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Assalamu 'alatkum Wr: Wb. 

lndones1a terd1n dari berbagai suku bangsa yang mem1liki 
keunikan. salah satunya adalah kesenian trad1sional. Oari 

beragam kese nian tersebu t masih banyak yang belum 
terdokumentasi dengan baik. oleh karena itu menjadi tugas kita 
bersama untuk berupaya mendokumentas1 kekayaan khasanah 

budaya wansan leluhur tersebut. 

Oalam rangka melestankan seni dan budaya Indonesia. maka 
pada Tahun Anggaran 2014 Direktorat Pembinaan Kesenian 

dan Perfilman. Oirektorat Jenderal Kebudayaan . Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan kegiatan 

lnventansasi/D1rektori Kesenian Indonesia. 

Kegiatan lnventarisas1/ 01rekton Kesenian Indonesia ini 
d1laksanakan d1 6 Prov1ns1. ya1tu Sulawes1 Selatan. Nusa 
Tenggara Barat, Kalimantan Tengah . Kalimantan Timur. 

Riau. dan Kepulauan Riau. Hasillnventarisasi d1 6 Provinsi 
tersebut nantinya akan dijadikan literatur dan d1rektori 

kesenian lndones1a yang selanjutnya didistribus1kan ke seluruh 
lndones1a. 

Kami menyampaikan tenma kasih kepada berbagai pihak yang 
telah mendukung pelaksanaan Keg1atan lnventarisasi/01rektori 

Kesenian Indonesia. Semoga dapat memberi manfaat yang 
positif bagi pelestarian seni dan budaya Indonesia. 

Wassalamu 'alatkum Wr: Wb. 

Dlrektur Pembinaan Kesenian dan Perfilman 

no 

Prof.Dr.Endang Caturwati. M.S.,S.S.T. 
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ALAT MUSIK 

TINGKILAN 
T!ngkalan berasal dar/ kala I/ T!ngkt! yang artmya pet1k, ;ika d1lambah akh1ran 
-an maka men;adi T!ngk1/an yang artmya: peltkan yang bertalu-talu ;ika berupa 

ala/ perkust ketipung maka pukulannya berlmgkah- tmgkah, dan pka meyanytkan 
lagu/panlun, maka selalu berbalas-balas panlun. Dalam penger/tan la1n 2/ T!ngkt! 
yang berar/1 smdir dalam bahasa Kula!, penambahan akhtran -an men;ad1kannya 
bermakna smdtran. Tingkt!an dalam ar/t m; merupakan smdtran berbentuk pan tun, 

benst knltk dan saran, serla dtsampatkan dengan nyanytan di mngt alai mustk 
gam bus dan keltpung 



TINGKILAN
GAM BUS 

.Jtka orang Kutaimendengar 
kat a tingktlan maka secara 
langsung pusat perhatiannya 
tertuju kepada a/at mustk 
yang namany~ Gam bus . .Jadi 
memettk gam bus dengan 
!agu-lagu spesialnya dtsebut 
Tingki!an. Biasanya tingkt!an tni 
memerlukan pematn-pematn 
mustk yang terdiri daripemngkil/ 
penggambus, ketipung/ meruas. 

Sedang dizaman modem tni 
ada beberapa a/at tambahan 
seperti: .Juku!ele, cak, selo=bas, 
gttar=me!odi biola sebagai 
tambahan melodi kettpung, 
kentongan, tambonn dan !atn
!atnnya btsa dtmasukkan sesuai 
tramanya. Bahkan ttngkt!an tlu 
lagu-lagu( sya irnya / sesuai 
pesanan. 

PENJELASAN 

1. Kepala gambus adalah untuk 
mengeneangi talinya. 

2. Sumping/ kuping-kup 1ngnya 
tempat melekat tali gambus. 

3. Leher gam bus, adalah 
bag ian yang digunakan untuk 
memainkan nada gambus 
[fingger board!. Iebar leher 
gambus umumnya sekitar 
4,5 em. Sedangkan panjang 
lehernya bermaeam -
maeam, gambus Sumatera 
memiliki leher yang lebih 
panjang daripada gambus 
semenanjung malaysia. 

4. Lubang bunyi, atau sound hole 
berfungsi menyerap suara 
dari petmgan senar gambus 
dan memantulkan suara dari 
bag ian kulit gam bus yang 
terbuat dari kulit kambing. 
Bentuk, jumlah dan ukuran 
lubang bunyi berbeda, 
tergantung daerah asal 
gambusnya . 

5. Kulit, salah sa tu ciri khas 
gambus selodang adalah 
penutup muka perut yang 
terbuat dari kulit kambing. 
Ukuran Iebar kulit biasanya 
antara 20-25 em, dengan 
panjang an tara 25-30 em. 
Bagian belakang perut 
gambus berbentung membulat 
[seperti perutl. 

6. Cedak, adalah penyangga 
senar bagian bawah. Berguna 
untuk mengatur pos151 
senar supaya berada d1 atas 
kulit kambing, sehingga 
senar gambus dapat diatur 
ketegangannya. 

7. Ekor I buntut gam bus atau tail 
piece, adalah bag ian paling 
ujung bawah gam bus tempat 
mengikatkan senar-senar 
gambus. Panjang ekor gambus 
umumnya 8 hingga 12 em. 



Lubang/ ruang kepala tempat melawatkan talt - talt yang menuJU 
kuptng gambus sesua1 dengan arah dan jalur mastng -mastng 

Lubang kuptng adalah tempat melekatkan kuping gam bus yang 
btasanya lobang 1tu dan arah kupmg besar dan akhtrnya mengectl. 
sehmgga kuptng dapat dt cabut [dt longgarkan I dan dapat juga 
dttanam btla telah cocok nada-nadanya. 

Fungst ; Kuda-kuda kepala terbuat dari tanduk. ulin/ benggerisl 
kayu/ besl/ baJa I. Jtka talt ttdak dtben kuda-kuda tnt atau dawatnya 
menyentuh bodt/ badan gambus maka suaranya tidak Jelas oleh sebab 
1tu kuda-kuda 1n1 sangatlah penting adanya. 

Talt/dawat gambus. btasanya berjumlah 4 buah dan masing-masmg 
dawat kembar misalnya talt I = 2 dawai sebagat bas 

talt II = 2 
talt Ill = 2 
tali IV = 1 dawat bass tnt agak 

besar dart yang lam 

Jadt JUmlah talt I dawat = 7 dawai 

Bentuk talt btasanya dan ntlon [sepertt ntlon pancingl. sedangkan 
urutan taltnya dari bawah mulai no. I. II. Ill. sama besar lalu unluk tali 
IV/ bass 1tu dari kawat sepert1 talt 1tar. 

Kuda -kuda belakang [cedaklterbuat dan kayu ulin/ tanduk yang 
lungsinya sebagat pendongkrak talt-tali gambus agar tidak mepet 
pada perut gam bus a tau perenggang talt pada gam bus. dengan 
dem1k1an ber suara atau berbunyt dengan batk dan sama rata. 
Sedangkan pada kuda-kuda 1tu terdapat ce la -ce lah untuk melekatkan 
taltnya sesuat Jarak yang d11ngtnkanl sebagat pembagt Jarak talt I kalau 
ttdak akan berdempetan. 

Ekor atau burit gambus : btasanya pada ekor tempa t menyangkutkan 
a tau mengtkat talt gam bus agar pada saat mengencangkan talt/dawat 
ttdak motor a tau mengendor. 

Tutup perut gambus. b1asanya dan kuttt kiJang. utar . b1awak.atau kultt 
ular p1tonlsawa=bhs kuta,J dan lam-tatn. Kultt yang tlpts agar suaranya 
menggema. 



TINGKILAN 
KETIPUNG 

Ketipung adalah sebuah alai 
mustk puku!/perkusiyang 
bentuknya sepertigendang. 
Hanya kettpung tnikeo! sama 
besar dan pendek. 

Ku!tt Ke!tpung tni biasanya 
berada pad a ke 2 u;ung ke!tpung 
dan bisa kendor apabt!a 
kena angtn a tau btl a berada 
dtlempaf lembab. oleh sebab 
tlu ada pasak. pasak berfungsi 
mengencangkan kultl apabt!a 
kekencangan kultt menu run, 
yatlu dengan cara memukul 
pasak tlu masuk kedalam dan 
semaktn bertambah masuk 
menyerusup da!am ta!iyang 
dtikat atau diba!ut pada kayu 
ke!tpung. 

02 

Cara Menyetel 
1. Tali dikencangkan dahulu sesuai nada dasar yang di in ginkan a tau 

biasanya dawai no 2 itu sebagai do = c !natural] kecuali tali 4-nya 
hanya 

menunggu stelen .tali I dawai no 2. 

2. Tali 
II 
Ill 
IV 

I= Fa 141 
=Do 111 
= Sol 151 
=Do 111 rendah atau disebut tali bass 

Standart Setelan 
Ada pun standart setelah gambus tergantung dari tinggi 
rendahnya nada seorang penyanyi. Artinya setelan tali no 2-nya 
disesuaikan dengan keadaan suara penyanyi dan dasar lagu yang di 
nyanyikan Misalnya: 

A. Suara penyanyi bernada C=do 111, maka tali 2-nya di setel menjadi 
C=do, tali 1 =fa, tali 3=sol dan tali 4=do/ bass 

B. Apabila suara penyanyi berada pada nada A=do, maka setelan tai 
2-nya 

dis amakan dengan D=do dst. 

C. Apabila suara penyanyi berada pada nada D=do maka setelan tali 
2-nya 

disamakan dengan D=do dst. 

Cara memegang gambus, dan letak/ posisi tangan 
Biasanya pemain gambus yang sedang bermain selalu duduk bersila. 
Tangan kiri memegang daerah gambus yang kecil. 

- Tangan kanan memegang gambus, memetik dawai atau tali baik 
dengan 



pemetik/ Stik 
Stlk atau pement1k terbuat dan tanduk a tau rotan. plastik dan lam-ain 
yang b1sa d1gunakan untuk memetik dawa1 atau tal1 gambus 1tu agar 
suaranya leb1h melengk1ng atau keras. PanJang st1k 3-5 cm.Bentuk 
stlk dan UJUng kepangkal terus dan t1p1s ke tebal . yang tipisnya 
d1gunakan untuk memetlk tal1 agar b1sa elastls dan t1dak mudah 
put us. 

Menggunakan stik harus b1sa turun/ naik maksudnya . turun kena tali 
dan na1k juga dem1k1an agar suaranya terdengar indah dan bervanas1. 

ca ra berma1n tlngkilan I gambus adalah hamp1r sama dengan cara 
bermam alat musik yang lamnya. hanya gam bus 1tu selalu melodi atau 
d1pet1k sesua1 not yang ada. 

Memetlknya 
Ada yang d1petlk dengan menggunakan p1c1kan kena yang d1tekan. 
Dan ada yang d1petik t1dak d1tekan/ d1gupit = istilah kutai. jika tidak 
d1tekan tal1nya maka terdengar hanya suara setelan not gambus 1tu 
send1n dan 1n1 pun sudah sesua1 dengan not lagunya. 

Jad1 gambus adalah membaca not satu dem1 satu Jlka d1ma1nkan. 
Adapun letak p1c1kan/ tal1 yang ditekan t1dak ada tanda atau gnf
gnfnya, namun yang bert1ndak sebaga1 gnfnya adalah perasaan dari 
ca ra meletakkan Jan-Jan tangan yang mem1c1k. 

M1satny~ : 0 5 1 3 5 
sa marin da 

ket untuk ke 4 nada diatas apab1la d1mamkan menJadl . 
1. Pet1k tal1 3 dan lepas muncul suara 5 
2. Petlk tal1 2 dan lepas 1 
3. Pet1k tal1 2 dan tekan/ p1c1k 3 
4. Pet1k tal1 1 dan tekan/ p1c1k 5 

Contoh lagu-lagu yang d1 tmgk1lkan . 
1. Buah bolok 

Buah bo/ok kuranp papan 
d1makan mabok d1buang sa yang 
Busu emb1k etam kumpulkan 
rumah-rumah etam lestankan 

Buah sa/ak mud a d1peram 
d1makan ketal d1buang sa yang 
Spupudeng sanak etam kumpulkan 
untuk menyambut w1satawan. 

Reff: Buah terong digangan nyaman 
Jukut blanak to/ong panggangkan 

Museum tenggarong mulawarman 
yak deng sanak etam kerangahkan. 

Buah bo/ok kuranp papan 
D1makan mabok dibuang sa yang 
Keroan kanak sekampongan 
Etam begantar be;epenan. 



2. BUAH ARA 

BUAH BOLOK 
Andante 
4/4 0 =1 

G: 0 5 1 7 1 
K: TO 0 

Buah ara masaknya habang 
Jatuh ketanah meleleh-leleh 

Kulihat ade bajunya habang 
MenJurit ngerimut gerecek 

Jatuh ketanah mele/eh-/eleh 
Datang kode mengalainya 
MenJurit ngerimut gerecek 
Karam hat/ nyawa dipolahnya 

Reff: Dapatkah ha1 sayang kubertanya 
Oh.. ade siapa nama kita 
Adakah hat/ kita berempu. 
Badakleh belumnkah poleknya .. 
Aduh rasa bungah haiku 
Belum polek adek berempu .. 
Kepai hat / nyawa merindu .. 
Tulak dulu mand1k ku tahu 

Ora.J FIROAUS 
Arr. Asrani 

2 II 3 2 3 4 3 2 1 2 3 I 1 • 1 1 2 
0 T T 0 T 0 T T 0 

V: Bu ah bo lok ku ranji pa pan d1makan 

G: 6 6 6 11 6 6 6 6 6 6 6 1 I 6 . 0 6 2 3 14 3 
K: T 0 T T 0 T 0 T T 0 T 0 T 
V: ma bok dl buang sa yang bu su embok e 

G: 5 4 3 • 5 I 4 . 2 2 3 1 7 2 I 7 6 5 6 . 5 4 6 
K: T 0 T 0 T T 0 T 0 T T 0 T 
V: tamkumpul kan rumah rumah Ja bok etam les ta n 

G: 5 . 0 5 1 7 1 2 I 3 • 2 3 4 3 2 1 2 3 11 . 1 1 2 
K: 0 T T 0 T 0 T T 0 T 0 T T 

V: kan buah sa lak muda di pe ram d1 makan 

G: 6 6 6 1 I 6 6 6 6 6 6 6 1 16 . 0 6 6 2 3 14 . 3 

K: T 
V: ke 

0 T T 0 T 
lat di buang sa 

0 T T 0 T 0 T 
yang spupudengsa nak e 



G: 5 4 3 5 I 4 . 2 2 3 1 7 1 2 I 7-6 6 5 6 
K: T 0 T 0 T TO T 0 
V: tamkumpul kan untukme nyam but WI 

G: • 7 1 2 7 2 11 -6 0 1 1 1 
K :T 0 T 0 T T 0 T 

I 1 1 6 -6 
0 T TO 

6 
T 

6 6 6 I 6 t 
0 T 

V: Sa ta wan bu ah te rang diga ngan nya man 

G 6 2 • 117 • 1 71 617615 • 56 666 6 6 
I 
K:T 0 T 0 T TOT 0 T TO T 
V : Jukut bla nak tulun panggang kan musium tenggarong 
mu 

G: 6 6 6 
K:T 

16 . 57 • 1 12 -6 171617615 • 05 
OTTOT OT TOT OTTO 

V : La war man yok dengsa nak etam ke rah kan bu 

G: 1 7 1 2 I 3 6 2 3 4 3 2 1 2 3 11 t 1 1 2 6 6 6 1 I 6 6 6 6 
K:T OT TOT OTTOT OTTO 
V : ah bo lok ku ranji pa pan di makan ma bok di buang 

G: 6 6 6 1 I 6 -6 o 6 2 3 I 4 -6 3 5 4 3 5 I 4 £ 2 2 3 1 7 1 2 I 
K T 0 T TO T 0 T TO T 0 T TO T 
V : sa yang kro an kanak sekam po ngan etam be gan 

G 7. 6 5 6 t 7 1 2 7 2 I 1 t II 
K:O T TOTT 0 
V: tar be jepe nan. 

Keterangan . G = gambus 

K = Ketipung 

V =Vocal 



SAMARINOA TEPIAN MAHAKAM 
4/4 
An1mato 
Aransment 

= R1ang Gemb1ra 
= Asran1. R 

5 3 2 I 1 051315 56 5 4312 01 
Gam bus/ Vokal = 
05131556 
Samannda tep1 an Mahakam tersohor d1 s,luruh Kal1mantan ko 

2 3 I 4 3 4 2 3 4 I 5 3 1 o 1 2 3 I 4 2 7 5 6 7 11 II 
Tapern1a gaan seJak dulu 

Mahakam sungat nan bertuah 
Anugrah Tuhan maha esa 

kala kebanggaan bangsa Indonesia 

Rakyatnya /alu /a/ang mencan naf'kah 
Besar 1asanya bagt nusa dan bangsa 

Samannda aman dan makmur 
lbukota Kaltmantan Ttmur 
Rakyatnya sentosapun damat se/alu 
Ruhui rahaf}a membtna orde baru 

Sekalt mmum atr Mahakam 
Terptkat janp halt terpendam 
Past/ kembalt ke samannda sayang 
ttu/ah bukti kesakttan Mahakam 

INTRO ( awal suatu lagu tingkilan I 
lntro pada perma1nan gambus d1sebut gennJam = bahasa kuta1 kadang kala 
beg1tu orang mendengar 1ntro gambus maka terasa oleh mereka bahwa 
1tu adalah menggambarkan kebolehan seseorang dalam berma1n gambus/ 
bertmgk1lan. bahkan ada yang mengucapkan "wah" "nah". 1ya dan la1n-lam 
dan juga yang tertawa dengan nada memUJI s1 pema1n tad1. 
Con toh intro I GennJam I= bhs kuta1 I yang sederhana m1salnya ; 

-6 6 5 6 I 4 5 3.4 2 4 3227 I 1 
- cepat dan stakato 

ARANSEMEN TINGKILAN : 

Aransemen llngk1 lan adalah suatu perubahan lagu/ merubah lagu yang 
sudah Jadl menJadl leb1h d1nam1s. harmon1s. melod1s dan r1lm1s dan 1n1 
sesua1 tekn1k mus1k dengan ke1ngman s1 komponis atau penata mus1knya 
dengan kata la1n memberi warna pad a lagu yang sudah ada menJadi lebih 

bervanasi lag1 
Contoh sederhana . 



Gambus 1 7 1 765 " 55 5 

Ket1pung. 0 0 0 [) D D 0 

Gambus t, 3 t, 3 2 1 • 1 

Ket 0 0 0 D D D D 0 

Gam bus 1234 56 4 5 3423 0 

Dan d1teruskan dengan lagu lagu tmgk•lan 
Jad1 urulannya adalah dan 1 ke 2 lerus ke 3 llangsung mema1nkan lagul 

PENYAJIAN MUSIK TINGKILAN 
PenyaJian pada zaman dahulu 
ln1 memang belum berkembang dan lerbalas pada acara-acara 

-7 Sunalan 
Pengant1nan/ pada sa at mengh1as rumah pengant1n pna/ wan•ta 
maupun d1saal reseps1 

-7 Acara -acara haJalan/ selama tan. 
-7 Perm1ntaan raJa Jlka d1a m1nta d1h1bur pada zaman keraJaan. 

Dan la1n-lamya 

MUSIK TINGKILAN ZAMAN SEKARANG 
Dengan mel1hat kemaJuan dan perkembangan zaman yang semak1n pesat, 
maka semua aspek keh1dupan selalu d1adakan pelestanan. d1kembangkan. 
d1 salurkan dan d1sajlkan Untuk 1tu mus1k t1ngk1lan selalu 1kut amb1l bag1an 
dalam hal pementesan yang tentunya mengalam1 perkembangan JUga 
sepert1 penambahan alat mus1k yang seharmon1 dengan alat mus1k t1ngk1lan 
asl1 sepert1 Cak, Jukulele. Cello, B1ola dan G1tar melod1 karena lagu
lagunya dapat d1paka1 untuk. 
-7 Menyambut kedatangan tamu dan dalam dan luar neger1 
-7 Perayan pengant1n 
-7 Perayaan han kemerdekaan 
-7 Perayaan han berseJarah, sesua1 perm1ntaan · 

al D1 hotel hotel 
bl D1 kampung kampung dan se baga1nya 

Tenlu lagu lagunya pun sudah t1dak lag1 terpaku dengan berbala s pantun. 
bahkan sudah menamp1lkan lagu-lagu barat dangdut dan lagu daerah 
la1nnya, seperl1 lagu Sumatera. lagu Jawa dan lagu bug1s. 
D• dalam terdengar suara mus•k t1ngk1lan 1n1 bertanda bahwa mus1k 
tmgk•lan l1dak lag1 terbatas pada acara khu sus. 

Namun Ielah berkembang dan selalu d1lestankan lewat penamp1lan 
penamp1lan yang d1anggap perlu untuk mengembangkan bakat sen1 
lmgk1lan. ln1 menunJukan bahwa sen1 daerah 1n1 mampu menembus 
belant1ka trad1s1 yang la1n tumbuh dan bersa1ng dalam art1 membangun 
Sedangkan kalau k1ta l1hat bentuk pola 1ramanya, llngk1lan merupakan suatu 
penyaJian yang gemb1ra 



Teknik Penyajian 
Dulu kala grup-grup musik masih mengenal apakah suatu penyajian 
itu merupakan efek yang dapat berpengaruh pada suatu grup/ 
kelom pok . Mereka se kedar senang dan jika tidak maka tak ada 
mengeluh/ mengeritik. Sedang di zaman se karang ini kelihatannya 
grup-grup musik/ grup-grup seniman saja yang mempunyai segi 
politis penampilan/ penyajian. Mengapa ini terjadi. dengan tampilnya 
suatu grup itu maka dengan sendirinya popularitasnya semakin ttnggi. 
Dan dengan mudah pula peluang-peluang untuk tampil pad a waktu 
berikutnya. Pada kesempatan itu pula mereka menawarkan dan 
sekalig us memohon dana kepada suatu instansi yang dianggap dapat 
membantu misalnya : Dinas Kebudayaan, Dinas Sosial dan Lain -Lain 
untuk memohon pengeras suara dan lain - lain yang dapat menunjang 
kelengkapan grup mereka. 

Posisi Pemain dan Penonton 
Biasanya posisi pemain pad a musik tingkilan tidak jauh berbeda dengan 
mu si k-musik Lain sepe rti dangdut, pop dan Lain-Lainnya yaitu selalu 
menghadap penonton 
1 Penggambus berada paling kanan 
2. Ketipung I diposisi 2 
3. Ketipung II diposisi 3 
4. Ketipung Ill diposisi 4, dimana penggambus sebagai penyanyi 

sedang penyanyi 2lyang membalas pantun) boleh berada 
paling ujung kanan atau UJung kiri , bahkan penyanyi bisa 
berdiri berdua di depan pemain tingkilan Layaknya pemain 
band atau musik la innya 

Urutan Pemain musik 
1. Gendang/ket1pung 4. Gambus 7. Penyanyi 

di depan 2. Cello 5. Ju kulele 
3. Cak 6. suling 

KESIMPULAN DAN SARAN PENULIS 

A. Dengan musik tingkilan berarti merupakan upaya kebudayaan daerah 
dimana bentuk musik tersebut berada. 

B. Dengan mempelaJari cara-cara menyetel dan mencoba, Lagu -Lagu 
tingkilan dengan membaca Lagunya sekaligus merasakan bagaimana 
enaknya musik itu di dengar. 

Opini 

a) Apabila kita selalu aktif mengenal dan mempelajari 
musik-musik daerah/ tradi sional misalnya tingkilan, 
maka sekaligus kita berdaya guna mengangkat martabat dan 
budaya daerah. 

Sehubungan dengan uraian diatasmaka se bagai bah an masukan, penulis 
memperoleh pengetahuan dan ketera ngan. Tentang musik tingikilan, 
maka : 

l.lkut terlibat dalam permaianan mu sik tingkilan tradisional d1 desa say a 
sendin. 



2. Mel1hat dengan Je las bahwa tingk1lan itu musik utuh dan lestan 
walaupun belum berkembang pesat sepert1 kelompok-kelompok seni 
yang la1n sepert1 yang ada d1 sepanJang sungai Mahakam. 

3. Merasakan send1r1 membentuk grup tingk1 lan dan terl1hat ma1n dan 
tmgkat Desa, kecamatan kab/kota Provms1 Kalt1m dan ke tmgkat 
nas1ona l dan mternasional. 

4. Dan penulissudah mencoba semuaalat-alatyang mendukung tmgk1lan 
sudah dimodlf1kas1 dengan alat-ala t sepert1 se lo. gitar. juk. 
cak.sul1ng dll tentu yang se- HARMON I. 

LANGKAH- LANGKAH PELESTARIAN 
Agar mus1k t1ngk1lan 1n1 dapat d1lestankan umumnya masyarakat 
Kal1mantan T1mur. maka perlu d1adakan fe sl1val musik tingk1lan,lomba 
c1pta lagu t1ngk1lan. fest1val pema1n keli pung terbaik yan g bers1fat terbuka 
ataupun berbaga1 kategon sesua1 dengan ke1ngman peminal ba1k kaum 
muda maupun kaum tua yang ingin melibatkan grupnya secara sada r 
pada acara-acara semacam festival. 

MengaJak para sen1ma n untuk mengenallagu-lagu yang d1l1ngk1lkan 
melalu1 pelat1han-pelatihan dan workshop mus1k. melalu1 fest1val. 
Iomba c1pta lagu tmgk1lan . terma suk memben penghargaan dlaJak ke 
luar daerah dan luar negNi. 

2. Memperkenalkan kepada mund-mund sekolah dasar. SMP. SLTAdan 
bahkan ke masya1 dkal umum dan el1 t yang ada d1 Kalimantan Timur 
1n1 agar mereka lahu bahwa kesen1an adalah mil1k k1ta 
bersamaiKALTIMI dan bukan mil1k orang lain. Oleh se bab 1tu perlu 
d1pa sa rkan s1apa lahu ada dianlara mereka/ ma sya rakal yang 
pernah mendengar namun belum melihalnya. 

3. Mempergelarkannya Jlka ada acara-acara yang bersi fal hiburan dan 
kesen1an seperll menyambut lamu dari dalam maupun luar negeri. 
pers1apan-pers1apan pada saat kelulusan sekolah . acara -acara 
pemkot dan pemda se lalu di lampilkan dll. 

