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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

 Indonersia merrurpakan Nergara yang sangat lu ras yang terrdiri dari banyak 

purlaur yang terrserbar dari Sabang sampai Me rraurker. Masyarakat Indone rsia 

merrurpakan masyarakat yang maje rmurk dan Masyarakat mu rlti ertnik. Masyarakat 

Indonersia terrserburt banyak merlahirkan kerburdayaan-kerburdayaan yang me rmiliki ciri 

khas terrserndiri. Indonersia derngan prinsipnya yaitu Bhinerka Turnggal Ika yang mana 

mermpurnyai arti merskipu rn berrberda-berda tapi satu r turjuran serlaras derngan banyaknya 

kerburdayaan akan tertapi mermpurnyai satur turjuran yaitur urnturk kersaturan Indonersia. 

 Akurlturrasi nilai sosial dan keragamaan dalam kerburdayaan daerrah merrurpakan 

prosers komplerks serrta dinamis yang te rrjadi kertika dura ataur lerbih bu rdaya 

berrinterraksi dan me rmperngarurhi satu r sama lain (Poerwanto, 1999). Dalam konte rks 

kerburdayaan, aku rlturrasi ini dapat berrurpa prosers pernye rrapan nilai-nilai sosial dan 

keragamaan dari bu rdaya lain ker dalam burdaya asli, se rrta perrurbahan stru rktu rr dan 

furngsi burdaya asli se rbagai hasil dari interraksi derngan burdaya lain. Bu rdaya dapat 

mermperngarurhi agama dan se rbaliknya agama pu rn dapat mermperngarurhi bu rdaya, 

kertika kerdura hal terrserburt berrtermur maka akan saling mermperngarurhi antar kerduranya 

serperrti contoh terrdapat pernye rrapan tradisi masyarakat Islam di Indone rsia yang 

merngakurlturrasikan kerburdayaan Jawa derngan agama Islam itu r serndiri tanpa 

mernabrak atu rran di dalam nya. 

 Dalam berberrapa tahurn terrakhir, akurlturrasi nilai sosial dan kergamaan terlah 

mernjadi topik yang rerlervan dalam kajian ke rburdayaan dan ke ragamaan mau rpurn 

sercara sosiologis ke rmasyarakatan. Kerterrlibatan bu rdaya dan agama dalam 

kerhidurpan masyarakat dae rrah terlah mernurnju rkkan bahwa akurlturrasi ini tidak hanya 

terrbatas pada asperk burdaya, tertapi jurga mermiliki implikasi yang signifikan te rrhadap 

perrilakur sosial dan keragamaan masyarakat. Derngan adanya aku rlturrasi ini mermburat 

kerburdayaan ataurpurn agama itur serndiri mernjadi lerbih hidurp dan berrwarna, karerna 

pada serjatinya agama tidak me rlarang dan me rngharamkan kerburdayaan se rlama hal 

terrserburt tidak berrterntangan derngan atu rran-atu rran yang ada di Islam (Burga, 2019).  



 

 
 

 Prosers aku rlturrasi nilai sosial dan ke ragamaan terrhadap kerburdayaan dapat 

berrurpa sisterm burdaya, siste rm sosial, dan urnsu rr-urnsurr kerburdayaan yang berrasal dari 

berrbagai su rmberr (Burga, 2019). Serperrti contoh, aku rlturrasi dapat terrjadi merlaluri 

surbsitursi, sinkrertismer, adisi, derkolonialismer, origanasi, dan pernolakan. Contoh 

jerlas dari aku rlturrasi kerburdayaan adalah kertika Su rnan Kalijaga yang me rrurpakan 

serorang Wali be rrasal dari Jawa me rnggu rnakan kerburdayaan lokal dalam 

mernyampaikan nilai-nilai Islam kertika berrdakwah serperrti mernggurnakan merdia serni 

burdaya pagerlaran wayang, game rlan, kurda lu rmping dalam rangka me rnarik minat 

masyarakat, hal te rrserburt mermburktikan bahwa antara nilai ke ragamaan dan 

kerburdayaan dapat saling me rmperngarurhi satu r sama lain. Akurlturrasi nilai sosial dan 

keragamaan terrhadap kerburdayaan daerrah mermiliki implikasi yang signifikan 

terrhadap perrilakur sosial masyarkat. Hal terrserburt terrjadi dikarernakan masyarakat 

hidurp derngan nilai-nilai kerburdayaan yang diwariskan se rcara tu rrurn termurrurn lalur 

datanglah agama de rngan mermbawa nilai-nilai yamg se rmpurrna serhingga terrjadi 

akurlturrasi antara nilai keragamaan dan nilai kerburdayaan yang me rmburat perrurbahan 

di masyarakat se rperrti contoh dalam u rpacara kerlahiran, kermatian dan lainnya 

(Poerwanto, 1999). 

