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ABSTRAK 

Nama : Kemal Hidayat 

Nim : 40200118128 

Judul : Pelestarian Budaya Tudang Sipulung Masyarakat Towani 

Tolotang di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpo’E 

Kabupaten Sidenreng Rappang  

 

Penelitian ini membahas tentang “Pelestarian Budaya Tudang Sipulung 

Masyarakat Towani Tolotang Di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpo’e 

Kabupaten Sidenreng Rappang” dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana 

eksistensi budaya Tudang Sipulung Towani Tolotang? 2. Bagaimana tahapan 

pelestarian budaya Tudang Sipulung Towani Tolotang? 3. Bagaimana bentuk 

partisipasi masyarakat dalam melestarikan budaya Tudang Sipulung di Kelurahan 

Amparita Kecamatan Tellu Limpo’E Kabupaten Sidenreng Rappang? 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif analisis, sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data 

dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan 

analisis data melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, teknik 

analisis perbandingan, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Budaya Tudang Sipulung adalah 

tradisi syukur tahunan masyarakat Towani Tolotang setelah panen padi, yang juga 

melibatkan ziarah leluhur. Tradisi ini berawal dari migrasi mereka dari Wajo pada 

abad ke-17. Meski berbeda keyakinan, mereka hidup rukun dengan komunitas 

lain. Dukungan pemerintah dan perkembangan infrastruktur memudahkan 

pelaksanaan tradisi ini, yang tetap dijaga dari generasi ke generasi. 2) Pelestarian 

budaya Tudang Sipulung di masyarakat Towani Tolotang dilakukan melalui 

sosialisasi langsung dan dukungan dari instansi pemerintah. 3) Bentuk Partisipasi 

masyarakat Towani Tolotang dalam pelestarian adat Tudang Sipulung cukup baik, 

terutama dalam kontribusi ide, tenaga, materi, dan keterampilan. 

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Pemerintah harus meningkatkan 

sosialisasi dan kebijakan untuk mendukung pelestarian budaya Tudang Sipulung, 

termasuk memberikan fasilitas yang memadai. 2) Masyarakat perlu aktif 

berpartisipasi dalam pelestarian budaya ini dengan memberikan ide, tenaga, dan 

materi, serta melibatkan generasi muda. 3) Pendidikan Budaya perlu ditanamkan 

sejak dini di keluarga dan sekolah untuk membangun kesadaran dan kebanggaan 

generasi muda terhadap tradisi Tudang Sipulung 4) Kolaborasi Antar Komunitas 

perlu diperkuat untuk meningkatkan penghargaan dan visibilitas budaya lokal ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebudayaan sering kali mengalami perubahan, perubahan yang terjadi 

sebagai modifikasi daripada pemeliharaan isi budaya. Bahkan para antropologi 

menganggap sosialisasi dapat mempertahankan komunitas kebudayaan dari satu 

generasi kegenerasi berikutnya. Kemajuan teknologi informasi maupun 

transportasi mendorong munculnya kebudayaan baru dalam masyarakat.  

Dalam hal ini, ada beberapa kebudayaan yang terus dipertahankan dari 

masa ke masa yang yang tidak boleh diubah dan tentunya bisa menjadi sebuah 

ikon suatu daerah juga merupakan identitas bangsa yang harus dijaga serta perlu 

dilestarikan agar kebudayaan yang kita miliki tidak hilang dan bisa menjadi 

warisan kepada generasi selanjutnya. Kebanggaan bangsa Indonesia akan budaya 

yang beranekaragam, sekaligus mengundang tantangan bagi seluruh komponen 

yang ada di masyarakat untuk mempertahankan budaya lokal yang dimiliki oleh 

masing-masing daerah. Karena kemajemukan masyarakat Indonesia bersifat multi 

dimensional, ada yang timbulkan oleh perbedaan suku, tingkat sosial, 

pengelompokkan organisasi politik, agama dan sebagainya. oleh karena itu 

keberagaman ini wajib dilestarikan.
 1
 

Komponen pembentuk bangsa dan negara Indonesia dimana sekelompok 

penduduk hidup berdasarkan asal usul yang diwariskan oleh leluhurnya yang 

dikenal dengan masyarakat terpencil. Berdasarkan Permensos Nomor 08 Tahun 

2012, masyarakat terpencil (KAT) adalah kelompok sosial budaya yang bersifat 

                                                             
1
Mahmud, dan Ija Suntana, Antropologi Pendidikan, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 

h. 46 
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lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan 

sosial, ekonomi, dan politik.
2
 

Masyarakat tidak mungkin hidup terpisah dari kebudayaan itu sendiri, 

karena kebudayaan merupakan tuntutan hakiki bagi perealisasian diri masyarakat. 

Banyak tradisi yang sangat dijaga kesakralannya mulai dari tradisi yang 

menonjolkan estetikanya maupun yang mengandung unsur mistis. Tradisi warisan 

nenek moyang yang ada sangat mempengaruhi kehidupan. Mulai dari cara 

berbicara, bertata krama, adab bergaul, beribadah, dan lain sebagainya. Hal 

tersebut sudah mendarah daging di kehidupan sosial masyarakat.
3
 

Kata kunci dari kata ini ialah “Pelestarian” yang melingkupi wujud, tujuan 

serta metode konversi. Maka dalam UU no. 11 tahun 2010 pasal 1 dinyatakan 

perlindungan merupakan upaya menghindari serta mengatasi dari kehancuran, 

atau kemusnahan dengan metode evakuasi, perlindungan, zonasi, pelestarian, serta 

kesadaran diri sendiri juga merupakan upaya dinamis buat mempertahankan 

adanya cagar budaya beserta nilainya dan tercegah dari kehancuran atau 

kemusnahan sebab aspek manusia atau alam.
4
 

Masyarakat Towani Tolotang masih memegang nilai-nilai, Budaya, adat 

istiadat yang masih berasal dari nenek moyangnya yang masih dijaga dan di 

pegang teguh. Di dalam Masyarakat Towani Tolotang terdapat kegiatan adat yang 

digelar setiap tahunnya yakni Tudang Sipulung. Tudang Sipulung merupakan 

                                                             
2

Peraturan Menteri Sosial N0. 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan 

Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Sumber Kesejahteraan 

Sosial 

3
Rafael Raga Maran, Manusia & Kebudayaan dalam perspektif Ilmu Budaya Dasar, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 18 

4
R. Cecep Eka Permana, Lukisan Dinding Gua (Rock Art): Keterancaman dan Cara 

Konservasinya, h. 43 
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budaya yang sudah ada sejak lama dari masyarakat Towani Tolotang serta 

diturunkan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka.  

Secara umum, Tudang Sipulung artinya duduk bersama atau berkumpul 

bersama dengan tujuan berbagi informasi serta menjadi sebuah kegiatan sambung 

lidah oleh masyarakat kepada Uwa. Tudang Sipulung ini sendiri merupakan suatu 

hal yang sakral bagi komunitas ini. Maka bagi mereka menjaga dan 

melestarikannya merupakan sebuah hal yang wajib. 

Tudang Sipulung ini juga dianggap sebagai hari yang ditunggu bagi 

masyarakat Towani Tolotang karena dengan dilaksanakannya budaya ini mereka 

dapat menjalin silaturahmi dengan keluarga mereka baik yang dekat maupun yang 

jauh. Meskipun diturunkan secara turun temurun budaya ini pernah sekali tidak 

dilaksanakan karena dianggap dapat memicu pemberontakan. Sehingga membuat 

komunitas ini melakukan kegiatan selanjutnya secara diam-diam. 

Oleh karena itu, banyaknya perubahan dan pergeseran yang terjadi di 

masyarakat terpencil Towani Tolotang tidak membuat masyarakat ini menjadi 

punah. Masyarakat terpencil Towani Tolotang dapat senantiasa bertahan jika 

setiap masyarakat yang ada di masyarakat tersebut ikut serta mempertahankan 

keberlangsungan budaya serta adat istiadat yang ada pada komunitas tersebut.  

Belum adanya penulisan yang terkait tentang Budaya Tudang Sipulung 

secara umum yang terdapat pada masyarakat adat Towani Tolotang, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penulisan tentang: “Pelestarian Budaya Tudang 

Sipulung Masyarakat Towani Tolotang di Kelurahan Amparita Kecamatan 

Tellu Limpo’E Kabupaten Sidenreng Rappang” meneliti tentang partisipasi yang 

terjadi dalam masyarakat dan bagaimana menghidupkan budaya Tudang 

Sipulung. Penulisan ini dilakukan sebagai kajian tentang pelestarian Tudang 

Sipulung mulai dari sejarah asal mula, perubahan dan perkembangan serta 
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bagaimana partisipasi masyarakat dalam melestarikan budaya Tudang Sipulung 

yang ada di Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten 

Sidenreng Rappang. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penulisan ini adalah bentuk pelestarian budaya Tudang Sipulung 

oleh masyarakat Towani Tolotang, dan bagaimana perkembangan budaya Tudang 

Sipulung. Sebelum pembahasan fokus terlebih dahulu dibahas eksistensi budaya 

Tudang Sipulung Towani Tolotang, baik awal mula dikenal dan perubahan dalam 

bentuk akulturasi, enkulturasi, pewarisan budaya maupun konflik yang terjadi 

serta partisipasi atau pendukung maupun motif dan tujuan dari pelestarian budaya 

Tudang Sipulung masyarakat Towani Tolotang. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penulisan tersebut, untuk menghindari terjadinya 

penafsiran yang keliru dalam merumuskan pembahasan dari peniliti, maka dalam 

penulisan ini akan mendeskripsikan beberapa variabel, antara lain: 

a. Akulturasi 

Akulturasi adalah proses pertemuan unsur–unsur dari berbagai kebudayaan 

yang berbeda yang di ikuti dengan pencampuran unsur–unsur tersebut. Misalnya, 

proses pencampuran dua budaya atau lebih yang saling bertemu dan saling 

mempengaruhi.  

b. Enkulturasi 

Enkulturasi merupakan sebuah proses sosial yang dilakukan oleh individu 

atau seseorang dalam mempelajari dan menyesuaikan pikiran dan sikapnya 

terhadap adat istiadat, norma, tata sosial, dan peraturan yang hidup di dalam 

kebudayaan nya. 
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c. Budaya 

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh 

sekelompok orang. Kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya itu 

terbentuk dari beberapa unsur yang rumit. Diantaranya yaitu adat istiadat, bahasa, 

karya seni, sistem agama dan politik.  

Bahasa sama halnya dengan budaya, yakni suatu bagian yang tak 

terpisahkan dari manusia. Budaya yang dimaksud penulis adalah budaya adat 

towani toloyang yang masih bertahan sampai sekarang. 

d. Adat Towani Tolotang 

Tolotang atau Towani Tolotang yang dimaksud adalah komunitas 

masyarakat yang berasal dari kabupaten Sidrap. Tolotang berasal dari 

kata To/Tau yang berarti orang dan Lotang yang berarti selatan.  

Sedangkan Towani berasal dari bahasa Bugis yaitu To/Tau yang berarti 

orang dan Wani berarti sebuah nama desa, dapat diartikan sebagai orang dari desa 

wani. Penganut Tolotang mengenal adanya Tuhan dengan nama Dewata SeuwaE 

(Tuhan yang Maha Esa yang bergelar PatotoE yang menentukan takdir). Penulis 

akan memfokuskan budaya Towani Tolotang ini yang dianut oleh masyarakat di 

Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpo’E Kabupaten Sidenreng Rappang. 

e. Pelestarian budaya 

Pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, 

terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya 

sesuatu yang tetap abadi, bersifat dinamis, luwes, selektif, dan melokal. 

Pelestarian budaya adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya, 

nilai kearifan lokal, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang 

bersifat dinamis, luwes dan selektif, serta menyesuaikan dengan situasi dan 

kondisi yang selalu berubah dan berkembang.  
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Salah satu budaya yang dilestarikan adalah budaya Towani Tolotang di 

Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpo’E Kabupaten Sidenreng Rappang. 

f. Pengaruh  

Pengaruh adalah kekuatan yang ada atau yang timbul dari sesuatu, seperti 

orang, benda yang turut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan 

seseorang.
5
 Dalam hal ini pengaruh lebih condong kedalam sesuatu yang dapat 

membawa perubahan pada diri seseorang atau lebih tepatnya pengaruh pelestarian 

budaya Towani Tolatang pada masyarakat di Kelurahan Amparita Kecamatan 

Tellu Limpo’E Kabupaten Sidenreng Rappang. 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah di uraikan, maka pokok permasalahan 

penulisan ini adalah: Bagaimana pelestarian budaya Towani Tolotang di 

Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpo’E, Kabupaten Sidenreng 

Rappang?  

Selanjutnya diuraikan dalam sub-sub problematik yaitu: 

1. Bagaimana eksistensi budaya Tudang Sipulung Towani Tolotang? 

2. Bagaimana tahapan pelestarian budaya Tudang Sipulung Towani 

Tolotang? 

3. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam melestarikan budaya 

Tudang Sipulung di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpo’E 

Kabupaten Sidenreng Rappang? 

D.  Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

  Penulisan sebelumnya menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukana 

penulisan sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penulisan yang dilakukan. Pada penulisan terdahulu, penulis tidak 

                                                             
5
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Jakarta: Balai Pustaka, 1996, h. 747 
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menemukan penulisan dengan judul yang sama seperti judul penulisan penulis, 

namun penulis mengangkat beberapa penulisan sebagai referensi dalam 

memperkaya bahan kajian pada penulisan penulis.  

Berikut merupakan penulisan sebelumnya berupa beberapa skripsi dan 

jurnal terkait dengan penulisan yang dilakukan penulis. 

 Pertama, Penulisan yang dilakukan oleh Jumardi, Mahasiswa Universitas 

Hasanuddin Tahun 2015 yang berjudul “Nilai-Nilai Tradisi Massempe’ Dalam 

Masyarakat Towani Tolotang”. Berdasarkan penulisan yang dilakukan, Hasil 

penulisan menunjukkan bahwa tradisi massempe’ di kalangan Towani Tolotang 

merupakan acara suguhan (hiburan) untuk para tamu dalam pelaksanaan Tudang 

Sipulung di Perrinyameng.
6
  

Kedua, Penulisan yang dilakukan oleh Armadhani Bausa, Mahasiswa 

STKS Bandung Tahun 2012 yang berjudul “Ketahanan Sosial Masyarakat Adat 

Towani Tolotang di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpo’E Kabupaten 

Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan”. Berdasarkan penulisan yang 

dilakukan, hasil penulisan yang dilakukan ketahanan sosial yang dimiliki 

masyarakat Towani Tolotang cukup baik, dilihat dari beberpa indikator-indikator 

dalam ketahanan sosial sudah memenuhi apa yang menjadi dasar untuk mengukur 

suatu ketahanan sosial masyarakat. Tetapi masih banyak terdapat kelemahan-

kelemahan dari beberapa aspek atau parameter ketahanan sosial masyarakat. 

Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masayarakat terhadap ketahanan sosial 

menjadi masalah utama sehingga mempengaruhi setiap aspek dalam ketahanan 

sosial masyarakat Towani Tolotang. Selain itu, dimana mulai berkurangnya 

partisipasi masyarakat terhadap organisasi dan kegiatan masyarakat yang ada 

                                                             
6

Jumardi, Nilai-Nilai Tradisi Massempeq Dalam Masyarakat To Wani To Lotang, 

Makassar, 2015. 
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sehingga kapasitas, peran dan fungsi kelembagaan sosial belum optimal sehingga 

pembangunan terhadap ketahanan sosial sangat kurang. 

Ketiga, jurnal yang di tulis oleh Nasruddin Ibrahim, Ritual Tahunan 

Masyarakat Hindu Tolotang di Perrinyameng Kelurahan Amparita Kabupaten 

Sidenreng Rappang yang menjelaskan tentang berkumpulnya masyarakat Bugis 

Tolotang untuk melaksanakan ibadah yang dilaksanakan setahun sekali di 

kuburan nenek moyang dengan tujuan untuk silaturahmi dan sebagai tanda syukur 

selepas panen. 