4. Mend1d1k para sen1man untuk mengharga1 dan mendisipl1n1 bentuk
benluk kesen1an daerah kita sendiri se rta ma syarakat kepada siapa 
saJa arl1 dan fungs1 dan sualu alal musik itu. bahwa tak ada kesan 
meremehkan ld1anggap tabu) dan mereka yang benar-benar awam 
tentang mus1k 



DESKRIPSI SENI 

JEPEN 
BEHUMA 

Adalah sebuah tan kreast daerah peslStr Kaltmantan T!inur yang mempunyat 
gerak dasar tan/epen seper!t tan;epen ;epen yang lam yang ada di /(altmantan 
T!mur: khususnya dikab, Kutatkartanegara walaupun tan;epen Behuma ;m baru 

dtoptakan dan dtbukukan, namun kegta!an Behuma adalah merupakan peker;aan 
rutm pet am pad; yang ada dtKaltmantan T!mur yang dilakukan se;ak zaman dahulu 

kala oleh nenek moyang kamt 



TINGKILAN
JEPEN BEHUMA 

Menu rut keterangan orang 
tua dulu !en lang tan .Jepen 
Behuma Ieiah ban yak tde - tde 
dan gagasan yang mengenat 
peker;aan turun - temurun 
sepr!t Behuma tnt supaya dapa! 
dtbuatkan Tanannya. suatu 
contoh dtdaerah kabupa!en Kutat 
Barat (Kubar/ tepatnya o/eh suku 
dayak tun;ung dan benuaq sudah 
ada se;ak lama membua! tartan 
menanam padt yang sermg dan 
sudah dtkenal yat!u tan gmng 
gmng dan tan gantar dan elms 
pedalaman. 

akan let apt behuma secara 
stmboltk dan hamptr menyeluruh 
belum ada oleh sebab t!u 
harapan para sepuh dan tokoh 
sent sepertt Ketua Dewan 
kesentan Kal!tm mengmgmkan 
tan behuma mt ada ;uga dan 
elms Ku!at yat!u garapan !annya 
dan daerah Peststr 

Behuma 1alah suatu keg1atan pelan1 pad1 yang rut1n d1lakuan 
set1ap tahun ba1k yang tmggal dan h1dup d1 p1ngg1ran sunga1 kec1l. 
maupun yang ada d1 pmgg1ran sunga1 besar sepert1 sunga1 mahakam 
Kal1mantan T1mur BEHUMA I berladang khusus petan1 pad1 I berbeda 
dengan besawah atau bersawah karena Behuma s1fatnya berp1ndah 
p1ndah dan menanam lanaman menyeluruh bukan hanya pad1 letap1 
juga ada kacang panJang. t1mun. labu dan lam -la1n namun pad1 adalah 
tanaman pokok dan Behuma 1n1 

Langkah langkah Behuma antara la1n : 

Nazar lmenanda1 tempat) atau memasang patok baik d1hutan nmba 
yang belum pernah d1 huma1 sebelumnya, maupun sudah d1 huma1 
beberapa tahun yang lalu m1salnya semak belukar. tentu yang 
d1anggap pantas dan subur untuk d1jad1kan tempat berladang atau 
berhuma I d1huma1. 

Memasang Plang dengan eara menul1s nama. melapang1 [memben 
tandal dengan mer1nt1s lmenebaslmembers1kan lahan) sek1tar 
lokas1 I yang d1anggap strateg1s dan sentral dan areal1tu bahkan 
mudah d1l1at orang pada saat h1l1r mud1k. Plang d1pasang agak 
tmgg1 b1asanya d;tempel pada pohon besar berupa Tanda Panah dan 
belahan kayu [anak kayul yang telah d1buat sedem1k1an rupa sebaga1 
tanda berbentuk panah dengan panJang 112m 

3. Luas areal yang b1asa d1 Huma1 antara 2 Ha sld 5 Ha I terl1at d1 
plang 300 x 300 m2) 

Keg1atan selanJulnya adalah menentukan hari ba1k untuk memula1l 
mennt1s [nebas. dalam bahasa Kutad setelah selesa1 nebas 
lmennl1s) maka berlanjul ke. 

Nernak. adalah menebang pohon yang agak kee1l k1ra k1ra sebesar 
lengan orang dewasa atau berd1ameter 5 15em. maksud Nernak 1n1 
adalah untuk membantu menghilangkan I menebang pohon yang 
mas1h b1sa d1lakukan dengan mandau lmengurang1 kayu I pohon
pohon kee1l d1dalam huma agar pada saat menebang kayu besar 
suasananya sudah agak Ia pang I terl1hat be1·sih dari akar-akar dan 
kayu kayu I pohon pohon kee1l yang b1sa menghambat tumbangnya 
pohon besar yang akan d1tebang [ditumbangkan) 

Keg1atan setelah Nernak sudah selesa1. maka pohon yang d1ternak 
yang tumbang lalu d1potong-potong atau d1eeneang agar daun dan 
rant1ngnya merapat ke tanah maksudnya agar mudah terbakar 
semua rant1ng dan daun serta batang pohon ternak tad1 d1b1arkan 
ld1kenngkan selama beberapa hard 

7. Menebang adalah keg1atan memotong pohon [kayu besar dengan 
kampaklkapak [dalam bahasa Kutad atau b1sa dengan belrung 
seJen1s kampak. baga1manapun pohon-pohon yang besar harus 
d1musnahkan agar t1dak ada lag1 pohon-pohon yang berd1r1 
d1tengah Huma. keeual1 pohon buah sepertr dunan. lahong [seJenls 
dunan tap1 warnanya merah) atau buah-buahan yang la1n sepert1 
eempedak. rambutan. dan pohon langsat. 



8. Menyencang merupakan kegtatan usai menebang pohon kect l 
maupun pohon - pohon besar talah memotong ranttng dahan 
dan akar- akar yang semrawut dan terlihat membumbung ttnggt 
atau tidak merapat ke tanah sehtngga jika dibakar. maka akan 
tidak semua dtmakan api. dt sam ping itu un tuk memudahkan 
pengeringan. 

MenJemur reba I reba= ranttng dan daun serta akar- akaran yang 
compang- camptng I. biasanya menjemur reba int agak lama yattu 
antara 15 - 25 hart, untuk Huma I mba I hutan rtmbal. daun dan 
rantingnya tidak mudah kertng karna hutan basah. 
10 - 15 hari. untuk Huma belukar I semak belukar I. karena pohon 
dan rantingnya kectl- kectl Jadt mudah kering. sehtngga cepat waktu 
pengertngannya 

10. Membakar ladang I Huma. menurut kebiasaan membakar ladang 
atau Huma, para peladang I pehuma harus melakukan kompromt 
I ijin pada tetangga terlebth dahulu sebelum membakar Humanya. 
mengtngat ada tetangga yang belum tentu akan membakar pada 
hari yang sama mungktn karena rebanya belum terlalu kertng. ada 
2 pilihan bisa menunggu reba mereka kering atau jtka ktta sudah 
tak sa bar maka ktta harus membuat jarak yang disebut Ladang 
yattu btasa dtsebut Meladang talah membersthkan ktra- ktra 
1m Iebar dan sepanjang batas tlu di bersthkan dart daun kertng 
dan ranting, lujuannya agar apt yang membakar Huma ktta ltdah 
melalar I me tarat ke Huma tetangga. karena cara membakar 
Huma atau ladang tidak hanya menyulut api di sa tu tittk saJa. 
melatnkan dt berbagat ltltk dengan cara menyulutkan apt dart Obor 
yang ktta bawa 

11 . Enduru I menduru adalah keg iatan menumpuk kotoran hastl 
bakaran j ika masth banyak berserakan I kurang terbakar a pi saat 
membakar Huma tadt. enduru tnt cabang dan ranttng yang terlthat 
masth utuh ltdak terbakar. 

12. Mumpun juga bag ian akhir dari kegiatan membersihkan lahan di 
area Huma ktta yattu kegtatan membersihkan daun - daun. ranting 
kectl dan latn latn 

13. Menanam padt merupakan kegiatan yang sa ngat membahagtakan 
bagi petani padt karena sudah tidak terlalu banyak lagt pekerjaan 
berat sepertt menebang dan endu ru atau duruan. menanam padt 
harus mencart hart batk agar padt yang tumbuh nanlt ltdak habts 
dtmakan hama padt seperlt babt hutan dan ttkus oleh sebab tlu 
telapt menanam padi ini se ring dilakukan bergotong royong dan 
biasanya didahului oleh tuan rumah pada subuh hart membual 
tempat sesaJen untuk induk padi yang akan di tanam rame - rame 
bergotong royong seJak pagt hari hingga sore ha~t. stngkat certta 
padi tumbuh dan btsa dtpanen. 



Gambaran Tan Jepen Behuma yakn1 dilakukan secara s1mbol1k yang 
tentu saJa d1awal1 dan 

a Keg1atan mencan tempat oleh penan pna. 
b.Members1hkan areal/tempat behuma oleh penan pna 
c.Menanam pad1 d1lakukan bersama kaum wan1ta 
d Berdoa dan menJaga Huma agar t1dak d1makan hama dan b1sa 

panen. 
e.Pesta panen karena tetah berhas1t mendapat has1t panen . 

Perkembangan Tar1 Jepen Behuma 
Mula - mula banyak orang belum percaya bahwa adanya tan Jepen 
Behuma 1n1 . namun setelah mel1hat penamp1lan dan mendengarkan 
smops1snya ternyata barulah mereka tahu bahwa benar adanya dan 
masuk akal Jlka tan Jepen Behuma 1n1 d1buat d1 kalt1m meng1ngat 
daerah 1n1 memang d1kenal membuka lahan yang d1tanam1 pad1 
d1sebut Behuma. Bahkan Tan 1n1 pernah d11kutsertakan oleh TVRI 
Kalt1m pada event Fest ival Stasiun se Indonesia tingkat Nasional thn 
2012lalu 
Dengan penamp1lan penamp1lan yang d1 sajlkan oleh grup tan 1n1. 
maka Tan Jepen Behuma terus berkembang dan d1minat1 oleh banyak 
User dan 1nstans1 maupun acara perkaw1nan. hal in1 dikarenakan 
garapan tan dan mus1knya cukup d1nam1s. 

Alat - alat I propert1 yang d1gunakan antara lain 
1 Kayu Tugal- untuk menanam pad1 yang berd1ameter 5- 7 em 

paJang 1.1/2 m. Terbuat dan ut1n atau benggen~ [kayu bes,J yang 
UJungnya tentu d1 runcmgi agar tanah yang dilobangi b1sa d1tembus 
tugal. pad1pun b1sa d1 masukkan dengan cara mengis1nya dengan 
tangan kanan I k1n dengan sed 1k1t pad1 yang d1 lemparkan ke lubang 
tugal tad1. 

2. Seraung d1paka1 untuk menutup1 kepala agar tldak kepanasan dan 
t1dak kena huJan pada saat keg1atan menanam padi. seraung Pna 
agak kec1l. seraung wan1ta agak besar. 

3. Baku I ber1s1 pad1 yang b1asa d1bawa oleh kaum wan1ta dalam 
meng1s1 lobang tugal yang dibuat oleh kelompok pna terleb1h 
dahulu. ba1k kaum pna maupun wanita d1anjurkan memaka1 
seraung 

4. Dan ada JUga Lewang = ny1ru bahasa Kuta1 ialah untuk 
members1hkan pad1 yang ber1s1 dan padi yang hampalkosong 
dengan cara menamp1. kesemua propert1 1ni d1lakukan dalam 
keg1atan menan Jepen Behuma. 



Alat musik yang d1gunakan: 
1. Gambus 
2. Gendang/ketipung/ bedug dan simbal 
3. Sul1ng 
4. Cello/bas 
5. B1ola 
6. Tar/ rebana 
7. Penyanyi/vokalis 

Burung P i pit 
Lagu Tari Behuma 

Burung p1p!l, burung p1pit dipahumaan 
Bahinggap, bahinggap di tanglkai padi 
Diburu amun mandik lari jua 
D1jerat dengan tali d1tebak dengan batu 
Ndik Ia was datang pulang 

Burung p1p1t- burung p1pit datang se prana.an 
Mematok,1 benih-benih yang menguning 
Amun benih- amun benih tinggal tangkainya 
Tangkai merunduk-runduk. bulu lalu cabut 
Burungnya ka/angkabut 

Reff. Buru diburu admda. pipit me/ayang 
Buru d1buru admda p1pllnya hilang 



414 chaca. 

5 1 2 13 05 1 2 133351.312 

Notasi lagu Burung Pipit 
Karya : Aji Mirza Hakim 

Arr. Asrani 2014 

I 2 o 2 3 I 
Burung pipit burung p1pit d1pahu ma an bah~ng 

14 05431251413 .1301213 .512 
Gap ba hinggap di tangkai padi di buru a mun man 

133 4514 .. 140234324)312321312711 
01k Ia n JU a dijerat denganta/1 d1tebak dengan batu nd1kla 

1212413 .1 0 5 1 2 13 0512133351312 I 
Was datang pulang burung p1pit burungp1p1t datang sep, ranaan 

120223)40543)251413. )051213 051 
Mematok. 1 bemh bemh yang mengun~ng amun be mh a 

2 I 3 4 5 I 4 10 23 43 241312 321312 711 
Munbemh tJnggaltangka~nyaangkaJmerundukrundukpuhun lalu dicabutburung 

2 1 7 2 11 013 3 5 3 14 .3 2 2102 2 5 213 .. 01 
Nyaka/angkabut bu ru di bu ru ad1n da p1 p1t me Ia yang 

13 3 56 I 4 . 3 2 2 I o 2. 2 1 7 11 10 II 
Bu ru d1 bu ru adn da P' p1tnya hilang 

H. Kostum I paka1an Penan wan1ta: 
1 Baju kebaya 
2. Tap1h I Jarek yang d1balutkan ke p1nggang 
3. I kat kepala I tengkolok lbhs kuta1 I 

Kostum lpaka1an Penan pr1a: 
1 BaJu piama 
2. Ce lana kalo,an lse lutut) 
3. Sarung ikat pinggang 



DESKRIPSI SENI 

JEPEN 
TAJONG 

Teroptanya Tan Sa rung/ Ta;ong Samannda ada/ah d1 Ia tar be/akang1 oleh banyaknya 
order dan mmat dan para tamu yang datang ke daerah Samannda. m1sa/nya 

w1satawan, pe/ancong maupun tamu-tamu daerah / negara a tau kera;aan, tamu 
keraton kesultanan Kuta1 maupun tamu-tamu saat upacara ada! maupun festwal 
Mahakam yang mengmgmkan sarung/ ta;ong Samannda lnt, sehmgga penopta 

tan (Asrant/ merasa terpanggtl untuk membuat karya tan Jepen Ta;ong Samarmda 
sebaga1 Ianda bahwa merasa perlu me/estankan sentbudaya daerah peSISir 
seper/1 Tari.Jepen, maka 1/u tan lnt d1ben nama Tan Jepen Ta;ong Samannda 

/ta;ong=sarung/ Hal mimenurut saya dapat mengembangkan kreatwtlas gerak 
dan ;uga kreatw1tas pemus1k daerah untuk dapat menyesua;kan an lara tan dan 

mus1knya sesua1 tema/;udulnya. 



Maksud tan tni agar ta;ong/ 
sarung Samannda tni dapat 
dtpromostkan kepada settap 
orang yang datang ke daerah 
tnt dengan cara menankan tari 
Tajong Samannda dan adanya 
rasa tngtn tahu bagaimana dan 
dtmana pembuatan sarung I 
ta;ong Samannda tni yang tentu 
sa;a diproduksise;ak berpuluh
puluh tahun diSamannda 
Seberang disanalah lempalnya. 

Arti dan makna dari Tari Jepen Tajong Samarinda 

A. Tan= gerak. seni tan= gerak-gerak yang mdah atau gerak yang 
mengandung ni lai etika dan estetika lkeindahanl. 

B. Jepen = suatu nama gerak dan langkah kak i yang mempunyai 
hilungan tertentu seperti 

1. Langkah 4 
2. Langkah 8 
3. Balik 'h I putar v,J 
4. Balik penuh lputar penuhl 

Jadi dapal diarlikan bahwa : jepen ilu adalah tanan yang 
mengutamakan langkah kaki. 

Sedangkan Tajong adalah saru ng yang biasa dipakai para pna llaki 
lakd untuk sholat atau dipakai dirumah se telah pulang kerja se habis 
mandi dengan berbagai macam belang atau wa rn a, namun pada 
tulisan mi tentu yang digunakan sebutan sarung lenun Samarinda 
oleh penata tan dmamakan Tajong Samarinda sesuai judullagu 
yang diciplakan Abdul Syukur. Hal terkait dengan tarinya yakni Tan 
Jepen. yang memang berasal dari Tanah Kutai Pesisir panlai se bagai 
kala tajong diambil I disesuaikan tarinya, dimana jepen ini berasal 
dari Suku Kulai baik yang ada di hulu Sungai Mahakam lpedalamanl 
maupun Kulai yang ada dipesiSir. 



C ... Samannda · adalah nama salah sa tu kota yang ada d1 Prov1ns1 
Kal1mantan T1mur. Sa mannda sebaga1 1bu kota prov1ns1 yang 
letaknya dikel1 l1n g1 ole h kota -kota besa r yang ada d1 Kalt1m. oleh 
sebab 1tulah kota Sama rinda diJadikan se bagai ibu kola provins1 1n1. 

Penari Tajong (sarung I Samarinda 
1. Jumlah penan selalu genap b1sa d1lakukan : 
a. 2 pasang = 4 orang m1nimal 
b. 3 pasang = sedang 
c. 4 pasang = pada umumnya 

• 4 pasang penan 1n1 sangat 1deal untuk sebuah Tan Jepen. 
khususnya Jepen TaJong Samannda 1n1. halm1 d1karenakan beberapa 
pengalaman pentas I sajiannya selalu d1 panggung 1ndoor I panggung 
yang ada d1 dalam ruangan/ gedung pertunjukan akan tetap1 tidak 
menutup kemungk1nan bisa d1tankan secara massal d1 lapangan. 

4. Penjelasan: 
• 2 pasang artmya 2 orang pna + 2 orang wan1ta yang menan 
berpasangan. 

• 3 pasang art1nya 3 ora ng pna • 3 orang wan1ta yang menan 
membentuk komposisi dengan pola garapan bisa wan1la dengan 
kompos1smya b1sa Juga pria dengan komposis1nya a tau b1sa 
membentuk seg1 3 serta tentu saJa berpasangan 

• 4 pasang art1nya 4 orang pna + 4 wan1ta yang tentu saJd pada 
saatnya dapat membuat kompos151 yang berbaga1 macam pola 
lantainya. Sesua1 pola 1rama dengan mus1knya. 

• Semua pasangan penan Jepen TaJong d1atas selalu d11r1ng1 mus1k 
gambus dan perkus1 pendukungnya sepert1 gendang. bas dan alat
alat penunJang la1nnya sepert1 Tambonn cello dan tentu saJa dengan 
propert1 tan bernama Tajong/ Sa rung Samannda tad1 

Mu s1k Peng1r ng Tan Jepen TaJong Samarinda 
Para pemus1k peng1nng Tan Jepen Sa rung Tenun Samar1nda/ TaJong 
Samannda bequmlah 6 sampa1 dengan 9 orang termasuk vokal1s 
atau penyany' yang terd1n dan 

1. Pema1n Gambus 
2. Pema1n Gendang 
3. Pema1n Bedug dan S1mbal 
4. Pema1n Sulmg/ Serul1ng 
5. Bass/ cello 
6. Bass [cello[ 
7. Perkus1- Tambonng dan Tok - tok 
8. Vokal1s suara I 
9. Vokal1s suara 



155 • 413 
Sam a rm da 

I 2 3 
hor sa mpa 1 ke 

11 1 2 3 I 
neh mema kai 

I 1 11 0 1 

LAGU TAJONG SAMARINDA 
cip.Abd Syukur lsa 

Arr. Asrani ,SPd.MSi 
4/4, Riang ,(caca I 

4 2 3 I 1 7 1 3 I 2 
ter ke nal ka 1n ta JOngnya 

I 7 7 2 I 3 I 3 0 
UJung be nu a tu ha 

5 4 I 4 0 4 3 2 I 3 3 2 
nya laJong e tam tajong 

7 1 I 6 1 7 1 I 6 5 617 
nya taj ong as l1 d1 po lah u rang baha rl 

15 7 6 7 I 5 5 4 5 16 16 0 1 7 1 I 6 

12044 31 
dah ter so 

4 I 3 4 2 31 
mud a coco k be 

1 I 6 7 2 I 
ha ta lah nam a 

I 7 o 7 6 71 
laJong te 

1 I 6 6 11 
non berba gai co rak ra gam nya baek dikit dipakai hari bah a 

I 2 12 0 2 2 212 1 7 6 I 5 I 5 0 5 413 4 2 3 
gia dakleh grecek urang la ki memakamya dahd1 u ji dan co ba 

11 7 1 312 I 2 0 4 4 3 I 2 3 1 217 7 7 
Di mana mana mand1k kalah dengan tajong lua r be nu 

13 3055 413 42 311 12 3154 14045 41 
banyak hasel banyak art1 manta atnya bila 

13 3 2 1 I 2 3 2 1 I 2 1 • I I 
Tam maka1 ta JOng sama nn da 



Lagu Tari Jepen Sa rung (Tajong) Tenun Samarinda 

Samannda terkenal ka1n Tajongnya 
Dah tersohor sama p1 keujung benua 
Banyak hasi l, banyak arti manfaatnya 
TaJong Etam TaJong Hatalah nama 

Reff: TaJong asll d1polah urang bahan 
Tajong tenon. berbagai coraknya 
Baek dik1t dipaka1 hari bahagia 
Oak .... leh . gece k . 
Urang lak1 memaka1nya 

Dah d1 UJI dan coba d1man-mana 
Mandik kalah dengan Tajong luar benua 
Tua-muda cocok cene h memakainya 
Bi la etam memakai Tajong Samarinda 

Manfaat 
A. Manfaat Tarian 

1. Berguna untuk menyambuttamu Agung yang datang dari luar 
Benua ILuar Pulau Kalimantan! atau luar Prov1nsi . 

2. Di saj ikan pada saa t upacara perkawinan dan upacara yang lain
lain d1 kota Samari nda . Termasuk hari ulang tahun kota . 

B. Manfaat Sa rung (Tajong) 

1. Bisa dipakai sendiri di rumah sebagai sarana lselimut saat tidurl 
2. Bisa digunakan untuk upacara Perkawinan terutama dapat 

dipakai bag1 para pemil1k Hadrah 
3. Dapat digunakan untuk shola t ldul 'Fi tri dan ldu l Adha 
4. Dapat dibuat baju lengan pendek dan panjang atau dapat d1paka1 

dengan kam b1asa untuk modifikas1 para model. 

C. Tentu saja manfaat ke. 3 adalah membantu mempromos1 kan 
TaJong/ Sa rung Samarinda kepada para tamu undangan dan kepada 
dun1a luar umumnya. Agar mereka yang datang ke kota Samannda 
mengetahu1 bahwa d1 Samarinda itu ternyata ada produk sarung 
dan kain tenun yang tidak kala pentingnya untuk dijadikan oleh -oleh 
atau c1nderamata alias kenang-kenangan . 

PAKAIAN TARI JEPEN TAJONG SAMARINDA UNTUK WANITA 
Terbuat dari kain sa rung Samarinda. akan tetapi bisa juga Kostumnya 
terbua t dari kain sate n, namun propertinya tetap menggunakan kain 
Sarung Samarinda baik pria maupun wanita. Karena tari ini adalah 
kesen1an pesis1r. maka kostumnya t1dak Jauh bed a dengan Tan Jepen 
atau Japm yang ada di daerah lainnya. yaitu bernafaskan Islam. 
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DESKRIPSI SENI 

JEPEN 
(UMUM) 



A.PAKAIAN 
1.Pakaian Penari Jepen untuk Pria : 

Penan pr1a memaka1 baju Teluk Belanga , kemudian celana 
panJang sampa1 ke bawah dan bagian kepala penari pria memakai 
pesapu yang d11katkan pada kepala se rta bag1an p1nggang 
d1pasang sarung sekeliling pmggang, seperti melayu . 

2.Pakaian Penari Jepen untuk Wanita 
Bag1an bawah penari wanita memakai sarung dan bagian atas 
memakai baJU Kuta1, serta pada bagian pinggang dilingkarkan 
ka1n selendang . Bag1an kepala ram but d1sanggul kutai . 01samp1ng 
kanan sa nggul tersebut dipa sang kembang hidup. 

B.PROPERTI 
Propert1 untuk tan Jepen mi adalah : 

l.Panggung atau ruangan tengah atau se ramb1 untuk pementasan 
seluas sek1tar 6 X 8 m = 48 meter perseg 1. 

2.1nterior pangg ung diberi kain panJang atau selendang warna 
kun1ng yang d1pasang d1 empat sudu t liang panggung .t1ang 
d1balut dngan ka1n agar lebih mdah . 

3.Bila d1 dalam ruangan di depan pentas adalah pelaminan atau 
ranJang penganten dalam pesta perkawinan namun bila sunatan 
a tau ulang tahun d1 depan pentas untuk tempat duduk yang dih1as 
untuk duduk yang sunat atau yang ulang ulang tahun. 

C.ALAT MUSIK DAN PENDUKUNG 
l .Gambus 
2.Ket1pung 
3 .Gendang 
4.Perkusl kec1l dar besar 

Penan Jepen memperlengkapi din dengan aseson s seperti pec1 
rumba1 dan kam rangkap dan lain-lam. 

