi tradisi toke’ sampa’ pada 

masyarakat rumpun to masapi di desa Pincara Kabupaten Luwu Utara. 

2. Salah satu artikel Portal Resmi Kabupaten Luwu Utara yang berjudul 

“Di Kampung Adat Masapi, Sekda Luwu Utara Sebut Tomakaka Bagian 

dari Kearifan Lokal”. Artikel ini berisi tentang kearifan lokal terhadap 

tradisi pada masyarakat to masapi di desa Pincara Kabupaten Luwu 

Utara. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Asrianti yang berjudul “Tradisi Assulu 

Ri Galung di Desa Tondongkura, Kecamatan Tondong Tallasa, 

Kabupaten Pangkep”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. 

Dimana dalam penelitian ini merupakan bentuk sebuah kebudayaan 

Bugis-Makassar yang dilakukan sejak dahulu dan dilaksanakan saat 
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pertamakali pembajakan sawah. Tradisi ini dilakukan secara turun-

temurun hampir disemua masyarakat Sulawesi Selatan termasuk di 

Kabupaten Pangkep khususnya di daerah pegunungan desa 

Tondongkura masih dilakukan sampai sekarang. Dalam penelitian ini 

juga mengandung unsur-unsur Islam.  

4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah yang berjudul 

“Kalompoang Buhung Tunu Keke Pada Masyarakat Kajang dalam 

Ammatoa”. Kalompoang Buhung Tunu Keke ditemukan oleh Bohe 

Sallang yang merupakan seorang Ammatoa pertama di tanah adat 

Kajang. Dalam penelitian ini menjelaskan sejarah mengenai 

kalompoang buhung tunu keke, mitos serta kepercayaan masyarakat 

Kajang dan pandangan masyarakat Kajang mengenai Kalompoang. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Aprianto yang berjudul 

“Pewarisan Nilai Sosial Budaya dalam Kehidupan Pengrajin di 

Kelurahan Paoman, Indramayu”. Dalam penelitian ini menjelaskan 

tentang nilai-nilai Islam yang terkandung dalam proses pewarisan batik 

Pamoan. 

Perbedaan penelitian di atas dengan tradisi toke’ sampa’ pada masyarakat 

rumpun to masapi di desa Pincara Kabupaten Luwu Utara. Dimana dalam penelitian 

ini penulis menjelaskan bahwa tradisi toke’ sampa’ disini merupakan tradisi 

menaikkan atau menggantung kain jika dulu kain berharga ini atau sampa ini 

dinamakan mawa’ sekarang terbuat dari kain biasa yang dianggap sakral sarena 

mawa’ sekarang sudah langka dan jarang ditemukan. Toke’ sampa, artinya 

menaikkan atau menggantung kain pusaka sebagai gambaran pelaksanaan pesta 

yang masih di anggap sakral.  

Tradisi toke’ sampa’ sampai saat ini masih bertahan, selain memiliki aturan-

aturan adat dalam proses pelaksanaannya, juga memiliki makna yang sangat pokok. 

Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengkajian untuk mendeskripsikan tradisi ini, 

sebagai salah satu upaya pelestarian kebudayaan daerah dalam rangka pembentukan 

karakter dan jati diri pada masyarakat penduduknya dan juga sebagai bentuk 

pelestarian nilai budaya dari suatu masyarakat. 
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E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

tujuan yang ingin dicapai peneliti diantaranya: 

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis eksistensi mengenai tradisi 

toke’ sampa’ pada masyarakat rumpun to’ masapi di desa Pincara 

kabupaten Luwu Utara. 

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pelaksanaan tradisi  

toke’ sampa’ pada masyarakat rumpun to’ masapi di desa Pincara 

kabupaten Luwu Utara. 

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

terkandung dalam tradisi toke’ sampa’ pada masyarakat rumpun to’ 

masapi di desa Pincara kabupaten Luwu Utara. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan akademis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai karya ilmiah yang dapat mendukung pengembangan ilmu 

pengetahuan dan sebagai bahan pembelajaran tentang tradisi yang dapat 

mendukung peneliti dan pihak lain yang tertarik pada bidang penelitian 

yang sama.   

b. Kegunaan Praktis Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

masyarakat untuk selalu menjaga dan melestarikan budaya salah 

satunya pada tradisi toke’ sampa’ pada masyarakat rumpun To masapi 

di desa Pincara Kabupaten Luwu Utara.  Di Indonesia selama tradisi 

tidak dapat dipisahkan dari hukum Islam, maka tradisi itu sah.  Dalam 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada 

masyarakat luwu khususnya di daerah Pincara mengenai makna dan 

nilai yang terkandung dalam tradisi Toke’ sampa’. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pengertian Tradisi dan Konsep Kebudayaan 

1. Tradisi dan Fungsinya 

Tradisi dalam kamus antropologi sama halnya dengan adat istiadat, yakni 

kebiasaan-kebiasaan yang bersifat religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang 

meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling 

berkaitan dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah benar serta 

mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur 

tindakan sosial. Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat 

dan kepercayaan yang secara turun-temurun dapat dipelihara.1 

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa 

lalu namun masih ada hingga saat ini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi 

dapat diartikan sebagai warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi 

berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja. Tradisi dapat 

melahirkan kebudayaan dalam masyarakat yang memiliki tiga wujud kebudayaan, 

yaitu: 

a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai- 

nilai dan peraturan (ideas). 

b. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari 

manusia dalam masyarakat (activities). 

c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (artifact).2 

Tradisi adalah konsep suatu kepercayaan atau perilaku yang diwariskan dari 

generasi ke generasi. Tradisi adalah konsep yang bisa meliputi bahasa, agama, 

masakan, kebiasaan sosial, musik dan seni. Dalam penerapannya tradisi adalah apa 

                                                 
1 Arriyono dan Siregar Aminuddin. “Kamus Antropologi”. (Jakarta: Akademik Pressindo, 

1985). Hlm. 4. 

2 Piotr Sztompka. “Sosiologi Perubahan Sosial”. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007). 

Hlm. 69. 
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yang diyakini benar atau salah. Tradisi adalah pola perilaku bersama yang 

diturunkan. Dengan demikian, tradisi adalah sesuatu yang dapat diliat sebagai 

pertumbuhan identik suatu kelompok. 

Tradisi berasal dari Bahasa Latin: traditio, yang artinya “diteruskan” atau 

kebiasaan. Tradisi berakar dari kata benda bahasa Latin, tradere yang berarti 

menyerahkan. Tradisi adalah sesuatu yang diturunkan dari satu generasi ke generasi 

lainnya. Menurut KBBI, tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek 

moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi juga berarti penilaian 

atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan 

benar. 

Menurut Merriam Webster, tradisi adalah pola pemikiran, tindakan atau 

perilaku yang diwariskan. Tradisi juga berarti kepercayaan atau cerita serta 

kumpulan kepercayaan yang berkaitan dengan masa lalu yang secara umum 

diterima sebagai sejarah meskipun tidak dapat diverifikasi. Sedangkan menurut 

Cambridge Dictonary, tradisi adalah kepercayaan, prinsip atau cara bersikap 

seseorang disebuah lingkungan sosial atau grup yang telah dilakukan dalam waktu 

lama. Tradisi berarti cara berperilaku atau keyakinan yang telah ditetapkan untuk 

waktu yang lama.3 

Manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering merasa tak 

puas terhadap tradisi mereka. Fungsi tradisi dalam kehidupan bermasyarakat adalah 

sebagai berikut:  

1. Tradisi adalah kebijakan turun-temurun. Tempatnya di dalam 

kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang kita anut kini serta di dalam 

benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen 

warisan historis yang kita pandang bermanfaat. Tradisi merupakan 

gagasan dan material yang dapat digunakan orang dalam tindakan kini 

dan untuk membangun masa depan.  

                                                 
3https://m.liputan6.com/hot/read/4723558/tradisi-adalah-kebiasaan-yang-diturunkan-

kenali-bentuknya. Diakses pada hari kamis, 07 Juli 2022. 

https://m.liputan6.com/hot/read/4723558/tradisi-adalah-kebiasaan-yang-diturunkan-kenali-bentuknya
https://m.liputan6.com/hot/read/4723558/tradisi-adalah-kebiasaan-yang-diturunkan-kenali-bentuknya
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2. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata 

dan aturan yang sudah ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar 

dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat 

dalam tradisi. Biasa dikatakan: "selalu seperti itu", dimana orang selalu 

mempunyai keyakinan demikian meski dengan resiko yang paradoksal 

yakni bahwa tindakan tertentu hanya akan dilakukan karena orang lain 

melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima 

semata-mata karena mereka telah menerima sebelumnya.  

3. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat 

loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi 

daerah, kota dan komunitas lokal sama perannya yakni mengikat warga 

atau anggotanya dalam bidang tertentu.  

4. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, kekecewaan dan 

ketidakpuasan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu 

yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila 

masyarakat berada dalam krisis.4 

2. Pengertian Kebudayaan 

Budaya berasal dari bahasa Sansukerta yaitu buddhayah yang berarti budi 

atau akal. Kebudayaan berhubungan dengan kreasi budi atau akal manusia. Atas 

dasar ini budaya didefinisikan sebagai daya budi yang berupa cipta, karsa dan rasa. 

Sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa itu.5 

Adapun kata culture dalam bahasa Inggris yang artinya sama dengan 

kebudayaan berasal dari kata latin colere yang berarti mengelolah, mengerjakan, 

terutama mengelolah tanah atau bertani. Dari sinilah berkembang arti culture 

sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengelolah dan mengubah alam.6 

                                                 
4 Piotr Sztompka. Sosiologi Perubahan Sosial. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007). h. 44. 

5 Koentjaraningrat. Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan di Indonesia. (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 1992). h. 181. 

6 Rohiman Notowidagdo. Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis. (Jakarta: 

PT Raja Gravido Persada, 2000). h. 24. 
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Mengenai pengertian budayapara ahli antropologi mendefinisikan sebagai 

berikut: 

a. Menurut M. Harris mengatakan bahwa budaya adalah tradisi dan gaya 

hidup yang dipelajari dan didapatkan secara sosial oleh anggota dalam 

satu masyarakat, termasuk cara berfikir, perasaan dan tindakan yang 

terpola dan dilakukan berulang-ulang.7 

b. Menurut R. Resaldo, mengatakan bahwa budaya memberi makna 

kepada pengalaman manusia dengan memilih diri dan mengelolah 

budaya tersebut. Budaya secara luas mengacu pada bentuk-bentuk 

melalui apa yang orang pahami, bukan sekedar mengacu pada opera atau 

seni dalam museum.8 

c. Menurut e. T. Hall, budaya adalah media yang dikembangkan manusia 

untuk bertahan hidup. Tak ada satu hal pun yang bebas dari pengaruh 

budaya. Budaya merupakan dasar dari sebuah bangunan peradaban dan 

sebuah media yang melaluinya, kejadian-kejadian dalam kehidupan 

mengalir.9 

Sedangkan kebudayaan Islam adalah selalu berkaitan dengan nilai-nilai 

ilahiyah yang bersumber dari ajaran kitab Al-Qur’an dan hadist, sehingga dapat 

dipahami bahwa kebudayaan Islam itu adalah implementasi dari Al-Qur’an dan 

sunnah oleh umat Islam dalam kehidupannya baik dalam bentuk pikiran, tingkah 

laku maupun karya untuk kemaslahatan umat manusia dalam rangka mendekatkan 

diri kepada Allah SWT dalam mencari keridahannya. 

Jadi, dari beberapa uraian diatas penulis dapat memahami bahwa budaya 

Islam adalah hasil akal, budi, ras dan karsa yang telah terseleksi oleh nilai-nilai 

                                                 
7 Stanley J. Baran.  Pengantar Komunikasi Masa Melek Media dan Budaya. Terj. S. Rouli 

Manalu. (Jakarta: Erlangga, 2012). H. 9. 

8 Iwan Kurniarsa, Kebudayaan Islam. http;//mbahduan.logspot.com/makalah-kebudayaan-

Islam.htm. diakses pada tanggal 25 Mei 2023. 

9 Hariati. Unsur-unsur Budaya Islam dalam tradisi Permulaan Panen (Aangngalle Ulu Ase) 

di Kelurahan Pappa Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa. Skripsi. (Makassar: Fakultas Adab 

dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2017). h. 13. 
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kemanusiaan, yang bersifat universal dan berlandaskan pada nilai-nilai tauhid yang 

dimana Islam sangat menghargai akal manusia untuk berpikir dan berkembang 

untuk membentuk sebuah peradaban. 

3. Unsur Kebudayaan 

a. Bahasa 

Bahasa merupakan sarana utama untuk menangkap, mengkonsumsi, 

mendiskusikan, mengubah dan mewariskan arti-arti kepada generasi baru. Namun 

bahasa bukan sekedar sarana komunikasi atau sarana yang mendeskripsikan 

sesuatu. Dengan baahasa manusia menciptakan dunianya yang khas manusiawi 

(kebudayaan). Dengan bahas manusia bahkan menciptakan dirinya sendiri. Kita 

tidak hanya berbahasa dengan orang lain, tetapi juga dengan diri sendiri. Disaat kita 

sendiri pun sebenarnya kita berbahasa. Apa yang disebut “berpikir” sebenarnya 

merupakan suatu percakapan dengan diri kita sendiri. Isi pikiran memang lebih luas 

dari pada bahasa. Namun berpikir tanpa bahasa adalah nonsense. Tanpa bahasa kita 

tidak pernah tahu tentang mimpi.10 

b. Pengetahuan  

Sisten pengetahuan berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi 

karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. 

Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan Islam, 

manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Namun, 

yang menjadi kajian dalam antropologi adalah bagaimana pengetahuan manusia 

digunakan untuk mempertahankan hidupnya. 

c. Organisasi Sosial 

Kehidupan dalam setiap kelompok masyarakat diatur oleh adat istiadat dan 

aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup. 

Kesatuan sosial yang paling dasar adalah kerabat, yaitu keluarga inti dekat dan 

                                                 
10 Dessy Wardillah. “Unsur-unsur Kebudayaan dalam Novel Hanya Sebutir Debu Karya 

Sandi Firly”. Jurnal Seminar Nasional Pendidikan PGRI 2017. H. 385. 
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kerabat yang lain.  Kemudian, manusia  akan  di  golongkan  kedalam  tingkatan-

tingkatan lokalitas geografis untuk membentuk organisasi sosial.11 

d. Teknologi  

Teknologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang menunjukkan cara kerja 

manusia. Dengan teknologi manusia secara intensif berhubungan dengan alam dan 

membangun kebudayaan dunia sekedar yang berbeda dengan dunia primer. 