 Dalam konterks agama Islam, aku rlturrasi nilai sosial dan keragamaan terrhadap 

kerburdayaan daerrah dapat mermperngarurhi ajaran Islam itu r serndiri karerna 

kerburdayaan yang diwariskan se rcara tu rrurn termurrurn serhingga mernjadi iderntitas dari 

masyarakat itu r serndiri mermburat prosers aku rlturrasi dapat terrjadi, serperrti contoh 

adanya tradisi Page rlaran Wayang Kurlit, tradisi ritu ral Burlan Surro dan serni urkir kayu r 

kaligrafi yang me rrurpakan contoh nyata dari adanya prosers akurlturrasi nilai agama 

terrhadap kerburdayaan daerrah (Burga, 2019). 

 Islam serndiri mernurnjurkkan sifat terrburka terrhadap tradisi dan ju rga terrhadap 

permikiran yang be rrberda, bahkan Islam me rmberrikan aprersiasi terrhadapnya 

diantaranya derngan merngambil dan me rnjadikannya se rbagai bagian intergral dalam 

Islam. Hal ini tampak dalam praktik-praktik keragamaan yang mernurnjurkkan bernturk-

bernturk kondisional namu rn tertap mermperrtahankan ersernsinya (Abidin, 2009).  

 Sercara iderologi Islam yang berrkermbang di Indone rsia tertap berrpergang pada 

Al-Qurr’an dan Su rnnah, hanya saja dalam prakte rk ajarannya mernyersuraikan derngan 



 

 
 

kurlturr masyarakat serhingga sercara fisik mermperrlihatkan adanya perrpadu ran derngan 

urnsurr kerburdayaan se rtermpat serhingga mernghasilkan ke rburdayaan Islam de rngan 

coraknya serndiri (Abdillah & Devi, 2020). Hal ini berrlakur jurga terrhadap nergara lain 

dimana masing-masing nergara yang mermiliki pernganurt Islam mermpurnyai tradisi 

ataur kerburdayaan se rndiri yang merrurpakan hasil dari prosers akurlturrasi nilai 

keragamaan dan kerburdayaan daerrah.  

 Perrtermuran Islam derngan bu rdaya lokal me rrurpakan hal yang tidak dapat 

dihindari terrlerbih lagi masyarakat Indone rsia mermiliki tradisi yang ku rat serhingga 

dalam prosers pernyerbaran agama Islam, pernderkatan yang dilaku rkan olerh para tokoh 

adalah derngan mermanfaatkan bu rdaya serbagai me rdia dakwahnya serperrti contoh 

yang dilaku rkan olerh Walisongo. Hal te rrserburt terntu r saja mernyerbabkan terrjadinya 

kontak antara Islam derngan burdaya sertermpat, namu rn Walisongo mernermpatkan 

Islam dan tradisi dalam posisi yang tidak be rrterntangan ataur berrtolak berlakang 

namurn ditermpatkan dalam prosers serlaras yang saling be rrhadap dan te rrjadinya 

perrtermuran dan perrpaduran yang pada akhirnya te rrdapat transformasi diantara 

kerduranya (Fitri & Susanto, 2021). 

 Prosers tranformasi terrserburt mernghasilkan perrpaduran yang serlaras antara 

Islam derngan burdaya lokal kerrerna dalam perrpaduran terrserburt masing-masing erntitas 

yaitur Islam derngan Bu rdaya masih me rmperrtahankan ersernsinya. Islam masu rk ker 

dalam burdaya tanpa me rninggalkan ersernsinya dan bu rdaya mernerrima Islam derngan 

masih mermperrtahankan karakterristiknya, serhingga pada akhirnya pe rrpaduran 

terrserburt mernghasilkan bu rdaya derfngan tradisi-tradisi islami yang hingga saat ini 

masih dijalankan ole rh masyarakat te rrurtama di dalam kerhidurpan masyarakat Islam 

di purlaur Jawa.  