D.PERKEMBANGAN SENI TARI JEPEN 
Sen1 tan rakyat Jepen merupakan suatu spontan1tas dan kreas1 dari 
pada 1maJ 1nas1 dan ke1nginan atau aspirasi rakyat yang diungkapkan 
menJad1 suatu ekspres1 artistik dan ekspres i emos1 atas da sar dan 
desakan dan masyarakatnya. Pad a Jen1s tarian 1n1 tergabung tan
tanan dari suku yang mendiami di daerah pes isir/pa nta i Kalimantan 
T1mur yang bernafaskan Islam. Tanan rakyat Jepen ini terpengaruh 
oleh para pedagang dan Gujarat IT1mur Tengahl bernafaskan Islam. 
Tari 1n1 adalah tan pergaulan muda dan mudi . Pada masa sekarang 
tanan sen1 rakyat 1n1 d1tampilkan untuk meng1s1 acara-acara d1 
kampung atau pesta adat. Seni tan 1ni akan punah dan tersingkir dari 
peredaran pertunjukan rakyat dengan datangnya elektone tunggal, 
dangdut dan band 

E.ASAL MULA GERAK TAR I JEPEN 
Dalam tanan Kuta1 yang berjenis seni tari rakyat ini umumnya 
bersend1kan agama Islam yang dulunya dibawa oleh para penyebar
penyebar agama Islam ya ng datang dari tanah Arab. Kemudian 
masyarakat memben nama tanan tersebut dengan sebutan atau 
nama tan JEPEN. Kata Jepen dari bahasa Kuta1 yang artmya gerak 
tari 



sehmgga b1la seseorang menan maka 1a sedang bejepenan. Tan 
1ni berkembang d1 daerah panta1 sealur dengan penycbaran agama 
Islam ya1tu sealur perjalanan para pedagang dan GuJarat . T1mur 
Tengah. D1 daerah la1n tari Jepen disebut Jepun oleh masyarakat 
Kal1mantan Barat. Japmg oleh masyarakat Sulawesi, Japm oleh 
masyarakat Jakarta atau Jepm oleh masyarakat Sumatera. Malays1a, 
Singapura. Bruna1 dan As1a Tengah. 

F. FUNGSI-FUNGSI TARI JEPEN 
Fungs1 dan pada Jenis tar1 rakya t ini pad a jaman dulu merupakan 
suatu tan pergaulan muda dan mudi. m1salnya untuk memadu JanJI, 
berkas1h-kas1han dan sebaga1nya. Pada masa sekarang tanan sen1 
rakyat 1n1 d1pertunJukkan untuk acara-acara dan pada penyambutan 
tamu-tamu daerah. upacara-upacara perkaw1nan. dan untuk 
meng1s1 acara dalam han besar la1nnya. 

G. JENIS TARIAN RAKYAT JEPEN 
Ada pun Jen1s dan tanan-tanan suku Kuta1 yang bers1fat tan rakyat 
in1 terd1n dar1 : 

1.Tar1 Jepen secara umum 
2.Tan Jepen Tungku 
3.Tan Jepen S1dab1l 
4.Tan Jepen Tal1 
5.Tan Jepen Kreas1 

H. TOKOH SEN I TARI JEPEN KALIMANTAN TIMUR 
1. Drs.H.Said Karim 5. Drs.Asli Amin 9. Taviv S.Pd 
2. Nirma [alml 6. H. Hasan Basn,SE 10. K1sworo, Mpd 
3. M.Hatta 7. Nana 11. Sabran IJab BA 
4. Asrani S.Pd 8. Fat1mah 12. Ambo [Alml 

I. GERAK RAGAM SEN I TAR I JEPEN TRADISI 
Tarian Jepen yang ada di Kalimantan T1mur banyak sekal1 
persamaannya dengan tanan Jepen !Jepinl dan Malays1a, Sumatera 
Timur dan Kal1mantan Selatan. Tanan in1 d1kembangkan oleh suku 
suku Kuta1 dan suku-suku Ban Jar yang mend1am1 pada daerah 
pesis1r Kalimantan Timur. dan merupakan tarian pergaulan . 

. Ragam 1: 
Berjalan dengan langkah kak1 harus dimulai dan kak1 kiri. kanan. k1r1 
lagi dan tutup kak1 kanan. dengan hitungan ... . .... [1 X 31. 

1.1.Gerak awal 
Jalan b1asa dengan dimulai langkah kaki kin kemud1an ditutup 
kak1 kin... .. ............ [1 X 31. 

1.2.Ragam 2 
Berbalasan dalam ragam dua. lakukan putar d1tempat dengan 
berbalas-balasan. Berbalas-balasan yang d1mula1 dengan balik 
kanan kemud1an balas bal1k k1ri dan terakh1r bal1k kanan. Semua 
langkah dalam berbalas-balasan memakai hitungan 
[1 X 31. Bal.k d1tempat dengan h1tungan.... . [1 X 3 
I. d1mula1 dengan kak1 k1n dan sesudah 1tu kembal1 ke asal 
mula dengan menggeser kaki kiri kemudian Jalan dengan 
hitungan.. .. .. I 1 X 3 I. 



1.3. Gerak Ragam 3 
Jalan serong dengan putar d1tempat secara be rbalas-balasan dahulu 
lsama sepert1 ragam 21. kemudian setelah melakukan gerakan ke 2. 
Jalankan dengan cara Jalan serong k1r1lag1 dengan kak1 sela1t .. [1 X 31. 
Gerakannya adalah: 

1.3.1.Gerak 1 
Putar d1tempat dengan berbalas-balasan dengan hitungan. [1 
X 31. 

1.3.2.Gerak 2 
Kemud1an Jalan kesampmg k1ri dengan kaki selait. kemudian 
Jalan kesampmg kanan dengan kak1 selait. Kemudian kek1n lag1 
.. I 1 X 31. 

1.3.3.Gerak 3 
Kemud1an putar ditempat dengan berbalasan kemudian ulangi 
dengan kak1 sela1t seperti semula. 

1.3.4.Gerak 3 
Kemudian putar d1tempat dengan berbalasan kemudian ulangi 
dengan kak1 sela1t sepert1 semula. 



08 

09 



DESKRIPSI SENI 

TAR I 
HUDOQ 

Topeng salah satu hast/ karya dan cabang sent rupa Ieiah dtkenal manusta se;ak 
berabad-abad yang lalu 

Ban yak ah/1 mnyebutkan bahwwa kemungkman sent topeng lahtr. tumbuh dan 

berkembang dimula1 se;ak awal manusta mengenal kebudayaan. 



Salah satu pendapat menyatakan 
hal tersebut: 

.. Lukisan d;nd;ng gua dengan 
lema perburuan dan peperangan 
dan zaman batu dapat 
men;elaskan adanya kebiasaan 
pemaka; topeng sebagaimedia 
peragaan dalam berbaga; 
upacara "(Nyoman Tusan dan 
Wiyoso Yudoseputro, Topeng 
Nusantara, h. !2/ 

Mengena1 asal usullopeng h1ngga sekarang masih menJadl bahan 
kaJian bag1 para pakar, kapan dan dimana mula-mu la sen1 topeng 
dibuat dan dipergunakan mung kin akan tetap menjad1 m1sten yang 
tak lerjawab . Namun demikian melihal berbagai corak dan gaya 
penampilan dari bentuk-bentuk topeng tradisional diharapkan dapat 
menangkap fenomena perkembangannya. Dari fenomena-fenomena 
perkembangan seni topeng diharapkan dapat mengkaj1 b~ngka1 budaya 
yang mendasari penciptaanya 

Indonesia sebagai wilayah kesatuan, secara geografis terdiri dari 
ribuan pulau yang didiami oleh berbagai suku/ etnis. Dari etnis-etnis 
yang ada mas1ng-masing memilk1 latar belakang dan b1ngkai budaya 
serta pola pikw yang berbeda 

Dengan perbedaan latar belakang latar belakang dan bingkai budaya 
serta pola pik1r tersebut maka tebentuklah perilaku dan sistem 
sosial yang berbeda diantara masing-masing etnis. Dem1k1an pula 
dalam kesenian, karena proses dan has1l karya seni merupakan 
pengejawantahan dan pencerminan dari totalitas kehidupan 
penciptaanya maka bentuk- bentuk penampi lan karya sen i menjadi 
beragam pula. 

Kemudian pada perkembangan selanjutnya , dari berbagai 
perbedaan dan beraneka ragam berntuk tersebut yang seca ra 
kons isten dipertahankan oleh etnis tertentu yang secara konsisten 
dipertahankan oleh etnis tertentu. Dan hal yang demikian akhirnya 
terciptalah suatu ciri khas dari kesenian etnis tertentu sehingga 
menandai sifat-sifat tradisional bentuk kesenian tersebut. 

Seperti kita lihat pada penampilan bentuk seni topeng dari suku dayak 
Kalimantan Timur. Topeng-topeng dari di daerah ini mem1lki corak 
sangat un1k dan khas yang akan membedakannya dengan has1l sen i 
topeng dan daerah lain. Dalam hal penggambaran wajah/ ekspresi 
misalnya, Nyoman Tusan dan Wiyoso Yudoseputro mengatakan: 

"ekspres1 raut muka Topeng Hudoq dari suku dayak tersebut 
mempunyai arti magis yang terpengaruh dalam suasana upacara" 
[Topeng Nusantara, h. 12 I 

Sekarang sejauh manakah Topeng Hudoq dari suku dayak bahau ini 
mampu menghadirkan suatu nilai/ gagasan 7 penulisan ini berusaha 
mengkaji leb1h jauh dan mendalam dengan mangadakan penelitian 
yang seksama guna memperoleh gambaran tentang nila1 dan arti 
serta pesan-pesan dari topeng -to peng tersebut. 

2. Pembatasan Masalah 
Untuk menghindari kaburnya permasalahan yang sebenarnya 
dan guna menentukan langkah yang tepat. penelit1an 1n1 akan 
memfokuskan perhatiannya pada segi visualisasi dari bentuk 
topeng hudoq suku Dayak Bahau di Kalima ntan Timur. 

3. Rumusan Masalah 
Guna mendapatkan gambaran yang jelas dalam kegiatan penelit1an 
nantinya, dalam bab ini diajukan beberapa rumusa n masalah 
sebagai berikut : 



3.1. Bag 1mana latar belaka ng penciptaan topeng hudoq dari suku 
Dayak Bahau? 

3.2. Bagatmana bentu k visu al topeng hudoq dari suku Dayak Bahau? 

3.3 Pesan dan n1la1 apa yang dapat ditangkap dalam pengamatan dan 
penghayatan v1sual terhadap topeng Hud oq dan suku Dayak Bahau. 

4. Tujuan Penelit ian 
Penel1t1an atau penuli sa n secara umum bertujuan un tuk mengetahui 
lebth mendalam tentang topeng trad1s1onal Hudoq dari su ku Dayak Bahau 
d1 Kaltmanta n Timur. Adapun secara khu sus penulisan ini bertujuan 
antara la1n 1alah : 

4.1. Untuk mengetahu1 latar belakang penciptaan topeng Hudoq dari 
su ku Dayak Ba hau. 

4.2. Untuk mendapatkan kejelasan mengenai visualisas1 bentuk topeng 
Hudoq 

4.3 Bentuk mendapatkan informasi obyektif dari pada penghayat topeng 
Hudoq, ba tk para pa kar se nt, kritiku s maupun masyarakat awam 
dalam membenkan peni la ta n terhadap topeng Hud oq. 

5. Manfaat Penelitian 
Has1l penel1t1an yang berupa pengertian yang mendalam tentang Topeng 
Hudoq 1n1 d1 harapkan dapat memperluas ca krawala baru dalam bidang 
kesentrupaan khususnya seni topeng, antara lain. 

5.1. mentngkatkan daya aprestas t masyara kat mengenai seni 
topeng tradtstonal. 

5.2 Dapat memanctng krea ttfitas untuk menmgkatkan gaga san 
yang 1novatif bagi generasi mendatang . 

5.3. Menambah bahan kepustakaan tentang se nt Topeng Hud oq 
dan suku Dayak Bahau d1 Taman Budaya Kaltim, serta dapat 
dtmanfaatkan sebaga i da sa r peneli tian se lanjutnya . 

6. Penjelasan Varia bel 
Vanabel sebaga1 sua tu fak tor yang akan menenlukan se ltap gejala yang 
akan dttel1l1, yang dapat dijadikan ciri khusus dari penelitian ini dijelaskan 
sebaga i benkut · 

6.1. La tar Belakang sosta l suku Dayak Bahau di Kalimantan Ttmur 
6.2. Latar Belakang penc iptaan Topeng Hudoq dari 

suku Daya k Ba hau. 

o Konsep sos1al suku Dayak Bahau dalam berolah rasa/ berkesenian . 
o Konsep yang dtterapkan untuk mewujudkan Topeng Hudoq. 
o Tema yang dtangkat kedalam bentuk- bentuk seni Topeng Hudog. 



6.3. Bentuk v1sual Topeng Hudoq dan suku Dayak Bahau 
o Bahan yang d1gunakan untuk mewujudkan Topeng Hudoq. 
o Tekn1k yang d1terapkan untuk mewujudkan Topeng Hudoq. 
o Pnns1p-prins1p desain dan pengorgan1sasian elemen rupa. 

yang menyangkut propors1, anatom1, warna tekstur dsb. 

6.4. Pesan dan n1la1 yang dapat d1tangkap dari pengamatan dan 
penghayatan terhadap topeng-topeng Hudoq yang menyangkut · 

o Dasar-dasar yang dipaka1 oleh para pakar dan pengamat dalam 
memberikan penul1san 

o Hasil pen1la1an para pengamat serta kes1mpulan menyangkut 
beberapa seg1 antara la1n : seg1 ars1tek. seg1 estet1k, dan seg1 
f1losof1s. 

7. Metodologi 
Dalam ura1an ber1kut dljelaskan mengena1 metode dan cara yang 
d1terapkan dalam kegiatan penel1t1an ini sebagai benkut : 

7.1. Lokas1 
Penel1t1an 1n1 d1lakukan di dua tempat yaitu kota Madya Samannda 
dan Kabupaten Kuta1 Kal1mantan Timur. 

7.2. Bentuk/ strateg i Penel1t1an 
Karena permaslahan yang akan d1tel1t1 mengena1 n1la1 kebagusan 
dan keberhargaan [goodness dan worth] dar1 topeng-topeng Hudoq 
dari suku Dayak Bahau, maka strategi atau bentuk penelitian ini 
adalah desknpt1f kual1tatlf dengan pendekatan knt1k hollstik. Hal 
ini d1harapkan dapat member banyak 1nformas1 kualitat1f dengan 
d1sknps1 yang penuh nuansa. 

7.3. Sumber Data 
Sumber data dan penel1t1an 1n1 terdin dan dua Jen1s 1alah : 

7.3.1 Data lnformatif 
Sumber data ini mencakup · 

o lnforman, ya1tu narasumber yang akan d1mmta1 
keterangan mengena1 topeng Hudoq. 

o Bp Bayau sebagai seniman/ pakar topeng Hudoq 
o Sdr Martinus Pembuat Topeng Hudoq 
o Kepustakaan, dalam hal1n1 data d1peroleh dan art1kel/ 

tulisan mengenai Topeng Hudoq dan suku Dayak Bahau 
antara lam : Buku. Majalah. Katalog dsb. 

7.3.2. Data V1sual 
Data 1n1 d1peroleh dan bentuk v1sual topeng - topeng Hudoq, 
pencarian sumber 1ni dilakukan diloka s1 penelitian 



8. Teknik Pengumpulan Data 
Sesuat dengan sumber data yang akan dtman faatkan maka tekntk 
pengumpulan datanya dtlakukan dengan cara : 

8 1. Wawancara 
Cara tnt dtlakukan terhadap narasumber yang telah disebutkan 
dan guna memperoleh data yang lengkap serta mampu 
mengorek keJUJurannya maka teknik ini dilakukan dengan cara 
yang longgar. 

8.2. Observast 
Can tnt dtmaksudkan untuk memperoleh data emptrik dan 
obyek yang dttelttt denganmengadakan peneltttan langsung 
dtlokast Guna kelancaran analtsa formalnya perlu dilakukan 
pendokumentastan 

8.3. Dokumentast 
Cara 1n1 mengandung pengertian tekn1k pencarian data dan 
sumber yang berupa dokumen baik dan tulisan maupun sketsa 
rancangan/ desatn yang ada kattannya dengan bentuk topeng 
Hudoq dart suku Dayak Bahau. 

9. Teknik atau Model Analisis 
Karena strategt yang dtgunakan dalam penelttian tni adalah 
desknpttf kualttattf maka dtgunakan model analtsts kualitatif 
dengan pendekatan knttk holisttk adapun struktur pendekatan 
knttk holisttk tnt dapat disajtkan sebagat bertkut: 

9.1 Tahap Desknpst Latar belakang 
o Latar Belakang sosial dan kehidupan komunttas suku Dayak 

Bahau. 
o Dasar-dasar pemtktran dan proses penciptaan sent Topeng 

Hudoq 

9.2. Tahap Analtsa Forma l 
o Yattu pembahasan masalah kesatuan hubungan antara 
elemen rupa yang mendukung bentuk vtsual Topeng Hudoq 
secara keseluruhan sebagai satu kesatuan lunityl. 

9.3. Tahap lnterprestas1 
o Tahap ini merupakan penggabungan desknpsi dan analisa 
yang menyangkut tentang tst karya seni atau pesan yang 
dtkandungnya, yang merupakan pernya taa n nt lai dari karya 
seni sebagat suatu kesatuan IUnttyl. 

9.4 Tahap Sintests 
o Yaitu merupakan stntesis dalam kesimpulan dan samua 
tafstran pad a tahap sebelumnya. Dalam hal tnt ada 
kemungktnan dtperoleh hasil yang sama dengan apa yang 
dtnyatakan 

Untuk membantu kelancaran proses analisanya akan digunakan 
model analtsts tnterakttf, yaknt penulis selalu bergerak diantara empat 
komponen termasuk proses pengumpulan datanya model anal tsts 
mteraktif tni dapat dtgambarkan denga skema sebagi siklus dalam 
pengumpulan datanya 



BAB II 
KEBUDAYAAN DAN KESENIAN 

1. Pengerllan dan Kebudayaan dan Kesenian 
Sebelum kita melangkah pada permasalahan yang sebenarnya 
mengena1 topeng trad1s1onal Hudoq dari Suku Dayak Bahau. terleb1h 
dahulu k1ta bahas mengenai pengertian kebudayaan dan kesen1an. 
Dalam bukunya "Kebudayaan mentalitas dan Pembangunan" 
Kuncaranmgrat menJelaskan : 

"kata kebudayaan berasal dan kala Sansekerta budhaya. 1alah 
bentuk Jarnak dan Buddhi yang berarti budi a tau akal. Dem1k1an 
budaya 1tu dapal d1artikan hal -hal yang bersa ngkutan dan dengan 
budi dan akal". IKeb. Mental1ta s dan Pembangunan. h. 91 

Ura1an tersebut membawa pengert1an bahwa kebudayaan 
menyangkut masalah pengembangan budi dan akal. 

Leb1h lanJul dijelaskan bahwa kebudayaan yang dalam 
bahasa mggrisnya Culture berasal dari kata Latm colore yang 
berart1 mengolah/ mengerjakan tanah atau bertani. Dari kala ini 
berkembanglah pengertian bahwa kebudayaan/ cul ture adalah 
segala daya dan usaha manus1a untuk merubah alam. 

Kemud1an para ahl1 sosiolog1 mengemukakan bahwa kebudayaan 
telah menyerta1 manusia sejak lahir. 
"Keudayaan adalah seluruh total dari pikiran, karya dan 
hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurinya, 
dan yang karenanya hanya bisa dicetuskan setelah suatu 

proses be/ajar berlangsung bagi manusia". {Kebudayaan 
Nentalitas dan Pembangunan, h. 11 

Secara umum dapat dikatakan bahwa kebudayaan adalah se luruh 
akt1v1tas manus1a secara total untuk mempertmgg1 deraJal manusia. 
kemud1an leb1h lanJUt Kebudayaan diartikan secara leb1h sempi t 
sebaga1 .... seluruh pikiran. karya dan hasil karya yang memenuhi 
hasratnya akan kemdahan" IKuncaraningral 19741 dengan smgkal 
diart1kan bahwa kebudayaan adalah kesenian. 



Benarkah kebudayaan adalah kesenian, dan apakah hanya hal-hal 
yang memenuhi hasrat keindahan saja yang dapat dise but sen i? 
Sejak ratusan tahunyang lalu hmgga sekarang belum ada satu 
kesepakatan dalam mendeftn tst kan tentang pengerttan se nt, bahkan 
pengerttan sent ttu sendtrt JUStru se makin berkembang se trtng 
perkembangan pola ptker manusia. Untuk mendapatkan suatu 
pendekatan pengerttan seni, manlah ktta simak pendapat -pendapal 
bertkut : 

o Sent atau kesentan adalah meliputi penciptaan segala hal atau 
benda-benda yang karena kemdahan bentuknya senang orang 
melthat atau mendengarnya. I W.Van Hoeve I 

o Sent adalah kegtatan manusta yang mereflekst realttas 
kehtdupandalam suatu karya, yang berkat bentuk dan tsi nya 
mempunyat daya membangkttkanpengalaman terten tu bagi orang 
latn. I Ahdtat K. MtharJa) 

o Seni adalah alal buatan manusia untuk .menimbulkan efek-efek 
psikologts atas manusta latn yang melihatnya yang mencakup 
pengamatan, pengenalan dan imajiasi, baik yang rastonal maupun 
yang berstfat emostonal. I Thomas Munro I 

Dart beberap pendapat dtatas dtsimpulkan bahwa secara garis besar 
sen t adalah merupakan sala h sat u bag tan atau hasil dart kebudayaan. 

2. Hubungan dan Keindahan 
Pada perkembangan selanjutnya orang seringkali mengatakan 
bahwa sentt tdenttk dengan keindahan. Hal sepertt ttu dapat 
dtmaklumt karena orang se trtng mengattkan an tara seni dengan 
selera dan kemdahanlah yang selalu dapal memenuhi tuntutan 
manusta. 
Sekarang bagatmana sebenarnya hubungan seni dengan ketndahan 
ttu? Ketndahan sebenarnya hanyalah sebagian dart pengalaman 
sent Untuk mendapatkan pengertian yang jelas hubungan antara 
sent I art I dengan kemdahan I beatuty I dan isttlah estetika. 

'kat a aesthests berasa/ dan bahasa Yunam dan berarlt: pencerapan, 
persepst. perasaan, pemandangan. Kala tni untuk pertama kalt dtpakat 
oleh Baumgarten (7763/. seorang filsuf Jerman untuk menunjukan 
cabang ftlsafat yang berurusan dengan seni dan keindahan ... 
{Dick Hartoko 198' /. 

lsttlah estetika akhirnya dttertma sebagat nama/ cabang filsafat 
yang mempermaslahkan keindahan. Estetika sebagai filsafat yang 
mempermaslahkan ketndahan. Estetika sebaga i ftlsafat sangat 
berbeda dengan sams dalam menganalisa suatu karya seni. 
Pendekatan analtsa tlmtah yang diterapkan sa ins untuk seni hanya 
memusatkan perhattannya pada sebagian kenyataan yang disebut 
ketndahan. Estettka JUstru melt hat aspek ketndahan dalam hubungan 
yang menyeluruh, terutama dalam hubungan manusia sebagat bentuk 
yang utuh dan bulat dal sa tu kesatuan lunttyl. 



Pada perkembangan benkutnya Edmund Burke Feldman 
mengemukakan : 

·: .. Aesthet1cs here 1s confined tpo quest1on abautthe way perceptiOn 
occurs and 1s orgamzed 1n the expenence of art. I Estet1ka d1sm1 
d1batasipada hal-hal mengena1 cara ter;ad1nya pengamatan
pengamatan terpadu dldalam pengalaman Sen! r I Suryo Surapyo 
/984/ 

Oari hal-hal atau pengertian tersebut diatas, para ahl1 dewasa in1 
cenderung mengaba1kan batasl batasan antara estet1ka dan sen1. 
Kembali kepada pengert1an sen1 sebaga1 hasil kebudayaan, sen1 
mas1h d1abg1-bag1 lag1 menJadl beberapa cabang antara lam : sen1 tan, 
sastra , mus1k. sen1 rupa dan sebagamya. 

3.SeniTopeng 
01tinjau dan seg1 perwujudannya sen1 topeng merupakan salah satu 
hasil karya sen1 rupa yang menghadirkan bentuk -bentuk wajah 
manus1a maupun b1natang. 

01 lndones1a pada umumnya sen1 topeng d1kelompokan sebaga1 
bentuk/ hasil karya sen i trad1 s1onal. Hal demikian se baga1 bentuk/ 
has1l karya sen1 trad1s1onal. Hal dem1k1an b1sa d1paham1 karena pada 
mulanya pec1ptaan dan pembuatan topeng mem1l1k1 konseps1 yang 
bersifat tellg1o mag1s. 

"pada mulanya topeng tempta berdasarkan gagasan yang 
bers1fat releg1us merupakan salah satu sarana atau med1a untuk 
melaksanakan ntus pemuJaan terhadap nenek moyang, kepercayaan 
seluruh lap1san masyarakat Indonesia pada zaman dahulu". I Aneka 
Ragam Khasanah Budaya Nusantara, h. 1851. 

Pada perkembangannya selanJulnya masmg-mas1ng daerah 
diseluruh Indonesia mengalam1 akulturasi sesua1 tmgkat kemaJuan 
dan perubahan zaman dan masyarakat pendukungnya Oampak 
akulturas1 budaya tersebut sen1 topeng d1beberapa daerah mengelam1 
tmgkat perkembangan yang berbeda. Leb1h Jauh lag1 perkembangan 
se ni topeng ba1k dari seg i konseps1 maupun bentuk akh1rnya juga 
membawa perubahan fungs1 maupun kana I N1la1nya I. 

Namun dem1k1an k1ta mas1h bersyukur karena sampa1 saat 1n1 
masing-masmg daerah dan etn1s pendukung se n1 topeng mas1 h 
mampu mempertahankan pola-pola trad1s1onal topeng sebaga1 
s1mbol-s1mbol keh1dupan 

'Menurut keprcayaan setempattopeng mi berasal dan roh hal us 
dengan bentuk muka burung enggang ... I Bayau, 7997 I 



4. Permasalahan Seni Topeng 
K1ranya perlu k1ta sadari bersama bahwa kehad1ran sen1 topeng 
adalah kehad1rran symbol dan mla1-mla1 keh1dupan manus1a secara 
total. Kehad1ran se n1 topeng sebagai sym bol yang menghadirkan 
mla1 keh1dupan mencakup beberap aspek sepert1 m1sanya · 

Topeng sebaga1 karya sen1 rupa 
Topeng sebagai karya seni ge rak/ tan 
Topeng sebaga1 karya sen1 drama dsb 

Dalam hal1n1 k1ta bahas permasa lahan sen i topeng dan sapek sen1 
rupa Berb1cara masalah sen1 topeng bentuk dan 1s1 merupakan hal 
yang sangat un1versal. sepert1 halnya sen1 yang lam. 