Teknologi ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap manusia, tidak hanya 

terhadap cara hidup manusia akan tetapi juga menentukan teknologi berikutnya.12 

e. Ekonomi atau Mata Pecaharian 

Mata pencaharian aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi focus 

penting dalam kajian etnografi. Dalam penelitian etnografi mengenai sistem mata 

pencaharian, mengkaji bagaimana suatu kelompok masyarakat mencukupi 

kebutuhan hidupnya melalui mata pencaharian atau sistem perekonomian mereka. 

Sistem ekonomi pada masyarakat tradisional, antara lain: 

1) Berburu dan merantau 

2) Beternak 

3) Bercocok tanam di lading 

4) Menangkap ikan 

5) Bercocok tanam menetap denga sistem irigasi. 

f. Religi  

Kajian antropologi dalam memahami unsur religi sebagai kebudayaan 

manusia tidak dapat dipisahkan dari emosi keagamaan. Emosi keagamaan 

merupakan perasaan dalam diri emosi keagamaan. Emosi keagamaan merupakan 

perasaan dalam diri manusia yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan-

tindakan yang bersifat religius. Emosi ini juga memunculkan konsepsi benda-benda 

yang dianggap sakral dalam kehidupan manusia. Dalam sistem religi masih ada tiga 

                                                 
11Andre, Kurniawan, Unsur-unsur Kebudayaan dalam Masyarakat. 

Http://M.Merdeka.Com/Jabar/7-Unsur-Unsur-Kebudayaan-Dalam-Masyarakat-Berikut-

Penjelasannya-Kln.Html. Diakses pada tanggal 10 mei 2023. 

12 Dessy Wardillah. “Unsur-unsur Kebudayaan dalam Novel Hanya Sebutir Debu Karya 

Sandi Firly”. Jurnal Seminar Nasional Pendidikan PGRI 2017. H. 384. 

http://m.merdeka.com/Jabar/7-Unsur-Unsur-Kebudayaan-Dalam-Masyarakat-Berikut-Penjelasannya-Kln.Html
http://m.merdeka.com/Jabar/7-Unsur-Unsur-Kebudayaan-Dalam-Masyarakat-Berikut-Penjelasannya-Kln.Html
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unsur lain yang perluh dipahami selain emosi keagamaan, yakni sistem keyakinan, 

sistem upacara keagamaan dan umat yang menganut religi itu sendiri.13 Lebih dari 

itu maka keberadaan Islam adalah untuk seluruh ummat manusia tanpa membatasi 

hanya pada bangsa Arab saja. Firman Allah SWT.  

B. Hubungan antara Agama dan Kebudayaan  

Islam secara harfiah memiliki arti yakni tunduk, patuh, taat, 

sejahtera,selamat, dan sentosa. Muslim, ialah seorang yang tunduk, patuh, dan taat 

kepada aturan Allah Swt., hal inilah yang menjadi syarat apabila seorang tersebut 

berkeinginan untuk sejahtera, selamat, dan sentosa hidupnya di dunia dan akhirat.14 

Adapun pengertian Islam dari segi istilah, banyak ahli yang mendefinisikannya. 

Harun Nasution mengatakan bahwa Islam menurut istilah yaitu agama yang ajaran-

ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui nabi 

Muhammad Saw. sebagai Rasul. Islam yang pada hakikatnya membawa ajaran-

ajaran yang bukan hanya mengenal satu segi, tetapi mengenal berbagai segi dari 

kehidupan manusia. Sementara itu, Maulana Muhammad Ali mengatakan bahwa 

Islam adalah agama perdamaian dan dua ajaran pokoknya, yaitu keesaan Allah dan 

kesatuan atau persaudaraan umat manusia menjadi bukti nyata bahwa agama Islam 

selaras dengan namanya.15 

Sejak awal perkembangannya, bahkan ajaran Islam berkembang dalam 

ruang kebudayaan. Menurut Noel James Coulson, seorang peneliti hukum Islam di 

Barat, menyatakan bahwa hukum Islam tidak sepenuhnya menghapuskan adat 

masyarakat. Terdapat elemen-elemen budaya yang digantikan oleh syariat Islam, 

                                                 
13 Slamet Sutriosno. “Unsur-unsur Kebudayaan Sebagai Faktor Integritas Masyarakat 

Daerah Transmigrasi”. h. 28-29. 

14 Wahyuni, Agama & Pembentukan Struktur Sosial: Pertautan Agama, Budaya danTradisi 

Sosial, h. 55. 

15 Mustopa. Kebudayaan dalam Islam: Mencari Makna dan Hakekat Kebudayaan Islam. 

Jurnal Tamaddun. 5 No. 2, 2017, h. 27-28. 
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tetapi banyak pula elemen yang dipelihara oleh syariat Islam karena dipandang 

tidak menyalahi nilai dasar Islam.16 

Manusia senantiasa memerlukan kawan atau bantuan dari orang lain dalam 

menjalani kehidupannya, maka dari itu manusia merupakan suatu makhluk sosial 

yang telah menjadi sunnatullah dari sang pencipta alam semesta. Islam dan 

kebudayaan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain, ajaran Islam 

memberikan aturan-aturan sesuai kehendak Allah SWT, sedangkan kebudayaan 

adalah realitas keberagaman umat Islam. Banyaknya tradisi atau adat istiadat yang 

tumbuh di masyarakat merupakan warisan dari nenek moyang. Di antaranya tradisi-

tradisi atau adat istiadat yang sudah ada sebelum masuknya agama Islam ke 

Indonesia, yang pada akhirnya setelah Islam masuk memberi corak bagi budaya 

Islam. Masyarakat Islam yang sebelumnya menganut tradisi dan adat istiadat 

tersebut, tidak menjadikan masyarakat meninggalkan tradisi mereka terutama 

dalam hal kepercayaan terhadap nenek moyang mereka.17 

Dalam rangka pemikiran ajaran murni dan adat istiadat yang masuk ke 

dalam Islam, Syah Waliyullah berpendapat bahwa memperbedakan antara Islam 

universal dan Islam yang mempunyai corak lokal. Islam universal tersebut 

mengandung ajaran-ajaran dasar yang kongkret sedang Islam lokal mempunyai 

corak yang ditentukan oleh kondisi tempat yang bersangkutan. Hal yang dimaksud 

oleh Syah Waliyullah yaitu keadaan Islam dapat disesuaikan dengan situasi 

setempat yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Interpretasi dan pelaksanaannya 

dapat berbeda-beda sesuai dengan tempat dan zamannya.18 

 

                                                 
16 Ahwan Fanami. Jejak Islam dalam Kebudayaan Jawa. (Cet. 1. Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2020), h. 21. 

17 Zulkarnain Dali. Hubungan Antara Manusia, Masyarakat dan Budaya dalam Perspektif 

Islam. Jurnal Nuansa. IX No. 1. 2016, h. 55. 

18 Harun Nasution. Pembaharuan dalan Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan. (Cet. 14. 

Jakarta: PT Bulan Bintang, 2003), h. 14. 
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Berbicara tentang agama dan kebudayaan akan dihadapkan sebuah 

hubungan yang menyatu baik ditinjau dari sisi moral dan etika dianggap dapat 

bersifat mutlak atau absolute, namun pada dimensi tertentu dapat terjadi 

transformasi menjadi sistem kebudayaan saat wahyu tersebut direspon oleh 

manusia dan mengalami perubahan-perubahan melalui proses kongnisi manusia. 

Dalam distrik ini agama dapat dikategorikan sebagai sistem kebudayaan. Namun 

tidak dapat disepelekkan sistem kebudayaan tersebut dengan kekuatan 

mobilisasinya dapat memicu terjadinya konflik. Maka ketika agama berada pada 

konteks kebudayaan akan melahirkan sebuah kenyataan yang bersifat paradoks.19 

Pra masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara pada awalnya telah 

mempunyai identitas kebudayaan yang dipengaruhi oleh agama Budha dan Hindu. 

Pengaruh tersebut tidak bisa dipisahkan dari pengaruh leluhur sebelumnya yang 

menganut paham animisme dan dinamisme serta Hindu Budha jauh sebelum Islam 

berkembang. Setelah Islam masuk di Indonesia kembali terjadi suatu proses 

akulturasi kebudayaan antara dua kebudayaan yang berbeda menghasilkan 

kebudayaan baru disebut kebudayaan Islam, namun bukan berarti meniadakan 

kebudayaan Hindu-Budha. Ritual-ritual keagamaan dengan corak islami yang dapat 

ditemukan di Islam Nusantara dapat menjadi bukti suksesnya dakwah Islam di 

Indonesia.20 

Lebih lanjut Islam dikenal sebagai agama Wasathiyah atau pertengahan, 

makat tidaklah mengherankan jika mengakui peradaban dan kebudayaan yang ada 

bukan sesuatu yang rendah, bahkan menganggap keberagaman budaya sebagai 

sunnatullah.21 Relasi antara agama dengan kebudayaan yaitu agama yang 

menyebarkan ajarannya salah satu melalui budaya dan membutuhkan agama untuk 

melestarikannya. Agama tidak serta merta menghapus budaya dalam masyarakat. 

                                                 
19 Nur Achmad, Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keagamaan. (Jakarta: Kompas, 

2001), h.20. 

20 Muhammad Solikhin, Ritual dan Tradisi Islam Jawa. (Yogyakarta: Narasi, 2010), h.21.  

21 Ghazali Darussalam, Dakwah Islam dan Ideologi Barat, (Kuala Lumpur: Utusan 

Publication & Dist, 1998), h.30 



20 

 

 

Akan tetapi agama lebih menggunakan budaya untuk media dakwah sekaligus 

masuk dalam budaya dengan menyesuaikan apa yang boleh atau sesuai dengan 

ajarannya. Disini agama berperan untuk memfiltrasi berbagai norma dan nilai dari 

kebudayaan: budaya wayang, tumpengan, sedekah laut, budaya ‘ngenganteuran’ 

dan sebagainya.  

Hal Ini juga meliputi relasi antara manusia dan alam atau antara manusia 

dengan mkhluk lainnya, seharusnya bukan merupakan relasi antara penakluk 

dengan yang ditaklukkan, hamba dengan tuannya, malainkan sebuah relasi 

harmonis yang mengutamakan kebersamaan, cinta kasih sayang. Hal inipun pada 

dasarnya telah diajarkan oleh agama, interaksi yang berssifat harmonis itu ialah 

interaksi yang saling memperhatikan perkembangan situasi antara satu dengan yang 

lainnya. Ini merupakan prinsip pokok yang merupakan landasan interaksi antara 

manusia dengan makhluk lainnya, termasuk kepada alam dan keharmonisan 

hubungan ini pula menjadikan tujuan dari segala etika agama. 

Sebagai realitas sosial, tentu saja agama hidup dan termanifestasi didalam 

masyarakat. Agama berperan penting dalam mendamaikan kenyataan-kenyataan 

yang saling bertentangan untuk mencapai suatu keselarasan didalamnya, maka dari 

itu agama dipandang sebagai sistem yang mengatur makna atau nilai-nilai dalam 

kehidupan manusia. Dalam hal ini agama memajukan manusia untuk menjadi 

manusia yang berbudaya yang benar sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. 

Agama dapat memasuki suatu tradisi, apabila tradisi tersebut menyimpang dari 

ajaran syariat Islam, namun budaya tidak bisa memasuki ranah agama karena 

agama mempunyai tempat dan kedudukan yang lebih tinggi.22 

Agama dan masyarakat meskipun memiliki hubungan yang erat agama tidak 

perlu menyesuaikan diri dengan budaya yang ada pada masyarakat. Sebaliknya, 

agamalah yang dipercaya untuk dapat memberikan pengarahan dan bantuan untuk 

menjalankan peranan kritis terhadap masyarakat apabila terjadi suatu hal yang 

bertentangan dengan agama. Antara agama dan masyarakat seharusnya terdapat 

                                                 
22 Zulkarnain Dali. Hubungan Antara Manusia, Masyarakat dan Budaya dalam Perspektif 

Islam. Jurnal Nuansa. IX No. 1. 2016, h. 56. 



21 

 

 

hubungan timbal balik, oleh karena itu penting bagi setiap agama dan terutama para 

pemeluknya memiliki pengertian, kepekaan, kesadaran dan pengetahuan tentang 

keadaan masyarakat. Inilah yang diperlukan oleh umat beragama, khususnya para 

pemuka agama dalam kehidupan sosial keagamaannya.23 

Kesimpulannya, agama dan budaya memanglah dua hal yang berbeda. Akan 

tetapi perbedaan ini bukanlah hal yang perluh dibenturkan. Kita sebenarnya bisa 

berjalan berdampingan dan sama-sama memperoleh kedamaian dalam menjalankan 

kehidupan. Hanya saja masih perluh kesadaran setiap insan untuk menerapkan nilai 

toleransi. Hal ini demikian kita sebagai bangsa yang majemuk bisa berjalan 

berdampingan, tanpa perluh saling membenturkan perbedaan yang ada. Seperti 

yang disampaikan oleh guru besar bangsa, Gus Dur mengatakan “agama melarang 

adanya perpecahan, nahkan pula bukan perbedaan”. 

1. Kebudayaan Islam  

Kebudayaan Islam selalu terkait dengan nilai-nilai ilahiyah yang bersumber 

dari ajaran kitab suci al-Qur’an dan Hadis, sehingga dapat dipahami bahwa 

kebudayaan Islam adalah implementasi Qur’an dan sunnah oleh ummat Islam 

dalam kehidupannya baik dalam bentuk pemikiran, tingkah laku maupun karya 

kemaslahatan umat manusia dalam rangka mendekatkan diri (taqarib) kepada Allah 

SWT dan keridahannya.24 

2. Nilai Kebudayaan Islam  

Nilai bersifat ideal, yakni adalah ide atau konsep. Oleh karena itu nilai 

bersifat abstrak, tidak dapat disentuh oleh panca indera. Yang dapat ditangkap ialah 

barang atau perbuatan yang mengandung nilai itu sendiri. Nilai berbeda dengan 

fakta. Fakta bentuknya kenyataan, karena itu dia konkrit yakni dapat ditangkap oleh 

panca indera. Fakta diketahui sedangkan nilai dihayati. Soal pengetahuan adalah 

soal kebenaran, masalah kebenaran adalah soal budi, soal penghargaan adalah soal 

                                                 
23 Wahyuni, Agama & Pembentukan Struktur Sosial: Pertautan Agama, Budaya danTradisi 

Sosial, h. 55. 

24 Bayu Ramadhan, dan lain-lain. Kebudayaan Islam. Skripsi. (Universitas Sumatera Utara, 

2013-2014). h. 8. 
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kepuasan dan masalah kepuasan adalah soal hati. Oleh karena itu, soal nilai bukan 

soal benar atau salah, tapi soal disenangi atau tidak. 