Keempat, Jurnal yang di tulis oleh Nasruddin Ibrahim, Budaya Bugis dan 

Agama Hindu Tolotang di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu LimpoE 

Kabupaten Sidenreng Rappang (Kajian Antropologi Budaya), dalam penulisan ini 

menjelaskan tentang bagaimana kehidupan sehari – hari dari masyarakat Hindu 

Tolotang yang berpegang teguh pada paseng dan pemmali, wajib berpegang teguh 

pada sifat-sifat utama sebagai konsep norma dan nilai lempu atau kejujuran, 

getting atau sikap, tettong atau ketepatan hati, dan tongeng atau kebenaran. 

Kelima, Jurnal yang di tulis oleh Nur Ahsan Syukur, dengan judul 

Kepercayaan Tolotang dalam Perspektif Masyarakat Bugis Sidrap, 2015, 

membahas tentang kepercayaan masyarakat bugis Sidrap yang secara struktur, 

mereka berada di bawah salah satu agama resmi yaitu agama Hindu, tetapi secara 

kultur tetap mempraktekkan ajaran-ajarannya. Pada aspek tertentu, penerimaan 

agama lokal terhadap salah satu agama yang ada memberikan ruang atau tempat 

berlindung dari upaya-upaya kelompok atau pihak tertentu yang menginginkan 

pemusnahan agama lokal.  

Berdasarkan hasil dari penulisan tersebut, penulis mendapatkan referensi 

tentang informasi mengenai budaya Tudang Sipulung di Kelurahan Amparita 

Kecamatan Tellu Limpo’E Kabupaten Sidenreng Rappang. 
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E. Tujuan dan Kegunaan   

1.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan 

penulisan ini adalah:  

a. Untuk mendeskripsikan eksistensi budaya Tudang Sipulung masyarakat 

Towani Tolotang di Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu LimpoE, 

Kabupaten Sidenreng Rappang. 

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk dan tahap-tahap pelestarian 

Adat Towani Tolotang di Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu LimpoE, 

Kabupaten Sidenreng Rappang. 

c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat Towani 

Tolotang dalam pelestarian budaya Tudang Sipulung di Kelurahan Amparita, 

Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang. 

2.  Kegunaan Penelitian  

Pegunaan pada penulisan ini adalah sebagai berikut:  

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan sebagai 

sumber penulisan bagi pembaca dan dapat menjadi inspirasi bagi penelitian 

sejenis yaitu terkait pelestarian budaya Tudang Sipulung di kelurahan Amparita, 

Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai budaya 

Tudang Sipulung masyarakat Towani Tolotang, dan membandingkan teori-teori 

yang telah diperoleh dengan melihat, mengamati dan mengetahui keadaan 

sebenarnya di lokasi penelitian. 
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2) Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh mahasiswa yang ingin 

menghasilkan tesis atau penelitian lain yang relevan dengan tema penelitian 

dengan menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan informasi dan referensi. 

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai literatur di masa 

depan untuk melakukan penelitian terkait. 

3) Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapakan juga dapat memberikan manfaat untuk 

masyarakat, khusunya bagi masyarakat Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu 

LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang. Memberikan acuan bagi pemerintah 

daerah dan stakeholders dalam partisipasi masyarakat Towani Tolotang dan 

memberikan manfaat bagi masyarakat Towani Tolotang agar lebih peka dan arif 

dalam melestarikan budaya. 
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BAB II 

  TINJAUAN TEORETIS 

A. Konsep Kebudayaan  

1. Pengertian Budaya 

Kata budaya merupakan kata bentuk plural dari buddi, yaitu budhhaya 

yang berarti keluhuran dan kecerdasan pikiran.
1
 Menurut Soerjono Soekanto 

“budaya adalah hasil karya, rasa dan cipta manusia yang didasarkan pada karsa 

(kebudayaan, kultur)”.
2
 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kuntjaraningrat bahwa 

“kebudayaan” berasal dari kata sansekerta buddhayah bentuk jamak dari buddhi 

yang berarti budi atau akal, sehingga menurutnya kebudayaan dapat diartikan 

sebagai hal- hal yang bersangkutan dengan budi dan akal, ada juga yang 

berpendapat sebagai suatu perkembangan dari majemuk budi- daya yang artinya 

daya dari budi atau kekuatan dari akal.
3
 

Sementara Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi merumuskan 

kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat, karya 

masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan 

jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar 

kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat.
4
 

Tylor mendefinisikan kultur sebagai suatu keseluruhan yang kompleks 

termasuk di dalamnya pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat 

                                                             
1
Suryani, I Gusti Ayu Putu, dkk. Panduan Pemberdayaan Lingkungan Sosial Komunitas 

Adat Terpencil. (Jakarta. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. Kementerian Sosial 

RI, 2009), h.107 

2
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Rajawali Pers, 2006. 

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

Pustaka Utama, 1993), hal 9. 

4
Jacobus Ranjabar, Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar (Bogor: GHalia 

Indonesia, 2006) 21. 
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dan segala kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai 

seorang anggota masyarakat.
5
  

Sedangkan Kroeber dan Kluckhohn merumuskan definisi kultur dengan 

pola- pola tingkah laku dan pola – pola untuk bertingkah laku, baik yang eksplisit 

maupun yang implisit yang diperoleh dan diperoleh melalui simbol – simbol yang 

membentuk pencapaian yang khas dari kelompok-kelompok manusia, termasuk 

perwujudannya dalam benda-benda materi.
6
  

Linton menerjemahkan budaya sebagai keseluruhan dari pengetahuan, 

sikap dan pola perilaku yang memrupakan kebiasaan yang dimiliki dan 

diwariskan oleh anggota suatu masyarakat tertentu.
7
 Oleh karena itu, kebudayaan 

lahir bersamaan dengan lahirnya manusia bahkan ada orang menyebut masyarakat 

sebagai wadah kebudayaan. Tanpa wadah tersebut kebudayaan tidak akan dapat 

tertampung dan tidak akan terbentuk.
8
 

2. Unsur – Unsur Kebudayaan 

Kebudayaan sebagai suatu struktur bahasa mempunyai unsur – unsur yang 

membangun.
9
 Unsur – unsur kebudayaan tersebut merupakan sebuah proses yang 

dapat menyederhanakan praktek pelaksanaan kebudayaan dalam kehidupan 

sehari-hari.
10

  

Ada tujuh unsur kebudayaan yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat 

(1990:98 dan 203-204) dalam jurnal yang ditulis oleh Fuad Arif Fudiyartanto 

                                                             
5
William A. Haviland, Antropologi, Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 1985), Hal 332. 

6
William A. Haviland, Antropologi, Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 1985), Hal 332. 

7
Perss, 1986) hal XI. 8Roger M. Keesing, Antropologi Budaya, Suatu Prespektif 

Kontemporer, Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 1989), hal 68. 

8
Sidi Gazalba, Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu, (Cet.I; Djakarta; Pustaka Antara, 

1967), h. 1&7 

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

Press: Tanjungwetan, 2019), h. 9. 

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



13 
 

dengan judul penerjemahan butir budaya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia 

sebagai berikut.
11

 

a. Bahasa 

b. Sistem Pengetahuan 

c. Organisasi Sosial 

d. Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi 

e. Sistem Mata Pencaharian Hidup 

f. Sistem Religi 

g. Kesenian  

Agar kelestarian dan keberlangsungan kebudayaan tetap terjaga diperlukan 

generasi berikutnya sebagai penerus dari unsur – unsur kebudayaan diatas. 

Keberlangsungan budaya tersebut ditentukan oleh tiga unsur salah satunya adalah 

pendukung kebudayaan. Pendukung kebudayaan bisa dilihat dari perkembangan 

zaman dan juga kemajuan teknologi. Dampak dari perkembangan dan kemajuan 

zaman tersebut membuat budaya semakin terancam. Oleh karen itu, kita perlu 

mengetahui hal yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya. 

Faktor pendukung kebudayaan bisa dilihat dari kemajuan Pendidikan, 

seperti yang diketahui bahwa Pendidikan tumbuh dan berkembang sesuai 

keberadaan manusia. Sehingga kita dapat mengetahui kebudayaan melalui proses 

belajar.
12

  

Selain Pendidikan salah satu faktor pendukung kebudayaan yang lain 

adalah Lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan suatu konsep yang 

menjaga perwujudan dan keberlangsungan hidup manusia. Apabila lingkungan 

hidup semakin berkembang maka kelestarian akan semakin baik.  

                                                             
11

Fuad Arif Fudiyartanto, Penerjemahan Butir Budaya Dari Bahasa Inggris ke Bahasa 

Indonesia (Vol. XI, No.2, 2012), h. 324. 

12
Normina; Pendidikan Dalam Kebudayaan, h. 21-22 
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Terlebih lagi Ketika budaya tersebut mendapat perhatian dari pemerintah 

setempat maka keberadaan budaya tersebut akan terjaga dengan baik.
13

 

3. Pengertian Adat Istiadat 

Menurut Muhammad Daud Ali, Adat istiadat adalah segala dalil dan ajaran 

mengenai bagaimana orang bertingkahlaku dalam masyarakat. Rumusannya 

sangat abstrak, karena itu memerlukan usaha untuk memahami dan merincinya 

lebih lanjut. Adat dalam pengertian ini berfungsi sebagai dasar pembanguan 

hukum adat positif yang lain. Adat istiadat yang lebih nyata yang menjadi 

kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 
14

 

Istilah adat istiadat seringkali diganti dengan adat kebiasaan, namun pada 

dasarnya artinya tetap sama, jika mendengar kata adat istiadat biasanya aktivitas 

individu dalam suatu masyarakat dan aktivitas selalu berulang dalam jangka 

waktu tertentu. Menurut Soleman B. Taneko, adat istiadat dalam ilmu hukum ada 

perbedaan antara adat istiadat dan hukum adat. Suatu adat istiadat yang hidup 

(menjadi budaya) dalam masyarakat dapat berubah dan diakui sebagai peraturan 

hukum (hukum adat). Pandangan bahwa agama memberi pengaruh dalam proses 

terwujudnya hukum adat, pada dasarnya bertentangan dengan konsepsi yang 

diberikan oleh Van den Berg yang dengan teori reception in complex menurut 

pandangan adat istiadat suatu Budaya dan kebiasaan nenek moyang kita yang 

sampai sekarang masih dipertahankan untuk mengenang nenek moyang kita juga 

sebagai keanekaragaman budaya.
15

  

                                                             
13

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

14
Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia. (Jakarta: Raja Grafindo. 2001). h. 196. 

15
Soleman B. Taneko, Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi 

pembangunan. (Jakarta: Rajawali. 2004). h.12 
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Istilah adat istiadat seringkali diganti dengan adat kebiasaan, namun pada 

dasarnya artinya tetap sama. Jika mendengar kata adat istiadat biasanya aktivitas 

individu dalam suatu masyarakat dan aktivitas ini selalu berulang kembali dalam 

jangka waktu tertentu (bisa harian, mingguan, bulanan, tahunan dan seterusnya), 

sehingga membentuk suatu pola tertentu. Adat istiadat berbeda satu tempat 

dengan tempat yang lain, demikian pula adat di suatu tempat. Adat istiadat yang 

mempunyai akibat hukum dinamakan hukum adat. 

Adat istiadat suatu masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama dan 

kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Biasanya diikuti 

atau diwujudkan oleh banyak orang. Dapat disimpulkan bahwa adat istiadat 

adalah aktivitas prilaku-prilaku, tindakan-tindakan individu satu terhadap yang 

lain yang kemudian menimbulkan reaksi, sehingga menghasilkan suatu interaksi 

sosial. Perilaku dan tindakan manusia pada dasarnya adalah gerak tumbuh 

manusia. 

4. Adat Istiadat sebagai bagian dari Kebudayaan 

Unsur-unsur kebudayaan tersebut bersifat universal, yakni terdapat dalam 

semua masyarakat di mana pun di dunia, baik masyarakat “primitif” 

(underdeveloped society) dan terpencil (isolated), masyarakat sederhana (less 

developed society) atau prapertanian (preagricultural society), maupun 

masyarakat berkembang (developing society) atau mengindustri (industrializing 

society) dan masyarakat maju (developed society) atau masyarakat industri 

(industrial society) dan pascaindustri (postindustrial society) yang sangat rumit 

dan canggih (highly complicated society).  

Unsur-unsur tersebut juga menunjukkan jenis jenis atau kategori-kategori 

kegiatan manusia untuk “mengisi” atau “mengerjakan,” atau “menciptakan” 

kebudayaan sebagai tugas manusia diturunkan ke dunia sebagai “utusan” atau 
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khalifah untuk mengelola dunia dan seisinya, memayu hayuning bawana, tidak 

hanya melestarikan isi alam semesta melainkan juga merawat, melestarikan dan 

membuatnya indah.
 16

 

Menurut Koentjaraningrat kebudayaan dilihat dari bentuknya ada 3 (tiga) 

yaitu: 

a. Sistem kebudayaan (cultural system) berwujud gagasan, pikiran, konsep, 

nilai-nilai budaya, normanorma, pandangan-pandangan yang bentuknya 

abstrak serta berada dalam pikiran para pemangku kebudayaan yang 

bersangkutan  

b. Sistem sosial (Social system) berwujud aktivitas, tingkah laku berpola, 

perilaku, upacara-upacara serta ritus-ritus yang wujudnya lebih kongkrit. 

Sistem sosial adalah bentuk kebudayaan dalam wujud yang lebih kongkrit 

dan dapat diamati.  

c. Benda-benda budaya (material culture) atau biasa juga disebut dengan 

kebudayaan fisik atau kebudayaan material. Benda budaya merupakan hasil 

tingkah laku dan karya pemangku kebudayaan yang bersangkutan. 
17

 

5. Konsep Perubahan Budaya 

Menurut Kroeber dan Kluckhon yang dikutip dalam buku yang ditulis oleh 

Bahri Ghazali tentang pergeseran nilai budaya Lampung, mengatakan bahwa 

budaya merupakan sebuah system dan rancangan dari tindakan yang diamati yang 

menghasilkan suatu makna. Oleh sebab itu, budaya bukanlah suatu tindakan, 

melainkan budaya adalah suatu kepercayaan atau ide yang dianut oleh kelompok 

masyarakat.
18

 

                                                             
16 10

Soleman B. Taneko, Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi 

Pembangunan, (Jakarta: Rajawali. 2004), h.12. 

11
Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, (Jakarta: Gramedia 

PustakaUtama, 1993), hal 12. 

18
 Bahri Ghazali, Pergeseran Nilai Budaya Lampung, (Lampung, 2016), h. 6. 
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Kata perubahan berasal dari kata dasar “ubah” yang berarti berganti yang 

kemudian mengalami penambahan menjadi “perubahan” sehingga bermakna 

peralihan atau pertukaran. Perubahan berarti bergesernya suatu persoalan 

kepersoalan lain dan karena adanya perbedaaan kondisi sebelumnya dengan 

melihat struktur dan proses yang dialami.
19

 

Perubahan kebudayaan dapat diartikan sebagai proses pergeseran atau 

berubahnya suatu tatanan masyarakat yang meliputi pola pikir, sikap, dan 

kehidupannya untuk menjadi lebih baik. Karena pada dasarnya manusia akan 

mengalami perubahan dalam hidupnya baik itu kearah yang lebih baik mapun 

sebaliknya.
20

  

Perubahan akan terjadi secara terus menerus didalam masyarakat, ini 

menandakan bahwa setiap masyakarat kenyataannya pasti akan mengalami 

perubahan dalam hidupnya. Maka dari itu perlu diketahui penyebab munculnya 

perubahan tersebut. 

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya sosiologi suatu pengantar, 

mengutip pendapat dari Gillin dan Gilling mengenai penyebab utama terjadinya 

perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat adalah suatu variasi cara 

hidup yang telah ada dan diterima dalam suatu Masyarakat, maupun karena 

ketidakpuasan dengan suatu faktor baik karena perubahan-perubahan kondisi 

geografis, kebudayaan material, komposisi atau susunan penduduk, ideologi 

maupun karena adanya difusi maupun penemuan-penemuan teknologi baru yang 

lebih memuaskan masyarakat.
21

  

                                                             
19

Hendro Widodo, Manajemen Perubahan Budaya Sekolah (Vol. 2, N0. 2, 2017), h. 292. 

20
Hardiansyah, Tamarli & Hasanah; Pergeseran Nilai Nilai Budaya Lokal Pada 

Masyarakat (Vol.1, No. 2, 2019), h. 41. 