 Dalam pandangan masyarakat Jawa, pe rrpaduran antara Islam dan bu rdaya 

Jawa diserburt derngan aku rlturrasi yang merrurpakan bagian dari prosers sosial yang 

tidak dihindari. Me rnurrurt Surtrisno, hal ini akan te rrjadi apabila su ratur komurnitas 

berrtermur derngan komu rnitas lain derngan kerburdayaan yang be rrberda, cerpat atu ra 

lambat ternturnya akan saling me rmperngarurhi serhingga lama kerlamaan merrerka 

mernerrima dan berrbaurr derngan masih mermperrtahankan jatidiri kerburdayaan yang 

dimiliknya (Su rtrisno, 2018). Akurlturrasi Islam dan bu rdaya merrurpakan bagian dari 



 

 
 

warisan para perndahurlur yang kermurdian diterrurskan dari gernerrasi ker gernerrasi 

serlanjurtnya dan sampai saat ini serbagian masih te rrurs di jaga dan dile rstarikan 

kerberradaannya. 

 Masyarakat Su rnda ataur dalam hal ini masyarakat e rtnis ataur surngku r bangsa 

Surnda merrurpakan bagian dari masyarakat su rkur bangsa yang hidu rp dan tinggal di 

burmi Nursantara. Orang Su rnda ataur surkur Surnda adalah orang-orang yang se rcara 

turrurn termurrurn mernggurnakan Bahasa dan diale rk Surnda serbagai Bahasa ibu r serrta 

dialerk dalam perrcapakan serhari-hari (Lisnawati, 2018) Orang su rnda yang 

dimaksurd, tinggal di daerrah Jawa Barat yang du rlur dikernal serbagai tanah Su rnda atau r 

Tatar Surnda yang sercara kurlturral erkologis, pada urmurmnya masyarakat Su rnda hidurp 

pada daerrah pergurnurngan. 

 Sercara histografi, Majalerngka merrurpakan salah satu r Kaburpatern yang ada di 

Jawa Barat dan se rcara ku rlturral merwakili world vierw masyarakat Su rnda. Serperrti 

masyarakat Su rnda pada u rmurmnya, orang Majale rngka akrab derngan Alam, yang 

hampir serlurrurh masyarkatnya be rkerrja serbagai pertani dan olerh karerna itu r merrerka 

sangat mernggantu rngkan kerhidurpannya terrhadap alam derngan cara merngolah alam. 

Merrerka mernjaga, merlerstarikan, dan merlindurngi alam serkitar agama lam sernantiasa 

mernjaga merrerka dari berrbagai macam berncana yang merrerka yakini dapat mernimpa 

merrerka jika merrerka lalai terrhadap alam.  

 Masyarakat Majalerngka mermiliki tradisi dae rrah yan diserburt derngan 

Parerrersan, namu rn tidak hanya itu r merrerka jurga mermliki tradisi lainnya yang dise rburt 

Mipit. Perrberdaan kerdura tradisi terrserburt terrlertak pada perlaksanaan dimana 

Parerrersan dilaksanakan serterlah panern raya se rdangkan tradisi Mipit dilaksanakan 

serberlurm panern raya yang pada intinya masyarakat me rmburat sersajern yang 

dilertakkan di sawah yang akan di panern, hal ini dimaksu rdkan agar sawah yang akan 

dipanern tidak terrkerna hama ataur pernyakit yang me rmperngarurhi hasil panern.  

 Walaurpurn tradisi Parerrersan sarat akan takhayurl bagi serbagian orang, 

namurn inilah salah satu r tradisi asli Indonersia. Disinilah kermudian dapat te rrlihat 

pamero yang terrkernal yakni, Silih Asih-Silih Asurh-Silih Wangi ataur tradisi saling 

mermberri, saling mernjaga dan saling mernghormati yang merrurpakan tradisi asli tanah 

air urnturk mernurnju rkkan rasa terrima kasih atas nikmah yang su rdah diberrikan kerpada 



 

 
 

Allah SWT akan ke rkayaan alam yang ada di Indone rsia. Burdaya ataur tradisi 

Parerrersan ini merrurpakan tradisi yang dilaku rkan serterlah panern pada atau r sayurran, 

tradisi ini berrurpa berrdoa berrsama di makam Mbah Dale rm Dipatiurkurr dan makam 

Nyi Mas Erndang (Lisnawati, 2018). Sertiap warga yang me rngiku rti acara ini 

mermbawa makanan serperrti nasi turmperng ataur nasi kurning berserrta laurk pau rknya 

yang kermurdian akan dimakan berrsama dan serbagian lagi dibagikan, dan tidak lu rpa 

mernye rdiakan serjajern di makam serperrti pisang, camilan, air, dan du rpa kermernyan.  