Dalam pendapat lain mengatakan bahwa nilai itu bersifat ideal, dia adalah 

ide atau konsep. Karena itu dia abstrak, tidak dapat disentuh oleh panca-indera. 

Yang dapat ditangkap oleh barang atau perbuatan yang mengandung nilai. Nilai 

berbeda dengan fakta. Karena itu dia konkrit. Sosial pengetahuan adalah soal 

kebenaran. Masalah kebenaran adalah soal budi. Soal penghargaan adalah soal 

kepuasan. Masalah kepuasan adalah soal hati, karena itu sosial nilai bukan benar 

atau salah tetapi disenangi atau tidak. 

Drs. Sidi Gazalba menyatakan bahwa, ada beberapa nilai-nilai sosial 

sebagai berikut: 

1. Nilai ekonomi, inti sari ekonomi ialah produksi, distribusi dan 

komsumsi barang-barang yang diperlukan. Ini merupakan keperluan-

keperluan utama, karena itu jadi sasaran utama pula ekonomi. 

Disamping keempat jenis barang yang diperlukan itu dibutuhkan pula 

pendidikan Dengan pendidikan dipersiapkan anggota masyarakat untuk 

mampu mengusahakan sendiri keperluan hidupnya. Kecukupan kelima 

faktor dan jasa- jasa yang diperlukan menurut ukuran suatu masyarakat, 

itulah yang disebut kemakmuran bagi masyarakat itu.  

2. Nilai kerja, pengetahuan dan ilmu merupakan konsep-konsep yang 

abstrak. Apabila dia dipraktekkan, timbul kerja. Kerja dengan alat 

disebut ketukangan atau teknik. Ilmu yang mempergunakan ilmu-ilmu 

ekstra (ilmu alam, kimia aljabar, ilmu ukur dan statistik) disebut 

teknologi. Dengan kerja ditimbulkan peristiwa dan dicipta barang. 

Keduanya diperlukan untuk kehidupan (sosial, ekonomi, politik dan 

seni). Barang diperlukan oleh jasmani. Barang itu diproduksi, 

didistribusi, dikomsumsi. Ketiga aktivitas itu melibatkan ilmu kerja. 

Kerja ekonomi melibatkan alat. Maka teknik mengandung nilai ekonomi 

yang lebih dari kerja saja, teknologi lebih tinggi nilai ekonomi dari pada 

teknik Di samping kerja yang berguna bagi ekonomi, ada tiga lagi kerja 
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yang berguna bagi sosial, politik, seni dan lain-lain. Dengan demikian 

jelaslah nilai kerja diukur dengan gunanya. 

3. Nilai politik, nilai politik bisa juga disebut orang ilmu tata Negara. Ilmu 

untuk membentuk suatu organisasi kehidupan masyarakat dalam 

Negara. Fungsi politik mengatur sosio ekonomi dengan konsep atau 

ideology si pemegang kuasa.  Tujuan  mengatur  itu  ialah  agar  sosial  

mencapai  kesejahteraan  dan ekonomi mewujudkan kemakmuran. 

Untuk itu politik membentuk kekuasaan. Dengan kekuasaan itu dia 

mengatur masyarakat untuk mencapai tujuan. 

4. Nilai seni, nilai ekonomi diukur dengan barang, nilai ilmu diukur dengan 

kebenaran, nilai kerja diukur dengan kegunaan. Nilai seni dikuru dengan 

bentuk-bentuk yang menyenangkan. Kesenangan itu umumnya 

ditimbulkan sesuatu yang indah atau sesuatu yang mengharukan. 

Pencipta bentuk disebut karya, hasil kerja manusia. Karya berbentuk 

barang atau laku. Suatu unsur alam yang semula jadi (yang sudah ada 

dari semula), betapapun indahnya tidak dikatakan mengandung nilai 

seni, karena dia bukan karya. Suatu peristiwa batapapun mengahrukan, 

tidak mengandung nilai seni, kalau kejadian tidak diciptakan, yaitu 

sengaja diadakan. Maka nilai seni diukur dengan rasa senang yang 

ditimbulkan oleh bentuk-bentuk yang menyenangkan. Ciptaan itu 

dibentuk oleh bahasa (sastra), oleh suara (seni suara), oleh bunyi (seni 

tari), oleh bahasa, laku dan rupa (drama) dan sebagainya. 

5. Nilai filsafat, siapakah yang memikirkan dan menentukan nilai-nilai 

sosial ekonomi, politik, ilmu, kerja, seni itu. Itulah tugas yang dipikul 

oleh filsafat, selama nilai-nilai itu dirasakan pada aqal. Filsafat, ialah 

hasil pemikiran yang sistematik, radikal, dan universal tentang segala 

sesuatu yang dihadapi manusia Nilai-nilai sosial adalah hasil filsafat 

menggali hakikat (esensi) sosial. Demikian pula nilai-nilai ekonomi, 

politik dan lain-lain. Dalam memikirkan hakikat dan menentukan nilai, 

filsafat menyusun teori dan membentuk suatu konsep. Dari itu sampai 

di mana suatu teori metafisika atau teori pengetahuan mengandung nilai 
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filsafat, diukur dengan kesistematkan, keradkalan dan keuniversalan 

pemikirannya. Dan sampai di mana suatu konsep mengandung nilai 

bergantung pada penerima aqal.25 

C. Pengertian Mengenai Nilai, budaya dan Nilai Kebudayaan Islam 

1. Pengertian Nilai 

Nilai adalah sesuatu yang baik yang selalu diinginkan, dicita-citakan dan 

dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat, karena itu 

sesuatu dikatakan memiliki nilai apabila berguna dan berharga nilai kebenaran, nilai 

estetika baik moral dan nilai agama.26 Nilai merupakan kualitas ketentuan yang 

bermakna bagi kehidupan manusia perorangan, masyarakat, bangsa dan negara. 

Kehadiran nilai dalam kehidupan manusia dapat menimbukan aksi dan reaksi, 

sehingga manusia akan menerima atau menolak atas kehadirannya. 

Sebagai konsekuensinya, nilai akan menjadi tujuan hidup yang ingin dicapai 

dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya, nilai keadilan 

dan kejujuran yang merupakan nilai-nilai yang selalu menjadi kepedulian manusia 

untuk dapat diwujudkan dalam kenyataan. Dan sebaliknya pula kebohongan 

merupakan nilai yang selalu ditentang atau ditolak oleh manusia. 

Relevan dengan teori tersebut, penulis menegaskan bahwa nilai bisa 

dikatakan juga sebagai ukuran, sikap dan perasaan seseorang atau kelompok yang 

berhubungan dengan keadaan baik, buruk, benar salah atau suka tidak sukanya 

seseorang terhadap suatu objek. Menjadi sebuah ukuran tentang baik-buruknya 

tentang tingkah laku seseorang dalam kehidupan di masyarakat, lingkungan dan 

sekolah. Menjadikan sebuah tolak ukur seseorang dalam menanggapi sikap orang 

lain dilihat dari cerminan budaya yang ada dalam satu kelompok masyarakat. 

 

 

                                                 
25 Sidi Gizalba, Asas Kebudayaan Islam. (Jakarta: Bulan Bintang, t.th), h.95-99. 

26 Elly Setiadi. “Ilmu Sosial dan Budaya Sosial”. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 

2012). h. 31. 
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2. Pengertian budaya 

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama 

oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya 

terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat 

istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni. Bahasa sebagaimana 

juga budaya, merupakan bagian yang tak terpisahkan secara genetis. Seseorang 

dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan 

perbedaan-perbedaan diantara mereka, sehingga membuktikan bahwa budaya bisa 

dipelajari.27 

Budaya merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya 

terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat 

dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang di dapat diolah manusia sebagai 

anggota masyarakat, unsur-unsur pembentukan tingkah laku didukung dan 

dilestarikan oleh anggota dari masyarakat. 

Budaya juga merupakan suatu totalitas nilai, tata sosial, tata laku manusia 

yang diwujudkan dalam pandangan hidup manusia, filsafat negara dalam berbagai 

sisi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjadi asa untuk 

melakukan pola perilaku dan struktur manusia yang ada. 

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulakan, bahwa bagi 

ilmu sosial arti budaya  sangat luas  yang dimana meliputi kelakuan dan hasil 

kelakuan manusia yang teratur dengan tata kelakuan yang dapat dilakukan dengan 

belajar dan semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Budaya dan seluruh 

hasilnya muncul dari tata cara hidup yang merupakan kegiatan manusia atas budaya 

yang bersifat abstrak (idea) nilai budaya hanya bisa diketahui melalui badan dan 

jiwa, sementara tata cara hidup manusia diketahui oleh pancaindera. 

3. Nilai kebudayaan Islam 

Nilai kebudayaan Islam adalah seperangkat nilai-nilai yang disepakati dan 

tertanam dalam satu masyarakat, lingkup organisasi, atau lingkungan masyarakat 

                                                 
27 Tubbs, Stewart L dan Sylvia. “Human Communication: Konteks-konteks Komunikasi”. 

Diterjemahkan oleh Deddy Mulyana. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000). Hlm. 45-46. 
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yang telah mengakar pada kebiasaan, kepercayaan (berieve), dan simbol-simbol 

dengan karakteristik tertentu yang bisa dibedakan satu dengan yang lainnya sebagai 

acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. 

Menurut Koentjaraningrat bahwa nilai budaya merupakan nilai yang terdiri 

atas konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam fikiran sebagian besar warga 

masyarakat dalam hal-hal yang mereka anggap amat mulia. Sistem nilai yang ada 

dalam suatu masyarakat menjadi orientasi dan rujukan dalam bertindak. Oleh sebab 

itu, nilai budaya yang dimiliki seseorang mempengaruhinya dalam mengambil 

alternatif, cara-cara, alat-alat dan tujuan-tujuan pembuatan yang tersedia.28 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa nilai budaya adalah 

sebagai konsepsi umum terorganisasi yang mempengaruhi perilaku yang 

berhubungan dengan alam, kebudayaan manusia serta hubungan manusia tentang 

hal yang diinginkan dengan yang tidak diinginkan berkaitan dengan lingkungan dan 

sesama manusia. Adapun nilai-nilai kebudayaan Islam, yaitu: 

a. Nilai Keyakinan 

Ahmad dalam Jurnal Mutia, mengatakan bahwa antara amal perbuatan dan 

keyakinan (akidah) berkaitan erat dan perbuatan yang timbul merupakan 

konsekuensi logis dari keyakinan yang ada dalam diri seorang mukmin terhadap 

Allah SWT. Keyakinan pada Allah dan Rasul sebagai utusannya yang 

menyampaikan segala risalah Allah telah membentuk kesadaran diri, bahwa hidup 

manusia tidak akan lepas dari rencana dan ketetapan Allah.29 Islam sebagai sebuah 

sistem keyakinan menjadi bagian dan inti dari sistem nilai yang ada dalam suatu 

kebudayaan dan menjadi penggerak dan pengontrol bagi tindakan untuk sesuai 

dengan nilai kebudayaan dan ajaran Islam.30 

                                                 
28 https://dosensosiologi.com/nilai-budaya/. Diakses pada hari Senin, 23 Januari 2023. 

29 M. Yusuf Ahmad, dkk. Penamaan Nilai-Nilai Pendidikan Akidah Melalui Mata Pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Jurnal Al-Hikmah 15 No. 1. (2018), h. 23. 

30 Mutia, Jurna Petri Roszi. Akulturasi Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Keagamaan dan 

Pengaruhnya Terhadap Perilaku-Perilaku Sosial. Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan. 3 

No. 2, (2018), h. 184. 

https://dosensosiologi.com/nilai-budaya/
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b. Nilai Sosial Kemasyarakatan 

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup 

sendiri, mereka akan saling bergantung satu sama lain dan membutuhkan 

pertolongan dan bantuan dari orang lain. Menurut Emile Durkheim dikutip dalam 

jurnal Iqbal Hamdani, berpendapat bahwa sosial ialah suatu kenyataan yang 

objektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-

anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang di dalamnya terdapat 

beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah masyarakat 

yang merupakan manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup 

lama, sehingga mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan, dan suatu 

sistem yang hidup bersama.31 

Dalam penelitian Iqbal Hamdany dan Imadulhaq Fatcholli menyimpulkan 

mengenai nilai kemasyarakatan, yaitu nilai kemasyarakatan yakni al-Islah 

(perdamaian). Islah disini merupakan upaya menghentikan kerusakan atau 

meningkatkan kualitas sesuatu sehingga memberikan manfaat yang lebih banyak. 

Dalam konteks hubungan antar-manusia, nilai-nilai itu tercermin dalam 

keharmonisan hubungan khususnya dalam hubungan kemasyarakatan.32 

c. Nilai Ekonomi 

Manusia mampu mempertahankan kebudayaannya, kedua hal ini dapat 

membentuk suatu nilai ekonomis yang mampu mengembangkan budaya warisan 

lokal yang melekat pada dirinya, maka dari itu manusia mampu menciptakan 

budaya dengan kreativitasnya, sehingga dengan kreativitas itu nilai ekonomi 

tersebut dapat dikembangkan melalui industri kreatif dengan berbasis pada 

kebudayaan lokal maka akan menjadi suatu kekuatan yang mengakar dan secara 

                                                 
31 Ach. Iqbal Hamdany, ImadulhaqFatcholli, Nilai Sosial Dalam Al-Quran Perspektif M. 

Quraish Shihab Surah Al-Hujurat Ayat 9-13, Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir 2 No. 1, (2021), h. 

62. 

32 Ach. Iqbal Hamdany, ImadulhaqFatcholli. Nilai Sosial Dalam Al-Quran Perspektif M. 

Quraish Shihab Surah Al-Hujurat Ayat 9-13, Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir 2 No. 1, (2021), h. 