21
Soerjono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 303. 
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Faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan kebudayaan dalam 

kehidupan masyarakat ialah: 

a. Bertambah dan berkurangnya penduduk 

b. Muncul penemuan-penemuan baru 

c. Terjadinya perubahan dalam diri masyarakat itu sendiri 

B. Konsep Pelestarian Budaya 

 1.  Pengertian Pelestarian Budaya 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelestarian berasal dari 

kata “lestari” yang berarti tetap seperti semula. disebutkan bahwa pelestarian 

merupakan proses, metode, tindakan melestarikan; proteksi dari kemusnahan 

ataupun kehancuran, pengawetan dan konservasi. Selain itu menurut Selo 

Soemardjan dan Soelaeman Soemardi mengatakan bahwa kebudayaan sebagai 

suatu hasil karya, rasa dan cipta manusia.
22

 

Pelestarian budaya, terdiri dari 2 (dua) kata yang berbeda, yaitu pelestarian 

dan budaya. Pelestarian asal katanya lestari sebagai kata benda, mendapat awalan 

pe dan akhiran “an” sehingga menjadi kata kerja. Lestari artinya “tetap tidak 

berubah, abadi, kekal”. Pelestarian budaya, merupakan cara yang dilakukan untuk 

menjaga agar budaya dimaksud terhindar dari kemusnahan. 

2.  Bentuk Partisipasi Pelestarian Budaya 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Partisipasi merupakan suatu 

peran aktif dalam sebuah kegiatan. Sedangkan menurut Keith Davis bahwa 

partispasi adalah keterlibatan mental dan emosi seseorang dalam pencapaian 

tujuan serta bertanggung jawab didalamnya.
23

 

                                                             
22

Andri Priyanto, Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pelestarian Upacara Adat Nyangku 

di Kecamatan Panjalu, Ciamis, Jawa Barat, (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 

2011) 

23
Naning Margasari, Profil Kedudukandan Peran Perempuan dalam Badan Perwakilan 

Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta (FIS UNY), 

2004), h. 7. 
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Kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris to take part yang berarti ambil 

bagian. Menurut Mubyarto mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk 

membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa 

berarti mengobarkan kepentingan diri sendiri. Partisipasi merupakan keterlibatan 

orang-orang untuk memberikan kontribusinya kepada kelompok dalam sebuah 

kegiatan maupun pencapaian.  

Keterlibatan atau partisipasi suatu masyarakat dalam sebuah kebudayaan 

tentunya sangat berpengaruh dalam perkembangan suatu kerbudayaan tersebut. 

Kebudayaan akan tetap bertahan apabila masyarakat dan penerusnya senantiasa 

mempertahankan dan menikmati kebudayaan yang ada.
 24

 

Partisipasi masyarakat tentunya beragam, besar kecilnya partispasi pada 

setiap kegiatan dilakukan tergantung apa yang bisa diberikan demi 

terselenggaranya kegiatan. Adapun jenis – jenis partisipasi dapat dibedakan 

menjadi: 

a. Partisipasi pikiran 

b. Partisipasi tenaga 

c. Partisipasi materi 

d. Partisipasi keahlian 

e. Partisipasi pikiran dan tenaga 

f. Partisipasi dengan jasa
25

 

3. Tahap-Tahap Pelestarian Budaya 

Kegiatan pelestarian dilakukan untuk mempertahankan kebudayaan itu 

sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman sebagai berikut:  

                                                             
24

Zulkarnaen Nasution, Solidaritas sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi 

(Suatu Tinjauan Sosiologis), (Malang: UMM Press, 2009), h. 16.  

25
Zulkarnaen Nasution, Solidaritas sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi 

(Suatu Tinjauan Sosiologis), h. 17.  
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a. Melaksanakan pendokumentasian objek.  

b. Bekerjasama dengan instansi terkait.  

c. Melaksanakan sosialisai tentang pelestarian budaya.  

Memberdayakan partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan dalam 

melaksanakan pelestarian budaya tidak terlepas dari kemampuan dalam pemilihan 

metode pelestariannya.  

Menurut Charter dalam Abdurrahman mengemukakan upaya pelestarian 

budaya sebagai berikut: 

a. Peningkatan sarana dan prasarana objek  

b. Peningkatan kebersihan lingkungan objek  

c. Fasilitas  

d. Suasana yang kondusif 

4. Manfaat Pelestarian Budaya 

Ditinjau dari pengertian pelestarian budaya yang dikemukakan di atas, 

Menurut Gufron ada manfaat pelestarian Budaya antara lain:  

a.  Sebagai warisan sejarah yang menggambarkan kebesaran atau peristiwa yang 

terjadi di zamanya.  

b. Sebagai tindakan memperkaya seni budaya setempat yang dapat 

menggambarkan jati diri bangsa.  

c. Sebagai bukti kelengkapan sejarah perkembangan budaya di kota tersebut.  

d. Merupakan hasil prestasi budaya.  

e. Sebagai bahan kajian yang sangat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan 

terutama yang menyangkut masalah budaya.  

f. Sebagai pembentuk citra budaya pada kota tersebut.  

g. Sebagai investasi pariwisata.  
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5. Pedoman Pelestarian 

a. Piagam Burra (1979, 1981, 1999): Pentingnya memahami dan menjaga 

makna untuk masa kini dan masa datang, pendekatan yang membedakan 

bagian tua-baru dan dapat dikembalikan ke kondisi asal.  

b. Undang-undang Republik Indonesia no. 11 tahun 2010: Pelestarian adalah 

upaya dinamis; Perawatan perlu memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, 

gaya, bahan, teknologi objek; Pengembangan memperhatikan prinsip 

kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilainya; Adaptasi 

dengan mempertahankan nilai-nilai; menambah fasilitas sesuai dengan 

kebutuhan; mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan 

keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A.  Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. 

penelitian ini menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari sejumlah orang dan perilaku yang dapat diamati.
1
 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Selain itu, penelitian ini juga melakukan pengamatan langsung pada 

individu atau kelompok yang menjadi objek penulisan. Motode kualitatif ini 

digunakam untuk mengungapkan pelestarian budaya Towani Tolotang. 

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian pelestarian budaya Tudang Sipulung Masyarakat Towani 

Tolotang di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpo’E Kabupaten Sidenreng 

Rappang dipilih sebagai lokasi penelitian. Berdasarkan pertimbangan tiga unsur 

penting yang harus diperhatikan dalam menetapkan lokasi penulisan yaitu: 

tempat, dan kegiatan. 

B.  Pendekatan Penelitian  

1. Pendekatan Sejarah 

Pendekatan sejarah itu sendiri adalah suatu usaha untuk menyelidiki fakta 

dan data masa lalu melalui pembuktian, penafsiran, dan juga penjelasan melalui 

fikiran kritis dari prosedur penulisan ilmiah. 

2.  Pendekatan Antropologi 

Antropologi sebagaimana yang diketahui merupakan ilmu yang 

mempelajari manusia dan kebudayaanya. Dalam hal ini pendekatan antropologi 

                                                             
1
Andi Prastowo, Metode Penulisan Kualitatif dalam Prespektif Rangcangan Penulisan 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 22-24. 
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berusaha menjelaskan tentang perkembangan manusia yang mempelajari 

keragaman bentuk fisik, masyarakat dan budayanya sehingga diharapkan dalam 

penulisan Pelestarian budaya Tudang Sipulung masyarakat Towani Tolotang ini 

dapatlah dilihat dari sudut pandang manusia sebagai salah satu aset kebudayaan 

bangsa yang harus dilestarikan. 

3.  Pendekatan Sosiologi Agama 

Dalam penulisan ini pendekatan agama digunakan untuk mencari atau 

melihat dari segi pandangan Islam yang terkandung dalam pelestarian budaya 

Tudang Sipulung masyarakat Towani Tolotang serta terlibat langsung dalam 

prosesi tersebut. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses 

sosial, dan perubahan-perubahan yang terjadi pada manusia dalam kehidupan 

sosialnya serta peranannya dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini penulis 

berupaya memahami peranan dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya 

Towani Tolotang. 

C.  Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:  

1. Sumber Data Primer  

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari informan atau sasaran 

penelitian melalui wawancara mendalam. Penulis melakukan percakapan dua arah 

secara berulang dalam suasana kesetaraan, akrab dan informal terkait hal yang 

ingin diteliti. Informan penelitian ini adalah Ketua atau Pemangku Adat Towani 

Tolotang, Tokoh Masyarakat Towani Tolotang. 

2. Sumber Data Sekunder  

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh penulis secara tidak 

langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).  
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Sumber data tersebut dapat berupa data tersebut tertulis seperti buku, 

skripsi, majalah, artikel, dan arsip lainnya yang berhubungan dengan masalah 

penulisan. 

D.    Metode Pengumpulan Data  

Setiap pembahasan tentang metodologi penulisan, persoalan metode atau 

teknik pengumpulan data menjadi hal yang sangat penting. Metode atau teknik 

pengumpulan data merupakan bagian dari instrument pengumpulan data yang 

menentukan berhasil tidaknya penelitain. Berikut teknik yang digunakan penulis 

dalam penelitan ini, yaitu: 

1. Observasi  

Menurut Observasi dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung 

kondisi informan di lokasi penelitian. Dalam hal ini penulis hanya melakukan 

pengamatan terhadap kondisi kehidupan, interaksi antar masyarakat Towani 

Tolotang dalam kehidupan sehari-hari dan partisipasi warga Towani Tolotang. 

Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam 

sekaligus pengecekan. 

2. Wawancara  

Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan yang disusun secara sistematik dalam pedoman 

wawancara dan secara langsung tentang Pelestarian budaya dan partisipasi 

masyarakat Towani Tolotang dalam mempertahankan budaya oleh penulis kepada 

informan dan jawaban informan dicatat sebagai data. Dalam melakukan 

wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk melakukan 

wawancara, pengumpul data atau penulis juga dapat menggunakan alat bantu 

sebagai alat perekam, gambar, brosur, dan material lain yang dapat membantu 

pelaksanaan wawancara dengan lancar.  
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Pertanyaan yang diajukan dikembangkan seluas-luasnya sesuai dengan 

kebutuhan yang ingin diperoleh yaitu pelestarian budaya Tudang Sipulung 

Masyarakat Towani Tolotang di Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu LimpoE, 

Kabupaten Sidenreng Rappang. 

3. Dokumentasi 

  Penulis menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan dan melengkapi 

data dari hasil pengamatan dan wawancara yang berupa dokumen-dokumen, 

dalam hal ini dokumen digunakan sebagai sumber data karena dapat dimanfaatkan 

untuk membuktikan, menafsirkan dan meramalkan dalam suatu peristiwa. 

Dokumentasi penelitian dapat berupa catatan harian, laporan, catatan kasus, foto, 

video, rekaman, dan lain-lain. 

E.  Metode Pengelolahan dan Analisis Data  

1. Teknik Pengolahan Data 

Tahap-tahap pengelolaan data penulis: 

a. Koleksi data yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari observasi dan 

wawancara. 

b. Klasifikasi atau kategorisasi data yaitu penyusunan data yang telah diperoleh 

berdasarkan jenis dan permasalahannya sehingga tersusun secara sistematis 

dan mudah dipahami. 

c. Editing data atau memperbaiki data sehingga mudah di deskripsikan. 

d. Deskripsi data yaitu memaparkan data yang diperoleh kedalam bentuk 

laporan. 

2. Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis 

catatan hasil penulisan untuk meningkatkan pemamahan tentang obyek penulisan 

dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.  
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Analisis menurut Patton adalah “proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikan kedalam suatu pola, dan satu uraian dasar”.  

Metode analisis data ini merupakan proses penyederhanaan data kedalam 

bentuk yang lebih mudah dibaca, mengintrerprestasikan secara lebih spesifik. 

Teknik tersebut dapat juga disebut sebagai teknik analisis deskriptif kualitatif. 

Proses analisis data yang dilakukan dalam penulisan ini dimulai menelaah seluruh 

data yang yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara, pengamatan 

atau observasin serta dokumentasi di lapangan secara obyektif. 
2
 

Langkah selanjutnya adalah redukasi data yang dilakukan dengan jalan 

melakukan aktraksi, yang merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses 

dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. 

Dan langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satu-satuan yang kemudian 

dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Tahap akhir dari analisis data ini 

adalah melakukan pemeriksaan kesalahan data. Inti dari analisis data kualitatif 

adalah terletak pada tiga proses yang saling berkaitan yaitu, mendeskripsikan 

fenomena, mengklafikasikannya dan melihat bagaimana konsep-konsep yang 

muncul itu satu dengan yang lainnya. Analilis data yang digunakan penulis dalam 

penulisan yaitu: 

a. Reduksi data adalah proses penyerdehanaan yang dilakukan melalui proses 

seleksi dari data mentah hingga menjadi informasi yang bermakna, penulis 

juga mengelola data dengan cara melihat teori yang digunakan untuk 

mendapatkan kejelasan pada masalah yang diangkat, baik data yang terdapat 

dilapangan maupun data yang terdapat dikajian pustaka. 

                                                             
2
Sustio Wandy, Tri Nurharsono, Agus Raharjo, Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler 

Olahraga di SMA Karangturgi Kota Semarang, vol. 2, no. 8 (Agustus 2013), Bisa Anda Intip, 

http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/peshr 
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b. Penyajian data (data display) merupakan proses yang telah diperoleh dari 

lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penulisan dipilih yang 

dibutuhkan, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. 

Penyajian data tersebut, diharapkan dapat memberi kejelasan mana data yang 

mendukung dan mana data tang tidak mendukung. 

c. Teknik analisis perbandingan (komparatif) adalah sebuah teknik analisis 

perbandingan digunakan dalam menganalisis data yang telah diperoleh dari 

lapangan secara sistematis dan mendalam lalu membandingkan satu dengan 

yang lainnya sebelum ditarik sebuah kesimpulan. 

d. Penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing/verification) adalah langkah 

selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah dengan penarikan 

kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti baru yang 

mungkin lebih kuat menunjang penulisan penulis. 
3
 

F. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data dibutuhkan beberapa instrumen sebagai alat untuk 

mendapatkan data yang cukup valid dan akurat dalam suatu penelitian. Menurut 

Sugiono dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah 

penulis itu sendiri, penelitian kualitatif berfungsi menetapkan fokus penelitian, 

memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai 

kualitas data, analisi data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas 

temuannya.  

Barometer keberhasilan suatu penulisan tidak terlepas dari instrumen yang 

digunakan, karena itu instrumen yang digunakan dalam penulisan lapangan ini 

meliputi pedoman-pedoman yaitu observasi, wawancara (interview) dengan daftar 

                                                             
3
Sugiyono, Metodologi Penulisan Kombinasi: Mixed Mhethodos, (Cet. 1: Bandung: 

Alfabeta, 2011), h. 247. 
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pertanyaan penulisan yang telah dipersiapkan, kamera, alat perekam dan buku 

catatan.
4
 

 

  

                                                             
4
Sugiyono, Metode Penulisan Kualitatif, h. 305 
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BAB IV 

HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Keadaan Geografis  

Kabupaten Sidenreng Rappang atau lebih dikenal dengan Kabupaten 

Sidrap merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, yang 

terletak antara 3°43-4°09 Lintang Selatan dan 119°41-120°10 Bujur Timur. 

Adapun Kabupaten sekitar yang berbatasan langsung antara lain: Kabupaten 

Pinrang dan Kabupaten Enrekang di sebelah utara, Kabupaten Luwu dan 

Kabupaten Wajo sebelah timur, Kabupaten Pinrang dan Kota Pare-Pare sebelah 

Barat dan Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng di sebelah Selatan, Luas 

wilayah Kabupaten Sidrap tercatat 1.883,25 Km persegi. Kondisi topografi 

sebagian besar wilayah berupa dataran rendah sehingga membuat daerah ini 

sangat cocok bagi pengembangan sektor pertanian khususnya tanaman padi.
5
 

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Siderang Rappang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: https://dpmptsp.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=16 

                                                             
5
DPMPTSPSulsel, Profil Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), 

https://dpmptsp.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=16,(diakses pada 08 februari 2023). 
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Kabupaten Siderang Rappang terbagi menjadi 11 kecamatan salah satunya 

adalah Kecamatan Tellu Limpo’E. Kecamatan ini memiliki 6 kelurahan dan 3 

desa yaitu Kelurahan Amparita, Kelurahan Arateng, Kelurahan Baula, Kelurahan 

Massepe, Kelurahan Pajalele, Kelurahan Toddang Pulu, serta Desa Polewali, Desa 

Teppo, dan Desa Teteaji. Kelurahan Amparita inilah fokus lokasi yang digunakan 

penulis untuk melakukan penulisan. 