4.1 Bentuk 
Dalam tlnJauan seni pengertlan dan ma kna bentuk sa nagatlah 
luas sepert1 halnya penegert1a n sen1 1tu send1n. Namun dem1k1an 
secara gans besar ada 2 [dual hal yang sangat hak1k1 dalam 
masal h bentuk. 

4.1.1. Bentuk sebaga1 WUJUd ya1tu pernyataan bentuk yang bers1fat 
obyektlf. Bentuk 1n1 senng d1istilakan dengan v1sual form 1alah 
bentuk kul1t luar dan sebuah karya sen1. 

4.1 2 Benluk sebaga1 has1l perseps1 dan 1nterprestas1 salam sualu 
pengamatan dan penghaya lan lerh adap karya se ni . Benluk 
1n1 d1kenal dengan 1st1lah struktur esletlka sebaga1 pernyatan 
subyekt1f 

J1ka dlllnJau dan proses penc1ptaan sen1, lSI merupakan hasil akh1r 
yang d1capa1 den1man dalam berkerya sebaga1 tuangan dan seluruh 
keh1dupan perasaa n dan jiwawnya. 

D1t1nJau dan seg1 pengamalan dan penghayatan karya sen1, 1s1 
merupakan kesan terakhir ya ng dapal ditangkap dari pengamalan/ 
penghayatan lerhadap slruktur estetlk. 

Dan uraian-ura1an d1 atas member pengerlian bahwa bentuk dan 
lSI selalu had1r bersamaan dalam suatu karya sen1 sebaga1 unsur 
pendukung kesatuan lun1tyl dan keu luhan n1la1. Oengan dem1k1an 
benluk dan 1s1 sangat era t ka1tannya dengan nda1 dan makna sebu ah 
karya sen1 

Dalam permasalahan bentuk dan is1 Suryo Su raj1yo mens1t1r 
pernyalaan Edgar De Bruyne sebga1 berikut : 

.... .Jtka orang memberantkan dm beltltk to/ak dan karya 
sent yang kongknt yang benar merupakan satu kesatuan yang htdup 
dtmana 'bentuk ·dan "tst" merupakan kedua aspek yang haktkt dt 
dalam kearuan tersebut, maka 'bentuk .. san 'ist" tak dapat dt!epaskan 
satu dengan yang lam .. !Dasar Dasar Sent. h. 46/ 



5. Elemen Dasar Seni Topeng 
Sebaga has1l karya sen1 rupa sen1 topeng mem1l1k1 elemen-elemen 
dasar d1sebut dengan elemen visual sebaga1 unsur pendukung 
penamp1lan bentuknya antara lain : 

5.1. Garis 
Dalam pembahasan karya seni rupa dalam hal1n1 san1 topeng . 
gans adalah merupakan ala yang sangat fundamental dalam 
pembabaran ekspresi. Begitu penting peranan gans bag1 
keberhas1lan ekspres1 sehingga seorang penya1r dan juga 
peluk1s dan lnggris W1ll1am Blake 11757- 18271 mengatakan : 

· baga1mana k1ta membedakan suatu muka a tau ekspresmya 
dan muka yang lam. apabila tidak lewat gans gans luarnya 
beserta l1ku lekuk dan geraknya yang t1dak terh1ngga 
banyaknya .. "IDasar Dasar Seni. h. 49) 

5.2. Bidang 
Dalam mengespres1kan suatu gagasan lewat karya sen1 rupa. 
terutama sen1 rupa yang bersi fat t1ga sen1 rupa. terutama 
sen1 rupa yang bersifat tiga dimen s10nal sepert1 topeng, 
pemanfaatan dan perwujudan bidang akan terasa leb1h nyata 

B1dang dalam seni rupa t1ga dimensi sepert1 topeng sela1n 
merupakan pernyataan volume secara nyata laktuall m1salnya : 
b1dang datar. b1dang cembung lbentuk tojolanl. b1dang cekung 
llekukanl. 

Keberhas1lan ekspres1 atau bentuk fmal adalah penggunaan 
pnns1p pnns1p kompos1si yang mengontrol penyusunan b1dang 
satu dengan b1dang yang la1n dan juga dengan elemen -elemen 
la1n. 

5.3. Warna 
Penggunaan warna dalam seni topeng sangatlah pentmg 
karena warna merupakan salah satu elemen yang sangat 
ekspres1f karena kwal1tasnya. Warna pada topang merupkan 
symbol yang mampu mewaki l i karak ter penokohan . 
.. Warna leb1h banyak berhubungan dengan w1layah affekt1f dan 
pada w1layah kogn1t1f, leb1h langsung berhubungan dengan 
rekasi emosiona l .. ISuryo SSurajiyo, 1985) 

5.4. Tekstur 
Karena topeng merupakan salah satu hasil sen1 knya uk1r. 
maka penggarapan tekstur dirasakan sangat aktual. 

"Tekslur dibalas1 sebagai rasa permukaan dari sualu obyek alau 
penggambaran dan sdal permukaan. Dengan rasa permukaan 
dimaksudkan apabi/a permukaan ilu diraba akan lerasa secara nyala 
sifal permukaannya. Teks lur semacam ini disebul lekslur aktual" I 
Suryo Sura;iyo, 1985/. 

Unluk lekstur yang sdalnya visual da/am penampilan benluk lopeng 
mungk1 kurang d1ekploilik karena lekslur 1r11 bersdal ampner seperl1 
misalnya pada /uk1san :gam bar kulit ;eruk akan berbeda dengan 
gam bar bolo/ kaca Ida/am perasaan /ba l1nl 



6. Penggubahan bentuk seni topeng 
Ada 1stllah dalam bahasa lat1n ··Art homo add1tus nature·· yang 
berarti sen1 adalah alam yang ditambah oleh manusia. Dengan 
1stllah tersebut d1s1mpulkan bahwa sebuah karya sen1 I yang 
representative sekalipun I akan selalu berbeda daro obyeknya yang 
nyata. Dengan beg1tu hasil karya sen1 [khususnya topengl selalu 
mengalam1 perubahan bentuk. 
Ada tiga macam penggubahan ben tuk yakni : 

6.1. Distorsi 
Yang dimaksud 15t1lah d1stors1 adalah suatu usaha untuk 
perubahan bentuk obyek dengan tuJuan lebih menonjolkan 
kara kteristiknya. 
Dalam hal1n1 sen1 topeng sebaga1 penggambaran tokoh tokoh 
tertentu banyak memanfaatkan perubahan bentuk d1storsi 1n1. 

6.2. Deformasi 
Perubahan 1n1 b1asanya d1maksudkan untuk mengubah bentuk 
yang cenderung untuk mendapatkan bentuk yang d1dukung 
oleh balans lkese1mbanganl dan harmoni [kese larasanl. 
Pada sen1 topeng hal1n1 mungk1n dilakukan dengan 
mengeksplo1tas1 bentuk bentuk s1metr1. 

6.3. Stylasi 
Ya1tu penggubahan bentuk dengan tuJuan untuk mendapatkan 
kesan ntm1k, m1salnya bentuk 1kal s1tran. atau rekals1tran. 
Pada sen1 topeng penggubahan 1n1 nampak ukel/ ul1r sebaga1 
penggambaran ram but a tau motif motif ikal sebagai ornamen 
waJah topeng hudoq m1salnya. 

7. Media/ Bahan dan Teknis Pengerjaan Seni Topeng 
7.1. Media 
Yang dimaksud dengan med1a adalah bahan yang d1gunakan 
untuk meWUJudkan suatu gagasan kedala suatu bentuk seni 
topeng. Dalam hal1n1 med1a/ bahan merupakan transformasi 
bentuk idiil kebentuk visual maka topeng takkan terwujud 
tampa med1a. Macam -macam med1a untuk pembuatan topeng 
antar la1n med1a I bahan merupakan salah datu aspek mater11l. 
Karena pada hakekatnya karya sen1 adalah me,-upakan 
transformas1 bentuk idiil ke bentuk v1sual maka topeng takkan 
tewuJud tanpa med1a . Macam-macam med1a untuk pembuatan 
topeng antara la1n , karet. logam, kertas, plast1k. kayu dsb. 

7.2. Teknis 
Yang d1maksud dengan teknis adalah suatu cara pengerJaan 
atau pembentukan dar1 bahan yang mas1h mentah menJad1 
suatu bentuk baru sesua1 yang diharpakan. 

Karena med1a a tau bahan memll1k1 karakter yang berbeda maka 
dengan sendirinya t1ap bahan JUga memil1k1 keterbatsan tekn1snya 
masing masing. Seperti m1salnya : Logam s1fatnya padat dan keras. 
lelah Jika kena panas dengan suhu tertentu dengan begitu tekn1s 
pengerJaan yang mudah/ tepat adalah cor/ luang pan as. Beg1tu Juga 
kayu karena s1fatnya padat, lunak, mudah pecah terbakar Jlka kena 
panas maka teknik pengerJaan yang tepat adalah dengan teknik ukir 
misalnya atau tempel menempel dengan lem [assembel~ngl dsb,. 



BAB Ill 
HUDOO TOPENG TRADISIAONAL DAYAK BAHAU 

latar Belakang SeJarah, Kebudayaan dan Penciptaan Topeng Suku 
Dayak Bahau. 
Suku Dayak Bahau adalah merupakan salah satu anak suku Dayak 
Kalimantan yang dianggap sebagai penduduk asl1. 
Sejarah mengenal asal usul dan perkembangan suku Dayak pada 
umumnya, telah dimulai sejak berabad abad yang lalu sebagai 
imigran dari daratan Cina Selatan. 

··gelombang 1m1gran dari Yunnan ke Kalimantan. yang akhirnya 
melahirkan suku bangsa Dayak, berlangsung dalam kurun waktu 
panJang. Mereka kemudian oleh paul dan Friyz Saras1h dibedakan 
kedalam Melayu-Proto DAN Melayu-Deutro. Perbedaan ini 
menunjukan gelombang perpindahan mereka : gelombang pertama 
berlangsung sekitar 300 SM !Brain Harrison. 196-81. a tau zaman 
Neolithikum. Adapun gelombang yang menyusul kemudian sudah 
berbudaya logam. Mereka ini kemudian hari dikenal dengan Suku 
Dayak ... I Kebudayaan Dayak- aktualisasi dan Transformasi. h.1 04 I 

Menu rut para ahli diperkirakan kelompok pengembara dari Yunnan 
berjalan melawati Vietnam. Indo Cina, Malaysia dan kemudian 
menyebar kepulauan Nusantara . 

Perpindahan itu d1perkirakan terJadl saat laut mas1h dangkal yakni 
pada zaman es lglaciall. sehingga dengan rakit dan perahu kecil 
tidaklah sulit untuk melakukan pelayaran. Pada perkembangan 
selanjutnya imigran dari Yunnan yang menetap dan mendiami pulau 
Kalimantan dianggap sebagai penduduk atau asli dengan sebutan 
Dayak. 

Suku Dayak d1 Kalimantan tebagi dalam beberapa kelompok lanak 
sukul yang secara garis besar adalah : 

Suku Dayak Ngaju. 
Suku Dayak Punan. 
Suku Dayak Klemantan, 
Suku Dayak Ot Danum, 
Suku Dayak Murut. 
Suku Dayak Apo Kayan dan 
Suku Dayak lban. 

Suku Dayak yang menetap dan mendiami daerah Kalimantan Timur 
adalah Suku Oayak daro Apo Kayan yaitu Suku Kenya h. Kayan dan 
Bahau. 

·· .. .suku Dayak d1kelompokan ke dalam enam kelompok besar I 
Lontaan, 1975: 491. yaitu: 

1 Kenyah. Kayan dab Bahau ya ng men diami daerah Kaltim 
2. Ot Danum yang umumnya mendiami daerah Kalteng 
3. Klemantan yang mendiami daerah Kalbar 
4. I ban yang mendiami daerah Serawak Malays1a Timur 
5. Murut mend1ami daerah Sa bah Malaysia Timur dan Utara Kaltim 
6. Punan atau suku yang mengembara di Pedalaman Kalimantan:· 

I Kebudayaan-aktualisasi dan Transformasi . h. 1041 
Mengenai suku Dayak Bahau dibedakan lagi menjadi tiga 
kelompok besar yaitu : Bahau Saq. Bahau Modang. dan Bahau 



Mengenai kebudayaan, suku Dayak secara turun temurun mewariskan 
suatu keprcayaan terhadap leluhur yang telah meninggal. a lam dan 
mahluk yang d1anggap suci akan menjad1 roh-roh penguasa yang 
harus d1hormali. Oi kalangan suku Oayak Bahau dikenal tiga macam 
roh yang d1sebut Yo yakni • Yo Paray. Yo Kayau da n Yo Anau. Selain 
tiga Yo tad1 mereka percaya pada penguasa alam yang tertinggi ya1tu 
Tamay T1ngay 

Bag1 masyarakat Dayak Bahau. segala usaha dan budidaya dari 
set1ap aspek kehidupan selalu dikaitkan dengan kepercayaan yang 
telah diwarisi tersebut diatas. Dalam melaksanakan pembangunan/ 
pendinan lam1n lrumah adatl. pengobatan. penanaman/ panen padi 
selalu dilaksanakan dengan upacara-upacara ritual dalam bentuk 
yang berbeda. 

Oalam hal penanaman padi yang disebut Lalaii. uqaal misalnya, 
selalu diadakan upacara ritual dengan menampilkan lari- tarian yang 
menggunakan topeng Hudoq. Acara ritual ini dimaksudkan untuk 
memanggil roh-roh yang dapat membantu memelihara padi yang akan 
ditanam hingga panen. 

2. Diskripsi Visual Topeng Hudoq 
Topeng Hudoq sebagai salah satu bentuk warisan budaya yang 
mas1h dilestarikan di kalangan suku Oayak Bahau hingga saat ini 
ditampilkan dalam berbagai macam bentuk dan jenis 

2.1. I nang Hnda' Uruung Aruu 
lnang = muka, hnda· = topeng. uruung = hidung aruu = panjang. 
Topeng 1en1s 1n1 sering disebut atau disamakan dengan uruung 
tinggaang I uruung = h1dung. t1nggaang = enggang I yaitu jenis 
burung yang dianggap sebagai mitos 
Topeng 1ni digambarkan sebagai penjelamaan roh yang bijaksana 
dan perkasa. 

Bentuk v1sual dan topeng ini dinyatakan dengan bentuk wajah yang 
berhidung panJang. maka dilukiskan dengan kulit lokan atau cermin 
bundar. Mulut mulut panjang dengan bibir alas menempel di hidung. 
tarian taJam keluar. Telinga diwujudkan dengan rukuran lebar 
dilengkapi dengan bulu I enggang I Warna warna merah, hitam dan 
putih dimanfaatkan untuk pengisian bidang dengan ornament yang 
bentuk slilas1 sulut sulut hutan. 

2.2. I nang Hnda' Bayaq 
lnang = muka, hnda· = topeng , bayaq = buaya . Topeng ini 
digambarkan sebagai penJelmaan dari roh hewan/ binatang 
perusak tanaman padi. 
Bentuk visual topeng ini merupakan deformasi bentuk muka 
buaya. 
Bentuk muka diujutkan dengan moncong lmulutl panjang, telinga 
lebar memakai tanduk dan anting. Kepala memakai topi rotan 
dengan ikatan kain warna warni lmerah. kuning. biru dan hijau] 
yang terJural ujungnya dan dilengkapi dengan bulu bulu diatasnya 
Mala d1gambarkan melotot. tajam 



2.3. I nang Hnda" Pakau 
lnang = muka, hnda· = topeng, Pakau = raksasa 
Merupakan penggamaran roh halus dengan muka raksasa. 
Nama la1n dan topeng 1n1 adalah h1raang leJau m1daang ya1tu 
topeng muka har1mau [leJaul penampilan bentuk topeng 1n1 
d1gambarkan dengan h1dung besar dan muka lebar, mala melotot. 
Mulut bertanng, telinga lebar dengan tanduk dan an ling sebaga1 
asesons. 
Ornamen d1garap dengan motif mot1f serlur d1seluruh waJah 
dengan warna merah, h1tam dan put1h, merupakan stalas1 bentuk 
nag dan tanaman hutan. Kepala memaka1 top1 dar1 rotan dengan 
d1lengkap1 h1asan bulu anggang, sela1n 1tu d1lengkap1 pula dengan 
daun p1sang hutan yang d1robek sebaga1 penggambaran rambut. 

2.4. lnang Hnda" Kuaw 
I nang= muka, hnda· = topeng, Kuaw = dayang dayang 
Topeng 1n1 merupakan bentuk penggambaran dari 9 lsemb1lanl 
roh wanita sebagai ratu bentuk topeng diuJulkan dengan bentuk 
muka wan1ta cant1k. 81b1r merah tersenyum, h1dung. mata dan la1s 
mendekat1 bentuk bentuk realis. 

Namun pada panamp1lan telmga diwuJudkan secara deformat1f 
dengan bentuk yang panjang memaka1 anting. Ornamen yang 
d1tamp1lkan terl1hat sederhana dengan mot1f - mot1f geometns. 

2.5. lnang Hnda" Uruung BeEE' 
lnang = muka, hnda· = topeng, Uruung = h1dung, BeEE = Pendek. 
Sesua1 dengan namanya topeng 1n1 diWUJUdkan dengan bentuk 
muka dengan h1dung yang pendek. Datam upacara ntual topeng 1n1 
merupakan penJelmaan/ penggambaran roh halus yang bertugas 
meng1nng1 raJa dalam rombongan turun kebum1. Topeng rotan 
dengan 1kat kepala dan ka1n warna warni I merah, hiJaU, kunmg, 
b1ru I d1lengkap1 hiasan bulu enggang. 

Warna merah, put1h dan h1tam d1pergunakan untuk mempertegas 
penamp1lan bentuk. Ornamen 1kal/ ukel d1tamp1lkan pada kedua p1p1. 
Telmga Iebar dengan antmg dan tanduk JUga t1dak ketmggalan. 

2.6. lnang Hnda' Beraang 
lnang = muka, Hnda· = topeng, Beraang =Lebar 
Topeng 1n1 merupakan penggambaran penjelmaan roh hatus yang 
meng1r1ng1 raJa turun ke bumi. 

Bentuk v1sual topeng digambarkan dengan waJah tak1 lak1 dengan 
kum1s dan Jenggot lebat, mulut menyermgai/ tersenyum kelihatan 
giginya, tel1nga Iebar berant1ng. Top1 rotan dangan h1asan bulu 
melengkap1 penamp1lan bentuk topeng. Mala d1gambarkan dengan 
gans melengkung ke bawah seakan mencari Jalan turun kebum1. 
Ornamen dapat d1katakan sederhana dan bahkan nyans l1dak ada. 
Penggarapan/ pemanfaatan warna d1terapkan untuk membedakan 
bidang satu dengan yang lain dalam bentuk blok/ palos 



Sela1n bentuk bentuk yang telah d1sebutkan tad1 sebenarnya mas1h 
ada lag1 bentuk bentuk la1n sepertl : lnang magaa· atau naga. lnang 
bavu1 atau bentuk babi. <nang hakay atau bentuk badut se baga1 tamu I 
hakay = tamu I dar1 suku lam dan sebaga1nya 

3. Bahan, Alat dan eknik Pengerjaan Topeng Hudoq 
Mengenal bahan yang d1paka1 untuk mereal1s1r topeng-topeng 
Hudoq pada umumnya adalah 1en1s kayu lunak ya1tu · pal1 atau 
plantan. Jen1s kayu 1n1 dalam bahasa setempat d1sebut dengan 
1stllah kayoo· k1taa· I kayoo· = kayu. k1taa· = nngan I. 

Kemud1an mengena1 alat dan tekn1s penger1aannya. karena set1ap 
matenal/ bahan mem1lk1 s1fat. karakter serta keterbatasan tekn1knya 
maka d1sesua1kan dengan hal tersebut. 

Adapu tekn1k yang d1paka1 untuk mereal1s1r gagasan bentuk adalah 
dengan cara menguk1r I carv1ng I. Sedangkan untuk bentuk-bentuk 
tertentu I tel1nga m1salnya I d1perlukan tekn1k penyambungan/ 
perak1tan I assembelmg I dengan menggunakan tali rotan. 

Alat yang d1paka1 untuk mengerJakan bentuk topeng terse but mas1h 
sangat tradls1onal dan sederhana ya1tu : kapak/ pet ell bel1u ng. p1sau 
raut dan patar/ k1k1r kayu. Kapak/ petel dalam bahasa setempat 
d1sebut paluk I untuk yang kec1ll dan b1kung I untuk yang besar I 

Sela1n bahan dan alat yang telah d1sebutkan tad1. untuk melengkap1 
kebutuhan ekspres1 d1perlukan bahan warna I dan Jen1s akar aka ran/ 
pohon pohonan/ daun daunan dan 1en1s batu batuan I merah. putih dan 
h1tam. dengan cara d1oleh d1torehkan. 

4. Analisa Visual Topeng Hudoq 
Penamp1lan benluk bentuk topeng topeng Hucloq yang rata -
rata menggunakan bulu d1 atas kepalanya. membenkan kesan 
keanggunan dan kebesaran bentuknya. J1ka d1ka1tkan dengan 
keprcayaan masyarakat Dayak yang mengangkat burung enggang 
sebaga1 m1tos maka limbul kesan bahwa : dengan bentuk topeng 
topeng tersebut suku Dayak sangat mengormat1 keyak1nan atau 
kepercayaan 

Kemud1an penggarapan set1ap elemen bentu k waJah sepert1 : tel1nga. 
h1dung. mulut dsb Telah mengalam1 pengubahan dan ukuran 
yang sebenarnya. Dengan dem1k1an bentuk wakah sepert1 : tel1nga. 
h1dung. mulut dsb Telah mengalam1 pengubahan dar1 ukuran yang 
sebenarnya. Dengan dem1k1an bentuk yang te ramp1l sedah menJauhl 
dan real1tas obyek dalam hal proporsi. Namun perlu ditegaskan 
bahwa: kebenaran proporsi sebuah karya sen1 I topeng I bukanlah 
karena ketepatannya dengan obyek yang sebenarnya. tetap1 telah 
menyangkut kepada ketetapan rasa/ perasaan dan s1fat f1S1s yang 
khas dan obyek. Jad1 dalam hal1n1 sangatlah wa1ar apab1la d1katakan 
bahwa bentuk-bentuktersebut merupakan suatu d1slors1. deformas1 
ataupun stylas1 obyek Warna merah. h1tam dan put1h merupakan 
warna khas. yang d1gunakan/ d1manfaatkan untuk mendukung bentuk 
topeng secara utuh. 



Penggunaan warna dteksprest kan dalam berbagat leknts/ ca ra yailu : 
1.1 Warna dtWUJudkan dalam benluk garts dengan cara menggoreskan 

dengan benda runcing , 
21. Warna dtWUJUdkan dalam benluk bidan g dengan cara blok 

Warna dalam benluk garis selain memperlegas aksen luast seltap 
elemen I seperlt : mala, alts, kumts I juga mewuJudkan ikal/ 
ukel maupun rekalstl ran . Sedangkan penamptlan btdang sangal 
berva rtast yaknt btdang bidang yang geomelrts maupun yang 
btomorfts 

Perbedaan bi da ng dan garis membenluk berbagat ma ca m ernamen 
dan motif seperlt : hewan lnaga, engga ng, udang dsbl dan juga 
lumbuh l umbuhan dan sedur sulur yang lelah disltl tr sedemiktan rupa . 
Selain gart s dan btdang, warna warna lersebul JUga dt eksprestkan 
dengan benluk ltltk ltltk 

Oengan pemanfaalan warna yang sedemtkian rupa menJadtkan waJah 
tope ng terkesan padat dan berisi . Sehtngga lak dtlemukan lagi ce lah 
yang kosong karena kompisist warna ya ng tepal llihal komposisi 
warna Hudoq hnda· uruung aru u I. 

Selai n warna httam, merah dan putih dimanfaatkan JUga warna kuntng 
htjau biru dan merah dengan ka tn sebaga i penulup kepala belakang 
I penari I. Hallersebut akan sema ktn menambah kesa n mer iah 
penampilan benluk topeng. Walaupun mung kin warna wa rni katn tnt 
sudah merupakan sua tu pengembangan gagasan/ tde ya ng lepas dari 
tardtsi 

Selanjutnya masth ada lagi elemen latn yang ditamptlkan untuk 
mendukung ben luk yattu : dau buah anttng logam yang dttkat dengan 
untaian mantk maupun kain telinga. Kemungkinan haltni di ilhamt 
dengan sifa l ftsis yang khas dart suku Oayak Bahau yang memtltkt 
tradi si memanJangkan telinga. 



KESIMPULAN 
Perlu d1gans bawah1 bahwa bentuk meny1mpulkan atau membenkan 
pen1la1an terhadap suatu karya sen1 sa ngatlah relat1f. tergantung dan 
seberapa Jauh penghayata n mampu menangkap dan memberikan 
tanggapan terhadap bentuk I obyek yang dihadap1. Se h1ngga dengan 
dem1k1an s1fat dari sebuah karya seni menJadi mult1 1nlrepretatif. 
Namun dem1k1an mengena1 topeng hudoq sebaga1 bentuk sen1 rupa 
suku Oayak Rahau. berdasarkan analisa yang telah d1lakukan. penul1s 
meny1mpulkan dan memben pen1la1an sebaga1 benkut : 

1. Dengan adanya c1n-c1n khusus yang khas dan selalu d1pertahankan 
serta d1yak1n1 secara turun temurun. maka bentuk topeng Hudoq 
atau hnda· dan suku Dayak Bahau dapat dikatakan sebaga1 karya 
seni tardis1onal. 

2. Dalam seg1 bentuk. baik pada set1ap elemen-elemen maupun 
secara keseluruhan menunJukan penggubahan pengubahan real1tas 
obyeknya. Dengan dem1k1an dapat dikatakan bahwa kehad1ran 
topeng hudoq mencerm1nkan kekayaan emaJI dan fantas1 dari suku 
Oayak Bahau. 

3. Dengan penggarapan ruang ataupun bidang dalam kompos1si yang 
man tap serta peng1s1an ornamen yang pad at dengan beberap motif 
menunJukan ketel1t1an tekn1s yang t1ngg1 yang dim1l1ki suku Dayak 
Bahau. 