65. 
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turun temurun basis ekonomi akan menjadi semakin kuat dan kebudayaan akan 

bertahan meskipun harus berdampingan dengan kebudayaan lain.33 Islam 

mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus menerus 

dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi 

kesejahteraan manusia. Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi menurut 

Islam merupakan hal yang sarat akan nilai.34 

d. Nilai Seni 

Seni sebagai salah satu unsur kebudayaan ialah fitrah manusia yang 

dianugerahkan Allah Swt, dalam mengungkapkan keindahan, kebenaran, serta 

kebaikan yang pada kegiatannya melibatkan kemampuan kreatif. Adapun 

pandangan M. Quraish Shihab dalam jurnal karya Nanang Rizali terkait seni Islam, 

yaitu dalam berbicara kesenian-kesenian Islam tidak mesti bercakap mengenai 

Islam serta berupa nasihat langsung, atau anjuran berbuat kebajikan, bukan pula 

abstrak tentang akidah. Seni Islami tersebut yakni dapat menggambarkan wujud 

dengan bahasa yang indah serta mengungkapkan keindahan wujud tersebut dari sisi 

pandangan Islam mengenai Islam, hidup dan manusia yang membawa kepada 

pertemuan yang sempurna antara kebenaran dan keindahan.35 

Semua wujud merupakan Lapangan seni Islami, akan tetapi dalam hal ini, 

seni yang ditunjukkan tidaklah berlawanan dengan ‘fitrah’ atau pandangan Islam 

terkait wujud itu sendiri. Adapun tujuan dari seni ini yakni memperhalus budi, 

menggambarkan baik atau buruknya suatu pengalaman, serta mengingatkan 

mengenai jati diri manusia, sehingga seni dalam hal ini merupakan seni yang 

                                                 
33 Fachruddiansyah Muslim. Analisis Perkembangan Perubahan Budaya Masyarakat Kota 

Jambi dan Pengembangan Pola Perekonomian Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif. Prosiding 

Seminar Nasional, 2015, h.795. 

34 Rizal Muttaqin. Perubahan Ekonomi Dalam Perspektif Islam Economic Growth in 

Islamic Perspective. Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis 1 No. 2, (2018), h. 119. 

35 Nanang Rizali. Kedudukan Seni Dalam Islam. Jurnal Kajian Seni Budaya Islam 1 No. 

1, (2012), h. 3. 



29 

 

 

bernafaskan Islam. Hal inilah yang menjadikan seni dapat berfungsi sebagai sarana 

dakwah Islamiyah.36 

D. Konsep Tentang Masyarakat 

1. Pengertian Masyarakat 

Masyarakat dalam isltilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari 

kata Latin socius yang berarti kawan. Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa 

Arab syaraka yang berarti ikut serta dan berpartisispasi. Masyarakat adalah 

sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling 

berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai perasaan melalui warga-

warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain masyarakat adalah kesatuan hidup 

manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem tertentu yang bersifat kontinyu dan 

yang terkait suatu rasa identitas bersama.37 

Banyak deskripsi yang dituliskan oleh para pakar mengenai pengertian 

masyarakat. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah society yang berasal dari kata 

Latin socius, berarti (kawan). Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab 

syaraka yang berarti (ikut serta, berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan 

manusia saling bergaul, atau dengan istilah ilmiah, saling berinteraksi. Menurut Phil 

Astrid S. Susanto, masyarakat atau society merupakan manusia sebagai satuan 

sosial dan suatu keteraturan yang ditemukan secara berulangulang, sedangkan 

menurut Dannerius Sinaga, masyarakat merupakan orang yang menempati suatu 

wilayah baik langsung maupun tidak langsung saling berhubungan sebagai usaha 

pemenuhan kebutuhan, terkait sebagai satuan sosial melalui perasaan solidaritas 

karena latar belakang sejarah, politik ataupun kebudayaan yang sama.  

                                                 
36 Nanang Rizali. Kedudukan Seni Dalam Islam, Jurnal Kajian Seni Budaya Islam 1 No. 

1, (2012), h. 4. 

37 Koentjaraningrat. “Pengantar Ilmu Antropologi”. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). Hlm. 

28. 
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Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dimaknai bahwa masyarakat 

merupakan kesatuan atau kelompok yang mempunyai hubungan serta beberapa 

kesamaan seperti sikap, tradisi, perasaan dan budaya yang membentuk suatu 

keteraturan. Adapun macam-macam masyarakat yaitu: 

a. Masyarakat modern  

Masyarakat modern merupakan masyarakat yang sudah tidak terikat 

pada adat-istiadat. Adat-istiadat yang menghambat kemajuan segera 

ditinggalkan untuk mengadopsi nila-nilai baru yang secara rasional 

diyakini membawa kemajuan, sehingga mudah menerima ide-ide baru. 

Berdasar pada pandangan hukum, bahwa dalam masyarakat modern 

mempunyai solidaritas sosial organis. Juga menjelaskan bahwa hukum 

yang terdapat dalam masyarakat modern merupakan hukum restruktif 

yaitu hukum berfungsi untuk mengembalikan keadaan seperti semula 

dan untuk membentuk kembali hubungan yang sukar atau kacau kearah 

atau menjadi normal. Jadi masyarakat modern merupakan yang sudah 

tidak terpaku pada adat-istiadat dan cenderung mempunyai solidaritas 

organis karena mereka saling membutuhkan serta hukum yang ada 

bersifat restruktif. 

b. Masyarakat tradisional  

Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang masih terikat 

dengan kebiasaan atau adat-istiadat yang telah turun-temurun. 

Keterikatan tersebut menjadikan masyarakat mudah curiga terhadap hal 

baru yang menuntut sikap rasional, sehingga sikap masyarakat 

tradisional kurang kritis. Masyarakat tradisional merupakan masyarakat 

yang statis tidak ada perubahan dan dinamika yang timbul dalam 

kehidupan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang melangsungkan 

kehidupannya berdasar pada patokan kebiasaan adat-istiadat yang ada di 

dalam lingkungannya. Kehidupan mereka belum terlalu dipengaruhi 

oleh perubahan-perubahan yang berasal dari luar lingkungan sosialnya, 

sehingga kehidupan masyarakat tradisional cenderung statis. 
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Setiap teori sosiologi dibangun berdasarkan asumsi tentang manusia dan 

masyarakat.   Teori   sosiologi   merupakan   produk   dari   konsep   tentang   manusia   

dan masyarakat. Untuk mengenali kecenderungan suatu teori, kita mesti 

menganalisa asumsi- asumsi dasar terkaik dengan bagaimana teori itu dibangun. 

Jadi, menurut akal sehat penulis, teori sosial yang digagas oleh Murtadha 

Muthahhari, memiliki tendensi ideologi keagamaan. Sebagaimana yang telah 

dijelaskan sebelumnya, bahwa Muthahhari berusaha menyelaraskan pandangan 

Islam tentang hakikat masyarakat dengan pandangan filsafat. 

Tujuan diturunkannya agama untuk mendidik akhlak manusia agar bisa 

mencapai kesempurnaannya sebagai hamba Kesempurnaan itu tidak bisa diraih 

tanpa adanya suatu sistem, adat, dan hukum yang mengarahkan setiap individu 

untuk mencapainya. Sistem, adat, dan hukum yang dimaksud oleh Muthahhari 

adalah yang mencerminkan nilai-nilai ke Ilahian atau nilai-nilai ketuhanan. 

Hakikat masyarakat sesuai dengan skenario penciptaan manusia sebagai 

khalifah dimuka bumi, yakni tegaknya keadilan Ilahi yang berlaku untuk alam dan 

manusia.  Jika ditelisik  lebih  jauh  pandangan Muthahhari terselubung  atau  tersirat  

pada  penantian  akan  Juru  Selamat. Tentu, Juru Selamat merupakan misi akhir 

dari agama dimuka bumi ini. Muthahhari menganalisa dengan cermat dan menilai 

konsep masyarakat yang dipahami  oleh  pemikir Barat begitu  rapuh dan  tidak  

memiliki  dasar  yang  kokoh. Muthahhari menawarkan alternatif baru dalam 

mendefinisikan hakikat masyarakat dalam kaitannya dengan pandangan Islam, 

dalam hal ini ia ingin menunjukan kedalaman ajaran Islam. Bahwa Islam juga 

memberikan keterangan tentang masyarakat dan individu, masyarakat dan individu 

masing-masing memiliki kriterianya. Sebagaimana ayat dalam al- Qur’an, yang 

memiliki konotasi sosial dan individu.38 

Jadi dari beberapa penejlasan diatas dapat disimpulkan bahwa, masyarakat 

adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi 

tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan 

                                                 
38 Murtadha Muthahhari, Masyarakat dan Sejarah. (Yogyakarta: Rausyanfikr Institute, 

2012), h.6. 
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kolektif. Harus diingat, kehidupan kolektif tidak serta merta bermakna sekelompok 

orang harus hidup berdampingan di satu daerah tertentu, memanfaatkan iklim yang 

sama, dan mengkomsumsi makanan yang sama. Pepohonan di sebuah kebun hidup 

saling berdampingan, menggunakan iklim yang sama, dan mengkomsunsi makanan 

yang sama. Demikian juga, kawanan rusa yang makan rumput bersama dan 

bergerak bersama-sama. Namun,   baik   pepohonan   maupun  kawanan   rusa  itu   

tidak   hidup  kolektif   ataupun membangun sebuah masyarakat. 

2. Hubungan Antara Budaya dengan Masyarakat  

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari 

kata Latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa 

Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah 

sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling 

berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-

warganya dapat saling berinteraksi. Definisi, masyarakat adalah kesatuan hidup 

manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat 

kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas 

merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: Interaksi antar 

warga-warganya, Adat istiadat, Kontinuitas waktu, Rasa identitas kuat yang 

mengikat semua warga.39 

Community dalam bahasa yunani adalah “persahabatan”. Sebagai refleksi 

dari arti kata tersebut, aristoteles mengemukakan bahwa manusia yang hidup 

bersama dalam masyarakat karena mereka menikmati ikatan yang saling bekerja 

sama, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan untuk menemukan makna 

kehidupan. Masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat adalah 

masyarakat atau community dalam bahasa inggris atau juga komunitas. Secara 

etimologis 

Community berasal dari kommunitat yang berakar pada comunete atau 

comman. Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup 

                                                 
39 Bayu Ramadhan, dll. Kebudayaan Islam. Skripsi. (Universitas Sumatera Utara, 2013-

2014), h. 16. 
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bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan 

keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan. 

1. Mac lver dan Page memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem 

dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai 

kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta 

kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk 

kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga 

menghasilkan suatu adat istiadat.  

2. Ralph Linton masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang 

telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat 

mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu 

kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.  

3. Selo Soemardjan adalah orang-orang yang hidup bersama yang 

menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, 

identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan 

yang diikat oleh kesamaan. 

4. Menurut Emile Durkheim bahwa masyarakat merupakan suatu 

kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu 

yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan 

manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun 

unsur-unsur tersebut yaitu, masyarakat merupakan manusia yang hidup 

bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa 

mereka merupakan suatu kesatuan, dan mereka merupakan suatu sistem 

hidup bersama.40 

Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota 

kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya. Beberapa pendapat para 

ahli di atas dapat disimpulkan masyarakat memiliki arti ikut serta atau 

berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut society. Bisa dikatakan 

                                                 
40 Bayu Ramadhan, dll. Kebudayaan Islam. Skripsi. (Universitas Sumatera Utara, 2013-

2014), h. 13. 
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bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu 

hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, 

mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh 

kesamaan.41  

                                                 
41Ariel Sahron, Kesatuan Bangsa Indonesia dalam Multikulturalisme. 

https://123dok.com/article/adat-istiadat-hubungan-antara-budaya-dan-masyarakat-

indonesia.y86pgnrq. Diakses pada tanggal 8 Februari 2023. 

https://123dok.com/article/adat-istiadat-hubungan-antara-budaya-dan-masyarakat-indonesia.y86pgnrq
https://123dok.com/article/adat-istiadat-hubungan-antara-budaya-dan-masyarakat-indonesia.y86pgnrq
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan budaya atau tradisi, dimana terdapat fakta yang 

komplek selain memiliki kekhasan pada batas tertentu juga memiliki ciri yang 

bersifat universal. Budaya juga pada dasarnya merupakan segala bentuk macam 

gejala manusia baik yang mengacu pada sikap, konsepsi, ideologi, perilaku, 

kebiasaan kasya kreatif dan sebagainya. 

Dengan demikian untuk mendapatkan suatu data maka diperlukan penelitian 

lapangan (Field Research), yakni berdasarkan hasil yang diperoleh melalui 

pengamatan lapangan dalam arti penulis mengadakan pengamatan dan wawancara 

sebagai pelengkap data dan wawancara melalui orang-orang yang dianggap lebih 

tahu mengenai hal tersebut, yang berhubungan dengan permasalahan yang 

dibahas.kemudian dalam penelitian ini juga membutuhkan metode kepustakaan 

(Library Research), yakni mengumpulkan dan menyelidiki data melalui 

kepustakaan dengan membaca buku-buku dan karya yang ada hubungannya dengan 

permasalahan yang dibahas. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat 

deduktif kualitatif karena dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan 

rekapitulasi data dari sumber yang benar-benar mengetahui tradisi Toke’ sampa’. 

Penelitian ini tidak dicatat dalam bentuk angka-angka tetapi dalam penjelasan 

menggunakan analisis. Dan dalam penelitian ini akan melakukan pengumpulan data 

menggunakan penelitian lapangan, dimana penelitian ini melakukan observasi 

langsung atau keterlibatan langsung dalam kegiatan penelitian.1 

 

                                                 
1 Dudung Abdulrahman, Metode Penelitian Sejarah. (Jakarta: Wacana Ilmu,1999). H. 55-

58. 
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B. Lokasi Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian, yaitu di desa Pincara Kecamatan Masamba 

Kabupaten Luwu Utara terletak terletak di koordinat 2. 48396 Lintang Selatan dan 

120. 37516 Bujur Timur dengan luas wilayah 183, 88 Ha. Potensi wisata merupakan 

salah satu faktor keunggulan pada desa ini. Secara administratif. Dipilihnya lokasi 

ini disebabkan oleh fakta bahwa, di Wilayah desa Pincara Kecamatan Masamba 

Kabupaten Luwu Utara itulah warga masyarakat yang hampir seluruhnya 

menyelenggarakan perayaan tradisi mattoke’ sampa’ ini. Bahkan di era teknologi 

yang semakin pesat, masyarakat di desa Pincara ini masih masih mempertahankan 

eksistensi tradisi ini sebagai identitas mereka. 

Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini, karena masyarakat 

daerah ini masih sangat kental dan kuat mempertahankan budaya atau tradisi Nenek 

Moyang mereka yang didalamnya masih terdapat kepercayaan terdahulu yang harus 

dikaji lebih dalam untuk adanya peraktik tertentu, sehingga waktu penelitian dapat 

dilakukan secara singkat dan efisien. 

2. Latar Penelitian 

Pengamatan awal dilakukan untuk memahami situasi, mempelajari keadaan 

dan latar subjek penelitian pada lokasi penelitian. Dalam hal ini adalah tradisi Toke 

sampa’, dimana tradisi ini merupakan tradisi menaikkan atau menggantung kain 

pusaka sebagai gambaran pelaksanaan pesta yang masih dianggap sakral. Pemilihan 

subjek peneliti akan dikemukakan secukupnya tentang pengenalan lapangan untuk 

menilai keadaan sosial, lokasi, dan keadaan geografis. 