2. Kondisi Demografis 

Penduduk dalam aspek sosiologi adalah kumpulan manusia yang 

menempati suatu wilayah geografi dan ruang tertentu. Jumlah Penduduk 

merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas pembangunan dalam 

perkembangan kependudukan dalam suatu daerah. Dikatakan demikian karena 

pembangunan itu dilaksanakan oleh penduduk dan ditujukan untuk kesejahteraan 

penduduk. Gambaran keadaan penduduk meliputi jumlah penduduk berdasarkan 

umur, berdasarkan tingkat tenaga kerja, dan berdasarkan tingkat pendidikan.  

Berdasarkan data sekunder dari Kantor Kelurahan Amparita pada tahun, 

adapun jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, seperti yang ada di tabel 

berikut.  

Tabel 4.1 

Data Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kelurahan Amparita 

Kecamatan Tellu Limpo’E Kabupaten Siderang Rappang Tahun 2023 
 

Sumber: Data dari Kantor Kelurahan Totoli Amparita Kabupaten Siderang 

Rappang (Diambil pada tanggal 26 Januari 2023) 

 Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk 

berdasarkan jenis kelamin di Kelurahan Amparita sebanyak 4.382 Orang.  

Nama Kelurahan 
Jenis Kelamin 

Jumlah 

Penduduk Laki-laki Perempuan 

Kelurahan Amparita 2.060 orang 2322 orang 4.382 Orang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Arateng,_Tellu_Limpoe,_Sidenreng_Rappang
https://id.wikipedia.org/wiki/Baula,_Tellu_Limpoe,_Sidenreng_Rappang
https://id.wikipedia.org/wiki/Massepe,_Tellu_Limpoe,_Sidenreng_Rappang
https://id.wikipedia.org/wiki/Pajalele,_Tellu_Limpoe,_Sidenreng_Rappang
https://id.wikipedia.org/wiki/Toddang_Pulu,_Tellu_Limpoe,_Sidenreng_Rappang
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Jumlah penduduk ini akan berdampak dalam peningkatan kualitas sumber 

daya manusia pada masyarakat Kelurahan Amparita. 

B. Eksistensi Budaya Tudang Sipulung Masyarakat Towani Tolotang di 

Kelurahan Amparita 

1. Awal Mula Budaya Tudang Sipulung 

Towani Tolotang merupakan agama lokal sebelum datangnya agama 

Islam. Munculnya komunitas Towani Tolotang sejak tahun 1600 sampai sekarang, 

kepercayaan ini dianut oleh sebagian masyarakat Sidenreng Rappang di Sulawesi 

Selatan, khususnya masyarakat di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu LimpoE. 

Towani Tolotang sebenarnya adalah kepercayaan yang berasal dari kabupaten 

Wajo. Masyarakat Tolotang yang ada di Wajo melakukan migrasi ke kabupaten 

Sidenreng Rappang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Samang bahwa:  

“Kalau sejarahnya itu sudah berlangsung sejak tahun 1600an karna awalnya 

kan, orang Tolotang sebenarnya itu dari wajo, pada saat agama Islam masuk 

di daerah wajo, orang Tolotang itu bermigrasi ke Sidenreng”
6
 

Perpindahan masyarakat Towani Tolotang didasarkan pada sebuah 

kebijakan Raja Wajo yang telah menetapkan agama Islam sebagai agama 

Kerajaan dan mengharuskan seluruh masyarakatnya untuk memeluk agama yang 

sama. Namun, masyarakat Towani Tolotang pada saat itu tidak menyetujui 

kebijakan tersebut dan memilih meninggalkan daerah Wajo atas alasan tersebut. 

Seperti Lanjutan hasil wawancara dengan narasumber yakni bapak Samang, yang 

mengatakan bahwa: 

“Dahulu disebut Towani Tolotang, Towani adalah kampung yang ada di 

daerah Wajo. Awalnya Raja Wajo pada saat itu mewajibkan semua 

masyarakat Wajo memeluk Islam. Leluhur kami meminta kepada Raja 

untuk meninggalkan Wajo karena berpikir tidak akan bisa melaksanakan 

tradisi mereka jika masuk Islam. Raja Wajo memerintahkan untuk ke 

Sidenreng karena Raja Sidenreng merupakan kerabat dari Raja Wajo. 

                                                             
6
Bapak Samang, (46 Tahun), Ketua adat “wawancara”. 1 Februari 2023 
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Karena saat itu anak Raja Wajo menikah dengan anak dari Raja 

Sidenreng.”
7
 

Perpindahan orang Tolotang tersebut tentunya membawa kehidupan baru, 

mereka membangun peradabannya di Sidenreng Rappang. Mereka mempunyai 

kebudayaan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka dan kebudayaan 

ini sampai sekarang tetap dipertahankan, hal tersebut erat kaitannya dengan 

masalah pertanian, yaitu budaya Tudang Sipulung. Masyarakat Tolotang 

menjalankan budaya, sesuai dengan pesan leluhur yang membawa mereka pindah 

wilayah. Pesan leluhur mereka adalah ketika leluhur itu meninggal selama 1 

tahun, maka setelah panen mereka harus berkumpul di kuburan leluhur mereka. 

Seperti penuturan yang dikatakan oleh narasumber bapak Samang bahwa:  

“nah leluhur yang bawa kami ke sini berpesan, nanti kalau saya sudah 

meninggal 1 tahun sekali setelah panen kalian berkumpul dikuburanku, 

selain siarah kubur seluruh indonesia di mana pun mereka bertempat tinggal 

yang masih menganut ajaran Tolotang, untuk berkumpul dikuburan 

tersebut”
8
 

Budaya Tudang Sipulung bagi masyarakat Tolotang di Siderang Rappang, 

khususnya masyarakat Amparita, sangat berkaitan dengan pertanian, khususnya 

padi. Lahan pertanian merupakan salah satu sumber mata pencaharian utama 

masyarakat di daerah tersebut, sehingga budaya Tudang Sipulung dijalankan pada 

saat selesai panen padi.  

Budaya ini tentu memiliki tujuan dan makna tersendiri bagi masyarakat 

Tolotang Amparita. Dengan keberhasilan Masyarakat Towani Tolotang dalam 

aktivitas pertanian, sehingga mereka mengadakan upacara adat untuk ungkapan 

rasa syukur kepada Tuhannya. Selain itu, adanya upacara tersebut membuat 

silaturahim mereka tetap terjalin. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak 

Samang, bahwa: 
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“Tujuannya untuk pernyataan rasa syukur orang Tolotang kepada pencipta 

karena telah berhasil panen, maknanya itu supaya kita silaturahim antara 

orang Tolotang berjalin, terjalin antar satu sama lain makanya kita 

berkumpul di kuburan luluran ini, pakai penghormatan juga karna 

membawa kami dari wajo kesini”
9
 

Kepercayaan Tolotang ini secara turun-temurun diwariskan dari generasi 

kegenerasi. Seorang anak akan menganut ajaran ini apabila kedua orangtuanya 

pun menganut ajaran Tolotang. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Lurah 

Amparita bahwa: 

“Kalau mempertahankannya mungkin tidak ada, maksudnya tidak ada 

caranya lagi mempertahankan karena memang ini tradisinya sudah turun 

temurun ke anak cucunya” 
10

 

 Keberadaan Towani Tolotang di Kelurahan Amparita sudah bertahan 

lama. Pemeluk kepercayaan ini hidup dan berkembang seiring dengan waktu dan 

beradaptasi dengan kepercayaan yang lain. Keberadaannya di tengah-tengah 

masyarakat Islam tidak memberikan dampak yang buruk atau memberikan 

masalah, tetapi mereka justru hidup berdampingan dengan rukun. Masyakarat 

yang menganut agama islam ikut mendukung tradisi yang dijalankan yaitu budaya 

Tudang Sipulung. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Lurah bahwa: 

“iya setiap tahun diadakan Tudang Sipulung itu, agama lain tetap 

mendukung, tidak ada masalah, mereka mendukung sekali, tidak ada 

perbedaan apa segala tidak ada, pokoknya di Amparita itu toleransinya itu 

lebih tinggi, apalagi disini masjid sama rumah penghulu berdekatan, rumah 

pemangku adatnya ada di belakang masjid”
11

 

Toleransi beragama merupakan sikap saling menghormati dan menghargai 

antar pemeluk agama. Dengan adanya toleransi yang tinggi di Kelurahan 

Amparita, sehingga keberadaan Tolotang di terima dengan baik oleh penganut 

agama lain. Acara adat Tolotang tersebut telah berlangsung setiap tahunnya tanpa 
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adanya hambatan, karena masyarakat Amparita yang beragama Islam juga 

memberikan dukungan untuk kelancaran acara adat orang Tolotang tersebut.  

Kelurahan Amparita dihuni tiga komunitas yang berbeda dari segi sosial 

dan kepercayaan. Perbedaan ketiga komunitas itu terletak pada sisi kepercayaan 

yang dianutnya. Ketiga komunitas ini adalah Towani Tolotang, Tolotang benteng, 

dan penduduk Islam. Meskipun mereka berbeda kepercayaan tetapi mereka tetap 

hidup berdampingan dan berbaur dengan baik, serta hubungan mereka berjalan 

dengan baik dan dinamis di Lingkungaan Kelurahan Amparita. Selain itu, mereka 

juga menjunjung tinggi sikap toleransi antar sesama. Sikap toleransi dan 

hubungan yang baik tersebut terlihat ketika ada acara-acara adat yang 

dilaksanakan, seperti acara pernikahan, adat Tudang Sipulung, dan adat kematian. 

Terutama jika ada di antara warga masyarakat yang mendapatkan musibah. 

Mereka secara spontanitas saling mengunjungi antara satu dengan yang lainnya 

dengan tidak melihat agama yang diyakini oleh yang terkena musibah. Begitu 

pula dengan peristiwa-peristiwa lainnya yang membutuhkan rasa solidiritas antar 

sesama warga masyarakat. Seperti halnya jika salah satu dari anggota komunitas 

yang ada di daerah tersebut meninggal dunia, maka komunitas yang lainnya turut 

hadir untuk memberi ucapan belasungkawa pada acara tersebut mereka saling 

membantu satu sama lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Lurah Marti 

Genawi: 

“Saking tingginya toleransi yah, kan disini ada tiga komonitas Tolotang, 

Tolotang benteng, sama Islam, ini berdampingan semua ini, kalau dia 

misalnya ada acara di Tolotang, islamnya ikut membantu, terutama kalau 

ada yang mati yah, begitu juga Tolotang benteng, pokoknya tidak ada 

perbedaan disini karna toleransinya lebih tinggi, pernikahan juga pokoknya 

ada acara-acara mereka ikut saling bantu”
12

 

Berdasarkan wawancara tersebut, menunjukkan bahwa realita dilapangan 

sangatlah menarik untuk dijadikan sebagai pembelajaran dalam hidup 
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bermasyarakat apalagi yang hidup berdampingan dengan berbeda keyakinan. 

Justru perbedaan tersebut yang menjadi penguat diantara satu sama lain. Itulah 

gunanya memahami makna dari toleransi itu sendiri. 

Setiap masyarakat mempunyai pelapisan sosial yang berbeda antara satu 

golongan dengan yang lainnya. Perbedaan dalam masyarakat menunjukkan suatu 

keberagaman. Namun hal tersebut bukan hanya menjadi suatu masalah, justru 

dapat juga menjadi sebuah persatuan dalam kehidupan bermasyarakat agar tidak 

terjadi konflik.  

Keberagaman dalam masyarakat perlu disikapi dengan teloransi, karena 

toleransi merupakan kunci untuk meningkatkan persatuan dan persaudaraan, serta 

mencegah perpecahan yang terjadi dalam masyarakat. 

Pada komunitas Towani Tolotang, lapisan masyarakat didasarkan pada 

sistem kekeluargaan yang sangat dijaga dengan ketat. Mereka memiliki kunci 

tersendiri untuk tetap menjaga kekerabatan dalam hal apapun. Selain itu, diantara 

satu dengan yang lainnya memiliki hubungan keluarga walaupun mereka berbeda 

kepercayaan. Seperti penuturan dari Ibu Marti Genawi Bahwa: 

“karna kita disini kayak saudara-saudara yah ada hubungan keluarga, antara 

Islam dan Tolotang, Tolotang benteng itu ada hubungan keluarga jadi kalau 

misalkan ada acara kita campur disitu, jadi tidak ada masalah beda agama 

yah karna tolenrasi tinggi, tidak ada masalah seperti pertengkaran itu tidak 

ada”
13

 

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa meskipun 

mereka berbeda kepercayaan namun mereka tetap menjaga agar tidak terjadi 

pertikaian diantara satu sama lain karena ternyata diantara mereka bukan hanya 

menjaga toleransi melainkan memang terjalin hubungan keluarga didalamnya.  
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2. Perkembangan Budaya Tudang Sipulung di Kelurahan Amparita 

Kecamatan Tellu LimpoE Kabupaten Sidenreng Rappang 

Budaya Tudang Sipulung merupakan salah satu jenis tradisi yang masih 

ada sampai sekarang, tepatnya di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu LimpoE 

Kabupaten Sidenreng Rappang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

tradisi ini sudah berlangsung sejak abad XV yang pada awalnya berasal dari 

daerah Wajo kemudian bermigrasi ke daerah Sidenreng Rappang. 

Proses pelaksanaan tradisi ini pun tidak pernah ada yang berubah, namun 

mereka memiliki cara tersendiri untuk tetap mempertahankan tradisi ini. Salah 

satunya adalah dengan mewariskannya kepada anak cucunya. Seperti yang 

disampaikan oleh ibu lurah, bahwa: 

“Terkait pelaksanaannya begitu-begitu saja, tidak ada perkembangan, itu-itu 

terus dilaksanakan setiap tahunnyamemang darisananya dari nenek 

moyangnya tidak mengikuti perkembangan zaman.”
14

 

Selain itu, pak Samang juga menambahkan, bahwa: 

“Mempertahankannya itu tidak ada cara khususnya karena memang sudah 

turun temuran ke anak cucunya setiap tahun, karena memang ini 

dilaksanakan setiap tahun. Dan cara mempraktikannya ialah disampaikan 

secara lisan.”
15

 

Melihat dari apa yang disampaikan narasumber, tradisi ini tidak akan 

merubah apa yang sudah mereka dapatkan dari nenek moyang mereka. Namun, 

mereka terus mewariskannya kepada anak cucu mereka dengan memperlihatkan 

dan mempraktikkannya setiap tahun. Namun seiring perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dapat dilihat perkembangan yang cukup signifikan 

dalam tradisi ini bisa diliat dari beberapa faktor, yakni: 
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a. Transportasi 

Transportasi merupakan salah satu bentuk dari kemajuan teknologi dan 

informasi, dalam hal ini transportasi juga menjadi kebutuhan yang sangat melekat 

dengan manusia bahkan dapat dikatakan sebagai kebutuhan manusia. Karena 

seperti yang telah kita ketahui bahwa transportasi merupakn alat yang digunakan 

manusia untuk bepergian, memindahkan barang dan lain sebagainya. Sebelum 

transportasi berkembang, manusia melakukan aktifitasnya dengan berjalan kaki. 

Sama halnya dengan perkembangan transportasi di Kelurahan Amparita 

Kecamatan Tellu LimpoE sebelum adanya kendaraan mereka semua 

melaksanakan kegiatan adat dengan berjalan kaki dari Amparita menuju 

Perrinyameng.  