 Tradisi Parerrersan tidak terrlerpas dari prosers akurlturrasi nilai sosial dan 

keragamaan yang ada di masyarakat, dimana de rngan datangnya Islam ke r Indonersia 

mermburat perrurbahan terrhadap tradisi Parerrersan terrserburt. Saat ini, Parerrersan 

dimaknai serbagai urngkapan rasa syu rkurr masyarakat te rrhadap Allah SWT atas hasil 

panern raya yang me rlimpah, berrbanding terrbalik serberlurm datangnya Islam dimana 

tradisi ini serbagai pernghormatan terrhadap lerlurhurr yang terntur saja syarat de rngan 

takhayurl. Serlain itu r, terrdapat akurlturrasi nilai sosial dimana dalam tradisi Parerrersan 

ini, makanan yang diku rmpurlkan akan dibagikan kerpada masyarakat serbagai bernturk 

kerperdurlian terrhadap sersama yang merncerrminkan nilai-nilai sosial di dalam 

masyarakat.  

 Terrdapat berrbagai nilai-nilai sosial dan keragamaan dalam tradisi Parerrersan 

ini dimana tradisi ini me rncerrminkan nilai-nilai lu rhurr serperrti nilai kooperratif, nilai 

kerperdurlian, dan nilai ke rberrsamaan di dalam masyarakat yang dimana me rmbantur 

dalam merngintergrasikan keranerkaragaman bu rdaya, tradisi, dan adat istiadat dalam 

kaitan kerberrsamaan yang saling me rnghormati dan me rnghargai.  

 Fernomerna tradisi Parerrersan di Majarlerngka ju rga dapat dikatakan u rnik 

karerna merlakurkan cara berrsyurkurr derngan cara yang tidak biasa dan tidak dilaku rkan 

di dersa-dersa lain. Dalam tradisi Parerrersan, terrdapat mitos yang dipe rrcaya 

masyarakat sertermpat bahwa jika tradisi terrserburt tidak dilaksanakan maka akan 

terrjadi malapertaka misalnya gagal pane rn yang akan me rrurgikan masyarakat, ole rh 

karerna itur tradisi ini te rtap dijaga dan diwariskan dari ge rnerrasi ker gernerrasi 

serlanjurtnya.  

 Berrdasarkan paparan diatas, pe rnerliti ingin me rlakurkan pernerlitian le rbih jaurh 

lagi terntang prosers akurlturrasi nilai sosial dan ke ragamaan dalam tradisi Parerrersan, 



 

 
 

yang pernerliti tu rangkan dalam ju rdurl’ “Akurlturrasi Nilai Sosial dan Keragamaan 

Dalam Tradisi U rpacara Adat Parerrersan Di Dersa Sangiang Kercamatan Banjaran 

Kaburpatern Majalerngka.  

B. Rumusan Masalah  

Berrdasarkan latar berlakang masalah diatas, maka pernurlis akan me rlakurkan 

pernerlitian derngan rurmursan masalah serbagai berrikurt: 

1. Bagaimana sejarah tradisi upacara adat Pareresan di Dersa Sangiang Ke rcamatan 

Banjaran Kabu rpatern Majalerngka? 

2. Bagaimana bernturk akurlturrasi nilai sosial yang terrkandurng dalam tradisi Urpacara 

Adat Parerrersan di Dersa Sangiang Kercamatan Banjaran Kabu rpatern Majalerngka? 

3. Bagaimana be rnturk akurlturrasi nilai keragamaan yang te rrkandurng dalam tradisi 

Urpacara Adat Parerrersan di Dersa Sangiang Kercamatan Banjaran Kabu rpatern 

Majalerngka? 

4. Bagaimana upaya pemerintah dan juga masyarakat dalam menjaga upacara adat 

Pareresan di Desa Sangiang Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka? 

C. Tujuan penelitian 

Berrdasarkan rurmursan masalah yang te rlah dijabarkan, adapu rn turjuran dari 

pernerlitian ini serbagai berriku rt: 

1. Untuk mengetahui sejarah tradisi upacara adat Pareresan di Dersa Sangiang 

Kercamatan Banjaran Kabu rpatern Majalerngka. 