Tradisi atau upacara adat yang dilakukan oleh warga masyarakat 

penduduknya, didalamnya terdapat seperangkat aturan adat (hukum tidak tertulis) 

yang mengikat seluruh anggota masyarakat, khususnya masyarakat yang bergabung 

di dalam tradisi adat tersebut. Meskipun dalam hal ini aturan adatnya tidak tertulis, 

namun tetap mempunyai akibat hukum terhadap siapa yang melanggarnya. Norma-

norma dan nilai-nilai yang ada di dalam hukum adat sangat dipatuhi dan dipegang 

teguh oleh masyarakat penduduknya. 
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Aturan-aturan adat tersebut terbentuk melalui akulturasi (pewarisan) dari 

satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi toke’ sampa’ sampai saat ini masih 

bertahan, karena selain memiliki aturan-aturan adat dalam proses pelaksanaan, juga 

memiliki makna yang sangat pokok. Oleh sebab itu, perluh dilakukan pengkajian 

untuk mendeskripsikan tradisi ini, sebagai salah satu upaya pelestarian kebudayaan 

daerah dalam rangka pembentukan karakter dan jati diri pada masyarakat 

penduduknya dan juga sebagai bentuk pelestarian nilai budaya dari suatu 

masyarakat. 

Atas dasar itulah yang kemudian membuat peneliti merasa tertarik dan 

perluh untuk mengungkap atas permasalahan yang ada. Masalah yang dimaksud 

disini adalah mengapa tradisi ini masih dipertahankan oleh masyarakat rumpun to’ 

masapi sampai sekarang, bahkan dilestarikan dan dikembangkan. Lebih khusus lagi 

pada tradisi toke’ sampa’ masyarakat rumpun to’ masapi di desa Pincara Kabupaten 

Luwu Utara. Bagaimana bentuk pelaksanaan serta nilai-nilai yang terkandung 

dalam tradisi ini. Peneliti memilih desa Pincara sebagai lokasi dikarenakan di desa 

ini masih kental di huni oleh masyarakat rumpun to’ masapi yang masih 

menjalankan dan melestarikan tradisi toke’ sampa’ ini. 

C.  Metode Pendekatan Penelitian 

Ada beberapa pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

untuk memahami secara mendalam tradisi Toke’ Sampa’,  yakni mendekati 

masalah-masalah yang akan dibahas mengkaji mengenai persoalan yang 

menyangkut sistem nilai, kesenian, kebudayaan dan agama. 

1. Pendekatan Historis  

Pendekatan sejarah adalah pendekatan yang digunakan dalam penulisan 

dimana pendekatan ini mengajak seseorang untuk memasuki situasi yang 

sebenarnya terkait dengan peristiwa yang terjadi di masyarakat.  Pendekatan 

sejarah sangat penting dalam mengungkap sejarah yang berkaitan dengan 

tradisi Toke’ sampa’.2 

                                                 
2 Abuddin Nata. Metodologi Studi Islam. (Jakarta: Rajawali Press, 2016). h.46-47. 
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2. Pendekatan Antropologi  

Dalam penelitian ini, pendekatan antropologi digunakan untuk menjelaskan 

bagaimana manusia menyikapi keragaman fisik, masyarakat dan nilai-nilai 

budaya. Sehingga diharapkan dapat melihat tradisi toke’ sampa’ dari sudut 

pandang manusia sebagai salah satu aset budaya yang perlu dikembangkan 

dan dilestarikan. 

3. Pendekatan Sosiologi 

Dengan pendekatan ini, peneliti akan lebih mudah bersosialisasi dengan 

masyarakat sekitar mengenai pemahaman masyarakat terhadap tradisi toke’ 

sampa’ dan mencoba melihat bagaimana pengaruh terhadap kehidupan 

masyarakat. 

4. Pendekatan Agama  

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui seberapa religius suatu 

kelompok masyarakat dan untuk mengetahui dimana nilai-nilai budaya 

Islam dan budaya lokal dalam tradisi ini.3 

D. Data dan Sumber Data 

Data adalah informasi yang diperoleh dari hasil penelitian berupa angka dan 

karakteristik.  Sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data penelitian itu 

diperoleh.  Data menurut sumbernya dibagi menjadi dua:  

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari 

sumber terutama saat melakukan wawancara dengan informan.   

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari catatan, buku, 

majalah, artikel dan jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data 

adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut 

dijelaskan sebgai berikut: 

 

                                                 
3 Abuddin Nata. Metodologi Studi Islam. (Jakarta: Rajawali Press, 2016). h.46-47 
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a. Obesrvasi  

Adapun observasi yang dilakukan yakni peneliti melakukan pengamatan 

secara langsung dengan cara mendatangi masyarakat setempat untuk mengetahui 

bagaimana bentuk solidaritas yang dimiliki oleh masyarakat desa Pincara dalam 

menjalankan tradisi toke’ sampa’. Kemudian peneliti mencari data-data yang ada 

di kantor desa setempat untuk memperdalam pengetahuan mengenai tradisi toke’ 

sampa’. 

b. Wawancara 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik wawancara semistruktur (semistructure interview), dimana 

dalam melakukan wawancara lebih bebas dan lebih terbuka dalam menentukan 

permasalahan. Pada tahap ini peneliti juga akan menarik 8 informan kunci. Dimana 

2 orang tomakaka (tokoh adat), 1 orang mantan tomakaka, 3 orang tokoh 

masyarakat, dan 2 orang masyarakat yang masih menjalankan tradisi ini.  

c. Dokumentasi 

Pengambilan foto atau video dapat dilakukan peneliti itu sendiri atau dengan 

bantuan orang lain agar terlihat peran serta dalam penelitian. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriftif 

kualitatif yaitu suatu teknik analisis yang digunakan untuk memberikan gambaran 

penyajian laporan penelitian dengan data yang tidak berdasarkan perhitungan 

angka-angka malainkan bentuk pernyataan atau kata-kata. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian pada dasarnya adalah alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian. Susunan instrumen untuk setiap peneliti 

tidak selalu sama dengan peneliti lainnya karena tujuan dan mekanisme kerja 

masing-masing teknik penelitian juga berbeda.4 

Ada beberapa bentuk instrumen yang digunakan untuk membantu peneliti 

memperoleh data di lapangan, antara lain: 

                                                 
4 Komang sukendra, kadek surya atmaja. “Instrumen Penelitian”. (Pontianak: Mahameru 

Press, 2020). Hlm. 1-2. 
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1. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara ini dapat menjadi pedoman untuk memudahkan 

peneliti dalam berdialog dan memperoleh data tentang sistem tradisi 

toke’ sampa’ yaitu dengan mengetahui sesuatu dengan melihat catatan, 

arsip, serta dokumen yang berhubungan dengan informasi yang 

dibutuhkan. 

2. Kamera 

Yaitu alat yang peneliti gunakan untuk melakukan dokumentasi 

sehingga informasi yang berupa catatan atau proses ritual adat yang 

berkaitan dengan judul penelitian akan terungkap melalui foto atau 

gambar. 

3. Perekam Suara 

Yaitu alat yang digunakan untuk mengumpulkan dan melengkapi semua 

informasi dari sumber informan secara langsung. 

G. Metode Pengelolahan Data dan Analisis Data 

Analisis data yang diperoleh dengan proses sistematik. Yakni dengan cara 

mencari dan mengelolah bebrbagai data yang bersumber dari hasil pengamatan 

lapangan, kajian dokumen, catatan lapangan, wawancara, dokumentasi dan lain 

sebagainya sehingga dapat menghasilkan sebuah laporan temuan penelitian. 

Analisis ini sendiri dapat dilakukan dengan cara mengorganisir data dalam sebua 

kategori, melakukan sitesa, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan di pelajari, kemudian 

membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh masyarakat.5 

Berikut langkah-langkah metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini, antara lain sebagai berikut: 

1. Reduksi data, yaitu data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya 

banyak, untuk itu peneliti perluh mencatat teliti dan rinci sebanyak 

                                                 
5 Iqbal Hariadi Putra. Apa Itu Analisis Data, Pengertian, Jenis-jenis, Fungsi dan 

Contohnya. https://bamai.uma.ac.id/2022/08/02/apa-itu-analisis-data-pengertian-jenis-jenis-fungsi-

dan-contohnya. Diakses pada tanggal 25 februari 2023. 

https://bamai.uma.ac.id/2022/08/02/apa-itu-analisis-data-pengertian-jenis-jenis-fungsi-dan-contohnya
https://bamai.uma.ac.id/2022/08/02/apa-itu-analisis-data-pengertian-jenis-jenis-fungsi-dan-contohnya
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mungkin. Merediksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

dianggap pokok, menfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting 

dengan mencari tema dan polanya.6 

2. Kompratif, yaitu menganalisa data dengan cara membanding-

bandingkan data yang diperoleh di lapangan atau pendapat para ahli 

yang satu dengan yang lainnya kemudian menarik kesimpulan.7 

3. Wacana, yaitu data yang diperoleh dari lapangan dengan cara 

berinteraksi kepada seseorang. Pembedaan keduannya terletak pada 

fokus penelitian, data wacana lebih fokus pada kontekstual sosial 

dimana komunikasi antara responden dan peneliti terjadi di lapangan 

tersebut.8  

                                                 
6 Sugyono. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. (Bandung: alfabeta, 2005). 

h.246-256. 

7 Sugyono. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. (Bandung: alfabeta, 2005. 

h.55. 

8 Iqbal Hariadi Putra. Apa Itu Analisis Data, Pengertian, Jenis-jenis, Fungsi dan 

Contohnya. https://bamai.uma.ac.id/2022/08/02/apa-itu-analisis-data-pengertian-jenis-jenis-fungsi-

dan-contohnya. Diakses pada tanggal 25 februari 2023. 

https://bamai.uma.ac.id/2022/08/02/apa-itu-analisis-data-pengertian-jenis-jenis-fungsi-dan-contohnya
https://bamai.uma.ac.id/2022/08/02/apa-itu-analisis-data-pengertian-jenis-jenis-fungsi-dan-contohnya
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografis Kabupaten Luwu Utara 

Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi 

Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Masamba. 

Kabupaten Luwu Utara yang dibentuk berdasarkan UU No. 19 tahun 1999 

merupakan pecahan dari Kabupaten Luwu.1 Saat pembentukannya daerah ini 

memiliki luas 14. 447, 56 km² dengan jumlah penduduk sekitar 450. 000 jiwa. 

Namun setelah dimekarkan kembali membentuk Kabupaten Luwu Timur pada 

tahun 2003 maka saat ini luas wilayah Kabupaten Luwu Utara adalah 7. 502, 58 

km² dengan jumlah penduduk kurang lebih 712.789 jiwa (2022).2 

Secara geografis Kabupaten Luwu Utara terletak pada koordinat antara 

2º37’30” Lintang Selatan dan 119º41’15” sampai 121º43’11” Bujur Timur dibagian 

utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan wilayah terluas di Provinsi Sulawesi 

Selatan dengan luas mencapai 7. 502, 58 km² atau sekitar 16, 39% dari luas Wilayah 

Provinsi. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Luwu Utara memiliki batas 

wilayah sebagai berikut: 

a. Di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah. 

b. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu, Kabupaten 

Toraja dan Teluk Bone. 

c. Di sebelah barat berbatasan dengan Provin si Sulawesi Barat 

d. Di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur. 

 

 

                                                 
1 Badan Pusat Statistik Kabupaten Masamba, Kabupaten Masamba. (Masamba: Bps 

Kabupaten Masamba, 2020), h. 1-2 

2 Badan Pusat Statistik Kabupaten Masamba, Kabupaten Masamba. (Masamba: Bps 

Kabupaten Masamba, 2020), h. 2 
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Wilayah Kabupaten Luwu Utara merupakan paling utara di Provinsi 

Sulawesi Selatan yang terdiri dari pantai, daratan rendah hingga pegunungan 

dengan ketinggian antara 0-3. 016 Mdpl.3 Wilayah Selatan berupa dataran rendah 

dan pantai yang berbatasan langsung dengan Teluk Bone. Sebagian besar wilayah 

berupa pegunungan menjulang seperti Gunung Tolangi, Gunung Balease, Gunung 

Kabentonu, Gunung Kambuno, Gunung Tusang, Gunung Tantanggunta dan 

lainnya. Sejumlah sungai besar antara lain sungai Salu Rongkong, Sungai Balease, 

Sungai Salu Karama, Sungai Salu Lodang dan lainnya. 

2. Kondisi Geografis Kecamatan Masamba 

kecamatan Masamba merupakan Ibu kota Kabupaten Luwu Utara dan 

sekaligus pusat pemerintahan di Kabupaten Luwu Utara. Luas wilayah Kecamatan 

Masamba adalah sekitar 1. 068, 85 Km². Kecamatan Masamba berbatasan langsung 

dengan Kecamatan Rampi di sebelah utara. Kecamatan Mappideceng di sebelah 

timur, dan Kecamatan Baebunta di sebelah barat dan selatan. Pemerintah 

Kecamatan Masamba membawai 20 desa defenitif dan 1 UPT. Desa yang paling 

luas wilayahnya adalah Desa Lantang Tallang (254, 99 Km²) atau meliputi 23, 76% 

luas wilayah kecamatan masamba. Adapun wilayah yang mempunyai luas yang 

kecil adalah UPT Maipi (3, 50 Km²) atau hanya 0, 33% luas wilayah Kecamatan 

Masamba. 

Sampai pada tahun 2022, tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan 

Masamba dengan luas wilayah 1. 068, 85 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 70. 

680 jiwa, maka tingkat kepadatan penduduk di kecamatan ini hanya 80 jiwa per 

Km² yang berarti setiap Km luas wilayah di Kecamatan Masamba secara rata-rata 

hanya didiami 80 sampai 100 orang.4  

 

 

                                                 
3 Badan Pusat Statistik Kabupaten Masamba, Kabupaten Masamba. (Masamba: Bps 

Kabupaten Masamba, 2020), h. 2-3 

4Wekipedia, Masamba Kabupaten Luwu Utara. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Masamba,_Luwu_Utara. Diakses pada tanggal 3 Juli 2023.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Masamba,_Luwu_Utara
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Tabel Grafik 1. 1 Empat Desa Terluas di Kecamatan Masamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kondisi Geografis Desa Pincara 

Desa Pincara merupakan salah satu desa dari dua puluh dua desa di 

Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, terletak di koordinat 2. 48396 

Lintang Selatan dan 120. 37516 Bujur Timur dengan luas wilayah 183, 88 Ha. 