Seperti yang disampaikan oleh narasumber kami, yakni Bapak Samang: 

“dulu itu kita jalan kaki kesana, sekarang sudah ada kendaraan. Ada yang 

pake mobil pribadinya ada juga yang naik mobil sama keluarganya, bahkan 

ada juga yang naik motor.” 
16

 

Dari penjelasan narasumber tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

perkembangan transportasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

kegiatan budaya Tudang Sipulung. Adapun yang dijelaskan sebelumnya mereka 

hanya beralatkan kaki untuk berjalan ke tempat kegiatan telah berubah setelah 

berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan. Beberapa kendaraan yang 

digunakan dapat berupa kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua. 

b. Infrastruktur jalan 

Salah satu infrastruktur yang harus dibangun dalam sebuah wilayah adalah 

infrastruktur jalan. Sebuah infrastuktur bernilai snagatlah penting karen 

berpengaruh terhadap jarak tempuh dan kenyamanan dalam berkendara. Dengan 

terlihat berkualitasnya suatu infrastruktur jalan maka hal tersebut menunjukkan 
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wilayah tersebut maju. Sama halnya dalam kegiatan Tudang Sipulung sebelum 

dan sesudah adanya infrastuktur jalan yang baik. Hal tersebut dapat disimak denga 

napa yang telah disampaikan narasumber yang menyatakan bahwa: 

“nah kalau jalannya itu sekarang sudah aspal, kalau dulu itu jalannya masih 

berbatu bercampur lumpur. Jadi kalau hujan becek kotor kaki, karena kami 

dulu itu tidak memakai alas kaki”
17

 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, infrastruktur jalan sangatlah membantu 

masyarakat Amparita khususnya masyarakat Tolotang. Telah dijelaskan bahwa 

sebelum akses jalan menuju Parrinyameng dalam kegiatan Tudang Sipulung 

mereka berjalan kaki karena jalan yang rusak, becek dan penuh dengan lumpur. 

Namun setelah mengalami perkembangan akses jalan yang baik mereka tidak lagi 

harus melepas alas kaki.   

c. Telekomunikasi 

Perkembangan terakhir yang terlihat dalam kegiatan Tudang Sipulung 

adalah telekomunikasi. Telekomunikasi adalah alat yang dapat menyampaikan 

informasi dari satu tempat ke tempat lain, baik berupa gambar, tulisan maupun 

secara lisan. Dahulu, telekomunikasi hanya digunakan untuk berkomunikasi untuk 

menginformasikan sesuatu yang bersifat satu arah saja. Sekarang memudahkan 

kita dalam mengakses berbagai hal.  

Dalam budaya Tudang Sipulung masyarakat Towani Tolotang tidak 

mengeskspos kegiatan mereka dalam beribadah. Hanya saja pengunjung yang 

datang melihat ingin mendokumentasikan kegiatan tersebut dan hal tersebut tidak 

dilarang oleh masyarakat Tolotang kecuali beberapa area yang menurut mereka 

terlalu sakral untuk di dokumentasikan, seperti yang disampaikan oleh ketua adat 

Bapak Samang dalam wawancara, yakni: 

“kalau masalah telekomunikasi dulu itu tidak ada bahkan tidak 

diperbolehkan untuk terlalu dieskpos, tapi sekarang itu boleh hanya kami 

sedikit membatasi masalah dokumentasi. Ada area-area tertentu yang kita 
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batasi adanya dokumentasi misalnya itu pada saat pemangku adat 

melakukan siarah kubur di kubur leluhur. Karena kira menjaga kesakralan 

dan kekhusyukan pemangku adat berdoa di makam leluhur itu.”
18

 

Berbeda dengan yang terjadi di masyarakat Amparita meskipun 

perkembangan telekomunikasi yang sangatbpesat mereka tetap menjaga apa yang 

harus mereka jaga dengan sedikit membatasi area yang tidak boleh disampaikan 

kepada orang banyak. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat lain 

yang hadir dapat mengambil gambar dalam kegiatan lain yang dilakukan dalam 

kegiatan adat tersebut, seperti mengambil gambar dalam kegiatan massempe’. 

Lanjut, juga disampaikan dalam wawancara guna untuk menghindari pikiran 

masyarakat luar terkait budaya Tudang Sipulung mereka juga mengundang 

masyarakat lain diluar dari masyarakat Tolotang dan juga para petinggi yang ada 

di Keluarahan Amparita Kecamatan Tellu LimpoE. 

“dulu tidak diundang banyak orang, sekarang untuk mengatakan kepada 

masyarakat bahwa begini tradisi kami, tidak adaji yang aneh-aneh dan untuk 

mengurangi prasangka buruk di masyarakat”.
19

 

Hal tersebut selain untuk mengurangi simpang siur yang terjadi di 

masyarakat terkait kegiatan Tudang Sipulung mereka juga ingin membuktikan 

kepada masyarakat bahwa kegiatan mereka sama halnya dengan tradisi lainnya. 

Selain dari pemikiran masyarakat terkait budaya tudang sipulung juga 

terdapat masalah yang pernah dialami oleh masyarakat Towani Tolotang itu 

sendiri selama dalam proses pelaksanaan budaya Tudang Sipulung, terutama 

selama masa transisi politik di Indonesia pada tahun 1960-an. Pergolakan politik, 

terutama terkait pemberontakan G30S/PKI dan munculnya ketegangan antara 

berbagai kelompok, memberikan tekanan pada masyarakat, termasuk kelompok 

Towani Tolotang yang ajaran dan keyakinannya sempat dianggap mirip dengan 

PKI. 
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Selama periode ini, masyarakat Towani Tolotang menghadapi konflik 

dengan kelompok tertentu, seperti Ansor, yang menilai paham mereka sebagai 

ancaman. Tudang Sipulung sebagai wadah diskusi dan pengambilan keputusan 

bersama, tetap menjadi salah satu alat utama bagi komunitas ini untuk 

menghadapi tantangan eksternal dan menjaga keberlangsungan tradisi serta 

identitas mereka. Tradisi ini menjadi penting dalam menjaga solidaritas dan 

kerukunan di tengah situasi politik yang penuh gejolak, memungkinkan mereka 

untuk berdialog dan mencari solusi damai tanpa mengorbankan nilai-nilai yang 

telah mereka warisi. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh bapak ketua adat, ialah: 

“Tahun 1965-1971 an itu dilarang atau meminimalisir konflik. Pada tahun 

tersebut maraknya peristiwa G30SPKI dan mengenai paham komunis. Nah 

pemuda Ansor itu mendapat informasi yang kurang dari masyarakat 

sehingga pemuda Ansor menganggap bahwa kegiatan Tolotang adalah 

ajaran PKI dan dari peristiwa itu Tolotang juga tergabung dalam agama 

Hindu tepatnya pada tahun 1966.”
20

 

Sesuai kejadian tersebut, terjadi perdebatan dan menyimpan sedikit trauma 

bagi masyarakat dahulu. Namun setelah mereka dinyatakan sebagai agama Hindu 

mereka kembali melaksanakan budaya Tudang Sipulung seperti biasanya. Dan 

bahkan saat ini sudah mulai terbuka dengan masyarakat luar, namun tidak 

mengurangi kesakralan pelaksanaan peribadatannya. Terlihat dari salah satu 

tayangan dalam aplikasi youtube channel dengan nama akun Kabar Sulsel MCTV 

yang juga merupakan saran dari narasumber sebagai tambahan informasi. 

Dalam tayangan tersebut Selain masyarakat Tolotang, juga hadir sejumlah 

undangan antara lain terlihat Kapolres Sidrap AKBP Erwinsyah SIK didampingi 

Wakapolres beserta pejabat utama lainnya menghadiri kegiatan adat tahunan 

masyarakat Tolotang. Terlihat juga karo SDM Polda Sulsel, Kombes Pol Iketut 

Yudha Karyana, Bupati Sidrap Ir. H. Dolomando, Kapolres Pare-Pare AKBP 
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Andika Wicaksono, Dandim 1420 dan Dim 1405 melalui cetase Pare-Pare Letnan 

Kolonel Kav Agung Wira Kusuma Eka Putra. Serta diikuti kurang lebih 1000 

orang dari berbagai wilayah Sulawesi Selatan yang berasal dari Wajo dan Pare-

Pare.
21

 

3. Pendukung Kebudayaan Tudang Sipulung 

a. Kondisi Ekonomi 

Ekonomi masyarakat adalah salah satu hal penting dalam peningkatan 

pendapatan serta kualitas hidup. Masyarakat Kelurahan Amparita merupakan 

penduduk yang mayoritas berprofesi sebagai Petani. Mata pencaharian penduduk 

di Kelurahan Amparita ini juga beragam, menyesuaikan kondisi. Adapun mata 

pencaharian masyarakat tersebut tergambar dalam tabel berikut. 

Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Di Kelurahan Amparita 

Kecamatan Tellu Limpo’E Kabupaten Siderang Rappang Tahun 2023 

No Jenis Mata Pencaharian Jumlah 

1 Pegawai Negeri Sipil 21 Orang 

2 Guru 131 Orang 

2 Polri 4 Orang 

3 TNI 2 Orang 

4 Pedagang 7 Orang 

5 Petani 400 Orang 

6 Buruh tani 194 Orang 

7 Pensiunan 6 Orang 

8 Dokter swasta 6 Orang 

9. Pertukangan 47 Orang 

10 Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap 300 Orang 

11 Tidak Bekerja (IRT, Pengangguran, anak- 3270 Orang 
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anak&lansia) 

Jumlah 4382 Orang 

Sumber: Data dari Kantor Kelurahan Amparita Kabupaten Siderang Rappang 

(Diambil pada tanggal 26 Januari 2023) 

Tabel di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat Amparita 

beragam. Mayoritas penduduk Kelurahan Amparita berprofesi sebagai petani 

yang berjumlah 400 Orang, sehingga menandakan bahwa potensi yang terdapat di 

Kelurahan Amparita memang besar khususnya dibidang pertanian. 

b. Kondisi Pendidikan 

Pendidikan merupakan suatu hal terpenting dalam kehidupan, sehingga 

setiap individu berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam 

bidang pendidikan. Pendidikan adalah kebutuhan dasar yang merupakan indikator 

dari kualitas sumber daya manusia dari suatu daerah yang akan mempengaruhi 

sikap dan tindakan seseorang dalam menentukan aktivitas di lingkungannya. 

Adapun jumlah penduduk di Kelurahan Amparita berdasarkan tingkat pendidikan 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Di Kelurahan Amparita 

Kecamatan Tellu LimpoE Kabupaten Siderang Rappang Tahun 2023 

Sumber: Data dari Kantor Kelurahan Amparita Kabupaten Siderang Rappang 

(Diambil pada tanggal 26 Januari 2023) 

c. Sistem Kepercayaan/Religi 

Dasar pedoman dan norma agama yang dianut dan berlaku dalam 

Masyarakat Towani Tolotang adalah agama Hindu. Hal ini dapat dibuktikan dari 

mayoritas penduduk merupakan pemeluk agama Hindu yang taat, begitu pula 

No Pendidikan Jumlah 

1 Tidak Sekolah 3091 Orang 

2 Taman kanak-kanak 136 Orang 

3 Sekolah dasar 405 Orang 

4 SMP/SLTP 617 Orang 

5 SMA/SLTA 133 Orang 

Jumlah 4.382  Orang 
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dalam kehidupan sehari-hari mereka yang menjadikan peran tokoh agama atau 

tokoh adat dengan sebutan Uwa menjadi orang yang sangat berpengaruh dan 

selalu di prioritaskan dalam setiap kegiatan budaya. Adapun jumlah penduduk di 

Kelurahan Amparita berdasarkan sistem kepercayaan/religi dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.4 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepercayan/Agama Di Kelurahan Amparita 

Kecamatan Tellu LimpoE Kabupaten Siderang Rappang Tahun 2023 

Sumber: Data dari Kantor Kelurahan Amparita Kabupaten Siderang Rappang 

(Diambil pada tanggal 26 Januari 2023) 

C. Tahap Pelestarian Budaya Tudang Sipulung 

1. Melaksanakan pendokumentasian objek melalui sosialiasi 

Melaksanakan pendokumentasian objek dalam konteks masyarakat 

Towani Tolotang tidak melibatkan media formal seperti catatan tertulis, foto, atau 

video. Sebagai gantinya, mereka mengandalkan metode sosialiasi langsung untuk 

menjaga dan meneruskan budaya Tudang Sipulung. Proses pelestarian ini 

dilakukan melalui interaksi langsung antar anggota komunitas dan generasi 

penerus, di mana pengetahuan dan praktik tradisi diajarkan secara lisan dan 

praktis. Hal ini mencakup pengajaran langsung tentang pelaksanaan upacara, 

ritual, dan makna budaya dari generasi tua kepada generasi muda, yang 

memastikan bahwa nilai-nilai dan prosedur tradisi tetap hidup dalam pengalaman 

sehari-hari mereka. 

Metode ini mendekatkan generasi penerus dengan praktik budaya melalui 

pengalaman langsung dan partisipasi aktif dalam kegiatan adat. Dengan 

No Agama Jumlah 

1 Islam 1.612 Orang 

2 Hindu 2.760 Orang 

3 Kristen 9 Orang 

4 Katolik 1 Orang 

Jumlah 1.382Orang 
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pendekatan ini, masyarakat Towani Tolotang memastikan bahwa budaya Tudang 

Sipulung tetap terjaga dan dipahami secara mendalam dalam konteks sosial 

mereka. Meskipun tidak menggunakan media dokumentasi formal, metode 

sosialiasi ini memungkinkan pengetahuan budaya untuk terus berkembang dan 

menyesuaikan diri dengan perubahan zaman sambil mempertahankan esensinya. 

Sebagaimana setiap pelaksanaan kegiatan dalam masyarakat yang 

dilakukan tahap awal yang disebut dengan tahap persiapan. Tahap persiapan 

merupakan tahap awal yang harus dilaksanakan ataupun di penuhi untuk 

melaksanakan suatu tradisi. Berikut ini tahap-tahap pelaksanaan budaya Tudang 

Sipulung yang dilakukan masyarakat Towani Tolotang di Kelurahan Amparita 

Kecamatan Tellu Limpo’e Kabupaten Sidenreng Rappang.  

Tahapan pertama, sebelum waktu panen tiba masyarakat bertemu 

pemangku adat untuk menginformasikan waktu panen mereka. Pertemuan 

masyarakat dengan pemangku adat atau Uwaq disebut dengan lotudang. seperti 

yang dikatakan oleh ibu Marti Genawi bahwa: 

“Diawali dari ada namanya lotudang di rumahnya pemangku adatnya, 

artinya itu berkumpul dulu di rumahnya Uwaq. Diawali darisitu karena 

disitulah proses-prosesnya dilakukan baru selesai itu lansung keacara 

tahunannya”.
22

 

Selain itu proses awal juga dijelaskan secara rinci oleh salah satu 

narasumber yakni bapak Samang, yang mengatakan: 

“Setelah panen, masyarakat Tolotang membawa manasu nanre yakni beras 

ketan serta lauk pauknya kerumah pemangku adat untuk menginformasikan 

bahwa mereka telah panen. Manasu nanre terdiri dari beras ketan yg diolah 

jadi songkolo, nasi, ikan, bajabu, tumpi-tumpi dan ayam yang diolah jadi 

nasu likku”.
23

 

Tahap kedua, Pemilihan waktu Tudang Sipulung. Terkait hal tersebut di 

serahkan penuh kepada pemangku adat, seluruh pemangku adat akan berkumpul 

                                                             
22

Ibu Marti Genawi, (42 Tahun), Kepala Kelurahan “wawancara”. 1 Februari 2023 

23
Bapak Samang, (46 Tahun), Ketua adat “wawancara”. 1 Februari 2023 
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untuk memilih waktu yang baik terkait hari apa yang akan dipilih. Namun, tradisi 

ini setiap tahunnya dilaksanakan pada bulan januari kalender masehi. Hal ini juga 

dijelaskan oleh narasumber yakni bapak samang, bahwa: 

“Waktunya itu tidak tentukan secara pasti karena harus ada pertemuan 

dengan ketuad adat nanti setelah panen. Pernah diadakan akhir bulan, awal 

bulan bahkan juga pernah di pertengahan bulan. Kebetulan tahun ini itu 

diadakan awal bulan, tidak menentu tetapi yang jelasnya itu di bulan satu.”
24

 

Hal tersebut juga dijelaskan oleh ibu lurah Marti Genawi yakni: 

“Biasanya itu kalau pelaksanaanya selalu setiap tahun pada bulan januari.” 