2. Urnturk merngertahuri bernturk akurturrasi nilai sosial yang te rrkandurng dalam tradisi 

Urpacara Adat Parerrersan di Dersa Sangiang Kercamatan Banjaran Kabu rpatern 

Majalerngka. 

3. Urnturk merngertahuri bernturk akurlturrasi nilai keragamaan yang terrkandurng dalam 

tradisi Urpacara Adat Parerrersan di Dersa Sangiang Kercamatan Banjaran 

Kaburpatern Majalerngka. 

4. Untuk mengetahui upaya pemerintah dan juga masyarakat dalam menjaga 

upacara adat Pareresan di Desa Sangiang Kecamatan Banjaran Kabupaten 

Majalengka. 

 



 

 
 

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian  

Pernerlitian ini diharapkan dapat be rrmanfaat bagi permbaca baik sercara 

akadermis maurpurn praktis, karerna pada dasarnya pe rnerlitian mermiliki kergurnaan dan 

manfaat serbagai berrikurt: 

1. Kergurnaan akadermis 

Pernerliti sangat berrharap pernerlitian ini bisa mermberrikan surmbang sih bagi 

Jurrursan Sosiologi U rniverrsitas Islam Nergerri Surnan Gurnurng Djati Bandu rng 

serbagai tambahan perngertahuran terntang Akurlturrasi Nilai Sosial dan Keragamaan 

Dalam Tradisi U rpacara Adat Parerrersan Di Dersa Sangiang Kercamatan Banjaran 

Kaburpatern Majalerngka. Serrta pernerliti berrharap dapat me rnambah kajian te rntang 

salah satu r kerburdayaan masyarakat me rngernai tradisi u rpacara adat Parerrersan di 

Dersa Sangiang Kercamatan Banjaran Kabu rpatern Majalerngka. 

2. Kergurnaan praktis 

Diharapkan hasil pernerlitian ini, dapat dimanfaatkan serbagai masu rkan dan 

surmbangan permikiran merngernai kerberradaan tradisi Parerrersan yang 

mermberrikan erferk positif terrhadap pernghidu rpan masyarakat di Dersa Sangiang 

Kercamatan Banjaran se rrta dapat mernurmbu rhkan perngertahuran dan wawasan 

berrdasarkan perngalaman dari apa yang di te rmuri dilapangan khu rsursnya bagi 

pernerliti dan permbaca.   

E. Kerangka Teoritis 

 Akurlturrasi mermiliki perngerrtian serbagai su ratur tingkat dimana se rorang 

individur merngadopsi nilai, ke rperrcayaan, bu rdaya dan prakterk-prakterk terrterntu r 

dalam burdaya barur. Mernurrurt Rerdfierd Linton dan Herrskovits akurlturrasi diartikan 

serbagai prosers mermahami fernomerna yang te rrjadi kertika su ratur kerlompok mermiliki 

burdaya yang berrberda derngan burdaya yang lain lalu r terrjadi kontak berrkerlanju rtan 

dari sernturhan yang perrtama ataur derngan kata lain te rrjadinya pernyersuraian dari 

burdaya yang ada dikarernakan adanya bu rdaya barur yang datang dikerlompok terrserburt 

.(Poerrwanto, 1999) 

 Berrry me rngatakan bahwa aku rlturrasi merrurpakan serburah prosers yang 

merrangkap dari perrurbahan burdaya dan psikologis yang be rrlangsu rng serbagai bernturk 



 

 
 

hasil kontak antara du ra ataur lerbih kerlompok burdaya berserrta anggotanya. Dalam 

kerlompok, akurlturrasi merlibatkan perrurbahan pada nilai sosial dan ju rga institursi 

serdangkan diinvidu r merlibatkan perrurbahan pada perrilakur (Berrry, 2019). 