Potensi wisata merupakan salah satu faktor keunggulan pada desa ini. Secara 

administratif, wilayah Desa Pincara memiliki batas sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Laro dan perbatasan Sulawesi 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sepakat 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Gunung Bayu Balease 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lantang Tallang 

Luas wilayah Desa Pincara 183, 88 Ha yang terdiri dari 30% berupa daratan 

pemukiman, 80% berupa daratan yang dijadikan sebagai wisata permandian, 

pertanian dan kehutanan. Jarak pusat Desa Pincara dengan ibu kota Kabupaten 

Luwu Utara kurang lebih 14, 0 Km.  
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Tabel Grafik 1.2 Nama-nama Dusun 

No  Nama Dusun Luas Wilayah (Ha) 

1 Dusun Bomban 90, 30  

2 Dusun Patikala 75, 15 

3 Dusun Pao 18, 43 

 Jumlah  183, 88 Ha 

Sumber: File Arsip Desa Pincara Kecamatan Masamba, 2022 

4. Kondisi Demografis 

a. Jumlah Penduduk 

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk terutama jumlah 

penduduk, struktur penduduk dan perkembangan. berdasarkan data desa tahun 

2022, jumlah penduduk Desa Pincara adalah 786 jiwa dengan komposisi tersaji 

dalam tabel berikut: 

Tabel Grafik 1.3 Jumlah Penduduk Desa Pincara 

Jenis Kelamin Dusun Salu 

Bomban 

Dusun Salu 

Patikala 

Dusun Salu 

Pao 

Jumlah 

Laki-laki 115 132 165 412 

Perempuan 105 120 149 374 

Jumlah 215 252 314 781 

Jumlah KK 37 61 54 152 

Sumber: File Arsip Desa Pincara Kabupaten Masamba, 2022 

5. Keadaan Sosial 

Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahamaan masyarakat 

tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non formal 

mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan, agama, kebudayaan, adat istiadat dan 

kebiasaan yang ada juga beragam. Secaara detail, keadaan sosial penduduk Desa 

Pincara tersaji dalam tabel berikut: 

Tabel grafik 1. 4 Keadaan Sosial Desa Pincara 

No Uraian  Jumlah  Satuan  Keterangan  

A Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan 

1 Belum Sekolah Tidak diketahui  Jiwa  

2 SD / Sederajat 40 Jiwa   
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3 SMP / 15 Jiwa   

4 SMA / 10 Jiwa   

5 Diploma / 

Sarjana 

7 Jiwa   

6 Tidak Sekolah Tidak diketahui  Jiwa   

B Agama 

1 Islam  633 Jiwa   

2 Kristen  125 Jiwa   

3 Hindu  18 Jiwa   

4 Budha  0 Jiwa   

5 Katolik  5 Jiwa   

Sumber: File Arsip Desa Pincara Kabupaten Masamba, 2022 

6. Keadaan Ekonomi 

Desa Pincara memiliki potensi yang sangat baik untuk berwisata, kehutanan 

dan pertanian. Dimana potensi tersebut dapat meningkatkan taraf prekonomian dan 

pendapat masyarakat. Pada umumnya penduduk desa Pincara bermata pencaharian 

sebagai petani, dasar petani adalah pertanian sawah dan kebun. Sumber daya alam 

yang dihasilkan, yakni padi dan jagung tersaji dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel Grafik 1.5 Keadaan Ekonomi Desa Pincara 

No Uraian Jumlah Satuan Keterangan 

A Kesejahteraan Sosial 

1 Keluarga Prasejahtera 0 Jiwa  

2 Keluarga Perasejahtera 1 0 Jiwa  

3 Keluarga Perasejahtera 2 0 Jiwa  

4 Keluarga Perasejahtera 3 0 Jiwa  

5 Keluarga Perasejahtera 3 Plus 0 Jiwa  

B Mata Pencaharian 

1 Belum Bekerja/Tidak Bekerja 540 Jiwa  

2 Petani  700 Jiwa  

3 Pedagang  10 Jiwa  
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4 Sopir  5 Jiwa  

5 Tenaga Kontrak/Honorer 15 Jiwa  

6 PNS 7 Jiwa  

7 LVRI 0 Jiwa  

8 TNI 1 Jiwa  

9 Pensiun PNS/TNI 2 Jiwa  

10 Lain-lain 0 Jiwa  

Sumber: File Arsip Desa Pincara Kabupaten Masamba, 2022 

7. Sarana Prasarana dan Infrastruktur 

Sebagai desa yang berkembang5, di Desa Pincara terdapat hasil 

pembangunan sarana dan prasarana yang terjadi dalam tabel berikut: 

Tabel grafik 1.6 Sarana Prasarana Desa 

No  Sarana  Jumlah  Satuan  Keterangan 

1 Kantor desa  1 Unit   

2 Posyandu 1 Unit   

3 Masjid 3 Unit   

4 Mushallah 2 Unit   

5 Tpu  1 Unit   

6 SD 1 Unit   

7 Jalan aspal  10000 Meter   

8 Jalan tanah  7000 Meter  

Sumber: File Arsip Desa Pincara Kabupaten Masamba, 2022 

8. Agama dan Kepercayaan Masyarakat  

Berbicara mengenai Agama orientasi kita tertuju kepada keyakinan atau 

kepercayaan seseorang atau suatu masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

dengan tidak memperserikatkannya dengan sesuatu yang lain. Itulah sebabnya, 

manusia sebagai makhluk yang memiliki fitrah ketuhanan, selalu tergerak halnya 

untuk melakukan penyembahan sebagai wujud pengabdiannya. Penyembahan 

                                                 
5 Badan Pusat Statistik Kabupaten Masamba, Kabupaten Masamba. (Masamba: Bps 

Kabupaten Masamba, 2020), h. 1-2 
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dilakukan agar mereka mempunyai tumpunan (sandaran hidup), sehingga berbagai 

persoalan yang dihadapi dapat diberi pertolongan. Baik tuhan dari Allah SWT, roh-

roh halus, benda-benda yang memiliki kekuatan atau berbagai tuhan yang disembah 

lainnya. Proses penyembahan tersebut dibentuk melalui sebuah kepercayaan yang 

dinamakan agama atau kepercayaan yang dianut. 

Mengenal agama dan kepercayaan pada umumnya orang luwu mengenal 

suatu kepercayaan sebelum mengenal Islam. Mereka mempunyai adanya Dewa-

dewa disamping Tuhan YME (Dewata Sewwae). Adapun kepercayaan itu 

merupakan kepercayaan animisme dan dinamisme. 

Kepercayaan animisme merupakan kepercayaan yang mengajarkan, bahwa 

tiap-tiap benda baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa itu merupakan roh. 

Mereka yang mempercayainya akan mengadakan sebuah hubungan baik kepada roh 

yang ditakuti maupun dihormati untuk tidak membuat mereka marah dan senantiasa 

menyenangkan hatinya. Oleh karena itu tempat-tempat yang dianggap keramat, 

yang dimana tempat bersemayamnya roh-roh maka disitulah tempat untuk 

memberikan sebuah penghormatan.6 

Sesuai dengan hasil penelitian yang penulis peroleh, penduduk yang ada di 

desa Pincara, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara 90% penduduknya 

menganut agama Islam dan 10% beragama lain. Desa pincara dengan penduduknya 

yang berbagai macam agama tentunya memerlukan sarana ibadah yang 

dimaksudkan ialah tempat untuk melangsungkan sholat maupun untuk tempat 

pembinaan dan pengembagan misi agama.7 

Adapun jumlah masjid yang ada di desa Pincara terdiri dari 3 masjid, 2 

mushallah dan 1 kuil. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat menunaikan syariat 

agama. Beberapa kegiatan keislaman yang selalu dilakukan seperti Maulid Nabi 

                                                 
6 Harun Nasution, Islam di Tinjau dari berbagai Aspeknya.(Cet II: Universitas Indonesia, 

1974), h.13. 

7 Muhammad Bakri, (44 tahun), Kepala desa Pincara, Wawancara, Desa Pincara, 3 Juni 

2023.  
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Muhammad SAW dan Ira Mi’raj dengan mengundang para tokoh-tokoh agama dari 

luar untuk mengisi ceramah-ceramah keagamaan. 

Tabel 1.7 Jenis-jenis tempat peribadatan Desa Pincara 

No  Agama  Jumlah  

1 Masjid  3 

2 Mushallah  1 

3 Kuil/Pura 1 

4 Wihara - 

 Jumlah  5 

Sumber: File Arsip Desa Pincara Kabupaten Masamba, 2022 

B. Eksistensi Tradisi Toke’ Sampa’ Pada Masyarakat Rumpun To Masapi di 

Desa Pincara Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara 

1. Awal Mula Tradisi di Desa Pincara 

Tradisi atau upacara adat yang dilakukan oleh warga masyarakat 

penduduknya, senantiasa didalamnnya terdapat seperangkat aturan adat yang 

mengikat seluruh anggota masyarakat yang bergabung didalam tradisi adat tersebut. 

Tradisi biasanya dibangun dari falsafah hidup masyarakat setempat yang diolah 

berdasarkan pandangan dan nilai-nilai kehidupan yang diakui kebenarannya dan 

manfaatnya. Jauh sebelum agama datang, masyarakat telah memiliki pandangan 

tentang dirinya sebagai sistem budaya. Tradisi menyediakan seperangkat model 

untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan sistem gagasan utama. 

Asal mula masyarakat to masapi konon sudah ada sejak zaman prasejarah. 

Pada abad ke-20 (1901 M)  merupakan hasil dari perkawinan seorang laki-laki yang 

berasal dari Kamiri atau anak Datu’ dari Palopo yang bernama Maranginang dan 

seorang perempuan yang bernama Sittifainge berasal dari desa Baloli dan sekarang 

bernama desa Balebo Kecamatan Masamba. Perkawinan tersebut menghasilkan  

tiga orang anak masing-masing bernama Pese, Mo’ne dan Rangkei. Ketiga anak ini 

diberi kekuasaan untuk menempati wilayah yang masing-masing; Pase, diberi 

kekuasaan untuk menempati wilayah Masapi. Mo’ne, diberi kekuasaan untuk 
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menempati kekuasaan untuk tinggal di Bone yang sekarang bernama Kecamatan 

Masamba. Rangkei, diberi kekuasaan untuk tinggal di Uraso.8 

Penamaan masapi pertama kali diambil dari sebuah nama sungai kecil, 

tepatnya di dusun Paladan. Kemudian sungai tersebut sekarang diganti dengan 

nama Salu Bete. Nama sungai inilah yang kemudian melekat pada penamaan 

Ketomakakaan Masapi. Disekitar wilayah sungai inilah masyarakat to masapi  

memulai perjalanan hidupnya, setelah mendapat pembagian wilayah warisan 

kekuasaan dari orang tuannya. 

Nenek Pese di Gatti (gelaran yang diberikan kepada bangsawan kerajaan 

Luwu) Salli Ulunna merupakan kepala keluarga sekaligus kepala suku yang 

pertama membangun pemerintahan kesukuan khususnya di sungai (salu) masapi. 

Bersamaan dengan terbentuknya sistem pemerintahan yang terkecil ditingkat 

bawah dari kerajaan luwu, maka pembagian wilayah kekuasaan pun ditentukan. 

Zona wilayah masapi, mulai dari Batu Titu’tun, kemudian bergeser sampai pada 

tempat yang dinamakan desa Pincara, kemudian meneruskan pelebaran 

pemerintahannya dan akan tetapi sebagian dari wilayah tersebut sudah tidak 

menjalankan berbagai macam adat istiadatnya hingga saat ini.9 

Salah satu daerah yang masih mempertahankan kelembagaan adat masapi 

hingga saat ini yang di pimpin oleh seorang pemangku adat yang disebut 

Tomakaka. Tomakaka Masamba merupakan pemangku adat atau orang yang 

dituakan dan keberadaannya diakui oleh setiap anggota kelompok dalam 

masyarakat di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, dan biasanya disebut 

Puang Tomakaka yang diartikan sebagai gelar untuk orang bangsawan atau 

                                                 
8 Subuh Aditama, Sejarah Singkat Ketomakakaan Masapi. (Masamba: Pustaka Press, 

2010), h. 23-25. 

9 Aidar Idrus (65 tahun), Puang Tomakaka Masamba, Wawancara, Pincara, pada tanggal 

31 Mei 2023. 
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keturunan raja-raja.10 Sebab kata Puang adalah panggilan penghormatan tertinggi 

dalam masyarakat Luwu. 

Berkaitan dengan hal itu dikalangan masyarakat rumpun to’ masapi’ di desa 

Pincara terdapat budaya tradisi toke’ sampa’ yang merupakan salah satu bagian dari 

prosesi adat pesta (mappogau) baik pesta hidup (gau tuo) ataupun pesta mati (gau 

mate’). Kata Toke’ Sampa’ ini berasal dari bahasa Luwu yakni Toke’ yang artinya 

gantung sedangkan Sampa’ yakni sejenis kain yang berbentuk persegi empat yang 

digunakan dan dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Sedangkan dalam artian 

luas tradisi toke’ sampa’ merupakan menaikkan atau menggantung kain pusaka 

sebagai gambaran pelaksanaan pesta yang masih dianggap sakral.11 Menurut 

kepercayaan masyarakat  desa khususnya rumpun to’ massapi, Tradisi Toke’ 

Sampa’ merupakan jenis perayaan atau peringatan terhadap acar sakral baik itu 

acara hidup (gau tuo’) seperti pernikahan, aqiqahan, masuk rumah baru dan 

sebagainya. Serta pada acara mati (gau mate’) seperti kematian.  

Salah seorang toko masyarakat mengemukakan asumsinya bahwa 

peringatan tradisi toke’ sampa’ adalah satu kegiatan yang dimeriahkan oleh 

masyarakat dan mengikat aspek kehidupannya masyarakat menganggapnya 

kewajiban dan harus dilaksanakan dan merupakan adat istiadat masyarakat Pincara 

adalah perayaan tradisi toke’ sampa’ yang dilaksanakan setiap adanya pesta didesa 

tersebut.12 

2. Keberadaan Tradisi Toke’ Sampa’  

Konsep kebudayaan meliputi semua yang diperoleh dan dipelajari oleh 

manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan ini mencakup pola fikir, 

merasakan dan bertindak. Kebudayaan sangat berguna bagi manusia, yaitu untuk 

melindungi diri terhadap alam yang mengatur hubungan manusia dan sebagai 

wadah dari segenap perasaan dan pikiran manusia. 

                                                 
10 Jamaluddin (52 tahun), Mantan Kepala KUA, Wawancara, Pincara, pada tanggal 31 Mei 

2023. 