Setelah pemangku adat menetapkan waktu pelaksanaannya”
25

 

Tahap ketiga, Setelah semua masyarakat Tolotang melaporkan bahwa 

mereka telah selesai panen, selanjutnya ialah yang harus dipersiapkan adalah 

waktu pelaksanaannya. Masyarakat berkumpul di masing-masing rumah 

pemangku adat guna berdiskusi untuk menetapkan hari baik melaksanakan siarah 

kubur di makam leluhur mereka yg terletak di Parinyameng. serta memasak 

manasu nanre yang sebelumnya dibawah untuk dibawah ke makam leluhur 

mereka. Seperti penuturan narasumber Ibu Marti Genawi bahwa: 

“Kalau sudah semua mi panen, sudah semuami melapor sama Uwaq jadi itu 

Uwaq nahafalki semua masyarakatnya jadi dia tau siapa yang belum 

melapor. Kalau sudah semuami baru lanjut mi lagi kumpul dirumahnyaki 

Uwaq semua memasak apa yang akan dibawah nanti keacara inti di 

Parinyameng itu. Dirumahnya Uwaq itu masak ki ada dibilang manasu 

nanre. Itu Manasu nanre samaji kek baca-baca biasa ada beras ketan yang 

dibikin jadi songkolo’ ada juga nasi, ikan, pajabu, tumpi-tumpi dan ayam 

nasu likku”.
26

 

Apabila semua persiapan dan pemilihan waktu telah dipersiapkan 

selanjutnya adalah kegiatan inti, yakni mengunjungi makam leluhur yang berada 

di Desa Parinyameng. Masyarakat Towani Tolotang berkumpul untuk 

                                                             
24

Bapak Samang, (46 Tahun), Ketua adat “wawancara”. 1 Februari 2023 

25
Ibu Marti Genawi, (42 Tahun), Kepala Kelurahan “wawancara”. 1 Februari 2023 

26
Ibu Marti Genawi, (42 Tahun), Kepala Kelurahan “wawancara”. 1 Februari 2023 
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melaksanakan ritual dan memanjatkan doa diatas makam leluhur mereka yang 

dipimpin oleh Uwaq. 

Tahap terakhir, adalah kegiatan massempe’ sebagai hiburan bagi tamu. 

Massempe’ merupakan adu kekuatan kaki yang mana pesertanya sendiri diambil 

dari masyarakat Towani Tolotang yang terdiri anak-anak.  Adapun beberapa 

tahapan massempe’ yaitu sebagai berikut. 

Pertama, pappalang atau yang disebut dengan wasit, merupakan orang 

yang berwenang dalam mengatur jalannya permainan. Dalam memilih pappalang 

dilakukan sebelum permainan dimulai. Adapun syarat dan kriteria yang harus 

dimiliki pappalang seperti dikenal dan disegani oleh masyarakat, lebih tua dan 

memahami seluk beluk permainan massempe’. 

Kedua, peserta pemain massempe’ yang terdiri dari 2 orang pemain anak 

laki-laki kisaran umur belasan tahun. Peserta ini ang akan melakukan adu 

kekuatan kaki dalam permainan. Lamanya waktu permainan tergantung dari 

banyak sedikitnya peserta. 

Ketiga, dalam melakukan massempe’ diperlukan sebuah tempat khusus, 

tempat yang dipilih pada pelaksanaan massempe’ dalam masyarakat Towani 

Tolotang adalah tanah kosong/lapangan yang berada di depan tempat para 

undangan yang telah disediakan. Lapangan permainan massempe’ tidak sulit 

diperoleh. Cukup dengan sebidang tanah, kemudian dibuatkan lingkaran atau 

bujur sangkar dengan menggunakan garis sebagai batas arena atau gelanggang 

permaianan. 

Keempat, jalannya permainan massempe’ termasuk permainan yang seru 

atau biasa menegangkan. Untuk itu, dibutuhkan 2 orang penengah (pallape/ 

pappalalang) yang bertindak sebagai wasit. Pappalalang ini masuk ke dalam 

lapangan dan memanggil peserta yang di tunjuk untuk memasuki area lapangan 
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permainan. Namun tatkala peserta juga mengajukan diri sendiri tanpa ditunjuk. 

Biasanya seorang pemain yang terdiri dari anak-anak tersebut melakukan 

permainan dengan menggunakan pakaian yang dipakai sehari-hari / pakaian biasa. 

Sementara itu di luar telah siap-siap pula seorang pemain untuk masuk 

menjadi penantangnya, bagi yang bersida melawannya, dijawabnya dengan 

tepukan tangan sambil melompat masuk ke dalam arena permainan. Pappalalang 

ini memperhatikan dan menilai apakah penantang dan yang ditantang seimbang 

kemampuannya atau tidak, jika pemainnya dinilainya tidak seimbang, maka 

dicarikan lawan yang lain. Sementara pemain yang masuk tadi dipersilahkan 

keluar arena permainan. Akan tetapi jika dinilainya bahwa kedua pemain itu 

cukup berimbang, maka kedua pemain berjabat tangan didepan tangan 

pappalalang. Barulah permainan dapat dimulai. Kedua pemain melakukan 

gerakan-gerakan yang sama. Mereka saling waspada sambil mencari peluang yang 

dianggap tepat untuk menyerang lawan. Serangan dapat diarahkan keseluruh 

bagian badan lawan. Akan tetapi dibalik itu alat yang bisa digunakan untuk 

menyerang hanyalah kaki. Demikian pula, alat untuk menangkis serangan lawan 

hanya kaki juga. Tanda pemain yang tidak sanggup bertahan atau melanjutkan 

permainan ialah harus menengahkan kedua belah tangannya ke atas sebagai tanda 

mengalah.  

Begitu serunya permainan massempe’, sehingga bisa menegangkan karena 

disertai gemuruh sorak-sorak dari pada penonton. Permainan ini kadang-kadang 

berakhir dengan seorang pemain yang cedera. 

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pada masyarakat 

Towani Tolotang, pelestarian budaya Tudang Sipulung melibatkan sosialisasi 

langsung, yang memungkinkan generasi muda berpartisipasi aktif dalam setiap 

tahap tradisi. Proses ini membantu mereka memahami makna ritual dan 
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pentingnya nilai-nilai budaya. Kegiatan inti di makam leluhur bukan hanya 

sebagai penghormatan, tetapi juga memperkuat identitas budaya. Selain itu, 

massempe’ sebagai hiburan menambah rasa kebersamaan dan kesenangan, 

sehingga budaya Tudang Sipulung tetap hidup dalam interaksi sehari-hari 

masyarakat. 

2. Bekerja sama dengan instansi yang terkait 

Bekerja sama dengan instansi pemerintah adalah langkah krusial dalam 

pelestarian budaya Tudang Sipulung di masyarakat Towani Tolotang. Kerja sama 

ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan 

dalam mempertahankan dan mengembangkan tradisi budaya mereka. Melalui 

kolaborasi ini, instansi pemerintah dapat memberikan berbagai bentuk bantuan. 

Kerjasama ini juga memungkinkan masyarakat mengakses sumber daya 

dan jaringan yang lebih luas, sehingga pelaksanaan budaya Tudang Sipulung 

dapat dikenal di luar komunitas lokal. Pengakuan dan dukungan dari pemerintah 

memberikan motivasi bagi masyarakat untuk melestarikan tradisi mereka. Sinergi 

antara masyarakat dan instansi terkait ini memperkuat identitas budaya Towani 

Tolotang dan memastikan bahwa pelestarian budaya dapat berlangsung secara 

berkelanjutan. 

Izin, perlindungan, dan akses jalan dari Amparita ke Parrinyameng sangat 

relevan dengan pentingnya dukungan instansi pemerintah dalam pelestarian 

budaya Tudang Sipulung. Izin yang diberikan oleh pemerintah menunjukkan 

adanya pengakuan formal terhadap kegiatan budaya ini, yang dapat meningkatkan 

rasa percaya diri masyarakat dalam melaksanakan tradisi mereka. Perlindungan 

yang dijamin dari awal hingga akhir acara juga mencerminkan komitmen 

pemerintah untuk memastikan keamanan dan kelancaran pelaksanaan ritual. 

Selain itu, akses jalan yang disediakan dari Amparita ke Parrinyameng 

memudahkan masyarakat untuk mengunjungi lokasi makam leluhur, yang 
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merupakan bagian inti dari pelaksanaan budaya Tudang Sipulung. Dengan adanya 

dukungan ini, masyarakat tidak hanya merasa didukung secara moral, tetapi juga 

secara praktis, sehingga mereka dapat melestarikan tradisi dengan lebih baik. Hal 

ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah 

dalam menjaga warisan budaya yang berharga. Seperti yang telah disampaikan 

oleh bapak Samang Bahwa: 

“Memberikan izin, memberikan perlindungan dari awal sampai akhir acara, 

dan juga memberikan akses jalan dari Amparita sampai di Parrinyameng”
27

 

Penjelasan diatas juga di kuatkan dengan penuturan yang dikatakan oleh 

ibu selaku kepala lurah di kelurahan Amparita, bahwa: 

“Bahwa kami sebagai bagian dari pemerintah juga sangat mendukung 

kegiatan meraka yah. Kalau dia minta izin kita kasi izin, kalau dia minta 

pengamanan kita bantu, tetap kita bantu karena ini tradisi setiap tahun dan 

sudah ada sebelum kita ada.”
28

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerja sama 

antara masyarakat Towani Tolotang dan instansi pemerintah sangat penting dalam 

pelestarian budaya Tudang Sipulung. Dukungan pemerintah melalui pemberian 

izin, perlindungan, dan akses jalan tidak hanya memberikan pengakuan formal 

terhadap tradisi ini, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri masyarakat dalam 

melaksanakan ritual. Komitmen pemerintah untuk mendukung kegiatan tahunan 

ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut dihargai dan diakui sebagai bagian penting 

dari identitas budaya lokal. Dengan sinergi ini, masyarakat merasa didukung secara 

moral dan praktis, sehingga pelestarian budaya Tudang Sipulung dapat 

berlangsung dengan lebih baik dan berkelanjutan. 

 

                                                             
27

Bapak Samang, (46 Tahun), Ketua adat “wawancara”. 1 Februari 2023 

28
Bapak Samang, (46 Tahun), Ketua adat “wawancara”. 1 Februari 2023 
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D. Partisipasi Masyarakat Towani Tolotang dalam Mempertahankan 

Pelestarian Budaya Tudang Sipulung di Kelurahan Amparita Kecamatan 

Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang 

1. Partisipasi Buah Pikiran Masyarakat Towani Tolotang dalam 

Mempertahankan Budaya Tudang Sipulung 

Partisipasi buah pikiran merupakan sumbangan ide, pendapat atau buah 

pikiran konstruktif, baik untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan maupun 

untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan dengan memberikan pengalaman dan 

pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya. 

Khusus Tudang Sipulung keterkaitannya dengan masyarakat Towani 

Tolotang yaitu bermakna duduk berkumpul untuk merumuskan ritus dan kegiatan 

adat serta pelaksanaan ritus dan kegiatan tersebut. Hasil observasi ini diperkuat 

oleh hasil wawancara mendalam yang peneliti lakukan kepada tiga orang 

informan Bapak Samang, Ibu Cungte dan Ibu Marti Genawi. Ketiga informan 

memberikan gambaran bahwa partisipasi buah pikiran yang dilakukan oleh 

masyarakat Towani Tolotang dilakukan pada saat pertemuan budaya Tudang 

Sipulung. Kegiatan Tudang Sipulung yang dilakukan masyarakat Towani 

Tolotang bertujuan untuk menetapkan hal-hal berkaitan dengan aktivitas yang 

akan dilakukan nantinya, seperti halnya menetapkan waktu pelaksanaan kegiatan 

adat I Pabbere’, serta ide-ide yang dibutuhkan sebelum dan saat pelaksanaan 

kegiatan adat tersebut diselenggarakan. 

Rapat atau pertemuan yang dilakukan merupakan media penyaluran buah 

pikiran untuk mewujudkan kegiatan yang lebih terorganisir. Artinya, di dalam 

kegiatan tersebut akan dilakukan dengar pendapat atau masukan yang nantinya 

akan mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut. Namun, kenyataan itu 

berbeda dengan yang ada di masyarakat Towani Tolotang. Pertemuan atau rapat 
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kegiatan yang dilaksanakan masyarakat Towani Tolotang baik bersifat 

menyeluruh yang dihadiri oleh semua anggota masyarakat Towani Tolotang 

maupun pertemuan yang dilaksanakan untuk kegiatan rapat antar tokoh adat 

semuanya bersifat Top-Down, yang artinya kegiatan rapat pertemuan untuk 

membahas perumusan kegiatan adat hanya dilakukan oleh para tokoh adat (Uwa 

dan Uwatta), anggota komunitas lainnya hanya mengikut pada keputusan dari 

para tokoh adat tersebut. 

Pernyataan ini juga dijelaskan oleh informan Rustam bahwa ketika ada 

pertemuan adat di masyarakat Towani Tolotang yang sering memberikan usulan 

untuk kegiatan adat nantinya yaitu para tokoh adat saja. Berikut keterangan 

informan Rustam: 

“Setiap tahunka itu memang seringi diselenggarakn upacara di kuburanna I 

Pabbere’, itu yang na bikin sebelum maumi kegiatanka pasti bikinki dulu 

rapat. Itumi rapatka namanya Tudang Sipulung. itumi rapat yang harus 

semua umat Tolotang hadiri. Ka didalamnya itu Tudang Sipulung dibahasmi 

semua apa nanti yang dibikin pas acarayya. Tapi yang kasiki saran atau 

pendapat disana sangi Uwaji dengan Uwatta’”
29

 

Setiap tahun itu akan diselenggarakan upacara ritual di kuburan I 

Pabbere”. Sebelum melaksanakan kegiatan adat tersebut, akan dilaksanakan 

dahulu pertemuan adat. Pertemuan adat itu dinamakan Tudang Sipulung. Tudang 

Sipulung merupakan pertemuan yang harus dihadiri oleh semua anggota 

masyarakat Towani Tolotang. Di dalam Tudang Sipulung, didalamnya akan 

dibahas tentang hal apa saja yang akan dilaksanakan sebelum kegiatan adat 

diselenggarakan. Akan tetapi yang memberikan usulan untuk kegiatan adat 

nantinya hanyalah para tokoh adat saja. Warga lainnya hanya ikut menghadiri dan 

mendengarkan keputusan-keputusan apa saja yang diberikan oleh para tokoh adat 

dan yang akan dilaksanakan nantinya. 
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Rustam, (51 Tahun), Masyarakat “wawancara”. 1 Februari 2023 
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Keterangan dari informan Rustam tersebut tidak jauh berbeda dengan yang 

disampaikan oleh informan Amrie yang merupakan salah seorang tokoh pemuda 

juga menyampaikan keterangan bahwa masyarakat Towani Tolotang merupakan 

suatu komunitas yang masih berpegang teguh terhadap adat istiadat leluhurnya. 

Masyarakat Towani Tolotang masih sangat menghargai keputusan-keputusan 

yang telah ditetapkan oleh para Uwa dan Uwatta”. Menurut masyarakat Towani 

Tolotang, para Uwa dan Uwatta merupakan orang-orang yang terpilih sebagai 

pemimpin umat mereka, sehingga yang memberikan ide atau usulan dalam 

kegiatan Tudang Sipulung hanya para tokoh adat saja selaku orang yang 

dipercayakan di masyarakat Towani Tolotang 

Informan Amrie juga menuturkan bahwa ketika pertemuan adat Tudang 

Sipulung diselenggarakan, warga masyarakat Towani Tolotang hanya datang 

untuk menghadiri pertemuan tersebut dari awal hingga akhir pertemuan 

dilaksanakan. Hal itu merupakan salah satu penghormatan anggota masyarakat 

Towani Tolotang terhadap para tokoh adat dan perangkat adat. Berikut keterangan 

informan Amrie: 

“Kalau mauki Tudang Sipulung, itu umat Tolotanga ikutji saja hadir pas di 

acarayya. Ka itu kewajiban yang harus na ikuti umat Tolotang. Tapi yang 

kasi saran atau apa-apanya sangi Uwaji saja. Jadi ini umat Tolotanga yang 

lain cuma mendengarji kodong saran yang dikasi untuk na laksanakan pas 

acarana. Ka kita juga diajarki dari kecil untuk hargai uwa, jadi tidak bolehki 

keluar kalo paski rapat...”
30

 

Ketika melaksanakan Tudang Sipulung, anggota masyarakat Towani 

Tolotang hanya ikut berpartisipasi hadir dalam pertemuan tersebut. Hal ini 

merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan sebagai anggota masyarakat 

Towani Tolotang. Tetapi yang memberikan usulan dalam rapat pertemuan 

tersebut hanya para tokoh adat saja, anggota masyarakat Towani Tolotang yang 
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Amrie, (27 Tahun), Tokoh Pemuda “wawancara”. 1 Februari 2023 
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hadir di pertemuan tersebut hanya mendengarkan usulan dan arahan dari para 

tokoh adat untuk pelaksanaan kegiatan adat nantinya.  