4. J1ka dltlnjau dan latar belakang bahwa penc1ptaan topeng hudoq 
selalu d1ka1tkan dengan upacara adat dan r1tual. Serta kehadiran 
topeng hudoq merupakan penggambaran dan pengenJawantahan 
dan roh le luhur dan dewa dewa. Oengan dem ik1an dapal 
d1s1mpulkan bahwa topeng Hudoq ini menunjuk n sualu konseps1 
s1mbol1s f1losof1s bag1 suku Oayak Bahau. 

5. Satu lag1. dengan kehad1ran bentuk bentuk topeng Hudoq tersebut 
secara bulat/ utuh dalam suatu kesatuan I un1ty I member1kan 
tempat tersendiri bag1 eks1stens1 suku Dayak Bahau. 
Dengan dem1k1an pen1la1an penul1s tentang topeng Hudoq dan suku 
Oayak Bahau. Mudah mudahan dangan sedik1l pengetahuan 1n1 ada 
manfaatnya bag1 para pembaca 
SelanJutnya untuk mendapatkan send1n art1. makna ataupun pesan 
dan bentuk topeng topeng lersebul dengan nuansa dan sudut 
pandang yang leb1h luas. pembaca dapat mengamat1 obyeknya. 
Setelah mengadakan penagamatan. penghayatan dan perenungan 
yang mendalam terhadap topeng hudoq dan suku Dayak Bahau 
penul1s dapat menangkap mokna. kesan dan pesan dar1 benluk 
tersebut. yang tentunya dengans segala keleb1han dan kekurangan 
Aga1 bentuk tersebut dapat lestan dan leb1h berhas1l dalam 
komun1kas1nya dengan masyarakat luas dan generas1 selanJutnya. 
penul1s mengajukan beberapa saran sebaga1 benkul · 



1. Bag1 para seniman [perupal dae rah sebelum me langkah lebih 
Jauh mengembangkan konsepsi dalam be rkesenian, mulailah 
dan lingkungan terdekat yaitu sen1 trad1sional sebaga1 akar 
pertumbuhan. 

2. Bag1 para seniman, dengan berpegang akar tradisi yang kuat jangan 
ragu untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan bentuk 
sebab dengan perubahan dan pembaharuan kita dapat mengulur 
benang sejarah lebih panja ng. 

Dem1kian mengena1 sedik1t saran yang dapat penulis ajukan. Mudah 
mudahan dengan sed1kit saran tersebut ada manfaatnya baik 
bagi para seniman tradisi ··pencipta·· topeng Hud oq maupun bagi 
masyarakat suku Dayak Bahau pada umumnya, dan tentunya bagi 
penul1s send1n untuk dapat belajar leb1h banyak dari bentuk bentuk 
topeng tersebut. 



DESKRIPSI SENI 

SEN I 
TARSUL 

Tarsul berasal darisekelompok masyarakat Islam. yang bertempat tinggal didaerah 
pesis1r panta1. maupun didaerah pingg1ran sunga1- sungaikeCJI maupun sungaibesar 
sepert1 sungai Mahakam di W1layah kerajaan Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan 

Timur. kesemim iniberawal danSYA.IR. sesua1 dengan perkembangannya, Tarsul 
kemudian d1lagukan sepert1pantun. membaca tarsul adalah memu;irasul /Nabibesar 

Muhammad Sallallahu. a!aJhJwassalam/ 



2 Tarsul dalam pengert;an lam 
menurut orang tua dulu adalah 
terbag; men;ad; 2 suku kat a. l4R 
dan SUL Tar; ka/;mat a tau ba;t 
suatu sya,1r sebaga;pengantar 
(memulaJ/ Sui; kal1mat 
atau ba;t suatu Sya.lr sebaga1 
penyusul(balasan/ 

.Jad1 Tarsul ada/ah St4.1R yang 
bermakna bersusul- susulan 
a tau salmg berbalas - ba/asan 
sepert1 pan tun /m1salnya ba1t I 
yang pertama menanyakan, ba1t 
II yang men;awab) 

Perkembangan Seni Tarsul 
Pada awalnya Tarsul sangat d1geman oleh masyarakat pada zaman 
awal kemerdekaan h1ngga tahun 70-an . namun se1nng dengan 
perkembangan zaman . seni Tarsul berang su r - angsur pudar. Hal 
1n1 d1 sebabkan oleh maraknya h1buran dan sen i sen1 yang lebih 
menggugah hat1 masyarakat. sehmgga Tarsul d1anggap kurang 
d1m1natl apalag1 yang membawakan Tarsul atau melakukan Tarsul 
kurang ba1k, dan terasa fals sehingga penonton menertawakannya. 
dan s1tulah Tarsul mula1 kurang d1mmat1. leb1h leb1h sen1 Tarsul 
dapat men1ad1 pesanan yang dapat menymggung perasaan orang la1n 
yang mendengarkan 

Pertumbuhan seni Tarsul di zaman sekarang 
Tarsul d1 zaman sekarang memang hamp1r punah Jlka pemangku 
kepentlngan t1dak perdul1 terhadap kelangsungan sen1 Tarsul hanya 
pada acara acara tertentu sa1a sen1 Tarsul mas1h b1sa d1Jumpa1 
sepert1 m1salnya perkaw1nan adat Kuta1 yang mumpun1 [orang berada 
I kaya atau pejabatl saJa yang masih menggunakan budaya 1n1. 

Macam - macam Tarsul antara lain : 

1. Tarsul Pengant1n [19911 
2. Tarsul tentang memUJI Rasulllullah SAW [20141 
3. Tarsul tentang peran RRI Samannda [20081 
4. Tarsul tentang d1alog Borneo [20111 
5. Tarsul tentang HUT Rl ke-66 [20111 
6. Tarsul tentang kc<Jmanan dan kebers1han [20131 
7. Tarsul tentang tep1an Mahakam 
8. Tarsul3 01mens1 tentang lalu lintas. UN . dan Pem1lu [20141 

Tarsul Penganten 
Ada 2 tarsul penganten atau tarsul Mempela1 
1. Tarsul penganten saat melamar I akad n1kah b1asanya Tarsul in1 

t1daklah terlalu panJang, yang dimaksud tarsul penganten adalah 
Tarsul yang d1bacakan pada saa t membawa penganten atau 
mempela1 pna me lamar dan melakukan akad n1kah ke tempat 
mempela1 wan1ta. 

2. Tarsul penganten pada saat reseps1 atau saat memula1 bersanding 
yang menerangkan .. Pada hari itu akan ada pesta syukuran .. hal1ni 
d1mungkmkan untuk mempers1lahkan para tamu undangan untuk 
men1kmat1 h1dangan yang sudah d1s1apkan oleh mempela1 wan1ta. 

1.1. Tarsul penganten saat melamar I akad nikah 

Assa/amu.ala1kum kam1 sampa;kan 

Mengucap syukur kepada Tuhan 
Pag1 m1 kam1 kan datang 
Mempela1 pna dan ;uga rombongan 

wa.a/a;kum sa/am Jtulah ;awaban 
Apa maksud kedatangan rombongan 
Khabar nyonya dan tuan - tuan 
S1!ahkan masuk t1dak ada ha/angan 



Tuan rumah kamtbertanya 
Apakah sudah stap menerima 
Kedatangan kamtada maksudnya 
Untuk melamar anak peremuan ktla 
kalau begttu ktta atur acaranya 
St!ahkan masuk kedalam rumah sa;a 
Urusan baek tak ada hambatannya 
Permkahan tlu sunnah Nabi ktla 

Tenmakasth kat au begttu 
.!tka memang sudah setu;u 
f;inkan kamimasuk lewatiptn!u 
untuk menu;u keruang tamu 

stlahkan sa;a;anganlah malu 
Sambtl ktla menunggu penghulu 
Para sakst sudah menunnggu 
Akad ntkah dimulatjangan ragu - ragu 

1.2. TARSUL MEMUJI RASUL 
ASRANI .R SPd .MSi 2014 

1. 81sm1llah itu awalnya kata 
Dengan nama Allah Tuhan semata 
Nab1 Muhammad JUnJungan k1ta 
Sebag1 Rasul umat manusia 

2. Islam 1tu agama sempurna 
Kitab ditilis banyak gunanya 
Alqur.an turun d1akh1r masa 
Nab1 terakh1rlah penyempurnan-Nya 

3. Allah 1tu maha pemurah 
Patut d1syukur1 sega la anugerah 
Nab1 muhammad utusan Allah 
Segala ketentuan takkan berubah 

4. Rasul1tu utusan Allah 
Mengemban tugas sebagai amanah 
Segala pekerjaan menJadl mudah 
Sidd1q amanah dan juga Fthonah 

1.3. TARSUL TENTANG PERAN RRI di KALTIM 
KARYA ASRAN I + RAMLI Mei 2008 
------------------- ---------- ---------- ----- -------------------------
1. Bism1llah itu awalnya kata 

Ayolah etam turut dan serta 
Jaga keamanan d1mana-mana 
Supaya p1lkada tak cacad hukumnya 

2. Samannda a man dan makmur 
lbukotanya kalimantan timur 
Rakyat sentosa juga tersohor 
Sayangya t1ada bapak gubernur 



Janganlah k1la semaunya saJa 
Adanya wak1l. . Gubernur k1la 
Semoga p1lkada dapal lerlaksana 

4. Samannda kola lemnla 
Semua warga harus d1b1na 
Buanglah sampah pada lempa lnya 
Aga r kesehalan lelap leq aga 

5. Janganlah lupa dengan RRI k1la 
Walau suara banyak Jasanya 
Ba1k d1kola maupun d1desa 
S1aran lerdengar d1mana mana 

6. Lam dulu lam sekarang 
RRI k1la mas1h dilUnJang 
Pemennlah sudah mula1 melepaskan 
Sudah men1ad1 usaha Jawalan 

7. S1aran publ1k adalah RRI 
Walau l1dak lag1 d1ayom1 
Pemennlah k1n1 hanya subs1d1 
RRI Jembatan rakyal dan pelan1 

8. Samannda tumal dahulu 
Penduduknya banyak bermacam suku 
Dan h1l1r sampa1 kehulu 
Belum pernah memb1kin malu 

9. Samarmda zaman sekarang 
Banyak Jalan mas1h berlobang 
Kalau sampa1 PON 17 yang akan dalang 
Malulah k1la d1l1hal orang 

10. K1ta benah1 mula1 sekarang 
Samannda kola lep1an 
K1la berseh1 parel dan selokan 
Supaya l1dak mengandung koloran 

11. Tep1an mahakam lerang benderang 
Banyak orang berJualan malam 
Membuang sampah Jangan sembarangan 
Agar lerl1hal a man dan lenlram 

12. Terbang burung awan bers1s1h 
Odah elam haruslah bers1h 
Saya menul1s sangallah lellh 
Mohon maaf dan lenmakas1h 



13. Sampa1 d1s1n1 pantun kam1 hab1s 
Bukannya kam1 malas menulis 
Janku lemas t1ntaku hab1s 
Agar pendengar selalu eks1s 

1.4. TARSUL DALAM RANGKA PEMBUKAAN DIALOG BORNEO 
THN 2011 

Dl LAMIN ETAM KALTIM 
BUAH KARYA ASRANI . R SPd 

Pna/Kad1s 

Wan1ta/Ahyana 

Pna/Kad1sd1k 

Wan1ta/Ahyana 

Pna/Kad1sd1k 

Wan1ta/Ahyana 

Pna/Kad1sd1k 

Koor 

Ass ... Kam1 ucapkan 
Pada had1nn yang menyaks1kan 
Saat 1n1 acara pembukaan 
D1alog borneo segera d1laksanakan 
Wa.ataikumsalam kam1 haturkan 
Dialog borneo dikota tep1an 
Selama t datang para undangan 
Penya1r penul1s maupun sastrawan 
lnilah kerJa dmas pend1d1kan 
Dibantu oleh dewan kesenian 
Para sen1man sudah d1kumpulkan 
Dmas kebudayaan t1dak ketmggalan 
Mudahan sukses semua acaranya 
Atas petunjuk BPK gubernur k1ta 
J1ka ada yang kurang men gena 
Urun dan rembug d1alog namanya 
Awang Faroek gubernur k1ta 
Orangnya anf dan biJaksana 
Sudah banyak program terlaksana 
Semua rakyat menJadi sejahtera 
B1ar banyak dampak d1rasa 
Janganlah sampa1 berpoya-poya 
Pembangunan k1ta banyak rencana 
Semoga rakyat menJadl sejahtera 
Tenmakas1h kam1 sampa1kan 
Pada had1nn yang mendengarkan 
Tarsul kam1 ... tarsul dadakan 
J1ka tersalah mohon d1 maafkan 
Sampa1 d1sin1 tarsul kam1 
Bukannya kam1 malas menul1s 
Pulpenya macet t1ntanya hab1s 
Mohon had1r1n duduk yang manis 



1.5. TARSUL TENTANG HUT Rl KE 66 PROV. KALTIM 2011 
KARYA ASRAN I 

1. Assalamualaikum .. , kam1 ucapkan 
Pada had1nn yang menyaks1kan 
Malam ini resepsi tujuh be-la-san 
Banyak tersaji acara hiburan 

2. Ko ... or .. D1nator seni dina s pend idikan 
Dibantu oleh dinas kebudayaan 
Kerja sama terus- terusan 
J1ka d1m1nta oleh gubernu-ran 

3. Bapak gubernur kami bersyukur 
Gaga san bapak d1bantu mengatur 
BekerJa 1khlas jadi tersuhur 
Rakyatpun senang menjad1 makmur 

4. Hari ualng tahun Repoeblik lndones1a 
Dirayakan serempa k dimana-mana 
Janganlah sampa1 berubah makana 
Bergeser 1auh dan Pancas1la 

5. La min etam odah gubernur kita 
Letak bangunan d1 Samannda 
Disana membaur dengan Veteran sem ua 
Tidak ketinggalan pas-ki -be-raka 

6. Ayo etam mula1 saja 
Acara hiburan yang selanjutnya 
Setelah semua sudah ditata 
Kam1 mohon Pak Awang bernyany1 JUa 

1.6. TARSUL TENTANG KEAMANAN,KEBERSIHAN 2013 
KARYA ASRANI .R,SPd 

1. Bism1llah ltu Awalnya Kata 
Ayo Etam Turut Dan Serta 
Jaga Keamanan Dimana-Mana 
Supaya Kegiatan Dapat Terlaksana 

2. Samannda Aman Dan Makmur 
lbukotanya Kal1mantan T1mur 
Rakyat Sentosa Juga Tersohor 
Berkat Kebijakan Bapak Gubernu r 

3. Bapak Gubernur Sudah B1cara 
Janganlah Kita Semaunya Saja 
Bapak Wakil Gubernur Sedang Berusaha 
Membenahi Kekurangan D1mana-Mana 



4. Samannda Kota Terctnta 
Semua Warga Harus D1 Bina 
Buanglah Sampah Pada Tempatnya 
Agar kesehatan Tetap Terjaga 

5. Dun1a Pend1d1kan Jangalah Lupa 
Awal KemaJuan Sumbernya Disana 
Orang Tersohor T1dak Karena Harta 
Tetap1 Karena llmu Yang Berguna 

6. Malam lni Malam Tahun Baru 
K1ta Berkumpul Bersatu Padu 
Banyak Orang Bermacam Suku 
Orang Yang BIJak Berbag1 llmu 

7. K1ta Benah1 Mula1 Seka rang 
Samannda Kota Tep1an 
Kita Bersehi Pant Dan Selokan 
Supaya Tidak Mengandung Kotoran 

8. Tep1an Mahakam Terang Benderang 
Banyak Orang BerJualan Ma lam 
Membuang Sampah Jangan Sembarangan 
Supaya Tidak Mengandung Kotoran 

9. Terbang Burung Awan Bersisih 
Odah Etam Haruslah Bersih 
Saya Menul1s Sudahlah Letih 
Mohon Maaf Oan Ter1ma Kasih 

10. Sampai D1stn1 Tarsul Kami Habi s 
Bukannya Kam1 Malas Menulis 
Pulpennya Macet Tintanya Hab1s 
Mohon Had1nn Duduk Yang Manis 

1.7. Tarsul Pentas seni Tepian Mahakam Karya Asrani & Muh. Gofar 
Dewan Kesenian thn 1999 

1. Pria 

2. Wan1ta 

3. Pna 

Ass kami ucapkan 
Kepada warga kola tepian 
Reformas1 .. sedang digalakkan 
Dari desa sampai perkotaan 

wa·alaikum salam itu jawaban 
Sen1man k1ta jangan dilupakan 
Semua mengecap hasil pembangunan 
Yo .. kita dukung dewan kesenian 

Memang begitu sen iman kita 
Rakyat di bina un luk berkarya 
orang yang mi sktn menjadi kaya 
Agar selamat selalu berdoa 



4. Wanita 

5. Pria 

6. Wanita 

7. Pria 

8. Wanita 

9. Pria 

10. Wan1ta 

11 Pria 

12. Wan1ta 

13. Pria 

14. Wanita 

PerJuangan sen1 selalu di UJI 
Tuntas yang la1n timbul extas1 
Oknum tertentu lupakan din 
Dana sedikit juga disunati 

Selamat malam kami ucapkan 
Para had1rin yang menyaks1kan 
Malam in1 kumpul di tep1an 
Dalam acara malam hiburan 

Perg1 ke stud1o mau rekaman 
Perg1 ke sungai mencari ketan 
Malam h1buran pesta Mahakam 
Yang d1adakan di benua etam 

Makan ubi di campur ragi 
Orang ompong kehilangan g1gi 
Pesta Mahakam di tahun ini 
Moga tahun depan berlangsung lag1 

Nasi pulut nas1nya ketan 
Cuci mulut dengan kewen1 
Pesta Mahakam di tahun depan 
Moga meriah di Tahun ini 

Penyu itu sejenis Kura-kura 
Kura-kura hilang terjun kekal1 
Samarinda dulu pernah dapat Ad1pura 
Mengapa sekarang kok t1dak lag1 

Kalau begitu tidak mengapa 
Karna kotanya tak bers1h lag1 
ltu bukan salah s1apa-s1apa 
Salah kita semua yang had1r d1 s1n1 

Panitia kita patut di uji 
Semua acara terorganisasi 
Tempat yang kumuh selalu d1 benc1 
Jangan hak lupa etam berseh1 

Kalau begitu perlu kead1lan 
81dang seni jadi sorotan 
Sed1k1t saja uang pungutan 
Sudah di tulis di dalam Koran 

Samarinda kota Tepian 
Teduh rapi aman dan nyaman 
Tapi rasa nya masih kurang aman 
Karna adanya orang kecopetan 

Kecoplean itu salah sendiri 
Mengapa tidak berhati-hati 
Kami ingatkan hadirin di s1ni 
Jangan sampai cope t beraksi lag1 



1.8. Tarsul3 Dimensi (DINAS PENDIDIKAN PROV. KALTIM) 
Edisi pebruari 2014 
Karya Asrani , Spd. Msi 

1. I kad1Sd1k I 

I Ahyana I 

2. I kad1sd1k I 

I Ahyana I 

3. I kad1sd1k I 

I Ahyana I 

4. I Kad1sd1k I 

I Ahyana I 

5. I k o o r I 

·· Keselamatan itu san gat diharapkan. 
Berlalu l1ntas d1 tengah Jalan, 
Sebaga1 menyampa1kan. 
Agar pengguna jalan jangan ugal-ugalan. 

.. Memang beg1tu taat aturan. 
Kalau celaka merepotkan orang. 
Kam1 sengaja untuk meny1arkan. 
Agar selama t seluruh pengguna Ja lan 

.. keselamatan Jalan 1lu harus d1 jag a. 
Agar k1ta semua lancar bekerja . 
Anak d1d1k juga mencontoh kita, 
Selalu-lah tertib d1 jalan raya. 

.. OIJalan raya harus waspada, 
Sebentar lag1 anak k1ta UJian Negara 
Jangan s1akan waktu yang ada. 
UJian Nasional1tlaha namanya. 

· Ujlan Nasional sangatlah berguna. 
Mengukur kemampuan anak d1d1k kita. 
01nas Pendid1kan sebagai pelaksananya. 
Segala keputusan d1 atur oleh Negara. 

.. Pent1ng memang ini disiarkan. 
Agar semua orang dapat mendengarkan. 
Pend1d1kan politik terus beqalan. 
Sebentar lagi pem1lu dilaksanakan. 

.. Pem1lu 1tu pent1ng sekal1. 
Car~ pem1mp1n biJak dan beran1. 
J1ka terp1l1h jangan d1 benc1. 
Belulah tentu d1a korupsi . 

.. Beg1tulah pem1mp1n yang biJaksana. 
Sebaga1 contoh suri tauladan k1ta. 
Semoga selamat d1 dalam dun1a 
D1 akh1rat nanti bi sa masuk syurga. 

.. sampa1 di s1ni Tarsul kam1 hab1s. 
Bukannya kami malas menu li s. 
Polpennya macet tmtanya habis. 
Tanpa terasa Tarsul kam1 sudahlah f1n1sh. 
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DESKRIPSI SENI 

SEN I 
HADRAH 

Kebudayaan pada hakekatnya ada/ah merupakan suatu ststem mlat. Hast! yang 
dtcapat berupa gagasan-gagasan konsepst keyakman tertenlu. penlaku yang akan 
mewarnat ke/ompok masyarakal dalam kurun waktu lerlenlu. Dalam penyebaran 
mformast dapal dtsampatkan melalut gerak dan voka/ maupun mustk. Semuanya 
tnt dapal berupa benluk terlults a/au !tsan. Yang berbentuk lerlults pada umumnya 

dthastlkan mdwtdu lerlentu. Sedangkan berupa mfomast!tsan ada/ah mt!tk bersama 
anggola masyarakal secara turun-menurun. 



Desknps1 Sen1 SEN I HADRAH 62 

Tarsul dalam pengert1an lain 
menurut orang tua dulu adalah 
terbagi men;adi 2 suku kat a. lAR 
dan SUL. Tar= kal!mat a tau bad 
suatu sya,1r sebagaipengantar 
/memula1/. Sui= kal1mat 
atau ba1t suatu Sya,lr sebaga1 
penyusul(balasan/ 

Jadi Tarsul adalah St4, IR yang 
bermakna bersusul- susulan 
a tau sal1ng berbalas - balasan 
sepertipantun (misalnya bait I 
yang pertama menan yak an. ba1! 
II yang men;awab/ 

Budaya yang mas1h berupa lisan dan sudah terwujud tulisan akan 
tumbuh berkembang dalam suatu rangkaian proses semakin 
komplek . Berdasarkan kekayaan budaya dan keluhuran nilai yang 
terkandung didalamnya, maka perlu diupayakan pendekomentasian 
dalam bentuk tul1s. Kegiatan ini bertujuan agar tidak punah untuk 
generas1 mendatang dapat dinikmati dan sekaligus menjadikan 
kebanggaan nas1onal. 

Kemajuan ilmu dan teknologi akan mengakibatkan perubahan budaya 
masyarakat. Oi satu segi kebudayaan tersebut akan memperkaya 
budaya setempat dan disatu sisi akan merusak sendi-sendi kehidupan 
setempat. Mereka dengan cepat dan mudah mendapatkan 1nformasi 
yang diperlukan melalui media masa maupun elektronik. 

Pada segi lain globalisasi akan berakibat negatif terhadap budaya 
masyarakat. Unsur budaya asing akan cepa t berpengaruh terhadap 
perikehidupan masyarakat. Unsur-unsur negatif akan merusak tata 
nilai bahkan akan memusnakan budaya warisan nenek moyang, 
termasuk seni daerah ya ng bersumber dari agama Islam. 

Untuk mempertahankan budaya melayu yang bersumber agama Islam 
terse but agar tidak terk iki s budaya asing yang bersifat negatif, maka 
perlu menigkatkan sumber daya manusia berupa kekuatan menyaring 
terhadap budaya asing akibat globalisasi mencintai kebudayaan 
sendiri dan budaya asing yang positif dengan meningkatkan apresiasi 
seni merupakan upaya melestarikan budaya bang sa 

Hadrah bersumber dari agama Islam menggambarkan kebesaran 
Islam di tanah melayu. Syair-syair yang mewarnai kesenian tersebut 
merupakan gambaran kekuatan ALLAH SWT serta Nabi Muhammad 
SAW. Dalam membina manusia kejalan yang benar. Selain itu juga 
Hadrah merupkan sebuah media yang ampuh dalam melaksanakan 
dakwah lslamiah. 

Kesenian Hadrah ini sangat berkembang di daerah yang mayoritas 
beragama islam sepert i Provinsi Kalimantan Timur. Rebana I 
tarbang I TAR [dalam Ba hasa kutai) sebagai peralatan musik dapat 
mengantarkan lagu-lagu yang syair-syairnya dikut1b dari kitab suci 
Al Quran dan Had1st Nabi . Syair-syair ini menggambarkan kebesa ran 
ALLAH dan keagungan Rasulullah SAW. 

Selain itu juga berisi nasehat-nasehat agar se lalu melaksanakan 
perintah dan menjauhi larangan-Nya. 

Selain itu dalam perkembangannya terdapat syair-syair yang berupa 
gambaran kehidupan masyarakat yang disesuaikan dengan situasi dan 
kondisi setempat 
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SEJARAH , BERKEMBANGNYA DAN KEBERADAAN SEN I HADRAH 
A.SeJarah sen1 Hadrah 

Sebelum dikupas apa dan bagaimana seni hadrah ini sebelumnya 
akan dibahas terlebih dahulu apa yang dimak sudkan dengan hadrah 
secara Eth1mplogis. Pada dasarnya ka ta hadrah berasal dari bahasa 
arab yang berartl had1r a tau menghadirkan. Seca ra umum seni 
bertujuan menghad1rkan atau mengundang set1ap muslim yang 
berada d1 sek1tarnya untuk menghadiri acara hajatan dan bersyukur 
kepada ALLAH SWT dan Rasulullah SAW dalam bentuk pujian dan 
d1 1nng1 dengan beberapa alat musik yang b1asa dikenal sebaga1 
hadrah. D1sampmg hadrah bertujuan sebaga1 tersebut diatas. tujuan 
la1nnya adalah diharapkan setiap hadirin yang datang dapat manjadi 
saks1 proses1 yang b1asa menampilkan sen1 hadrah antara lain : 
Perkaw1nan, Kh1tanan dsb. Termasuk acara-acara keagamaan. 
Tetap1 perlu menJadi catatan bahwa acara yang b1asa melibatkan 
sen1 Hadrah 1n1 adalah acara yang dimiliki masyarakat muslim. 