11 Amiruddin (40 tahun), Toko Agama, Wawancara, Pincara, pada tanggal 31 Mei 2023.  

12 Jamaluddin (52 tahun), Mantan kepala KUA, Pincara, pada tanggal 31 Mei 2023. 
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Dilihat dari segi ini kebudayaan dapat dikatakan bersifat adiktif karena 

kebudayaan melengkapi manusia dengan cara-cara menyesuaikan diri pada 

kebutuhan psikologis dari diri mereka sendiri, penyesuaian pada lingkungan yang 

bersifat fisik geografis maupun lingkungan sosialnya. Lebih jelasnya bahwa banyak 

kebudayaan bertahan justru dapat berkembang karena adanya masyarakat, 

disesuaikan dengan adanya kebutuhan-kebutuhan tertentu dari lingkungannya. 

Berkaitan dengan hal itu dikalangan masyarakat rumpun to’ masapi’ di desa Pincara 

terdapat budaya tradisi Toke’ sampa’ yang merupakan salah satu bagian dari prosesi 

adat pesta (mappogau) baik pesta hidup (gau tuo) ataupun pesta mati (gau mate’).13  

Tradisi toke’ sampa ini merupakan tradisi menaikkan atau menggantung 

kain yang dianggap sakral sebagai gambaran pelaksanaan pesta yang masih 

dianggap sakral oleh masyarakat di desa Pincara Kecamatan Masamba Kabupaten 

Luwu Utara. Dimana sampa’ ialah kain yang dibuat oleh masyarakat desa yang 

dianggap sakral. Kebudayaan tidak hanya mencakup mengenai seni dalam hidup 

tetapi juga benda-benda yang terdapat disekeliling manusia yang dibuat oleh 

manusia itu sendiri guna memenuhi keperluan dasarnya untuk dapat bertahan hidup, 

meneruskan keturunan dan mengatur pengalaman sosialnya.14 

Seorang toko mengemukakan bahwa: tradisi toke’ sampa’ ini masih 

dipertahankan dan dijalankan karena ini merupakan ciri tersendiri dari masyarakat 

to masapi meskipun ada beberapa daerah lain yang melakukan hal demikian. 

Tradisi ini dipertahankan karena tradisi ini merupakan tradisi turun temurun dari 

nenek moyang dan juga masyarakat rumpun to masapi menilai bahwa tradisi ini 

bagus untuk dipertahankan bahkan dikembangkan, selanjutnya karena adanya 

Katomakakaan rumpun yang masih kuat, sistem kekeluargaan masih kuat dan adat 

yang masih kuat.  

Dalam tradisi ini juga tidak ada dalil yang membantah bahwa ini adalah 

bathil (tidak bertentangan dalam agama) dalam artian sampa’ ini selain dalam 

                                                 
13 Amiruddin (40 tahun), Toko Agama, Wawancara, Pincara, pada tanggal 31 Mei 2023. 

14 Aidar Idrus (65 tahun), Puang Tomakaka Masamba, Wawancara, Pincara, pada tanggal 

31 Mei 2023. 
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penghalang kotoran, dimana kebersihan merupakan sebagian daripada iman 

sehingga sampa’ tidak dapat hilang. Selanjutnya sampa’ merupakan simbol adat 

dalam masyarakat to masapi dalam setiap adat budaya yang diadakan. Kemudian 

sampa’ ini juga merupakan bendera pesta atau gambaran dari sebuah pesta yang 

dilaksanakan. 

3. Pengaruh Tradisi Toke’ Sampa’ Pada Masyarakat 

Tujuan dilakukannya tradisi toke’ sampa’ merupakan salah satu hal yang 

memberi arah dan pandangan untuk mempertahankan nilai-nilai budaya. Hal-hal 

yang memotivasi masyarakat Luwu, khususnya di desa Pincara Kecamatan 

Masamba Kabupaten Luwu Utara dengan melaksanakan ritual, yakni: 

a. Suatu Kewajiban, sebagian masyarakat Luwu menganggap bahwa 

tradisi toke’ sampa’ merupakan ritual atau tradisi yang wajib 

dilaksanakan masyarakat desa Pincara karena merupakan kebiasaan 

turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Sekalipun tidak 

diadakan secara tertulis, namun bagi siapa diantara anggota masyarakat 

yang tidak melaksanakannya maka dia dianggap membangkang 

terhadap ritual dan akan dikenakan hukuman tidak tertulis oleh Puang 

Tomakaka. Arsyad A Saddakati kembali mengutarakan pandangannya 

bahwa pelaksanaan tradisi toke’ sampa’ agak sulit rasanya untuk 

dihindari. Karena tradisi toke’ sampa’ sudah menjadi kebiasaan di 

kalangan masyarakat, sehingga ia sebagai tokoh masyarakat tidak akan 

mungkin menghindarinya sebab ia tidak mau dikatakan pembangkang. 

Dari keterangan tersebut, dapat dipahai bahwa salah satu faktor 

dilaksanakannya tradisi matoke’ sampa’ di kalangan masyarakat to 

masapi di desa Pincara, karena hal itu dianggap sebagai suatu kewajiban 

bagi setiap generasi.15 

b. Harga Diri, harga diri merupakan pandangan hidup yang bermaksud 

untuk mempertahankan, meningkatkan atau mencapai suatu prestasi 

                                                 
15 Arsyad A Saddakati (49 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Pincara, pada tanggal 

3 Juni 2023. 
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yang dilakukan dengan sekuat tenaga dan segala jerih payah demi harga 

diri. Mempertahankan atau melaksanakan suatu ritual atau tradisi, 

merupakan suatu harga diri yang patut dijunjung tinggi karena ia 

merupakan kebanggan dan tanggung jawab sebagai pelanjut generasi. 

Karena itu masyarakat to masapi di desa Pincara Kecamatan Masamba 

Kabupaten Luwu Utara menjunjung tinggi adat istiadatnya. 

C. Bentuk Pelaksanaan Tradisi Toke’ Sampa’ Pada Masyarakat Rumpun To’ 
Masapi di Desa Pincara Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.  

Sebelum proses pelaksanaan tradisi toke’ sampa’ diselenggarakan, maka 

terlebih dahulu akan dilakukan musyawarah antara masyarakat dengan para tokoh 

agama yang akan menghadiri acara tersebut. Sesuai dengan penuturan salah satu 

tokoh masyarakat yakni Arsyad A Saddakati, sebagai berikut: 

“Jika dalam satu keluarga ingin melaksanakan tradisi ini entah itu pesta 

besar-besaran maupun kecil-kecian mereka harus kumpul dan 

bermusyawarah dengan tokoh masyarakat atau imam desa untuk 

menentukan tanggal dan hari tradisi tersebut dimulai.” 

 

Adapun maksud dari penjelasan bapak Arsyad A Sadakti bahwa Ketika 

dalam suatu kelompok atau keluarga di desa Pincara ingin melaksanakan tradisi 

tersebut maka mereka harus bermusyawarah dengan tokoh masyarakat salah 

satunya yakni imam desa yang ada di desa Pincara agar tradisi tersebut berjalan 

dengan baik. 

Kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di desa Pincara Kecamatan 

Masamba Kabupaten Luwu Utara yakni agama islam. Pada pelaksanaan tradisi 

toke’ sampa’ ini dijalankan menurut kepercayaan mereka yang artinya budaya local 

ini berakulturasi dengan ajaran Islam. Adapun prosesi tradisi toke’ sampa’ dalam 

keseluruhan pesta terdiri dari empat aktivitas, sebagai berikut:  

1. Malleke Wae (mengambil air)  

Mallekke wae adalah aktivitas mengambil air khusus, dimana menurut 

tradisi adat masyarakat to masapi air tersebut diambil di bubung parani atau sumber 

air khusus yang digunakan setiap upacara adat, dimana air adalah simbol 

kebersihan. Pengambilan air khusus ini dilakukan pada pagi hari pukul 08.00 

WITA. Acara ini dilakukan pada pagi hari sehari sebelum tradisi toke’ sampa’ ini 
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dilaksanakan dengan harapan agar kesejahteraan hidup masyarakat adat senantiasa 

menanjak seperti matahari terbit di ufuk timur dalam artian agar kehidupan 

masyarakat desa semakin hari semakin sejahtera seiring dengan perkembangan 

zaman.  

Dg. Faimmeng salah satu Tokoh masyarakat desa Pincara mengungkapkan 

bahwa: 

”menurut kepercayaan to masapi mengenai prosesi pada tahapan ini 

dilakukan setiap pagi hari karena dimana pada pagi hari kita diyakini agar 

setiap memulai suatu awal kegiatan dengan harapan agar kesejahteraan 

hidup masyarakat adat senantiasa menanjak seperti arahnya matahari yang 

terbit di ufuk timur kemudian terbenam disebelah barat” 

 

Dari penjelasan salah satu masyarakat tersebut dapat diartikan bahwa 

prosesi tradisi toke’ sampa´ pada tahap ini dilakukan pada pagi hari agar 

kesejahteraan hidup masyarakat di desa Pincara, Kecamatan Masamba, Kabupaten 

Luwu Utara senantiasa berjalan lurus semakin hari semakin sejahtera seiring 

dengan perkembangan zaman dan selalu diberikan petunjuk oleh Allah SWT, sama 

seperti pribahasa yang telah diungkapkan oleh Dg. Fimmeng bahwa seperti 

matahari yang terbit dari ufuk timur dan terbenam disebelah barat. 

2. Maddoja Roja (berjaga semalaman)  

Pada malam hari sekitar pukul 20.00 WITA dilakukan acara maddoja roja. 

Secara harfiah maddoja roja berarti berjaga semalam suntuk yang bermaksud 

menjaga kesadaran atau paringarrang. Segala sesuatu atau kegiatan diawali dengan 

memperbaiki kesadaran atau paringarrang, misalnya sebelum tidur di malam hari 

atau sebelum bangun di pagi hari, ketika mau bepergian, dan lain sebagainya.  

Dg. Faimmeng, salah satu tokoh masyarakat di desa Pincara mengyatakan 

bahwa: 

”Acara maddoja roja ini merupakan semacam meditasi secara kolektif di 

malam hari untuk menyempurnakan atau membersihkan kesadaran kolektif 

sebelum pada esok harinya dillaksanaan acara maggattung kaing yang 

merupakan inti dari tradisi toke’ sampa’ menurut tradisi dan adat istiadat 

masyarakat to masapi.” 

 

Dari penjelasan mengenai acara maddoja roja diatas dapat diartikan bahwa 

acara ini diawali dengan acara mattoana atau perjamuan adat. Dalam acara ini 
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berlaku kaidah adat yang disebut mangngati maneng akka rakki‟na yang secara 

umum berarti bahwa perlakuan adat bagi semua yang hadir dalam acara perjamuan 

adat mengikuti perlakuan adat bagi Tomakaka (pemangku adat). Maka apabila 

perlakuan adat bagi Tomakaka sudah prima atau sesuai dengan adat yang berlaku 

maka tidak ada seorangpun yang diperbolehkan memprotes perlakuan adat bagi 

dirinya.  

Hal ini merupakan simbolisme Tomakaka atau pemangku adat yang 

dianggap sebagai simbol sebuah keteraturan (keharmonisan). Untuk melaksanakan 

inti dari acara maddoja roja yaitu mattemmu lahoja atau membaca doa. Rangkaian 

ayat-ayat suci al-Qur‟an serta tata cara melakukan mattemmu lahoja konon katanya 

disusun oleh Datuk Sulaiman kemudian diberikan kepada Datu Luwu untuk 

dibacakan setiap tahun demi mendoakan keselamatan dan kesejahteraan bagi 

seluruh lapisan masyarakat.16 

3. Magattung kaing  (menggantung kain) 

Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya yaitu ada dua aturan adat 

mengenai tradisi mattoke’ sampa’ yakni ada yang disusuk (ditusuk) dan ada juga 

yang hanya digantung biasa saja.  

a. Digantung, maksudnya jika pestanya biasa-biasa saja, dalam artian 

tidak ada hewan berkaki empat yang disembelih seperti kerbau atau sapi 

maka sampa’ tersebut hanya diikat dengan ketimbang (sejenis tanaman 

patikala yang tumbuh di dalam hutan) tetapi karena sekarang tanaman 

tersebut sudah sulit untuk ditemukan maka diganti dengan tali rapiah 

yang mudah ditemukan. Pada prosesi ini sampa’ digantung didepan 

rumah menggunakan tali rapiah yang dilakukan oleh pemangku adat 

atau Tomakaka. Kemudian setelah itu pemangku adat tersebut 

membacakan doanya sesuai dengan kepercayaan mereka. 

Hj. Dg. Riellung, salah seorang Tomakaka mengungkapkan bahwa: 

                                                 
16 Hj. Dg. Riellung (68 Tahun), Tomakaka atau pemangku adat, Wawancara pada tanggal 

3 Juli 2023.  
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“Dalam proses menggantun kain kita berdoa kepada Allah SWT agar 

diberikan kelimpahan reseki, kesejahteraan hidup dan kesucian dalam 

kehidupan yang dijalani seperti halnya arti dalam kain sampa’ putih dan 

suci” 

 

Dari pernyataan diatas dapat diartikan bahwa dalam proses menggantung 

kain masyarakat didoakan agar diberikan hidup yang sejahterah, suci dan 

dilimpahkan rahmat serta reseki oleh Allah SWT dalam menjalani hidup 

kedepannya. 

b. Jika pestanya ada hewan berkaki empat yang disembelih seperti kerbau 

atau sapi maka sesuai aturan adat kain (sampa’) itu disusuk 

memnggunakan bambu yang berukuran kecil (bulo’).   

Hj. Dg. Riellung, salah seorang Tomakaka kembali mengungkapkan 

bahwa: 

“Jika itu pesta hidup (gau tuo’) seperti acara pernikahan, aqiqahan, masuk 

rumah baru, mobil baru, pindah rumah dan lain sebagainya. Sedangkan jika 

pesta mati (gau mate’) menggunakan menggunakan pelapah rotan. Tetapi 

yang membedakan dengan dua jenis acara adat ini hanyalah cara 

menggantungnya”17 

 

Dalam artian bahwa jika dalam tradisi ini dilakukan secara besar besaran 

seperti pesta hidup (gau tuo’) maka dalam tradisi ini ada hewan berkaki empat 

yang disembelih seperti kerbau atau sapi maka sampa’ atau kain tersebut disusuk 

menggunakan bambu yang berukuran kecil didepan rumah masyarakat desa yang 

sedang melalukan tradisi adat tersebut.18 

4. Manggeppi Wae (memercikkan air)  

Acara mangngeppi wae atau memercikkan air yang diambil dari bubung 

parani (sumur khusus) merupakan inti dari ritual matoke’ sampa’. Ritual 

mangngeppi wae dimulai dari pas depan pintu rumah kemudian memercikkan air 

ke arah sampa’ yang sudah digantung, air yang diambil dari bubung parani yang 

                                                 
17 Hj. Dg. Riellung (68 Tahun), Tomakaka atau pemangku adat, Wawancara pada tanggal 

3 Juli 2023. 

18 Hj. Dg. Riellung (68 Tahun), Tomakaka atau pemangku adat, Wawancara pada tanggal 

3 Juli 2023. 
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menandakan manifestasi dari kesucian doa masyarakat adat to masapi secara 

kolektif dipercikkan pada sampa’ yang telah digantung dengan harapan semoga 

seluruh lapisan masyarakat desa Pincara yang menjalankan tradisi ini senantiasa 

mendapat berkah serta rahmat dari Allah swt.19 

D. Nilai-nilai Islam yang Terkandung dalam Tradisi Toke’ Sampa’ di Desa 
Pincara Kecamatan Kabupaten Luwu Utara 

1. Nilai Agama 

Munculnya paham kepercayaan masyarakat mengenai proses tradisi toke’ 

sampa’ pada masyarakat to masapi di desa Pincara Kecamatan Masamba 

Kabupaten Luwu Utara, membuat perasyaan tradisi ini memiliki syarat akan makna 

yang bersifat religius. Selain itu dalam pelaksanaan yang juga melibatkan banyak 

masyarakat setempat diharapkan agar mampu terus menjaga kerukunan sesama 

umat Islam khususnya di desa Pincara. 