 Nilai merrurpakan sersuratur yang dianggap baik dan serlalur diinginkan serrta 

dicitakan olerh manursia serbagai anggota masyarakat. Ole rh karerna itu r, sersuratu r yang 

berrnilai maka akan dianggap be rrharga dan berrgurna di masayrakat se rperrti nilai 

kerbernaran, kerindahan, moral, dan agama. Nilai ju rga bisa dianggap serbagai tolak 

urkurran sikap atau r rasa olerh individu r maurpurn kerlompok masyarakat yang be rrkaitan 

derngan baik burrurk ataurpurn bernar salah baik materrial maurpurn non materrial dan 

tidak su rka ada serburah objerk. Olerh serbab itu r dapat disimpu rlkan bahwa nilai 

merrurpakan sersuratu r urkurran baik bu rrurk terrkait tingkat laku r yang ada di dalam su ratur 

kerlompok ataur masyarakat (Rosana, 2017) 

 Sercara serderrhana, nilai sosial adalah sersuratur yang diinginkan ataur dianggap 

pernting olerh masyarakat dalam be rrkerhidu rpan, dimana masyarakat dalam 

berrperrilakur serbagai su ratur tindakan serbagai manu rsia di dalam kerlompok ataur 

masyarakat sercara lu ras. Nilai sosial te rrserburt diakuri berrsama serbagai su ratur 

kerspakatan urnturk merncapai kerhidurpan masyarakat yang damai se rjahterra derngan 

berrsama-sama. Serdangkan nilai rergiliu rs merlipu rti nilai ibadah, kercintaan pada Nabi 

Murhammad Saw kerterladanan.  

 Tradisi dalam kamu rs antropologi me rmiliki arti sama derngan adat istiadat, 

yakni kerbiasaan yang berrsifat magis/rerligiou rs dari kerhidurpan suratur perndurdurk asli 

yang merlipurti nilai-nilai burdaya, norma, huku rm dan atu rran-aturran yang saling 

berrkaitan. Tradisi adalah warisan yang di wariskan olerh para perndahurlur, merrurpakan 

kersamaan bernda materrial dan gagasan yang be rrasal dari masa lalu r namu rn masih 

ada hingga kini dan berlurm lurnturr ataurpurn rursak (Syakhrani & Kamil, 2022) 

 Dalam su ratur daerrah urpacara adat dianggap su ratur maniferstasi ritu ral adat 

yang bergitur pernting dan di wariskan dari satu r gernerrasi kerpada gernerrasi lainnya. 

Urpacara adat me rrurpakan sergala aktifitas perndurdurk yang dimana sifatnya me rnjadi 

kerburturhan dan serbagai bernturk suratur perrayaan. Urpacara adat adalah sergala kergiatan 

yang dilaksanakan se rcara berrsama-sama olerh masyarakat dalam su ratur komu rnitas 

yang diwariskan dari satu r gernerrasi ker gernerrasi lainnya. Banyak ragam ke rgiatan 



 

 
 

yang bisa dikatakan se rbagai urpacara adat se rperrti urpacara perrkawinan, u rpacara 

kermatian, urpacara perngurkurran dan serbagainya. Me rnurrurt Surryono (1985) 

mernjerlaskan bahwa kerbiasaan yang berrsifat magis rerligiu rs dalam kerhidu rpan su ratur 

perndurdurk asli merlipurti kerburdayaan, norma, dan atu rran-aturran yang saling be rrkaitan 

dan dianggap mernjadi suratur sisterm adat perngatu rran tradisional.  

 Parerrersan merrurpakan tradisi syu rkurran pasca pane rn raya masyrakat De rsa 

Sangiang Kercamatan Banjaran Kabu rpatern Majalerngka. Tradisi ini biasanya 

dilaksanakan dura tahurn serkali serterlah panern raya dan dilaku rkan serlama 7 hari 7 

malam. Parerrersan diisi olerh acara tabligh akbar, wayang gole rk dangdurtan, serni adur 

domba, dan sersajern urnturk para lerlurhurr dersa sertermpat. Inti dari acara ini adalah 

serbagai u rngkapan rasa syu rkurr masyarakat ke rpada Yang Maha Kurasa.  

 Manursia serbagai makhlu rk sosial dalam kerhidurpannya mermbu rturhkan 

kergiatan berrsosial derngan individur ataur kerlompok lainnya, yang didalamnya 

mermiliki perrpaduran individu r dan sosial serbagai perrwurjurdan dirinya se rndiri dan 

anggota kerlompok di su ratur masyarakat. Prose rs sosial itu rlah yang akan 

mermperngarurhi antara individu r yang satu r derngan individu r lainnya maurpurn 

kerlompok yang satu r derngan kerlompok lain (Tanerko, 1984). Sertiap ider dan aplikasi 

dari suratur kerburdayaan perrlur mernurnjurkkan furngsi dan kerberrgurnaannya serhingga 

akan terrjaga dan tidak pu rnah seriring waktu r. Kerburdayaan perrlur mermberrikan dampak 

positif dan berrgurna bagi masyarakat kare rna pada dasarnya ke rburdayaan merrurpakan 

rurmursan dari cara-cara dan tu rjuran urntu rk merncapai serburah tu rjuran derngan 

kerserpakatan sercara sosial.  