Masyarakat Towani Tolotang sejak kecil sudah ditanamkan oleh para 

orang tua untuk menghormati kegiatan atau pertemuan-pertemuan adat yang 

diselenggarakan oleh masyarakat Towani Tolotang. Sehingga ketika pertemuan 

adat dilaksanakan, anggota masyarakat Towani Tolotang harus menghadiri 

pertemuan tersebut dan tidak boleh meninggalkan tempat pertemuan adat hingga 

acara pertemuan itu selesai.  

Dari keterangan yang telah disampaikan oleh Rustam dan Amrie diketahui 

bahwa partisipasi buah pikiran dalam mempertahankan adat oleh masyarakat 

Towani Tolotang mencakup didalamnya yaitu kehadiran masyarakat Towani 

Tolotang dalam proses pertemuan adat serta siapa yang memberikan ide atau 

gagasan di dalam pertemuan adat tersebut untuk kegiatan adat nantinya. 

Hal ini diperkuat dari pernyataan informan Bapak Samang selaku ketua 

adat masyarakat Towani Tolotang yang menuturkan bahwa partisipasi buah 

pikiran yang dilakukan oleh masyarakat Towani Tolotang dalam pertemuan adat 

Tudang Sipulung yaitu dengan ikut menghadiri kegiatan adat tersebut. Menurut 

informan Bapak Samang bahwa kehadiran anggota masyarakat Towani Tolotang 

dalam kegiatan budaya Tudang Sipulung merupakan suatu kewajiban yang harus 

dihadiri oleh seluruh anggota komunitas.  

Tetapi keterlibatan masyarakat Towani Tolotang dalam pemberian usulan 

atau ide di pertemuan adat tersebut hanya boleh diusulkan oleh para tokoh adat 

saja, sehingga anggota masyarakat Towani Tolotang lainnya hanya ikut 

mendengar hasil keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh para tokoh adat. 

Berikut keterangan dari informan Bapak Samang: 

“Iya nak, betulmi itu kalo ada pertemuan atau apa yang kasi ide itu cuma 

tokoh adatji saja. Ka itu sifat yang na pegang umat Tolotang, jadi yang 

kasikan ide itu Uwa, yang lainka cuma dengarji saja keputusanka jadi 
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partisipasina umat Tolotanga yang lain cukup na hadiri saja itu Tudang 

Sipulung”
31

 

Hal ini merupakan sifat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat 

Towani Tolotang, dimana keterlibatan anggota komunitas hanya sebagai peserta 

yang menghadiri pertemuan dan yang memberikan usulan ide atau saran hanya 

para tokoh adat. Artinya, partisipasi buah pikiran oleh anggota masyarakat 

Towani Tolotang hanya ikut menghadiri pertemuan. Sedangkan keputusan-

keputusan atau ide-ide semuanya dilakukan oleh tokoh adat. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan 

bahwa partisipasi buah pikiran dalam mempertahankan adat yang dilakukan oleh 

masyarakat Towani Tolotang dalam hal menghadiri pertemuan adat Tudang 

Sipulung sudah cukup baik. Akan tetapi, didalam pertemuan tersebut partisipasi 

buah pikiran berupa pemberian ide atau gagasan oleh anggota masyarakat Towani 

Tolotang bisa dikatakan tidak ada.  

Hal ini dikarenakan semua usulan dan pendapat selama pertemuan adat 

berlangsung tidak ada dari anggota masyarakat Towani Tolotang yang tidak 

memiliki jabatan (tahta), kesemua pendapat atau usulan dalam rapat pertemuan 

hanya diberikan oleh para tokoh adat saja (Uwa dan Uwatta). Pengambilan 

keputusan dengan cara ini merupakan budaya dan tradisi dari masyarakat Towani 

Tolotang, yakni menjadikan ketua adat sebagai ujung tombak mereka, masyarakat 

Tolotang lainnya di biasakan hanya untuk menerima hasil keputusan oleh para 

tokoh adat. 

2. Partisipasi Tenaga yang Diberikan Masyarakat Towani Tolotang 

dalam Mempertahankan Budaya 

Partisipasi tenaga merupakan partisipasi yang diberikan dalam bentuk 

tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu 
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kegiatan. Dalam penelitian ini, yang dimaksud partisipasi tenaga adalah 

bagaimana anggota masyarakat Towani Tolotang memberikan sumbangsih dalam 

kegiatan budaya Tudang Sipulung dengan terlibat secara langsung dan 

memberikan bantuan berupa tenaganya. 

Dalam masyarakat Towani Tolotang, salah satu bentuk partisipasi tenaga 

yang diberikan yaitu melalui sumbangan-sumbangan tenaga yang diberikan ketika 

sebelum atau pada saat pelaksanaan kegiatan adat. Sumbangan tenaga yang 

diberikan seperti ikut membantu merapihkan tempat berlangsungnya kegiatan 

Tudang Sipulung, membantu mendekorasi tempat di kuburan I Pabbere’ yang 

akan dijadikan lokasi kegiatan adat, mencari bahan untuk sesajian serta ikut dalam 

pembuatan sesajian untuk kegiatan tersebut. 

Dalam mempertahankan budaya di kalangan masyarakat Towani Tolotang 

ini hampir seluruh anggota komunitas ikut terlibat. Berdasarkan hasil observasi 

peneliti, sifat kegotongroyongan yang terjalin antar sesama masyarakat Towani 

Tolotang masih terjaga dengan sangat baik.  

Hal tersebut dapat dilihat ketika perayaan ritual atau kegiatan adat yang 

dilakukan oleh masyarakat Towani Tolotang berlangsung, hampir seluruh elemen 

dari masyarakat Towani Tolotang ikut berpartisipasi aktif secara langsung 

menyumbangkan tenaganya. 

Menurut informan Bapak Samang selaku ketua adat masyarakat Towani 

Tolotang, partisipasi tenaga yang dilakukan oleh masyarakat Towani Tolotang 

berupa sumbangan tenaga memang sangat baik. Menurutnya, sifat saling 

membantu ketika pelaksanaan kegiatan adat tersebut ingin dilaksanakan 

merupakan sifat yang telah diturunkan oleh leluhur mereka sejak dulu. Informan 

Bapak Samang juga menjelaskan bahwa masyarakat Towani Tolotang dalam 



56 
 

 
 

memberikan sumbangan tenaganya terlihat ketika ingin melaksanakan kegiatan 

adat berupa upacara di makam I Pabbere’.  

Menurut Bapak Samang, upacara yang dilaksanakan di makam I Pabbere’ 

merupakan upacara atau ritual adat yang dilakukan sekali setahun, dan merupakan 

ritual adat di masyarakat Towani Tolotang yang terbesar sehingga ketika sebelum 

pelaksanaan upacara adat tersebut, sumbangan tenaga dari para masyarakat 

Towani Tolotang sangat diperlukan. Berikut keterangan informan Bapak Samang: 

“Di Tolotanga itu sifat tolong menolongna dengan sifat gotong royongna 

kuatki. Itumi pas kalo ada ritual-ritual, saling membantuki na kasi tenagana. 

Sumbangan tenagana itu paski na rapihkan kuburanna I Pabbere’. Sebagian 

umat Tolotanga ikutji membantu na buatkan dupa-dupa. Ka itu upacara 

yang mau dibikin satu kaliji satu tahun dibikin, makanya haruski meriah”
32

 

Di dalam masyarakat Towani Tolotang sifat saling tolong menolong serta 

sifat kegotong royongan masih sangat kuat. Sehingga ketika akan dilaksanakan 

kegiatan adat, masyarakat Towani Tolotang saling ikut memberikan sumbangan 

tenaganya untuk kegiatan adat tersebut. Sumbangan tenaga yang diberikan oleh 

masyarakat Towani Tolotang biasanya ikut membantu merapihkan dan 

mendekorasi tempat kegiatan adat. Sebagian dari masyarakat Towani Tolotang 

juga ikut membantu membuat sesajian yang akan diberikan pada saat kegiatan 

adat berlangsung. Partisipasi tenaga tersebut dapat terlihat ketika pelaksanaan 

kegiatan adat di kuburan I Pabbere” ingin dilaksanakan. Karena dalam ritual adat 

tersebut, merupakan ritual adat yang dilaksanakan setahun sekali dan 

membutuhkan sumbangan tenaga dari masyarakat Towani Tolotang demi 

kelancaran kegiatan adat itu. 

Pernyataan Bapak Samang juga sama dengan yang disampaikan oleh 

Amrie, beliau menjelaskan bahwa partisipasi tenaga yang diberikan oleh 

masyarakat Towani Tolotang berupa sumbangan tenaga ketika ingin 
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melaksanakan kegiatan adat I Pabbere”. Sumbangan tenaga tersebut dalam bentuk 

prosesi pembuatan sesajian serta menyiapkan tempat yang akan dijadikan 

kegiatan adat. Proses menyiapkan tempat yang akan dijadikan kegiatan adat 

nantinya yaitu dengan membuat penutup kuburan I Pabbere’ dan menyiapkan 

karpet untuk tempat duduk untuk ritual Tudang Sipulung. 

Amrie juga menjelaskan bahwa ketika pembuatan sesajian oleh 

masyarakat Towani Tolotang hampir seluruh anggota masyarakat ikut membantu. 

Keterlibatan masyarakat Towani Tolotang untuk berpartisipasi menyumbangkan 

tenaganya dalam hal ini dikarenakan mengingat perlunya mencari bahan-bahan 

sesajian tersebut serta proses pembuatan sesajian-sesajian yang akan dibuat pada 

saat penyelenggaraan adat cukup banyak. Kegiatan adat yang akan dilaksanakan 

ini merupakan upacara adat yang diadakan sekali setahun dan dipastikan orang 

dari luar masyarakat Towani Tolotang akan berdatangan untuk menyaksikan 

kegiatan adat ini. 

Berikut keterangan dari informan Amrie: 

“Tenagana yang na kasi umat Tolotanga itu dengan na rapihkanki yang jadi 

tempatna nanti ritualka. Semua umat Tolotang ikut membantu, paski buat 

dupa-dupa juga semuanya ikutki membantu jadi ada yang cari bahanna, ada 

juga yang na siapkanki”
33

 

Partisipasi tenaga yang diberikan oleh masyarakat Towani Tolotang berupa 

menyiapkan tempat ritual adat di kuburan I Pabbere”. Adapun prosesi 

menyiapkan tempat ritual tersebut hampir seluruh masyarakat Towani Tolotang 

ikut terlibat membantu. Dalam pembuatan sesajian juga, masyarakat Towani 

Tolotang sangat berpartisipasi untuk ikut membuatnya. Ada yang mencari bahan 

sesajian, dan adapula yang sedang menyiapkan sesajian-sesajian tersebut.  

Pernyataan dari Bapak Samang dan Amrie dikuatkan oleh informasi yang 

disampaikan oleh informan Rustam. Beliau juga menjelaskan bahwa dalam 
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masyarakat Towani Tolotang keterlibatan untuk berpartisipasi menyumbangkan 

tenaga ketika dalam proses pembuatan sesajian serta dalam persiapan kegiatan 

adat I Pabbere”. Menurut Rustam sesajian yang diperlukan untuk kegiatan adat 

berupa sirih pinang. Sirih pinang di sekitar wilayah masyarakat Towani Tolotang 

sudah jarang untuk ditemukan, sehingga kondisi tersebut membuat anggota 

masyarakat Towani Tolotang harus mendatangi kampung di luar wilayah Towani 

Tolotang serta mendaki ke bukit untuk mendapatkan sirih pinang itu. Menurut 

keterangan Rustam bahwa sirih pinang dalam masyarakat Towani Tolotang 

merupakan bendera mereka, sehingga masyarakat Towani Tolotang menjadikan 

sirih pinang sebagai kelengkapan utama yang perlu diperhatikan dalam setiap 

kegiatan adat. 

Informan Rustam juga menjelaskan bahwa partisipasi tenaga yang 

diberikan masyarakat Towani Tolotang yaitu dengan menyiapkan karpet atau alas 

dari koran untuk tempat duduk pada saat pelaksanaan Tudang Sipulung. karpet 

berwarna merah untuk para tokoh adat sedangkan untuk anggota masyarakat 

Towani Tolotang lainnya hanya beralaskan koran bekas atau plastik. Rustam juga 

mengatakan bahwa dekorasi yang dilakukan oleh masyarakat Towani Tolotang 

yaitu memberikan kain putih disekeliling pagar makam I Pabbere” yang 

merupakan lokasi kegiatan budaya Tudang Sipulung. 

Berikut keterangan dari informan Rustam: 

“Kalau mauki lihat bemana partisipasina itu umat Tolotanga, ditauji itu 

paski lagi na cari sirih. Ka itu sirih mau na jadikan dupa-dupa. Ada tong itu 

umat yang lain na siapkan saja karpet terus cariki koran bekas supaya 

itumi na pake pas ritual di kuburanna I Pabbere”
34

 

Partisipasi dari masyarakat Towani Tolotang, dapat dilihat dari bagaimana 

anggota masyarakat Towani Tolotang sangat bersemangat untuk mencari sirih 

pinang yang akan di jadikan sesajian. Adapun partisipasi tenaga yang diberikan 
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oleh anggota masyarakat Towani Tolotang ketika dalam mempersiapkan 

kegiatan-kegiatan adat. Seperti merapihkan dan menyiapkan alas berupa karpet 

dan koran bekas untuk di jadikan tempat duduk di kuburan I Pabbere” yang 

dijadikan lokasi kegiatan Tudang Sipulung. 

Berdasarkan keterangan dari ketiga informan diatas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa partisipasi tenaga dalam mempertahankan adat di kalangan 

masyarakat Towani Tolotang ini sudah sangat baik, hampir seluruh anggota 

komunitas juga ikut terlibat menyumbangkan tenaganya. Sumbangan tenaga yang 

diberikan oleh masyarakat Towani Tolotang diberikan pada saat sebelum 

pelaksanaan budaya Tudang Sipulung, yaitu berupa mencari bahan sesajian dan 

membuat sesajian.  

Sedangkan sumbangan tenaga yang diberikan oleh masyarakat Towani 

Tolotang pada saat pelaksanaan kegiatan Tudang Sipulung yaitu merapihkan 

tempat kegiatan ritual adat serta membuat dekorasi di tempat kegiatan ritual adat 

agar prosesi kegiatan adat di kuburan I Pabbere” dapat berlangsung secara 

khidmat. 

3. Partisipasi Materi yang Diberikan Masyarakat Towani Tolotang 

dalam Mempertahankan Budaya 

Partisipasi materi atau harta benda merupakan partisipasi dalam bentuk 

menyumbangkan harta bendanya baik berupa dana atau barang. Partisipasi materi 

juga merupakan salahsatu penggerak utama dalam keberlangsungan suatu 

kegiatan. Tidak semua individu dapat menyumbang dalam bentuk dana tetapi juga 

ada yang berpartisipasi dalam bentuk barang. 

Keterkaitan partisipasi materi dengan masyarakat Towani Tolotang dalam 

mempertahankan adatnya sangat besar. Karena sumbangan materi yang diberikan 

oleh masyarakat Towani Tolotang biasanya dilakukan secara langsung, dimana 
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sumbangan materi yang dilakukan diperuntukkan untuk kegiatan sipulung, yaitu 

dalam kegiatan adat I Pabbere’ dan kegiatan adat lainnya. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti, bentuk partisipasi materi yang 

diberikan oleh masyarakat Towani Tolotang beraneka ragam. Ada yang berupa 

uang, hasil perkebunan serta ada juga yang menyumbangkan alat perkakas mereka 

untuk digunakan agar memperlancar kegiatan adat yang diselenggarakan oleh 

komunitas mereka. Hal ini didasari karena adanya rasa tanggung jawab dari 

anggota komunitas terhadap kegiatan adat yang dilaksanakan sebagai ekspresi 

keagamaan dalam wujud perilaku yang dijadikan sebagai media untuk 

berkomunikasi dan mendekatkan diri mereka terhadap Dewata SeuwaE (Tuhan 

Yang Maha Esa). 