Dalam tradisi toke’ sampa’ tentu ada beberapa rangkaian agama di 

dalamnya, ini menjadi salah satu syi’ar ibadah guna meningkatkan ketaqwaan 

kepada Allah SWT. Prosesi perayaan tradisi ini dilaksanakan setiap adanya suatu 

pesta yang diadakan tidak sekedar seremonial belaka, malainkan juga bernilai 

ibadah, dalam rangka menyukuri rahmat Allah SWT dan menunjukkan kecintaan 

dan kesucian kepada Rasulullah. Didalamnya terdiri beberapa nilai agama seperti 

ibadah, membaca Al-Qur’an, berdoa, ceramah agama serta bersedekah. Tentu ini 

menjadi ladang pahala dan syi’ar Islam.20 

Salah satu yang terkandung dalam nilai agama pada tradisi toke’ sampa’ 

ialah sedekah. Sedekah berasal dari kata bahasa Arab ialah sedeqah yang berarti 

suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain secara otomatis 

dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu serta jumlah tertentu. Pula berarti suatu 

pemberian yang diberikan oleh seorang selaku kebajikan yang mengharap ridho 

Allah SWT serta pahala semata. Sedekah secara bahasa berasal dari huruf Dza, Dal, 

                                                 
19 Hj. Dg. Riellung (68 Tahun), Tomakaka atau pemangku adat, Wawancara pada tanggal 

3 Juli 2023.  

20 Rusmiati Rusli. Tradisi Toke’ Sampa’ Pada Masyarakat Di Desa Pincara Kabupaten 

Luwu Utara. Tesisi. (Makassar: Pascasarjana Umiversitas Negeri Makassar, 2019). Hlm. 4-5. 
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Kaf dan dari faktor al-Sidq yang berarti benar ataupun jujur, artinya sedekah 

merupakan membetulkan suatu. Sedekah menampilkan kebenaran penghambaan 

seorang kepada Allah SWT.  

Sedekah tidak terbatas pada perihal yang bersifat materi saja namun juga 

pada perihal yang bertabiat non materi seperti yang dijelaskan Nabi SAW “setiap 

ruas yang aktif kamu harus disedekahi. Maka setiap tasbih itu nilainya sedekah, 

setiap tahlil itu sedekah, setiap takbir itu sedekah dan amar makruf nahi munkar itu 

juga sedekah”. Dapat dismpulkan bahwa sedekah merupakan ibadah yang sifatnya 

lentur, maksudnya tidak dibatasi oleh waktu maupun batasan tertentu serta tidak 

terbatas baik berbentuk materi dan non materi. Artinya seluruh perbuatan baik itu 

merupakan sedekah.  

Sama halnya dalam tradisi toke’ sampa’ terdapat sebuah kegiatan sedekah 

didalamnya karena masyarakat setempat menyiapkan sebuah persembahan untuk 

dimakan bersama seperti makanan khas dalam setiap melakukan acara atau pesta, 

dimana dalam salah satu prosesi adat toke’ sampa’ terdapat hewan berkaki empat 

yang disembelih kemudian disajikan dalam bentuk hidangan. Masyarakat setempat 

yang ikut dalam pelaksanaannya dapat menikmati pesembahan yang disajikan. Jadi 

dalam tradisi ini unsur nilai budaya Islam yang terkandung adalah nilai sedekah. 

Nilai agama adalah bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai 

puncaknya sebagai dampak dari rasa pengagungan yang bersamai dalam bentuk 

hati seorang terhadap siapa kedepannya yang ia tunduk. Rasa itu lahir akibat adanya 

keyakinan dalam diri yang beribadah bahwa objek yang kepadanya ditunjukkan 

ibadah itu memiliki kekuasaan yang tidak dapat terjangkau hakikatnya. 

Dg. Mattawang Mallombasi mengatakan bahwa: 

“Ibadah dalam bahasa agama merupakan sebuah konseptual yang berisi 

pengertian cinta yang sempurna, ketaatan dan kekhawatiran. Artinya, dalam 

ibadah kita ini nak terkandung rasa cinta yang sempurna kepada sang 

pencipta disertai kepatuhan dan rasa khawatir suatu hamba akan adanya 

penolakan Allah SWT terhadapnya” 

 

Dari penjelasan menurut Dg. Mattawang diatas dapat diartikan bahwa, 

setiap umat manusia yang melakukan tradisi karena Allah SWT dengan harapan 

ketaatan dan ketakwaan dalam beribadah terkandung rasa cinta yang sempurna 
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kepada sang pencipta dan kepatuhan dari setiap manusia. Sebagaimana yang 

dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah [2]: 21. 

  ٢١بْلِكُمْ لعََلَّكُمْ تتََّقوُْنََۙ قَ يٰٰٓايَُّهَا النَّاسُ اعْبدُوُْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلقَكَُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ 

Artinya: “Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan 

kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”21 

 

Pada pelaksanaan tradisi toke’ sampa’ ini dengan tujuan agar 

memberikankesucian kepada masyarakat di desa Pincara dan bentuk kesyukuran 

kepada Allah Swt. Sesungguhnya dalam Al-Qur’an menegaskan bahwa Allah tidak 

akan menghancurkan suatu masyarakat secara semena-mena selama masyarakat itu 

masih bertaqwah dan mematuhi larangan dan perintah Allah Swt.   

2. Nilai Sosial Kemasyarakatan 

Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh masyarakat mengenai apa yang 

dianggap baik dan buruk oleh masyarakat. Dalam nilai sosial dimana kita dapat 

memperkuat tali persaudaraan umat Islam dalam prosesi perayaan tradisi ini karena 

banyaknya masyarakat yang hadir dalam suatu acara serta bertanggung jawab 

dalam undangan menghadiri prosesi peayaan tradisi toke’ sampa’.22  

Syarat-syarat hubungan yang harmonis dan baik  antar  masyarakat  adalah  

adanya kesetaraan,   keseimbangan,   kerja   sama   dan yang lebih penting adalah 

adanya kepercayaan, tujuan, dan nilai yang ingin dicapai bersama dan digunakan 

untuk patokan dari tiap-tiap orang atau kelompok. Demikian halnya masyarakat di 

Desa Pincara yang telah merasakan tradisi toke’ sampa’ ini sebagai suatu tradisi 

yang sudah sejak lama dikerjakan dan membuat rasa kekeluargaan, sosial dan rasa 

solidaritas semakin tinggi.23 

                                                 
21 Usman el-Qurtuby. Al-qur’anulkariim Al-Qur’an Hafalan. (Bndung: CLL Cordoba, 

2020), h. 4. 

22 Ahmad Syauqi, Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Tradisi Ken Prasaja di 

desa Nintang Ara Kecamatan Ara Kabupaten Tabalong. Skripsi. (Universitas Islam Negeri 

Walisongo Semarang: Fkl. Tarbiyah dan Keguruan, 2020), h.60. 

23 Usman Dg Ngewa (35), Imam Desa Pincara, Wawancara, Pincara, Pada tanggal 3 Juni 

2023. 
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Manusia adalah mahluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, manusia saling 

membutuhkan satu sama lain untuk tetap bertahan hidup, untuk menciptakan 

suasana yang baik dan harmonis terhadap sesama manusia maka penghargaan itu 

sangat di perlukan atau saling menghormati itu sangat di butuhkan, makna atau arti 

hidup yang hakiki yaitu hidup dalam suasana saling menghormati dengan sesama, 

saling berbagi, tolong-menolong dan saling menghargai.  

Bahkam Allah SWT menjelaskan dalam Q.S Al-Maidah [5]: 2, yang 

berbunyi: 

 َ َ ۗاِنَّ اللّٰه ثمِْ وَالْعدُوَْانِ وَۖاتَّقوُا اللّٰه   ٢ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَلََ تعََاوَنوُْا عَلَى الَِْ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolon- menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan. bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat 

siksa-Nya."24 

 
Demikian pula dalam tradisi toke’ sampa’ ini terdapat nilai penghormatan 

antara sesama masyarakat. Dimana dapat dilihat dari perlakuan  masyarakat  yang  

menjalankan berbagai hal dalam tradisi ini, mereka menghormati tamu yang datang 

di acara pesta adat tersebut. 

 

  

                                                 
24 Usman el-Qurtuby. Al-qur’anulkariim Al-Qur’an Hafalan. (Bndung: CLL Cordoba, 

2020), h. 106. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pokok permasalahan dan sub-sub masalah yang diteliti dalam skripsi 

ini, dan kaitannya dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka 

dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Asal mula rumpun masyarakat to masapi adalah merupakan hasil dari 

perkawinan seorang laki-laki yang berasal dari Kamiri atau anak Datu’ dari 

Palopo yang bernama Maranginang dan seorang perempuan yang bernama 

Sittifainge berasal dari desa Baloli dan sekarang bernama desa Balebo 

Kecamatan Masamba. Tradisi Toke’ sampa ini merupakan tradisi menaikkan 

atau menggantung kain yang dianggap sakral sebagai gambaran pelaksanaan 

pesta yang masih dianggap sakral oleh masyarakat di desa Pincara Kecamatan 

Masamba Kabupaten Luwu Utara. Dimana sampa’ ialah kain yang dibuat oleh 

masyarakat desa yang dianggap sakral. Kebudayaan tidak hanya mencakup 

mengenai seni dalam hidup tetapi juga benda-benda yang terdapat disekeliling 

manusia yang dibuat oleh manusia itu sendiri guna memenuhi keperluan 

dasarnya untuk dapat bertahan hidup, meneruskan keturunan dan mengatur 

pengalaman sosialnya. Dimana dalam tradisi toke’ sampa’ ini masih 

dipertahankan dan dijalankan karena ini merupakan ciri tersendiri dari 

masyarakat to masapi meskipun ada beberapa daerah lain yang melakukan hal 

demikian. Tradisi ini dipertahankan karena tradisi ini merupakan tradisi turun 

temurun dari nenek moyang dan juga masyarakat rumpun to masapi menilai 

bahwa tradisi ini bagus untuk dipertahankan bahkan dikembangkan. 

2. Adapun tahapan-tahapan dalam proses pelaksanaan tradisi toke’ sampa 

dalam keseluruhan pesta terdiri dari empat aktivitas, yaitu: pertama, 

malleke wae (mengambil air) yaitu aktivitas mengambil air khusus, 

dimana menurut tradisi adat masyarakat to masapi air tersebut diambil 

di bubung parani atau sumber air khusus yang digunakan setiap upacara 

adat, dimana air adalah simbol kebersihan. Kedua, maddoja roja 

(berjaga semalaman) yaitu berjaga semalam agar segala sesuatu atau 

kegiatan diawali dengan memperbaiki kesadaran atau paringarrang, 

misalnya sebelum tidur di malam hari atau sebelum bangun di pagi hari, 
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ketika mau bepergian, dan lain sebagainya. Ketiga, magattung kaing  

(menggantung kain) dimana dalam rangaian ini merupakan acara inti 

tradisi toke’ sampa’ yang menggunakan dua aturan adat mengenai tradisi 

mattoke’ sampa’ yakni ada yang disusuk (ditusuk) dan ada juga yang 

hanya digantung biasa saja. Dan terakhir, manggeppi wae 

(memercikkan air) yaitu memercikkan air yang diambil dari bubung 

parani (sumur khusus) merupakan inti dari ritual matoke’ sampa’. Ritual 

mangngeppi wae dimulai dari pas depan pintu rumah kemudian 

memercikkan air ke arah kain putih yang sudah digantung, air yang 

diambil dari bubung parani yang menandakan manifestasi dari kesucian 

doa masyarakat adat to masapi. 

3. Nilai-nilai budaya Islam yang terkandung dalam tradisi mattoke’ sampa yaitu, 

nilai agama, nilai sosial, nilai material serta nilai sedekah. Dari semua nilai 

inilah yang terdapat dalam kandungan tradisi toke’ sampa’ yang melibatkan 

masyarakat rumpun to masapi dan tetap melestarikan budayanya sampai 

sekarang ini, yang dimana kita sudah berada di zaman era modern. 

B. Implikasi  

Penelitian ini secara khusus telah memberikan gambaran yang cukup jelas 

tentang tradisi toke’ sampa’ di desa Pincara, Kecamatan Masamba, Kabupaten 

Luwu Utara. Mengingat dengan susahnya dan menemukan sebuah hasil penelitian 

terkait dengan hasil studi lapangan. Bagi penulis seperti ini masih kurang diminati, 

bagi kalangan mahasiswa yang lebih cenderung pada penelitian pustaka dibanding 

dengan penelitian lapangan. Karena itu dengan hasil penelitian ini sekiranya dapat 

dijadikan landasan dalam melengkapi data-data, khususnya menjadi referensi 

pengetahuan bagi siapa saja yang berminat dengan studi lapangan. 

Oleh karena itu, Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih ada 

kekurangan baik teori dan narasi, maka dari itu diharapkan bagi mahasiswa yang 

akan meneliti objek tradisi tersebut dengan redaksi yang sama disuatu daerah dapat 

menambah informasi selanjutnya serta saran untuk penulis dan manakalah hasil 

penelitian lapangan ini pembaca kembali mengkaji lebih dalam di lapangan 

sehubungan dengan tradisi toke’ sampa’ di desa Pincara dan memperkaya data-data 
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lapangan sebagai pegangan pembaca. Diharapkan pula dengan adanya penelitian 

ini mampu menarik minat para peneliti untuk mengkaji tradisi toke’ sampa’ dengan 

sudut pandang yang berbeda. 
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