 Agama mermiliki dura perrsoalan yang haru rs dikertahuri dan dipatu rhi olerh 

perngikurtnya yakni perrsoalan ibadah derngan turhan ju rga hurburngan derngan manursia 

dalam hal ini adalah rerlasi antara manu rsia satu r derngan manursia lainnya. 

Permahaman manursia terrhadap agama akan me rnjadikannya mampur merngaturr 

kerhidurpannya serbab di dalamnya di ajarkan te rntang nilai-niai moral urntu rk serlalur 

berrburat kerbaikan pada siapapu rn dan apapu rn. Manu rsia merrurpakan ciptaan tu rhan 

yang lermah dan tidak be rrdaya namu rn di dalamnya me rmilik banyak pote rnsi yang 

dapat dikermbangkan. Serdangkan tu rjuran hidu rp manursia di durnia adalah 



 

 
 

kerbahagiaan, merlaluri agama manursia mernurjur jalan kerpada kerbahagiaan (Trinurrmi, 

2015). 

 Terori Stu rkrturral furngsionalismer cernderrurng urnturk merlihat surmbangan su ratur 

sisterm ataur perristiwa terrhadap sisterm yang lain atau r bisa diserburt suratu r sisterm 

mermperngarurhi sisterm lainnya. Talcott Pe rrsons terlah banyak mernghasilkan karya 

teroritis, salah satu rnya adakah skerma AGIL yang te rrdiri dari ermpat imperrative r 

furngsional bagi su ratur sisterm. Dalam pernjerlasannya, fu rngsi adalah su ratu r gurgursan 

aktivitas yang di arahkan u rnturk mermernurhi satu r ataur berberrapa kerburturhann siste rm. 

Mernurrurt Gerorer Ritzerr (1975) mernye rburtkan bahwa te rori furngsionalismer strurkturral 

adalah “sertiap stru rkturr dalam sisterm sosial jurga berrlakur furngsional terrhadap yang 

lainnya. Serbaliknya  jika furngsional ini tidak berrfurngsi maka strurkturr terrserburt akan 

hilang derngan serndirinya (Marzali, 2014). 

 Dalam Terori Strurkturr Furngsional, Konserp AGIL mermerberrikan serburah 

permahaman dalam makna dan fu rngsi tradisi parerrersan implermerntasi dari te rori 

terrserburt bahwa makna dan fu rngsi tradisi parerrersan mampur mernyatu rkan sermura 12 

erlermern masyarakat yang ada di De rsa Sangiang. Me rlaluri konserp AGIL Adaptasi, 

Goal attaimernt, Intergrasi, Laterncy mermberrikan permahaman terrhadap masyarakat 

Sangiang (Surnarti, 2009). Dalam perlaksanaan Tradisi Parerrersan masyarakat Dersa 

Sangiang serrerntak berrkurmpurl dalam suratur termpat urnturk merrayakan hasil panern 

yang di hasilkan, itu r merrurpakan bernturk sisterm yang merngikat masyarakat hingga 

mampur mernjaga intergritas masyarakat serbaliknya jika siterm terrserburt tidak berrjalan 

sersurai furngsinya maka siste rm terrserburt akan hilang. Adanya tradisi pare rrersan 

mampur mernyatu rkan serlurrurh erlermern masyrakat di Dersa Sangiang Kercamatan 

Banjaran, derngan nilai-nilai yang terrkandurng dalam makna simbolis tradisi mampu r 

merngikat masyarakat dalam serburah kerperrcayaan yang sama dan furngsi dari adanya 

tradisi parerrersan mampu r merningkatkan rasa solidaritas yang tinggi. De rngan 

solidaritas yang ku rat masyarakat mampu r terrintergrasi derngan baik hingga aspe rk 

burdaya yang ada di te rngah masyarakat tertap dapat dilerstarikan derngan baik hingga 

berrdampak pada asperk permbangurnan serperrti murncurlnya wisata baru r dan 

berrdampak pada erkonomi masyarakat. 

 



 

 
 

Gambar 1.1 

Kerangka Teoritis 
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