Berikut keterangan informan Bapak Samang: 

“Tolotanga itu memang seringi buat upacara adat salahsatuna mi itu Tudang 

Sipulung. paski acaranya itu, semua umat Tolotang ikutki membantu untuk 

upacarayya. Partisipasina itu macam-macamki, ada yang na kasi tenagana, 

ada yang kasi uang atau barang-baranna”
35

 

Di masyarakat Towani Tolotang memang sering membuat kegiatan adat, 

salah satunya yaitu Tudang Sipulung. Dalam pelaksanaannya, anggota komunitas 

saling ikut berpartisipasi untuk kegiatan adat tersebut. Partisipasi yang dilakukan 

oleh masyarakat Towani Tolotang bermacam-macam, ada yang menyumbangkan 

tenaganya dan ada pula yang menyumbangkan uang atau barang-barangnya untuk 

kegiatan adat tersebut.  

Keterangan dari Bapak Samang ini, ditambahkan oleh Rustam. Beliau 

memperinci sumbangan materi apa saja yang diberikan oleh masyarakat Towani 

Tolotang dalam pelaksanaan kegiatan Tudang Sipulung. Menurut Rustam 

sumbangan materi yang diberikan oleh anggota masyarakat Towani Tolotang 

diantaranya yaitu hasil perkebunan seperti kelapa, pisang serta padi-padian yang 
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semuanya tersebut akan digunakan sebagai pelengkap untuk sesajian kegiatan 

adat. Berikut keterangan informan Rustam: 

“Sumbangan yang na kasi Tolotang lebih banyak barang. Baranga yang na 

sumbang macam-macamki. Ada yang dari hasil kebunna, ka Tolotang na 

percayaki kalo itu hasil kebunka titipannaji Dewata SeuwaE”
36

 

Sumbangan yang diberikan oleh masyarakat Towani Tolotang kebanyakan 

sumbangan dalam bentuk barang. Barang yang disumbangkan tersebut merupakan 

hasil perkebunan masyarakat Towani Tolotang. Mereka percaya bahwa hasil 

perkebunan tersebut merupakan titipan dari Dewata SeuwaE.  

Pernyataan dari informan Rustam juga selaras dengan yang diungkapkan 

oleh Amrie. Dari Amrie didapatkan beberapa informasi tambahan tentang 

partisipasi materi yang diberikan oleh masyarakat Towani Tolotang. Menurut 

Amrie sumbangan materi yang diberikan oleh masyarakat Towani Tolotang 

biasanya juga berupa alat perkakas untuk membantu kelancaran kegiatan adat 

tersebut. Amrie menjelaskan bahwa sumbangan materi yang diberikan oleh 

masyarakat Towani Tolotang tersebut merupakan bukti bahwa anggota komunitas 

tersebut ikut berpartisipasi dalam kegiatan adat. Dikarenakan ada hal-hal yang 

tidak dapat disumbangkan melalui tenaga mereka, maka sumbangan materi inilah 

yang menjadi alternatif bahwa masyarakat tersebut telah berpartisipasi aktif 

didalamnya. 

Amrie juga menambahkan bahwa partisipasi dalam bentuk materi ini lebih 

dominan diberikan oleh masyarakat Towani Tolotang yang telah memiliki 

keluarga. Sehingga pada saat menyumbangkan materinya, hanya para orang tua 

saja selaku perwakilan dari keluarga tersebut. Akan tetapi masyarakat Towani 

Tolotang yang belum memiliki keluarga dapat juga menyumbangkan materinya, 

asalkan anggota komunitas tersebut telah memiliki pekerjaan. 
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Berikut keterangan informan Amrie: 

“Kalo saya sumbanga barangji, itumi biasa yang kukasikan itu kain putih 

untuk penutupna kuburanna I Pabbere’. Kalo orang tuaku tosseng, bedaki. 

Dia na sumbangi satu tangkai pisang atau kelapa dari kebunku. Tapi ada 

juga yang lain cangkul dengan parang na sumbang. Itu bede menyumbang 

orang kalo adapi keluargata atau adapi pekerjaanta.”
37

 

Ada juga masyarakat Towani Tolotang yang memberikan materinya 

berupa barang yaitu alat perkakas untuk digunakan pada saat pelaksanaan 

kegiatan adat. Tetapi kebanyakan yang menyumbangkan materinya itu masyarakat 

yang telah mempunyai keluarga, bisa juga yang belum memiliki keluarga asal 

mempunyai pekerjaan.  

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga informan diatas, kita 

mendapatkan gambaran bagaimana partisipasi materi yang diberikan oleh 

masyarakat Towani Tolotang dalam mempertahankan adatnya. Partisipasi materi 

yang diberikan oleh masyarakat Towani Tolotang lebih cenderung dalam bentuk 

barang. Barang yang disumbangkan oleh masyarakat Towani Tolotang tersebut 

seperti hasil perkebunan serta alat perkakas untuk digunakan pada saat 

pelaksanaan kegiatan adat. Berdasarkan hasil wawancara juga, peneliti 

menyimpulkan bahwa partisipasi materi dalam bentuk barang di masyarakat 

Towani Tolotang hanya diberikan oleh para anggota komunitas yang telah 

memiliki keluarga dan pekerjaan tetap. 

4. Partisipasi Keterampilan yang Diberikan Masyarakat Towani 

Tolotang dalam Mempertahankan Budaya 

Partisipasi keterampilan yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan 

yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkan. 

Keterkaitan partisipasi keterampilan oleh masyarakat Towani Tolotang dalam 
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mempertahankan adat yaitu dengan memberikan dorongan atau keterampilan yang 

dimiliki oleh anggota masyarakat Towani Tolotang terhadap sesama anggotanya. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti, keterampilan yang dimiliki oleh 

masyarakat Towani Tolotang merupakan hasil dari pengetahuan dan warisan 

leluhur. Keterampilan yang dimiliki tersebut dilaksanakan, selain sebagai sumber 

penghasilan tetapi juga sebagai perealisasian kemanusiaan dan penghormatan 

terhadap leluhur mereka pada saat kegiatan-kegiatan adat dilaksanakan termasuk 

ketika perayaan kegiatan Tudang Sipulung. 

Hasil observasi sesuai dengan keterangan yang didapat melalui wawancara 

dengan Bapak Samang. Menurut keterangan Bapak Samang selaku ketua adat 

Towani Tolotang bahwa masyarakat Towani Tolotang harus memiliki rasa 

tanggung jawab untuk menampilkan dan menyumbangkan apa yang menjadi 

keahliannya pada pelaksanaan kegiatan adat dalam upaya mempertahankan adat 

Towani Tolotang. Wujud nyata dari keahlian ini seperti menari dalam upacara-

upacara adat. Bapak Samang juga menerangkan bahwa sumbangan keterampilan 

yang diberikan oleh anggota masyarakat Towani Tolotang ini atas dasar keinginan 

pribadi dan solidaritas antar masyarakat yang tinggi.  

Selain tari-tarian yang disumbangkan oleh masyarakat Towani Tolotang, 

keterampilan-keterampilan seperti menenun untuk pembuatan sarung adat dan 

juga keterampilan dalam menyadap pohon lontar untuk dijadikan minuman khas 

ballo’ pada saat pelaksanaan upacara Tudang Sipulung menjadi daftar sumbangan 

keterampilan masyarakat Towani Tolotang dalam mempertahankan adatnya. 

Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Samang: 

“Sumbanganna itu biasana na ajarkanji menari saja untuk anak-anakka 

supaya terjagaki bede itu adatka. Ada tong yang ibu-ibuka na kasikan carana 

bikin lipa sa’be, ka itumi lipa yang na pake kalo Tudang Sipulung. Jadi 
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kalo ada umat Tolotang yang ada keahlianna, harus tongi itu na sumbang-

sumbang ke anggota lain”
38

 

Sumbangannya itu biasanya akan di ajar menari untuk anak-anak supaya 

adat istiadat bisa terjaga. Ada juga kaum perempuan yang memberikan 

keterampilan dalam menenun, tenunan itu yang dijadikan lipa sa’be oleh 

masyarakat Towani Tolotang dalam perayaan Tudang Sipulung. Jadi kalau 

masyarakat Towani Tolotang yang memiliki keterampilan, harus juga 

mengajarkan keahlian tersebut ke pada anggota komunitas Towani Tolotang 

lainnya.  

Bapak Samang menjelaskan bahwa pekerjaan menenun merupakan 

pekerjaan yang dilakukan oleh kaum perempuan. Menenun merupakan 

keterampilan yang diwariskan oleh leluhur mereka. Setiap perempuan di 

masyarakat Towani Tolotang wajib memiliki keterampilan menenun, sebab 

terampil menenun menunjukkan kesempurnaan sebagai seorang perempuan. 

Keterampilan menenun berhubungan dengan sejarah leluhur, sebab hasil tenunan 

berupa lipa sa’be (kain sarung) merupakan pakaian adat yang dipakai setiap acara 

Tudang Sipulung dan dipakai juga dalam kesehariannya. 

Amrie juga selaku tokoh pemuda dan yang memiliki komunitas 

keterampilan menari pada saat pelaksanaan kegiatan adat membenarkan 

keterangan Bapak Samang, bahwa sumbangan keterampilan yang disumbangkan 

oleh masyarakat Towani Tolotang  dalam bentuk mengajarkan tari-tarian untuk di 

pentaskan pada saat upacara I Pabbere’ diselenggarakan. Menurut Amrie, dia 

mengajarkan keterampilan menari tersebut kepada anak-anak masyarakat Towani 

Tolotang. Amrie menjelaskan bahwa sumbangan keahlian tersebut kelak dapat 

menjaga kelestarian adat istiadat masyarakat Towani Tolotang. Berikut kutipan 

wawancara Amrie: 
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“Saya menyumbanga dengan kukasiki latihang menari di anak-anak dekat 

rumahku. Itu kuajarkanki anak-anak pas sorepi kalo sudahmi pulang sekolah 

semuana.”
39

 

Selaras dengan pernyataan Amrie, informan Rustam juga menuturkan 

bahwa sumbangan keterampilan yang diberikan oleh masyarakat Towani 

Tolotang juga berupa keahlian membuat bakul untuk dijadikan alas sesajian. 

Menurut Rustam, pembuatan bakul yang menjadi keterampilan oleh masyarakat 

Towani Tolotang terbuat dari daun lontar yang dianyam. Rustam mengatakan 

bakul yang dibuat alas sesajian sangat disakralkan dan dikeramatkan, serta 

dijunjung tinggi dengan motif perlakuan tidak boleh diletakkan di sembarang 

tempat sehingga bakul ini sebagai perlengkapan adat yang harus dibuat pada saat 

pelaksanaan adat di masyarakat Towani Tolotang. 

Rustam juga menjelaskan bahwa selain keterampilan dalam pembuatan 

bakul dari daun lontar, masyarakat Towani Tolotang juga harus terampil dalam 

menyadap pohon lontar untuk dijadikan minuman khas (Ballo’) pada saat kegiatan 

Tudang Sipulung diselenggarakan. Menurut Rustam, pekerjaan ini membutuhkan 

keterampilan dan tenaga. Tidak semua laki-laki bisa menyadap pohon lontar. 

Keterampilan ini juga merupakan warisan dari leluhur yang berkaitan dengan 

sejarah masyarakat Towani Tolotang. Hasil sadapan ini digunakan sebagai 

minuman untuk upacara Tudang Sipulung yang diberikan ketika akan memberi 

persembahan kepada hewan kurban yang dijadikan sesajian dan sebagai minuman 

pokok untuk para leluhur. 

Berikut kutipan wawancara dengan informan Rustam: 

“Sumbanganna umat Tolotanga itu juga ada yang na kasikan carana bikin 

itu palapa’ buat dupa-dupa nanti. Itu palapa’ ka dari daun lontara yang 

dibikinkanki anyaman. Itu juga yang buat palapa’ ka nd sembarang orang 

juga kalo tidak adaji keahliann susahki. Itu juga carana ambil pohon 

lontara jadi keahlianna tong Tolotanga, itu nanti kalo sudah na ambil sari itu 
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lontara, na jadikanmi Ballo’ atau untuk di pake untuk dupa-dupana Tudang 

Sipulung”
40

 

Sumbangan keterampilan lainnya yang diberikan oleh masyarakat Towani 

Tolotang berupa cara membuat bakul untuk alas sesajian. Bakul yang dibuat 

tersebut terbuat dari daun lontar kemudian dibuat anyaman. Bakul tersebut 

merupakan perlengkapan adat yang sangat disakralkan oleh masyarakat Towani 

Tolotang dan cara pembuatannya pun, tidak sembarangan orang yang tidak 

mempunyai keahlian dapat membuatnya. Selain itu, menyadap pohon lontar juga 

menjadi keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat Towani Tolotang.  

Hasil sadapan pohon lontar digunakan untuk bahan sesajian dan minuman 

khas masyarakat Towani Tolotang. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti, dapat disimpulkan 

bahwa partisipasi keterampilan yang diberikan oleh masyarakat Towani Tolotang 

yaitu sumbangan keahlian dan keterampilan berupa tari-tarian dalam 

pelaksanaan adat, cara menenun untuk membuat sarung adat, pembuatan bakul 

untuk alas sesajian pada saat pelaksanaan kegiatan adat serta pembuatan minuman 

khas (ballo’) dari hasil sadapan pohon lontar untuk upacara adat Tudang 

Sipulung. Sumbangan keahlian dari masyarakat Towani Tolotang ini diberikan 

oleh orang-orang yang memiliki keahlian tersebut kepada anak-anak remaja dan 

perempuan. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti juga dapat mengambil 

kesimpulan bahwa partisipasi keterampilan yang diberikan oleh masyarakat 

Towani Tolotang sudah cukup baik. Akan tetapi, orang-orang yang memberikan 

partisipasi keahliannya tersebut hanya orang-orang yang memiliki keahlian saja. 

Artinya tidak semua dari anggota masyarakat Towani Tolotang menyumbang 

dalam partisipasi keterampilan.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penulisan yang telah penulis lakukan maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Eksistensi Budaya Tudang Sipulung 

Tudang Sipulung adalah tradisi syukur tahunan masyarakat Towani 

Tolotang setelah panen padi, yang melibatkan ziarah ke makam leluhur. Tradisi 

ini dimulai sejak migrasi mereka dari Wajo pada abad ke-17 dan tetap dijaga 

hingga kini. 

2. Pelestarian Budaya Tudang Sipulung 

            Pelestarian dilakukan melalui sosialisasi langsung dan dukungan 

pemerintah, termasuk bantuan fasilitas dan kebijakan yang mendukung 

pelaksanaan tradisi ini. Sosialisasi oleh tokoh adat kepada generasi muda juga 

menjadi kunci dalam menjaga kelestarian budaya. 

3. Partisipasi Masyarakat 

            Masyarakat Towani Tolotang aktif berpartisipasi dalam pelestarian 

Tudang Sipulung melalui kontribusi ide, tenaga, dan materi. Keterlibatan semua 

kalangan, baik tua maupun muda, memastikan tradisi ini tetap hidup dan relevan 

dari generasi ke generasi. 

B. Implikasi Penulisan 

Perlu meningkatkan sosialisasi dan kebijakan yang mendukung pelestarian 

budaya Tudang Sipulung, termasuk menyediakan fasilitas yang memadai untuk 

menjaga tradisi ini tetap hidup. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat sangat 

penting, baik dalam bentuk ide, tenaga, maupun materi, serta dengan melibatkan 

generasi muda agar mereka turut merasakan dan melestarikan warisan budaya ini. 
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Pendidikan budaya juga perlu ditanamkan sejak dini, baik di lingkungan 

keluarga maupun sekolah, untuk membangun kesadaran dan kebanggaan generasi 

muda terhadap tradisi Tudang Sipulung. Terakhir, kolaborasi antar komunitas 

harus diperkuat untuk meningkatkan penghargaan dan visibilitas budaya lokal ini, 

sehingga dapat terus dilestarikan dan dihargai oleh masyarakat luas. 
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