Sep1ntas apab1la d1perhat1kan sebua h peralatan seni Hadrah oleh 
sebag1an orang d1anggap sebagai suatu kesen1an berasal dari 
negen arab. Tidak salah memang penilaian yang demikian apabila 
d1perhatlkan sya1r yang d1gunakan dalam bentuk bahasa arab. 
Namun dem1k1an apab1la k1ta kaji lebih jauh seni Hadrah ini s1apapun 
hendaknya Jangan d1anggap sebagai sesuatu yang dogmatis. kenapa? 
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Jlka kembal1 kita membuka Enskloped1a seni Dunia Jelas t1dak akan 
pernah menyebutkan bahwa seni musik Hadrah berasal dari arab 
tetapi berdasar pengamatan dan buku-buku yang d1tul1s oleh sebag1an 
penulis menunjukkan bahwa sen1 Hadrah secara umum adalah 
kesenian yang muncul dari rumpun masyarakat melayu musl1m. 
J1ka t1dak Jelas kapan sn1 Hadrah 1n1 muncul dan dan mana tempat 
pertama kal1 munculnya. Untuk 1tulah maka kual1vikas1 kesen1an 1n1 
termasuk san1 Rakyat. yang Jelas tanpa patokan-patokan tertentu 
atau cenderung d1katakan sebaga1 tanpa pakem. Kalau k1ta mel1hat 
Hadrah di Surabaya past1 akan berbeda dengan Hadrah yang ada di 
Kal1mantan Selatan, dan mas1h banyak lagi Hadrah d1daerah la1nnya 
d1 kawasan lndones1a dalam bentuk saJian yang berbeda -beda, mesk1 
sama sen1 HADRAH . 

Meski banyak pelaku merasa kesul1tan menggunakan bahasa arab. 
namun dem1k1an kesenian in1 hanya menggunakan bahasa tersebut 
adalah konsekuems1nya sebaga1 Kesenian Islam. Sepert1 d1ketahu1 
bahwa memerdukan suara apalag1 dalam membaca ayat Al Our' an 
dan sunat hukumnya, atau memUJI serta memuliakan Rasul dan 
sekal1 membaca shalawat pada nab1 Muhammad SAW maka akan 
mendapatkan 50 khasanah. 

Dan konseps1 1n1lah nampaknya sen1 Hadrah lahir. berawal memuJI 
dan melagukan kemudian untuk menambah nilai ke1ndahan dan 
kekompakan ditambah dengan menggunakan alat musik dan akh1rnya 
berkembang ditambah dengan gerakan semacam Saman di Aceh, 
adalah bag1 perudat di Kalimantan T1mur. 

Namun demik1an set1ap gerak tannya t1dak terlepas dan n1la1-n1la1 
agama yang ada. D1samp1ng hal tersebut d1atas karena hadrah lah1r 
tanpa pakem maka berkembangan benkutnya tergantung pengaruh 
budaya daerah nya . Walhas1l Hadrah d1 1awa akan berbeda dengan 
hadrah d1 Kalsel atau Kalt1m. Tetap1 dan sekian banyak bentuk 
penya11an yang berbeda mas1h terdapat persamaannya m1salnya bahan 
sya1 rnya yang tetap menggunakan bah a sa arab, 

disamp1ng orang kita atau orang melayu yang dikenal handal baha sa 
arab, orang melayu banyak menelorkan Hafidz lpengahapalan ayat 
Al Our' an dan Hadist Nabi I dan barang tentu patuh dengan aJaran 
agama. Perk1raan masuknya sen1 Hadrah ke daerah Kal1mantan T1mur 
melalui 2 kemungkman : 

1. Masuk bersama pedagang melayu dan 
2. Masuk ke Kalt1m karena adanya perpmdahan penduduk ba1k dan 

bugis. 1awa atau daerah semenanJung malaka. 
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Sedangkan perbedaan-perbedaan yang terJadi semata-mata di 
karenakan beberapa faktor antara lain : 
1. Geograf1s yang berjauhan sehingga tidak ada komunikasi. 
2. Adanya pengaruh budaya daerah setempat. 
3. Terbatasnya saran dan pra sarana kesenian. 
4. Sudah tentu tidak adanya seminar, festival dan lain-lain terhadap 

seni hadrah. 

B. Perkembangan dan keberadaan seni Hadrah di Kalimantan 
Timur. 

Jika sebuah kesenian d1bicarakan nampaknya tidak cukup komplit 
apabila tidak di bahas perkembangan dan keberadaan kesenian 
tersebut. Seperti di ketahui bahwa Provinsi Kalimantan Timur 
adalah merupakan salah satu Provinsi besar di Indonesia. Dalam 
Provinsi ini terdapat 21 suku bangsa yang tersebar mulai pesisir 
hingga pedalaman. dengan jumlah penduduk ± 2 sd 3 juta jiwa 
ini memilki hamper 70% beragama 1slam, dengan 10% pemeluk 
mengerti kesenian Islam yang terus berkembang di Provinsi ini. 

Bukan berarti semua pemeluk agama Islam hanya tinggal di daerah 
pantai, tetapi yang di maksudkan pada umunya mereka tinggal di 
daerah pesisir, sedangkan mayoritas pemeluk beragama non islam 
tinggal di daerah pedalaman yang mayoritas pendudu k beretn1s dayak. 

C.Apakah Hadrah Merupakan Seni Islam. 
Sebelum kita membicarakan leb1h lanjut tentang seni hadrah. Akan 
kami kupas terleb1h dahulu mengenallatar belakang seni hadrah 
sebagai salah satu kesenian yang ada di lingkungan masyarakat 
muslim bila di tinjau dari keberadaan seni Hadrah itu sendiri sudah 
jelas kami uraikan pada sub judul terdahulu , bahwa Hadrah berasal 
dan bahasa arab yaitu hadara yang berarti hadir atau menghadirkan 
yang dimaksud adalah menghadirkan masyarakat. 

Namun demikian Hadrah ini telah mengalami beraneka bentuk 
proses perubahan berdasar daerah dan budaya setempat, masalah 
asal hadrah itu sendiri secara tepat tidak dapat di ketahui diaman 
persisnya berasal, dari Arab 7 disana tdak terdapat jenis kesenian 
ini, Dari Jawa? di Jawa memang ada kesenian hadrah tetapi 
kesenian yang ditampilkan dijawa tidak sama dengan yang berada 
di Provinsi Kalimantan Timur. Atau mung kin Aceh? kalaupun ada 
jelas ada perbedaannya. Berarti dapatlah disimpulkan bahwa hadrah 
ini bukanlah merupakan salah satu kesenian Arab tetapi hadrah 
ini adalah merupakan kesenian yang berkembang dan tumbuh di 
lingkungan masyarakat islam. Hadrah yang seperti ini dan yang 
ada sekarang ini adalah hadrah yang merupkan yang dimiliki oleh 
masyarakat melayu muslim. 

Jadi hadrah pada dasarnya tidak dapat dikatakan sebagai kesenian 
yang berasal dari Negeri Arab seperti halnya keberadaan rudat, 
sa man, qasidah, atau yang lainnya . Keberadaan hadrah identik dengan 
keberadaan kesenian tersebut di atas . Berdasarkan pengamatan 
penulis bahwa kebiasaan masyarakat kita khusus umat islam untuk 
mengagungkan Asma Allah SWT Rasulullah dengan memuji dalam 
setiap saat pertemuan, hajatan atau kehidupan sehari-hari disamping 
sesuatu yang wajib, seolah -olah sudah merupakan sebuah tradisi di 
dalam masyarakat. 
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Sesuatu m1sal menyanyikan lagu-lagu pujian dalam sebuah haJatan 
khitanan, membaca sholawat dan salam kepada Rasululloh seolah 
tak mung kin dilupakan, baik dalam keadaan suka maupun duka 
menyebut Asma Allah dan Rasul-NYA rasanya hambar untuk 
melakukan sebuah pekerjaan. 

Kehidupan yang beg1tu religius inilah salah satu unsur yang 
mendorong timbulnya seni Hadrah dalam masyarakat. Di samping 
beberapa hal yang lainnya kebiasaan-kebiasaan hidup demik1an 
ini hanya dim1lki oleh masyarakat melayu muslim. Dari berbaga1 
pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa seni Hadrah pada 
dasarnya bukan merupakan kesenian yang muncul dari agama 1slam 
atau kesenian yang pernah ada sejak zaman rosululloh, tetap1 Hadrah 
lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai kesenian yang timbul dan 
masyarakat melayu yang beragama Islam sejauh ini seni Hadrah juga 
tidak dapat di 1dentifikasi sejak kapan kesenian ini muncul, tetapi yang 
Jelas kesenian ini sudah lama berkembang dalam masyarakat secara 
turun-temurun dikalangan masyarakat muslim melalu kelompok. 
Organisasi keagamaan. Karena kesenian ini tumbuh di lingkungan 
masyarakat yang beragama Islam maka bahasa yang digunakan sudah 
barang tentu berbahasa Arab I untuk menyanyikan puji-pujiannya). 
Namun demikian di dalam berkesenian masyarakat : muslim tentu 
tid ak meninggalkan unsur yang berkaitan dengan aqidah dan ahlak 
yang dianjurkan sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Baik yang 
berkaitan dengan syair lagu maupun gerakan tari yang dilakukan 
dalam seni Hadrah tersebut. 

D. Fungsi Hadrah Dalam Masyarakat 
Sepert1 yang kami uraikan terdahulu bahwa hadrah pada 
dasarnya adalah merupakan kesenian yang dimiliki oleh kalangan 
masyarakat yang beragama islam, meski saat in1 hanya sebagian 
masyarakat saja yang mengenal adanya seni hadrah. Sebenarnya 
seni hadrah pada dasarnya bukanlah termasuk dalam criter1a sen1 
tari pada mulanya. Tetapi hadrah secara utuh adalah merupakan 
jenis sastera yang cenderung mengarah ke seni musik vers1 seni 
musik rakyat. Hal ini dikarenakan seni Hadrah menggunakan lagu 
dan inngan yang secara spesifik tak dapat di pakemkan karena 
berubah-ubah sesuai dengan kepentingan masyarakat yang 
bersangkutan. 

Setelah melalui proses perkembangan hadra bergeser dari seni 
sastra menjadi semacam seni musik dan berikutnya bergeser 
menjadi semacam seni tari. Pergeseran mengarah keseni tari 1ni di 
sebabkan seni hadrah berusaha memasukan unsur-unsur gerakan 
tari di dalamnya I gerakan saman dari Aceh I sebagai upaya daya tarik 
jenis seni hadrah in1. Namun demikian perlu menjadi catatan bahwa 
hal yang paling penting dalam seni hadrah dalam seni ini bukanlah 
gerakan tarinya a tau lagunya tetapi JUStru syair yang dilantumkan yang 
perlu di perhatikan. 

Secara keseluruhannya perangkat musik hanya berusaha melengkapi 
dan mengompakkan kebersamaan pada waktu mengucapkan syair 
yang berisi pujian kepada Rosul, 
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d1sampmg daya tank dan terleb1h lag1 memerdukan suara baik pada 
waktu mengaJI a tau pada waktu memUJI Rosulullah adalah su nnah 
hukumnya. Sedangkan keberadaan gerakan yang berasal dari unsur tari, 
semata -mata adalah merupakan penyemarak sebuah pergelaran sen1 
hadrah n1 namun dem1k1an gerakan yang dilakukan tetap bercerm1n 
pada norma - norma agam 1slam ya1tu mengh1ndan gerakan yang dapat 
merusak 1man dan menyalah1 hukum islam. 

Dengan bentuk penya11an yang demikian itulah diharapkan pada saat 
pelaksanaan hajatan berupa pesta perkawinan, khitanan, dan atau acara 
keagamaan d1lmgkungan masyarakat muslim , seni hadrah in1 mampu 
menyajlkan pUJian dan dapat memberikan daya tarik acara hajatan 
tersebut yang oleh kebanyakan orang masyarakat Muslim di Indonesia 
khususnya d1 Prov1ns1 Kal1mantan T1mur di anggap sebagai acara yang 
cendrung sakral. 

Hadrah secara turun temurun telah ada dalam masyarakat Kallim seJak 
keraJaan Kuta1 beragama Islam. Yang jelas hadrah 1ni cenderung bers1fat 
mengundang, memuJI, dan mengh1bur pada acara hajatan di lingkungan 
masyarakat musl1m yang d1fungsikan menjadi musik penyambutan tamu. 

PERALATAN SENIHADRAH 
Dalam sebuah pergelaran sen1 hadrah melibatkan berbagai jen1s 
peralatan antara la1n : 

1 REBANA! TERBANG 
Dalam set1ap terdapat pe1 gelaran sen1 hadrah suara rebana in1 seolah
olah telah d1 anggap sebaga1 1dentitas. hadrah dan seni yang bercorak 
Islam. Alat mus1k 1n1 terbuat dari bahan kayu dan kulit binatang sebagai 
med1a penghas1l bunymya. Berbentuk mel1ngkar dan kulit bmatang d1 
gunakan d1 salah satu s1s1nya dan menutup lubangnya 

Jen1s dan ukuran rebana yang diperlukan sedikitnya 3 buah rebana 
yang terd1n dar1 rebana kec1l, 1 sedang dan 1 besar. Sedangkan untuk 
mengencangkan dan mengendurkan rebana ini di perlukan seutas rotan 
d1pasang mel1ngkar d1 antara kulit dan kayu dalam lobang di seta antara 
kul1t dengan kayu rebana, rotan tersebut di sebut santak. 

2. PEMBACA KITAB DENGAN LAGU-LAGU HADRAH 
81asanya pembawa lagu ada 1 orang sambil memegang kitab suc1 
berupa k1tab BARJANJI , atau lagu - lagu yang diterjemahkan kedalam 
bahasa Indonesia , agar memudahkan orang lain memahami makna 
lagu yang sedang d1nyany1kan. 

CONTOH LAGU/ sya1 r dan Notasinya 
4ft, 

Notas1 : 4 • 3 2 3 4 I 5 6 5 4 6 6 I 5 4 3 2 3 4 I 5 .. 0 
A 

Notasi : I 6 
Sya1r · A 

Wa sa La 

• 6 5 4413 
Wa Sa La 

Tu·a La wan na b1 

• o 5 6 I 4 • 3 3 2 2 1 I 1 .. o 
mi·a La wa ra sul 
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II . Awasafi yul, a ..... Wa beta hi 
A .... Wamuham madeya .... warosul\ 
Ket : 
Pembawa lagu I syair biasanya selalu orang ya ng meningkah lsi 
pen1ngkahl a tau b1sa juga ada disiapkan spesial untuk memegang 
mic sebagai Sol1s, Usai Solis membawakan lagu , maka disahuti oleh 
perudat. 
Membawakan sya1r I DAN II, maka akan di balas/ dinyanyikan lagi oleh 
Penari/ Perudat tentu berapapun jumlah penari waj1b bersuara a tau 
menjawab lagu Solis tad i dengan lagu yang sama pula, dan b1asanya 
si- solis bermacam lagu, sang perudat hanya lagu 1 [bait pertama 
saja untuk menyahuti lagu-lagu si-solis) 

3. Para pemain hadrah terdapat 3 kelompok pemusik yang terdiri 
dari: 
1. Peningkah : penmgkah adalah orang-orang yang dianggap 

pimp1nan dan berhak memulai pemainan seni hadrah di samping itu 
peningkah juga mengawali pembacaan syair atau lagu, yang akan 
d1ma1nkan/ dinyanyikan. Di sam ping itu pemusik ini memberikan 
aba-aba saat akan memasuki perpindahan atau berhenti. 

7. Perasuk : yang dimaksud dengan perasuk adalah pemusik ke 2 
yang bertugas menyerasikan pukulan rebana dengan peningkah 
sehingga terbentuk suar a yang lebih kompak meski jenis 
pukulannya menyela atau meningkah. Disamping perasuk juga bisa 
menggantikan posisi peningkah. 

3. Kelompok pemain musik ke 3 biasa di sebut dengan istilah 
pengolong/ perancak/ tepuk tangan yang dimaksudkan dengan 
penggolong 1ni adalah pukulan yang dilakukan agar tetap secara 
kontinyu dan menghasilkan kualitas suara yang baik. Pemain in1 
bersifat sebagai periramai atau penyemarak musik hadrah . 
Lagu dan syair yang dinyanyikan sebagai puj ian, berasal dari isi 
sholawat dalam bahasa Arab. Lagu tersebut dibawakan sesuai 
dengan perjalanan musik pengiring. 

3. PENARI ATAU BIASA Dl SEBUT PERUDAT 
Perudat 1ni adalah merupakan ketompok tari yang tamp1l 
pertunjukan hadrah, penan hadrah ini biasanya berkelompok, tetap1 
penan tidak 1kut melantunkan syair a tau lagu hadrah . 
Gerakan yang dilakukan tarinya seperti Tari Rudat atau saman 
dari Aceh . Keterbatasan gerakan dalam tari tersebut berdasarkan 
aturan yang sesuai dengan aqidah agam Islam. Jad1 gerakan yang 
dilakukan terbatas pada gerakan yang tidak mengundang asums1 
buruk . 
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DESKRIPSI SENI 

TAR I 
GONG 

Tarian ;mmerupakan gabungan tan prerang dan Gong-Kancet ledo yang 
berasal dan suku Oayak Ken yah I= menan, pepata; berart; perang / Tanan m; 

meng;sahkan seorang putn yang sedang bergemb;ra na d; sebuah taman bersama 
dengan beberapa pengasuhnya Kemud;an datang dua orang pemuda yang ingin 

menggodanya dan mgm mempersuntmg putn tersebut. 

Kedua pemuda tersebut mengadakan pertarungan, tetap; sebelum ;ngin 
mempersuntmg m; selesa; sang putn dan pengasuhnya telah mengh;/ang dari 
taman tersbut. Dan akh;mya setelah pertarungan selesaikedua pemuda tadi 

berusaha mencansang putn yang telah tiada. 
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Kes1mpulan dan Tan Gong/ Kancet Pepata1 : 
Gerak I : 
Tan gong 1n1 d1tankan khusus satu orang wanlta. 
Mula-mula dan langkah pertama oleh penan gong 1n1 1alah Jalan dulu 
d1tempat. Kemud1an Jalan perlahan dengan meng1kut1 1rama a tau mat 
dan alat mus1k sampe. 

Yang d1mula1 dengan kaki kanan maJU kedepan kemud1an kak1 k1n 
kemuka lag1 secara bergant1-gant1. Dan berg1tu seterusnya. sampa1 
mendekat1 gong yang d1letakkan d1lengah- tengah arena/ Pentas. 

Cara langkah: 
T1ap-llap langkah mempunya1 tekanan- lekanan alau mal secara 
perlahan lahan. Jad1 llap langkah l1dak mempergunakan h1lungan 
yang cepat sepert1 tari lainnya. 

Gerak II 
Penan sudah berada d1dekat Gong yang dile lakkan d1lengah-lengah 
penlas lad1. 
- Gerakan selanJulnya putar ditempat berhadapan dengan gong yang 

d1dekatkan tepal d1lengah pentas tad1. 
- Dan sesudah 1lu Jalan dengan mengelil1ng1 gong dengan langkah 

seperl1 pada gerakan yang pertama dengan mengel1lmg1 sampa1 
kedudukan semula sebanyak 2x dengan berbalasan ya1tu perlama 
meng1tan gong ke kanan. kemudian selelah sampa1 pada pos1s1 awal 
lalu mengelllmg1 gong lag1 ke k1r1. 

Gerak Ill : 
Pada gerakan ket1ga 1n1. 51 penari bers1ap-s1ap unluk na1k keatas 
secara perlahan-lahan ke atas gong. 

Gerak perlama pada kaki didahulu1 dengan kaki k1n unluk na1k ke alas 
gong tersebul dan seluruh badan sudah berada d1alas gong. 

Gerakkan selanJulnya menan d1alas gong dalam pOSISI badan 
selengah berd1n [agak merendah I dan selanJulnya lerus menan 
atau ngancel samb1l perlahan-lahan memular badan d1 atas gong. 
kemud1an setelah memutar tadi. kembla1 ke oos151 semula dan 
langsung berJongkok di atas gong. 

- Kemud1an berd1n lag1 secara perlahan-lahan samb1l menan dan 
gerakkan selanJulnya henta -hentakan kak1 kanan. dengan kedua 
langan menan terus dengan mengepakkan kedua langan seperl1 
melamba1kan tangan [seperti kepakan sayap burung terbangl dan 
selanJulnya turun dan gong tersebut. 

Gerakan Tangan : 
Waktu kak1 kanan Jalan kedepan. tangan k1n kemuka dengan 
memular-m ularkan bulu burung enggang [bulu yang ada pada tangan 
k1ri dan kanan d1sebul kirip I yang dipegang dan tangan kanan berada 
d1belakang Sedangkan bahu dan penan tersebut dltonJolkan agak 
kedepan sed1k1t. apab1la set1ap kaki maJU kedepan. 



Deskrips1 Seni TARI GONG 71 

KANCET PEPATAI ; 
Penan pna sewaktu penar1 gong na1k keatas gong, kedua dan penan 
kancet pepata1 keluar dan pentas a tau muncul dari SISI k1r1 dan kanan, 
menu1u kearah penan gong tadi. Dengan gerakan kak1 ...... [1x41 dan 
selerusnya men1kul1 mat dari buny1 sampe [Perlahan-lahanl 
- Untuk menambah leb1h seras1 atau kel1hatan Jalan dan gerakkan tan 

kancet pepata1 1n, gerakannya leb1h banyak memaka1 1mprov1sasi. 
untuk leb1h memantapkan gerakan dari penari pria ya1tu dengan 
badan agak sed1k1t merendah dan membungkuk samb1l melangkah 
dan ngancet. 

Pandangan Mata : 
Sewaktu kak1 Jalan kedepan gerakan mata atau pandangan mata 
bergant1-gant1 mel1hat kebawah kumud1an ke alas agak melotot sepert1 
marah Dengan d11kut1 anggukan-anggukan secara gerak tan yang 
menyak1nkan 
Selan1utnya kedua penar~ maJU ke depan menuJU arah penar1 gong. 
- Apab1la penan gong sudah turun dar1 gong tersebut . maka kedua 

penar1 perang bersiap-s1ap untuk berlempur dengan memegang 
seb1lah Mandau pada tangan kanan, tangan k1nnya memegang 
Telabang/ Pensa1. 

Ragam tari gong : 
Untuk leb1h jelas perhat1kan d1bawah 1111 : 
Gerak ![Gong) pada gerakkan tan Gong 1111, kak1 d1gerakkan d1tempat.. 
[1x41. dan seterusnya kemudian Jalan ke depan. 

Gerak kak1 
Kak1 k1n ma1u ke depan, tangan kanan berada d1 de pan samb1l memutar 
bulu-bulu tangan atau d1sebut dengan k1np. Kemud1an kak1 kanan maJU 
ke de pan lag1 dengan tangan kiri berada d1 de pan samb1l memular bulu
bulu burung. Gerakkan kak1 harus meng1kut1 mat secara perasaan oleh 
1rama sampe. 
1. Gong berada d1 lengah-tengah arena/ pentas. 
2 Putar d1tempat yang berhadapan dengan gong tersebut sampa1 

menempat1 kedudukan semula. 

Gerakan ket1ga dan gerakan tari Gong, penan sudah berada d1 atas 
gong. na1k d1 atas gong d1 dahului 
1. Menan d1 atas gong. 
2 Kemudian memutar secara perlahan-lahan d1 atas gong tersebut. 
3. Langsung duduk secara ber1ongkok d1 atas gong kemud1an berd1ri 

lag1 dan kak1 kanan d1hentak-hentakan. 

Kencet Pepatai (Tari perang) 
Gerak Kedua penari pr1a keluar , sewaktu penar1 wanila berada d1 atas 
gong 

Gerakan Kak1: 

Gerakan pertama dan Kencet pepata1 1111 d1mula1 dengan kak1 kanan, 
kemud1an selanJutnya d1lan1utkan oleh kak1 kn Gerakan 1atan 
dar1 penan pna 1111 secara patah-patah dengan meng1kut1 1rama 
sampe .. 11 x41 dan seterusnya. 
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Untuk menambah keselarasan dan gerakan tari kencet pepata1 
dttambah dengan gerakan improvisasi yang kuat . kaya gerakan 
badan.tangan dan kak1 serta terlihat perkasa dan mantap. Gaya dan 
tari pria 1n1, kaku -kaku. kemudian lemah begitu seterusnya. Sesudah 
kedua dan penan pna tadi berhadap-hadapan. mereka siap-stap 
untuk berperang bertempur. 

1. Putar dulu d1 tempat dengan mengtkuti irama sampe. 
2. Kemudtan loncatlangsung berputar. 

Gerakan Tangan 
Apabtla kak1 kanan maju. Tangan kanan yang memegang Mandau 
berada dtbelakang yang diputar-putarkan. Dan apabtla kak1 ktn maJU, 
tangan kanan yang memegang Mandau berada dt depan. Tangan ktn 
yang memegang telabang harus settap saat meltndungt dtnnya. 

Sinopsis Tari gong/ kencet pepatai 
.. Tari kancet pepatai dan gong adalah sebuah tari yang 
menggambarkan perkelahian dua orang pria tampan untuk 
memperebutkan seora ng gad is ca ntik, namun kedua me rasa kecewa 
karna belum selesa1 perebutan berlangsung. sa ng putn ttba - tiba 
menghilang I lan ke tengah hutan rimba namu berkat keuletan 
meraka mencan akh irnya ditemukan juga sang putr1 · 

Perkembangan tan kancet pepatai dan gong 
Adapun perkembangan tari kancet pepatai dan gong 1n1 berawal dan 
konsums1 oleh keluarga dan masyarakat suku ddydk kenyah saJa. 
batk dttamptlkan pada saat upacara adat. maupun acara pesta panen 
dan permgatan han-han besar nasional maupun erau adat. namun 
setelah senng kal1 muncul pada acara- acara pesta adat. kemudtan 
dapat dt pesan untuk dttampilkan sebagat suguhan untuk menyambut 
tamu-tamu agung dan para pejabat yang mengadakan kegtatan 
seremontal spert1 pembukaan even dan peresmian - peresmtan kantor 
dan lam - lam 

Perlengkapan yang dtgunakan 
Sebagat perlengkapan tan kancet pepatai dan 1n1 antara latn : 
1. Gong. sebagat sarana untuk penari wantta agar btsa dtkatakan 

sebagat tanan gong. 

2. K1r1p atau Bulu tangan. btasa dtpakat untuk menan pertanda bahwa 
tan 1n1 adalah melambangkan burung yang dtanggap menJelma 
penJelmaan dan nenek moyang mereka. 

3. Pensa1 atau tameng sebaga t alat kelengkapan dan pertahanan tan 
perang 1n1 

4. Mandau I mendau yang dtgunakan untuk menebas I mentmpas 
musuh apabtla dta mendekat dan dtputar- putarkan saat menan. 

Peralatan mustk yang dipakai 

Seca ra umum tanan dari Suku Dayak Kenyah se lalu menggunakan 
alat mustk sampeq . sa mpek berbentuk kecapi dengan bentuk seperti 
kecapi berdawat kawat dan berjumlah 3 atau biasa juga 4 dawa1. 
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2. Pria memakai 
busunung I baju terbuat dari kulit hewan I kulit kambing I kulit 
kayu. 
Bajeng I mandau 
Suwa I sarung mandau yang diikat dengan rotan yang sudah 
dibentuk t1pis dan halus. 
Kelembit I telabanglperisai dipakai sebagai penangkis.menjadi 
benteng pertahanan individu dari serangan musuh. dengan ukiran 
khas dayak kenyah yaitu lukisan muka. mata, kaki, kepala. terbuat 
dari kayu ringan.tetapi kuatlkokoh 
Elang I sarung pisau terbuat dari kelopak atau kulit hewan. 
Elang I p1sau raut yang bertangkai panjang. 
Pete I alat pengikat mandau ke pinggang [ikat pinggangl yang 
dihiasi dengan ukiran-ukiran 
Bluko pria dayak agak sedikit besar dan tinggi b1asanya di pasang 
bulu burung yang panjang-panjang yaitu bulu hewan hutan 
[Umbaul 
Cawat sebagai celana. cawat terbuat dari kain panjang yang 
dibalutkan ke paha. pinggang dan selangkangan sisa kain yang 
panjang di arahkan ke depan dan ke belakang. celana ini disebut 
JUga cancut oleh orang dayak basap dan punan. 



Desknps1 Sem TARI GONG 73 

Keterangan 
- lalal mus1k sampeq terbual dan kayu pela1 alau b1s<J JUgil n<Jngka 

dan la1n-la1n yang terasa agak nngan 
bentuk mus1k 1n1 sepert1 kecap1 dar1 Sulawesi namun agak leb1h 
besar.yang mempunya1 kuping untuk menyetel I tunnmg I 
sampeq selalu d1uk1r dengan motif dayak kenyah I l1hat gam bar] 

Tunnmg sampeq berdawa1 4 I empat] 
A. Dawa1 I tal1 1. nadanya 1 I do I natural 
B. Dawa1 I tal1 2. nadanya 1 I do I natural 
C. Dawa1 I tal1 3. nadanya 3 I m1 I tinggi 
D Dawa1 I tall 4. nadanya 5 I sol i rendah 

Tunn1ng sampeq berdawa1 3 I t1ga I 
A. Dawa1 I tal1 1. nadanya 1 I do I natural 
B Dawa1 I lal1 2. nadanya 1 I do I 
C. Dawa1 I lal1 3. nadanya 5 I sol] rendah 

Peng1nng tan kancet dan gong 1n1 adalah pemus1k sampeq b1sa satu 1 
I orang dan b1sa dua 21 orang. 
Perlengkapan lam 
J1ka alal mus1k sampeq lldak ada. dapat d1gant1kan dengan alat mus1k 
Jatung Utang. yang terbuat dar1 kayu d1 belah-belah sepet1 gambang 
alat mus1k Jawa 

Paka1an penan kancet pepatai dan gong 
1 Wan1ta memaka1 

Kuwao a tau Ta.ah sebaga1 rok I tapih seperti ka1n 1arek yang d1 
sulam alau d1ben nbu/man1k .b1asanya d1pasang uang logam 
d1sekel1l1ng k 1n bag1an bawah. 
Sapa1 I baJU bludru seperti rumpi tanpa lengan [you can see]/ baJU 
yang JUga d1ben nbu I manik. diberi rumbai - rumbai . Ukiran atau 
sulaman man1k mula1 dari depan sam pai dengan ke belakang 
bermot1f kenyah. 
Leku Sulak I Gelang . dan tulang ikan laut a tau 1kan daral yang 
cukup besar. 
Sabau I anl1ng pna dan wan ita di alas telinga. terbual dan g1g1 
har1mau .namun sekarang mereka sudah memaka1 emas 
Anggo I c1nc1n perak yang d1uk1r untuk pakaian sehan har1 
Oleng I kalung lerbual dari man1k. buah kalung terbual dari 
man1k-man1k besar 
Tapung I top1 wanlla/ blukok wan1ta dayak 
Aksesones leher terbuat dan man1k yang dianyam bundar 
Aksesones pmggang juga terbuat dan manik/ribu yang d11katkan 
pada p1nggang penan wan 1la. 
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DESKRIPSI SENI 

TAR I 
ENGGANG 

Sebelum memasukt maleri dalam penultsan ;udul buku tiu; penults berupaya unluk 

dapal membenkan pen;elasan dan mengenafkan tan yang berasaf daripedafaman 

Kaftinantan Ttinur; khususnya yang dtintltki oleh suku-suku Oayak yang mendiamt 

pedafaman Kaltinantan Ttinur karena tan enggnag terbang inimerupakan safah 

satu bentuk taripedalaman Kaftmantan Ttinur. Secara umum nanttnya akan 

dtjefaskan pufa contoh-contoh taripedafaman Kaltinantan Ttinur dan mustk 

penginng tannya. 
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Serelah mengetahut secara 
umum ten tang tan daerah 
Pedalama Kaltmantan Ttmur. 
baru penultsan tnt mengarah 
pada pengenalan dan pol a 
IaMan Tari Enggang Terbang 
yang sebelumnya nantt akan 
dturatkan Htstons belakang 
adanya tan Enggang Terbang tnt. 

Pengenalan Tari Pedalaman Kalt1m 
Tan Enggang Terbang 1n1 merupakan salah sa lu bentuk tan trad1510nal 
yang berasal dan pedalaman Kalimantan Timur yang d1punya1 oleh 
suku dayak kenyah Karena Tan nggang Terbang 1n1 merupakan salah 
satu baga1an tan yang ada d1pedalaman Kal1mantan T1mur. tentu 
keterka1tan dengan keb1asaan dari masyarakat d11sek1tarnya. adal 
1St1adat yang sama sepert1 sen1 tan yang d1punya1 oleh suku Dayak 
lamnya yang mend1am1 pedalaman Kalimantan T1mur 
Secara keseluruhan tan pedalaman Kal1mantan T1mur b1sa d1sebut 
tan tradidlonalltradlsd karena mempunya1 atau terbuat dari pola pola 
tertenlu yang berkembang dan masa ke masa yang sangat benmp1t 
erat dengan adat 1Sl1adat. agama kebiasaan masyarakat dalam 
keh1dupannya sehan hannya yang d1tuangkan dalam satu bentuk 
tanan yang becasal dan suku Dayak Kenyah. TunJung. Benuaq dan 
la 1 n -lain nya 

1. Fungsi Tari 
Pada umumnya Jen1s tar1 yang be1·asal dan pedalaman Kal1mantan 
T1mur. bag1 mereka adalah : 

a. Merupakan sebaga1 fungs1 penyaJian dan pemuJaan kepada 
roh nenek moyang mereka. yang d1tuangkan dalam upacara 
upacara adat. 

b. Juga berfungs1 sebaga1 tan gemb~ra penyambulan tamu. 
pergaulan. upacara penyambutan panen dan la1n-la1nnya 

c. Berfungs1 sebaga1 kepahlawanan bag1 seorang lak1-lak1 
m1salnya t1dak b1sa d1sebut dewasa apab1la seo1·ang lak1-lak1 
dan suku Dayak Kenyah apdiJild tH.ldk bisa rnenar1kan tan gong 
ITawakl atau tan Lassan (Kancet Lassanl. dan lam lamnya 

2. Contoh-contoh Tari Pedalaman Kaltim. 
Sebaga1 pelengkap dan pengetahuan in1 . kami ura1kan contoh tari 
yang d1punya1 oleh suku Dayak yang mend1am1 pedalaman Kal1mantan 
T1mur sangal banyak. maka yang akan d1utarakan d1 S1n1 adalah 
sebaga1 contoh tan saJa. 

a. Dan Pedalaman Kabupalen Kuta1. 
1. Dan suku Dayak Kenyah :Tan Kancet Pepata1. tan 

Gong. tan Enggang Terbang. tan Lasan. Ledo. Julut. tan 
Gerak sama dan lam-la1nnya. 

2. Dan suku Dayak Tunjung. Benuaq dan Bentian adalah 
tan Gantar. Persembahan. tan Ngerangkau. G1nng 
g1nng. tan Bel1an Bawo. Sent1u dan la1n la1nnya 

3. Suku Dayak Bahau dan Modang adalah bermacam
macam tan Hudoq. NgeJ iak dan la1n la1nnya. 

b. Pedalaman Kabupaten Berau 
Dan Suku Ga·a, dan Suku Segah adalah Tan Klan Kwong. Tan 
Enggang Terbang I gerak sama Kenyah. 

c. Pedalaman kabupalen Bulungan dan suku Dayak Kenyah dan 
suku tegalan terd1n dan Tar1 Bangun AJau. Kancet Mamal. 
Lassan. Ledo. Julut/ Dado/ Lakapa . Tan Kuku1 Sumayau. Tan 
P1na Katap. 

d. Pedalaman Kabupaten Pas1r oleh suku Dayak terkenal dengan 
Tolang Smgk1r (Tulak Balal dan tanan Bel1an Dadas. 
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3. Peralatan Musik Pengiring Tari Pedalaman Kalimantan Timur 
Untuk musrk pengrnng tari dari pedalaman Kalrmantan Timur. 
peralatannya musrknya terdrn dan : 

a. Alat musrk Sampe. adalah alat musrk pe trk . yang paling domman 
dalam mengrringr tanan dan Suku Dayak Kenyah. 
Kelentangan. alat musrk pukul alat musrk rni palrng domrnan 
dalam mengrnng tan-tarran darr Suku Dayak Tunjung. Benuaq dan 
Bentran 

c. Gong besar atau kecrl[Genrkng/ teraa,J alat musrk terbuat dan 
logam perunggu yang palrng domrnan drpergunakan untuk 
membawakan Tan Hudoq 
Alat musrk kedrre dan Serumpar ralah alat musrk trup dan suku 
Dayak Kenyah. 

e Alat musrk Jatung Utang. peralatan musrk dan Suku Dayak Kenyah. 
sepertr kulmtang dan Manado lsulutl 
Gendang/ tria lprahr/ grmarlmerupakan perlatan musrk pelengkap 
dalam mengrnngr semua tan yang ada drpedalaman kaltim. 

Gendang IGrmar dan Prahil 
Musrk gendang rnr sangat baik untuk menamb h peraltan musik 
pengrnng tan Eng gang terbang. supaya Jangan monoton ldinamrsl. 
Pola latrhan dan Sketsa dan Enggang Terbang. 
Tan Enggang Terbang rnr mempunyar 5llrmal ra am yang hanya 
drtankan oleh penan wanrta-wanrta saJa. yang ragam dan komposrsr 
sudah dr sederhanakan menu rut keperluan pementasan masa krn1. 

1. Ragam Pertama [Jalan dr tempat dan Jalan ke depanl 
a Jalan drtempat 11 x 81 drmular kakr kanan dan drtutup kakr krri 

pada hrtungan ke 8 
b Jalan kedepan. sambrlmelakukan setengah berputar. yang 

drmular dengan kakr kanan dengan hrtungan [1 x 81. 
c Kedua tangan drlamba ikan menurut arah kakr. 

2. Rag m 2llambar tangan satul 
a Berputar· drtempat ke arah krrr drmular kakr kanan [1 x 81 tangan 

kanan drlambar-lambarkan. sedangkan tangan krn terletak 
drprnggang 

t o 

IZJ 2 os 
3 0 

4 1ZJ 
0 7 

IZJ 6 

s o 
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b. Kebalikan dari gerak 2 a. tadi lhitungan 1 x 81 

s o 
1 0 

0 7 oz 
6 0 

o 5 
3 o 

0 4 

3. Ragam 3 IDua tangan lambail 
a. Berputar di tempat dimulai arah kiri dengan d1awali langkah kak1 

kiri hitungan 8 
Kedua tangan di lambai-lambaikan kedepan, tangan kanan 
diperpanjang dari tang an kiri apabila puta r arah kiri . 

1 111 

s o 
o 2 

111 7 

3 111 

6 0 

111 5 

b. Kebalikan dari gerakan 3 a. 
Tangan kiri agak diperpanjang dari tangan kanan apabila puta r 
a rah kanan. 

111 1 o s 
7 111 

z o 
0 6 

111 5 111 3 
0 4 
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4 Ragam 4 lpular cepal rendah ) 
a Kak1 kanan ke depan. kemud1an pular cepal ke arah kiri. d1<Jwal' 

kak1 kanan. lelap kak1 k1n h1lungan l1x81. 
Kedua Iangan d1rentangkan posisi lubuh d1rendahkan 

11] 8 
o t 

2 11] lll 7 

0 3 
6 11l 

4 11] 11] 5 

b Berpular balasan dar1 pula ran 4 a lad1. ya1lu dengan berpular ke 
arah kanan. 

0 9 
8 11] 

0 7 

6 11] os 

o = Jejak Kaki Kanan 
Ill = Jejak Kaki Kiri 

o t 

4 11] 

5 Ragam 5 !Enlak- enlak lum1tl 

11] 2 

3 0 

Tum11 kak1 kanan ke depan kak1 k1n d1entak enlakkan kemud1an 
Jalan Kedepan dengan kedua Iangan d1renlangkan. pos151 lubuh 
d1rendahkan. sambd terus keluar penlas. 
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DESKRIPSI SENI 

TAR I 
BEL IAN 

Oalam pembahasan ktla mengenaiSuku Tun;ung dan Benua · sebenarnya kedua 
suku inisama. Oa/am adat !Sitadat, kesenian, pemujaan, upacara-upacara ada! 
dan sebagamya, t1dak ada perbedaan. kecuali bahasa yang agak berbeda . .Jad1 

dengan send1rinya ;ems keseman pun t1dak ada perbedaan. Dan untuk pembahasan 
selan;utnya akan mengambll;ems Keseman Upacara Be/ian. 



Historis<Jsi Up<~c<Jr<~ Beli<Jn 
Oi5ebut Upacara Bel;an, 
sebenamya pada pe;mulaannya 
bukanlah sebuah !a nan, tetap; 
keseman m;adalah suatu 
upacara pengobatan secara 
mag;s, yang melakukan upacara 
tersebut dinamakan 'Oukun a tau 
Pembel;an " Si Oukun dalam 
melakukan tugasnya. mula 
mula memangg;l roh un!uk 
memasuk;dirinya, seh;ngga 
;a dalam keadaan t;dak sadar. 
Sebab rohnya yang aslisudah 
d;ganti dengan roh hal us yang 
d;pangg;/nya tadi Lalu ;a 
menan-nan memegang daun 
kayu (sebangsa kana a/au palm 
/, sehmgga berwama hi;au dan 
lembayung, a tau pucuk daun 
kelapa muda. 

Sebenarnya tan an 1n1 merupakan permulaan tan an Gantar di daerah 
Tun1ung. Sekarang sudah dijadikan Ta ri an, yang sudah d1bentuk 
sedemik1an rupa sehingga dltOnJolkan unsur-unsur sen1nya, mengapa 
hal1n1 lerJadl? Tentu ada sebabnya, ya1tu upacara 1n1 d1gelar d1 
kampung -kampung maupun d1 tempat-tempat terbuka seh1ngga 
masyarakat umum dengan mudah meliat dan menyaks1kan yang 
sebenarnya adalah d1anggap sakral oleh para letuhur mereka karena 
kesaktian pak. 

Belian dalam mengobat1 orang sak1t. tentu saJa para penonton 
semakin senang dan terus 1ng1n acara 1n1 d1tonton oleh para tamu 
dan luar daerah, akh1rnya jika ada acara yang dianggap perlu untuk 
di h1dangkan tanan 1n1 , para sepuh dan pejabat selalu memangg1l 
Upacara Bel1an in1 yang ten tunya suda h dikomb1nas1kan dengan tanan 
dayak lamnya sepert1 Tarian Kenyah yang memperebutkan seorang 
gad is dan salah satunya tewas I kala h. maka dengan Bet1an mttah 
diobat1 oleh pak Bel1ah ditunjukkan kesaktian Tari Bel1an 1n1 sehmgga 
penan yang kalah berperang tadi bisa htdup kembal1. 

Fungsi Upacara Belian 
Fungsi yang mula - mula Upacara Bel1an in1 adalah suatu cara 
pengobatan secara magis. Mtsalnya mengobatt orang sak1t. 
memel1hara bay1 agar tidak d1ganggu oleh ibl1s dan syattan dan 
mengus1r roh-roh Jahat yang menganggu ketentraman masyarakat I 
penunggu pohon, penunggu rumah, penunggu lanah temposo dan latn 
- lain sebagainyal. 

Dalam Upacara Beltan int d1mintakan pula bantuan dan Dewa Gentar 
yakni Nayun Gantar. Tetapi lama kelamaan upacara 1n1 sudah dljadikan 
sebuah tanan yang d1bentuk oleh para sent man seh1ngga dapat 
dipergunakan seperti tarian-tarian yang lain. Gerak-genknya sudah 
diatur disesuaikan dengan irama mustk , yang harmon is dan dinamts. 

Seperti telah dikemukakan di atas Upacara Belian terdiri atas 
beberapa jenis penggunaannya antara lain : 
3.1. Baraga· Bagantar 

Baraga· Bagan tar adalah Upacara Belian untuk memel1hara 
bayi, dengan mohon bantuan dan Nayun Gantar. Pelaksanaannya 
kira-k1ra bay1 telah berumur 6 sampai 8 malam setelah talt 
pusarnya tanggal I terlepas. Tela pi sekarang d1laksanakan 
k1ra-k1ra bay1 telah berumur 3 sampai 4 bulan. Merupakan suatu 
acara kr1sisnte. bagt s1 anak tersebut, agar terhtndar dan segala 
bencana. Sekarang sudah menjad1 tarian, yang d1c1ptakan oleh 
Lelaang Roah dari Tasik Kemang Nyarung. Tartan 1n1 ada dua 
macam. yakni : 

3.1.1 Arang Lewa1 Mamamta , Tuyo T1dak Jtmampatung 

3.1.2 Arang Lene· Memantayan 
Maksud upacara 1ni diadakan ialah supaya anak kecil 
yang masih suci itu tidak mendapat gangguan dan roh 
roh jahat. Juga karen a anak-anak yang mas1h kec1l 
daya tahan tubuhnya belum kuat. sehmgga mereka 
kadang -kadang mudah d!h1nggap1 oleh penyak1t. Untuk 
mengh1ndan 1n1 semua, maka d1adakanlah upacara Belian 
sampai beberapa malam. 



Tarian Serupai 
Tar1an 1n1 dmama1 menurut alat mus1k peng1nngnya. ya1tu sepert1 
serul1ng yang terbuat dan bambu d1sebut "Serupal··. Dan d11ring1 
nyan1an vokallagu Lele. Tarian 1n1 d1tankan untuk menolak wabah 
penyak1t dan untuk mengobat1 orang d1g1g1t anjmg gila. 

Tarian Belian Bawo 
Tanan 1n1 berasal dan Bawo IK1ring Kmcol. Daerah sekarang termasuk 
daerah Kabupaten Pas1r dekat daerah Lawangan. Upacara Bel1an 
Bawo m1 b1asa d1lakukan beberapa malam bahkan sampa1 8 ldelapanl 
malam berturu-turut. Tanan 1n1 terd1n dan beberapa macam. sepert1 
d1bawah 1n1 · 
- Ben1a· Ngaya· 
- Waka1 Rurut 
- Ngetuss Uwe 
- Arang Wak Llko Lok1 
- Bersamah 
-Tung Putung 

Upacara 1n1 bertuJuan untuk: menghmdarkan penyak1t. mengobat1 
orang sak1t. membayar najar dan sebagainya Sekarang pada acara
acara penenmaan tamu dan acara-acara kesen1an yang lam Jad1 han
har ulang tahun dan sebaga1nya. 

Tari Kuyang 
Pohon karet. pohon merant1 dan sebaga1nya. Tan Kuyang 1alah sebua h 
Tanan Bel1an untuk mengus1r sya1tan-sya1tan yang menJaga pohon 
pohon tersebut. Tanan 1ni ada beberapa jenis menurut lagu yang 
d1gunakan untuk meng1nng1 Kuyang adalah nama makhluk yang 
menJaga pohon pohon besar dan t1ngg1. m1salnya pohon bering1n. 
tanan 1tu 

Pakaian dan peralatan tari 
Paka1an Tar1an Bel1an 1n1 d1 Kal1mantan T1mur bermacam-macam. 
berbeda -beda menurut suku yang melakukannya. M1sa lnya Belian di 
Bontang. d1 Bulungan. d1 Kuta1 dan sebagamya. Oleh karena 1tu. yang 
diJelaskan adalah yang ada pada Suku Benua· saja. Paka1an mereka 
b1asanya terd1n : 

1. 01 kepala memaka1 destar atau memaka1 top1 terbuat dari 
daun-daun muda I b1asanya daun kelapa yang muda I Janur I. 

2 Mukanya d1coreng coreng. seolah-olah seper t1 muka roh 
hal us yang mereka panggd tad1 , dengan kapur sinh . 

3 Tidak memaka1 baJU dan bad an dicoreng-coreng JUga dengan kapur 
Sinh. 

4 Bag1an bawah memaka1 ka1n sepert1 baju rok panjang wanita, yang 
terbuat danpada potongan - potongan kain berwarna-warn i yang 
d1susun dengan teratur lsemak1n ke bawah. semakm membesar 
ukuran d1ameternya. 

5. Pergelangan tangan memaka1 gelang bes1 atau kun1ngan yang 
sengaJa d1buny1kan untuk menan yang se1rama dengan 1rama musik 
peng1rmgnnya. B1asa s1 penan memegang daun tumbuh-tumbuhan. 

6. Kadang-kadang ada JUga yang memakai gelang kak1. yang terbuat 
dar1 logam. 



Ragam Tari 
Tarian in1 sebenarnya hanya terd1ri dan satu ragam saJa . Langkah 
[step) kakmya double step se perti Serampang Dua Betas. Sedangkan 
tangan d1gerakkan dengan lengan lurus kedepan d1atas pinggang. 
untuk membuny1kan gelang tangannya sesuai irama mus1k. 
Pormasinya hanya mengeliling1 ruangan secara lmgkaran dengan arah 
bebas. D1antaranya boleh membentuk hurup S, hurup 0 atau bersegi 
menurut kehendak sipenari. Dan biasanya penarinya hanya terd iri dari 
satu orang saJa atau dua orang . Se karang akan kembangkan menjadi 
tarian massal. 

Cara menari adalah sebaga1 benkut : 
6.1. Mula-mula penari ke luar dengan double step, sa mb1l 

menggerakkan tangan se1 rama dengan irama mus1c . 

6.2. Bergerak -gerak ditempat. Pada saat bunyi gelang tangannya 
direndahkan . 

6.3. Bergerak mengelilingi arena dengan bebas dan buny1 gelang 
tangannya d1nyaringkan. Kalau penarinya dua orang boleh 
bers1lang bertukar tempat atau membentuk hurup S, 0 dan 
sebagainya . 

6.4. Gerak kaki selalu mengiring1 irama gelang tangannya disesuaikan 
dengan irama musik. 

Sarana dan musik Pendukung 
Sarna pula dengan tarian - tarian yang lain. bahwa tarian in1 diiringi 
oleh mus1k. Ada pun alat Gong [Geningl. terdiri atas : 

Setiap jen1s tarian d1namakan nama lagu yang menginnginya. 
misalnya; 
Tari Baraga· Bagan tar diiringi lagu Erek Boneh. 
Tari Serupa1 diiringi lagu Serupa1, yang menggunakan alat mus1c 
seperti suling terbuat dari bambu alat ini disebut "serupai· 
Tari Belian Bawo diiringi lagu Bel1an Bawo I Kiring Kinco I. 
Tari Kuyang d11nngi dengan lagu Banton. atau lagu Tunoung Burung 
atau lagi dengan lagu Berangkut data Putang. 
Disamping alat music sebagai pendukung tarian Belian mi. bagi 
beberapa Jenis Belian yang teradapat di Kalimantan Timur. kalau 
orang yang sedang .mengadakan upacara Belian b1asa d1beri dekorasi 
dengan daun -daunan. 

Dan si Dukun Bel1an itu ada yang menggunakan selendang berwarna 
dan warna selendang ini akan digantl menu rut jenis sya1tan yang 
dimaksud . Bahkan selendang ini akan diberikan kepada orang yang 
hadir dan bagi yang mendapat sele ndang itu harus menan -nari sepert1 
Belian tad1. Jadi merupakan suatu acara joget kalau d1 kota. 



Kesimpulan 
Kesen1an suku TanJung dan Benua· sama saja. Yang agak berbeda 
antara kedua suku 1n1 hanya bahasanya. 
Tan Bel1an ada beberapa jen1s. namun gerakannya sama saja. 
Jenis tari ini dibedakan oleh lagu peng1rmgnya. 
Dahulu tar1an Bel1an ini merupakan upacara pengobatan. 
sekarang sudah dijadikan tanan untuk hiburan dan pertunjukkan 
sebaga1 sen1. 
Upacara Belian 1n1 bukan hanya suku Tunjung dan Benua· SaJa 
yang memilikinya, bahkan setiap daerah di Kalimantan T1mur 
terdapat Jenis-jenis Belian ini dan upacara ini sama untuk 
pengobatan. 
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DESKRIPSI SENI 

TAR I 
GANTAR 

( HASIL SURVEY 0/NAS PARIWISATA KALINANTAN TINUR 197~ I 
f.Historis seni tJri GJntJr 

Kalau k!la me!Jhat pembagtim ;ems :tents tari dtatas. maka sent tan Gantar tnt 
tennasuk;enis tan Tradts10nal suku Tan;ung dan Benuaq · serta suku Benttan. 
Menurut cent a rakyat, keseman tnt berasal dan Nayu I Dewa yang m ula -mula 

menanknya talah Ruda ·dan Bela Nayu · dtlang!l Onteng D01/negen Oewa Iangiii. 
sewaktu mereka dapat memotong kepala Oalonong Utak Dalonong Payang (ayah 
tinnya/ Sebab untuk mempenstenkan tbunya Dalonong Utak Dalonong Payang 

membunuh ayahnya yang bemama Olmg bsst. Olmg Bayatn . .Jadt sebagat pembalas 
dendam ataas kemattan ayahnya. 
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0/eh karena 1/u Ia nan m1 khusus 
unluk pemu;aan. Dan l1dak 
bo/eh sembarangan d1a;arkan 
kepada orang I manus1a /. karena 
be rasa/ dan Dew a. Nayu · L ene · 
Lena! u;ung lang11 mengadakan 

;amuan I dalam bahasa Tun;ung 
Nuak dan Negak I Terhadap 
lamunya. Nayu · Samufa1 
Nangka1 Tempal per;amuan 
mereka 1alah lag11 Susu Oasa · 
dengan memolong kerbau ;an/an 
yang bemama _!anlung Lang!l. 
Pada zaman !lu diiS! dengan 
acara nang gemb1ra. dengan 
lanan yang a/alnya lerbual dan 
kayu yang d1sebul pulang ·: 

Alai 1m lerbual darikayu yang 
lerp!l!h dan kayu yang d1anggap 
ba1k o/eh para Oewa yang 
d1selesa1kan oleh beberapa 
orang dan beberapa bag/an, 
yakm sebaga1 benkul: mula
mula pohon pulang d!lebang 
oleh dua orang yakm Oalak K!11p 
dan Bayo Bu/au. Selelah kayu !lu 
rebah maka pohon m1 d1potong 
oleh seorang yang bemama 
serampufmg Nganlung 

Sefesa1 d1potong menu rut ukuran 
waktu 1/u. fa/u kayu 1/u d1be/ah 
ofeh B111h Tal1h Balangkomg. 
Belahan 1m larah oleh eel 
Co/aman Baraas. 

Selesa1 d1tara baru dlk1k1r 
dan dJUklr oleh Anmg Lalung. 
Kemud1an unluk mengha/uskan 
uk1ran lersebul harus d1ampelas 
o/eh seorang bemama lngkung 
Moyo. Selefah se/esa1 semua 
peker;aan 1/u baru d1is1 dengan 
biJIJagung agar berbuny1 waklu 
d1paka1 menan. Alai tanan 1m 
lerd!i-1 alas salu rongkal dan 
sebuah pengusak yang d1ben 
nama "Gan/ar Pengeser ·: 

Penar1nya yang pertama 1alah Rude· Nayu dan Belaa· Nayu·. yang 
menar1 d1lang1t Onteng Do1. Kalau menurut pandangan modern 1alah 
arena atas pentas tempat penari. Kemudian alat-a lat tarian dis1mpan 
oleh Nayu· sab1np Lang1t. Tiwang Sebebelar Tana. Teri Nayun Tokir 
dan Layau Nayun Lele. 

Jad1 tan Gantar yang mula-mula hanya se pasang saJa yang terd1n alas 
sepotong tong kat Gantar dan sepotong kusak. Pena ri berganti -gant1an 
menan dengan alat terse but. Jad1 penan Gantar yang mula-mula 
hanya satu orang 

Setelah mendengar m1tos tersebut d1atas. penan Gantar semula 
adalah Dewa sendang kan yang membuat peralatannya ada lah 
manus1a bum1 dengan bergotong royong sesuai keahl1an mas1ng
masmg Yang mula-mula menyelenggarakan pembuatan alat tan 
Gantar adalah K1l1p, oleh kerena 1tu K1l1plah manus1a pertama 
yang mengetahu1 kesen1an Tar1 Gantar 1n1. Da r1 K1liplah tari Gantar 
d1ajarkan kepada manus1a. hingga kita mengetahumya sampa1 
sekarang 

Kil1p t1dak benstn. Jadl tak ada keturunannya. Lalu 1a d1namakan · 
Song Belengkana1 Era1 .. [yang artmya sebatang kara I. Karena K1l1p 
termasuk orang panda1 waktu 1tu, maka 1a juga d1ben gelar "Taman 
Tau "Iorang yang serba tahul. Sebaga1 pesannya tan Gantar 1n1 harus 
dlaJarkan kepada s1apa saJa yang mengmgmkannya 

Pada zaman dahulu kala b1la 1ngin belaJar sesua tu yang berasal dan 
dewa. terleb1h dahulu harus membayar kaul yang d1sebut dengan 
ISlllah bahasa TunJung "TAMOYE" Oleh karena 1tu b1la 1ngm belaJar 
tan Gantar harus membayar Tamoye, supaya mendapat berkah dan 
Dewa/ Nayu· agar tldak mendatangkan bahaya bag1 yang belajar 
terse but. Besar Tamoye t1dak ditentukan. tergantung dari banyak 
atau sed1k1tnya yang 1ngin d1pelajari. B1la orang yang ingm belaJar tari 
1n1 membayar Tamoye· Jlka 1lmu atau tari yang d1tenmanya 1tu dapat 
d1katakan bahwa 1a belaJar langsung dan dewa tad1 I b1asa d1sebut 
dengan 1St1lah tutus I. 

Awalnya tan Gantar 1n1 d1tankan pada upacara pemuJaan. tetap1 dalam 
perkembangan selanJutnya set1ap ada upacara atau pesta d1adakan 
tanan Gantar M1salnya upacara Pakaye· Kuhung" [upacara pada waktu 
malam han pada pesta menanam pad1 I. Ngawrng Enghun1 lupacara 
sepert1 memanjat pohon p1nang pada masa k1nil. Ngekas Om pong 
dsbnya. 

Peralatan mula-mula terbuat dari kayu. karena membuatnya 
memakan waktu lama. kmi digant1 dengan bambu yang diisi dengan 
b1j1an-b1J1an Juga . Karen a gantar ini d1adakan pada upacara menanam 
pad1, seh1ngga t1mbulah vanas1 gerak sepert1 orang menanam padi. 
Oleh karena 1tu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tanan 
Gantar adalah tanan menanam pad1. 

Oleh karena 1tu ada pula pendapat yang mengatakan, bahwa tari 
Gantar adalah tanan menanam pad1. Bambu yang bens1 bij1-b1J1an 
menggambarkan ben1h pad1 yang d1tanam. sedangkan tong kat yang 
terbuat dari kayu, menggambarkan alat pelubang tanah tempat 
memasukkan pad1. 
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Gerak kak1 menggambarkan gerakan ketika menutup lubang yang 
bens1 pad1 tad1 agar t1dak dimakan burung pemangsa pad1. Semak1n 
berkembang pengetahuan. se1rama pula dengan perkembangan tar1 
Gantar 1n1 semakm banyak pula orang yang telah mengetahuinya. 

Mereka mgm pula tan 1n1 Jangan d1persulit cara mempelaJan. agar 
dapat d1tankan secara bebas tanpa upacara pemujaan dan set1ap 
orang dapat mengenalnya bukan hanya berasal dari keturunan para 
dewa bangsawan. Ke1ng1nan 1n1 ternyata terpenuhi ak1bat terbukanya 
perkembangan pergaulan dengan dunia luar. tari Gantar 1n1 d1tankan 
dengan bebas dengan tanpa pemuJaan. Setiap ada upacara d1adakan 
tari Gantar. m1salnya waktu menenma tamu-tamu yang datang. 
Bahkan sudah menjadi tarian rakyat pada umumnya. Set1ap tamu 
harus berkenan turut bergantar bersama-sama. Bila tidak tahu atau 
malu d1anggap kurang hormat atau kurang sopan. 

Masih s1l1h bergant1 dan situas1 pun berganti pula yang mengakibatkan 
tarian 1n1 berkembang menjadi seni pertunjukkan. Dibuat dengan 
beragam agar dapat d1nikmat1 ke1ndahannya yang terkandung didalam 
tanan 1n1. serta t1dak membosankan. Karena Gantar yang aslinya 
sangat stat1s sekal1 gerakannya. Tetapi walaupun berkembang namun 
ci ri khas unsur keasliannya masih tetap terpelihara. 

Pada pelita pertama tahun 1970. dari daerah Kalimantan Timur 
dikinmkan mis1 kesenian daerah berkeliling Jawa. tahun 1970 oleh 
bapak Presiden Rl untuk mengis1 acara kesen ian di lstana Negara 
pada malam resepsi Kemerdekaan Rl turut dipertunJukan pada 
acara pembukaan Taman Mini Indonesia lndah dan mengikuti 
fest1val d1pentas Joglo "Langen Sasono Budoyo .. didalam Taman 
Mini lndones1a lndah tersebut dan pada akhir tahun 1975 yang lalu 
dik1rimkan pula m1s1 kesenian Kalimantan Timur ke Bali dan Jawa 
Timur dengan hasil yang cukup memuaskan. Untuk di Daerah Kaltim 
sendiri sudah dljadikan tari pergaulan untuk menerima tamu-tamu 
atau para tuns yang datang ke Kalimantan Timur. 

2. Fungsi Tari Gantar 
Tarian - tarian trad1s1onal suku Dayak Kalimantan T1mur pada 
umumnya berfungsi sebaga1 : 
a. Sebaga1 tanan yang menggambarkan kepahlawanan atau 

keperw1raan para pemuda- pemudanya, dalam kemah1ran 
menggunakan senJata !Mandau, sumpit . tombak dsbnya) dan 
baga1mana cara-cara mereka berperang pada dahulu kala bag1 
suku Dayak ada yang disebut .. mengayau·. yaitu istilah menyerang 
musuh . 

b. Sebaga1 tanan pemujaan. yakn1 tarian-tarian yang erat hubungannya 
dengan kepercayaan lan1m1sme) pada masa-masa silam. Pada suku 
Tunjung pada zaman dahulu kala mereka menyembah yang disebut 
"Nayu· Sen1ang". Bahkan sampai sekarang masih ada dan mereka 
yang menyembah dewa tersebut. Karena kepercayaan mereka 
pada dewa. b1la mengobati orang sakit suatu upaara adat memelas 

kampung. 
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3. Menenma tamu agung dan sebagainya. Misalnya upacara adat 
Blontang. L1ggu Tahun, meguburkan maya!, selesai panen dan 
sebaga1nya. 

Pada saat upacara -upacara in ilah diadakan tari - tarian, diantaranya 
tari Gantar. Bahkan ada upacara bergantar yang dilaksanakan sampai 
semalam suntuk. Juga merupakan tarian muda mud1 lsepert1 tan 
pergaulanl. Tetap1 akh1r-akhir in1 tarian Gantar tidak lagi sebagai 
fungsinya semula, suda h berubah menJadl seni pertunJukkan dan sen1 
pergaulan Yang b1sa d1adakan ket1ka menghibur para tamu maupun 
para tuns yang berkunJung d1 Kalimantan T1mur. 

4. Jenis-Jenis Tar ian Gantar 
Sebelum memb1carakan JeniS-Jenis tanan Gantar terlebih dahulu 
IStllah-IStllah yang d1gunakan sebaga1 berikut : 
- Ngarang atau ngancar artinya menari 
- Gantar a tau senak artinya tong kat 
- Kusak art1nya kayu atau bambu yang berisi biji-bij1an [jagung/pad,J 
-I bus art1nya rumba1-rumba1 pada UJung kusak tersebut. 

Pada mulanya tari Gantar mi d1bagi atas tiga jenis, yakn1 : 

4.1. Gantar Raytn 
Jen1s gantar 1n1 alatnya hanya satu saja. Mereka menan 
dengan melamba1kan Iangan [disebut dengan 1stilah 
Ngelawail. D1pmggang tenkat Mandau atau parang. Pada UJung 
Gantar tersebut diikatkan atau d1gantung sebungkus kepala 
[tengkorak kepala manus1al. d1bungkus dengan kam merah 
dan d1ben 1bus. Kam merah adalah lambang Ngayu'[dewal. 
Bila sudah mereka berkel1l1ng. gantungan gantar tad1 d1goyang 
bergant1-gant1 samb1l bergurindam [bernyanyil . yang disebut 
1St1lah "Porentang1n" 
Peralatan yang d1paka1 : 
- Kalau Gantar yang terbuat dari kayu, diberi g1ring-g1nng 
diUJungnya agar berbuny1 kalau d1gerakkan . 
- Kalau terbuat dan bambu alatnya, gantar diis1 dengan 
b'J' jagung /pad1 supaya nyaring bunyinya d1tambah dengan 
menggantungkan g1nng-g1nng UJungnya. 

Kedua alat '"' harus d1ben 1bus pada kedua ujungnya, dari pada daun 
biru'[seJenls palmi yang diberi warna merah, putih dan kuning . 

4.2. Gantar Busa1 
Gantar 1n1 terbuat dan sepotong kayu ringan yang besarnya 
sedang dan d1beri gelang agar berbunyi gemer1ncing j1ka 
d1gerakkan. PanJang kayu tersebut kira-kira se tengah meter. 
Penan Juga t1dak memaka1 tong kat. Jumlah Gantarnya sama 
dengan Jumlah penan, masing-mas1ng penari memegang 
satu Gantar Waktu menan Iangan kanan memegang Gantar 
sedangkan Iangan k1n ngelawa1 lt1dak memegang apa-apa 
hanya melamba1kan saJal. Mereka menan beregu, set1ap regu 
selalu ada yang "ngeloak". Samb1l menari masing-masmg 
memupur yang lam. B1asanya menggunakan pupur basah yang 
d1sebut "bahango". 
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4.3. Genta Senak/ Gantar Kusak 
Gantar 1n1 terdiri dari sebuah tongkat panJang k1ra-kira satu 
sampa1 seperempat meter dan se buah bambu yang beris1 
bijl-biJian yang besarnya sedang dan panJangnya kira-kira 30 
em, d1ujungnya d1beri ibus, jumlahnya sama dengan penari, 
yang masmg-masing memegang tong kat disebelah kiri dan 
bambu ditangan kanan. Mereka secara menan massal dengan 
membentuk l1ngkaran. 

Setelah dari beberapa jenis Ganta r dijelaskan maka jenis yang dapat 
berkembang sampai sekarrang adalah Jen1s yang ketiga yaitu Gantar 
Senak/ Gantar Kusak tadi, kemud1an gantar 1n1 sudah diJadikan 
sebuah tarian yang te rd iri dari beberapa ragam, penarinya sudah 
disusun atas beberap kelompok dan terd1 r i dari atas pria dan wan ita 
yang sama JUmlahnya. Bentuk tan 1n1 sudah diadakan varias1-varias1 
bentuk formal dan perpindahan ragam se1nng dengan perpindahan 
lagu secara otomatis menu rut luas tempat yang digunakan oleh 
s1penari. Kalau kita melihat dan tari Gantar yang bersifat stat1s yang 
sudah d1bentuk baru in1 sudah leb1h d1namis. seh1ngga orang yang 
menyaks1kan t1dak membosankan dan waktu yang dipergunakan 
untuk menari t1dak terlalu lama paling lama lima betas men it dari 
mulai keluar h1ngga sampai masuk kembali setelah selesai menan . 

5. Ragam tari gantar 
5.1 Kokok Piak: biasa 
Ragam 1n1 b1asa dibawakan oleh t1ga orang gad is yang mula 
mula keluar yang merupakan bentuk dasar seg1 tiga dengan 

5.1.1. Melengkah maJU mula1 kaki 
kanan tiga langkah, hitungan 
ke 4 kaki k1n kedepan I tum1t 
h1tungan ganj1l ujung Jan 
h1tungan genap I sampa1 
hitungan ke 7 hitunga ke 8 
UJUng jari kak1 kin ditank 
kebelakang. Kemudian 
sebal1knya. Ragam ini 
d1laksanakan sebanyak 4 kali 

maw 

5.1.2 setelah 1\u mundur sampa1 
hitungan ke 9 dengan bergan\1 -
ganti meletakkan ujung Jan dan 
tum it 
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5.2 Pulut Panggang 

:J Penar1 wan ita keluar dan dua 
arah lsamp1ngl yang akan men1ad1 

t 
s1s1 dari dasar seg1t1ga tad1. Jalan 
putar dua langkah. pada h1tungan 
ke 4 kak1 k1ri disamp1ng kak1 
kanan d1bengkokkan kedepan, 

( 
kak1 k1r1 d1bengkokkan s1lang 
sampa1 h1tungan ke 8. Badan turut 
d1rendahkan. Demikian seterusnya 
maJU sampa1 menjad1 ben luk 

t seg1l1ga. Sedang kedua bansan 1n1 
harus masuk bersilang. 

c 
5.3. Burung Terbang 

I! 
MaJU selangkah . tum1t d1letakkan d1 
depan kak1 k1ri lutut d1bengkokkan 
bersamaan dengan telapak kak1 
diletakkan kelantai sampa1 h1tungan 
kedelapan. Sam bit meluruskan 
seg1l1ga tad1 menjad1 bansan 
berban1ar serong. Terus d1lanjutkan 

r menJadl bentuk silang. Pers1langan 
1n1 berputar kekanan bertemu 
d1tengah. sebanyak satu kal1. 
D1teruskan dengan lagu 1nlra untuk 

j' membentuk li ngkaran penuh. 

J 
5.4. Belah Pen1al1n 

.. ~ 
Dalam bentuk lingkaran tad1 dengan 
gerakkan bergeser dengan had a pan 
berselang seling manghadap 

c; kedalam dan mengahadap keluar 
beganllan. 
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4.5. Bejamu 

Sketsa Formasi Tari Ganta 

Gerakan ini sama dengan lingkaran 
tadi gerakan belah penjalin tetapi 
lebih cepat. Pada saal inilah penari 
pria keluar. 

Sambil bergant1-gant1 menyerahkan 
tongkat bersamaan gantarnya. 
Bentuk ini boleh lingkarannya 
dibuka , terserah kepada penari, 
sampai menuju kembali masuk. 
Berarti tarian ini sudah selesai. 

Seperti kita ketahui bahwa awal mula cara begantar 1ni 1alah dengan 
mengelilingi gantungan kepala man usia (tengkorak) yang dibungkus 
dengan kain merah. Untuk menambah sema ngat , saat menari 
untuk mengajak orang menari, salah seorang penyanyi dengan 
menggunakan bahasa sastra I bahasa beriramal dengan lemah 
lembut. 
Dalam bahasa mereka sebagai berikut : "Araang nmak Jlmanpalung, 
araang Lewain1na n1ak. Kale· kepe· ben1aa· nganya·.nganya· uma· 
Lelang Sola1" 

Pada upacara berpupur, sambil bergantar berbalas-balasan. Biasanya 
saat ini terjadilah perpaduan asmara anlara pria dan wanita. 
Sekarang untuk mengajak orang atau tamu menan. cukup 
menyerahkan tong kat dan Gantarnya kepada yang diaJak tersebut. 
Kalau penari gantar tidak memakai tongkat dan bambu [alatl s1penan 
melamba1 - lamba1kan tangannya, disebut "Ngelawa1 .. 
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Sarana pendukung 
Pada set1ap tanan pasti ada sarana pendukung agar menJadi suatu 
penamp1lan sen1 yang benar·benar dapat d1nikmat1 oleh orang-orang 
yang menyaksikannya. Sarana pendukung ini dapat dibagi atas dua 
bagian yang paling erat hubungannya dengan sipenan. 

5.1 . Pakaian : 
Pakaian terd1n dan pakaian pna dan paka1"n wan1ta : 
5.1.1. Pakaian pna terdiri dan : 

I kat kepala/ destar yang terbuat dari kain tenun . 
BaJU kumut yang ditenun dan kulit kayu, yang berlengan panJang, 
badannya hanya sepotong. 
Kalung manik batu yang di1katkan dileher. 
Gelang tanng atau tulang binatang. 
Memaka1 cawat terbuat dari tenunan, baik bahan kumut atau 
terbuat dari be nang katun. 
01pinggang tenkat Mandau 
Dibawah lumut diikatkan belat yang berwarna hi tam. 

5.1.2. Paka1an Wan1ta terd1n dari : 
Dikepala memakai labung yang dihiasi berbentuk uk1r-uk1ran. 
yang d1sebelah belakang lurus kesamping. 
Kalung manik batu beraneka warna 
Baju kebaya panjang tangan, terbuat dan kumut. 
Gelang man1k batu beraneka warna. atau memaka1 gelang sulau 
lterbuat dari gading atau tulangl. 
Memaka1 antmg-anting panjang, yang terbuat dan logam atau 
tulang atau terbuat dan kepala burung Enggang. 
Memaka1 ka1n sela atau ta·a yang diuk1r atau d1h1a51 uang logam, 
bahkan ada yang dih1as1 dengan potongan-potongan ka1n yang 
beraneka warna. Oasarnya berwarna hitam. Bergelang kak1. 

5.2. Musik 
Untuk menikmat1 suatu tarian harus ada mu s1k peng1rmgnnya 
dengan lagu yang sesua1 1ramanya dengan tanan tersebut. 
Bila tidak sama saja seperti sayur tanpa garam, menurut 
pnbahasa lama. Sebaga1 mus1k peng1ring tan Gantar '"' d1sebut 
"Kelentengan atau Kelenongan ... sebaga1 instrumen utama. 

Selengkapnya mstrument pengirmg tan Gantar '"' terd1n atas : 
5.2.1. Kelentengan terdiri atas 6 buah berbentuk bulat yang menonJol 

d1tengahnya, yang terbuat dan logam. Ada juga yang terbuat dan 
kayu Gelun1ng. 

5.2.2. Gong I gening I terd1r1 dari : 
3 I t1ga I buah suara tlnggi d1sebut sukatn atau seng kong. 
31 tiga I buah suara sedang disebut lesung atau P1mang Koka 
31 tlga I buah suara rendah d1sebut seleoutng pamole· atau Pua1 
Doku. Suara yang palmg t1ngg1 disebut nukeng sedangkan suara 
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yang palmg rendah d1sebut Pamole" 
5.2.3. Gendang terdin dar1 : 

- G1mar besar dan kee1l 
- Prahl. panJangnya kira-kira 3 meter 
-Tung tuat yang pendek antara 25 em s/d 30 em. 

Pacta waktu dahulu pemam mus1k terdiri atas 8 a tau 9 orang, yakn1 
sebaga1 berikul 
- 1 atau 2 orang main kelentengan 
- 3 orang berma1n gong, set1ap orang berma1n 3 gong. 
- 3 orang berma1n gendang. 

Cara membuny1kan kelentengan dan gong dengan menggunakan 
pemukul yang terbuat dan kayu. Sedangkan pema1n gendang yang 
besar menggunakan pemukul dan kayu atau rotan. 

Sedangkan gendang keed hanya dipukul dengan Iangan saJa tetap1 
waktu perma1nan 1n1 leb1h d1sempurnakan JUmlahnya dan sekarang 
sudah dikurang1 dan d1variasi sehingga buny1 -bu ny1an pengiring 
tar1 leb1h enak d1dengar. Bahkan kelenlengannya d1gunakan dua set 
dengan suara rangkap. 

5.3. Kesimpulan : 
Dan ura1an d1alas dapatlah d1ambil kes1mpulan seba a1 ber1kut · 

Menurut kepercayaan suku TunJung bahwa Ganlar berasal dan 
Nayu· [Dewal. yang dihubungkan oleh manus1a. 
Tar1an 1n1 mula-mula unluk pemuJaan kepa da Nayu·. k1n1 telah 
menJadl lanan pergaulan. 
Peralalan menari mula-mula terbuat dari kayu yang d1selesaikan 
seeara berurulan oleh beberapa petugas. Tongkalnya 1tu disebut 
Gantar, 1n1 merupakan asal namanya seh1ngga seka rang disebut 
"Tan Ganlar". Sekarang kusaknya sudah diganti dengan bambu 
yang d11s1 dengan penabur sepeda supaya tahan lama dan nyar1ng 
bunymya 
Bela Jar tanan 1n1 dahulu san gal sul1t, walaupun sudah 
d1sampa1kan oleh k1l1p supaya d1perluas pengaJarannya. Tap1 
akh1rnya dapat dipelaJan dengan mudah dan dikembangkan 
sehmgga tersebar keseluruh nusantara. 
Tanan mi menggambarkan kegotong royongan masyarakat, 
terbukl1 dan eara pembuatan alat gantar tadi yang d1kerJakan 
beberapa orang sampa1 selesa1. Juga waklu menari mengajak 
tamu d1usahakan agar t1dak meny1nggung perasaan, seh 1ngga 
tergerak hat1nya turut menari. 
Alat ala i mus1k yang d1gunakan beraneka buny1nya , sebab 
pema1nnya kompak, menunjukkan persatuan dan kesatuan. 
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DESKRIPSI SENI 

HUDO 
TAAM 

Merupakan mus;k khas suku dayak bahau d;mana lmk lagunya yang berbahasa 
suku bahau, Hudo ·yang berart; penyamaran / kedok sedangkan taam berart; 

kam;/ktla, JBdt hudo · taam berart; topeng kam;, dalam art/yang leb;h dalam lagi 
bahwa hudo · menurut nenek moyang suku bahau. Hudo · adalah t;l;san dewa 

yang menjelma dan menyerupa; waJah he wan sepert; buaya, burung yang sesua; 
kehendak dewa pada saat ;tu. 
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Sejilrilh mvsik hvdo ' fililm 
Oengan adanya berbagai 
macam Iomba dan lesttval dt 
Kalimantan Timur mulai dari 
!tngkat kabupaten / kota sampat 
dengan ke t;ngkat prov;nsi 
maka penCtpta lagu dtdaerah tnt 
merasa perlu untuk menggali 
dan melestankan beberapa lagu 
yang berbahasa daerah dan 
suku-suku pedalaman ya;tu dari 
suku dayak bahau darisektan 
ban yak etms a tau suku yang 
ada di Kaltmantan Timur. salah 
satunya adalah suku bahau, 
sedang lagu-lagu darisuku 
tun;ung dan benuaq maupun 
ken yah sudah senng dtdengar 
oleh para mustsi di daerah tni 
sedang lagu yang berbahasa 
suku dayak bahau agak sedtktl 
langka, oleh sebab du penata 
mustk mencoba merangkai link 
lagu hudo · taam darisuku dayak 
bahautnt 

Adalah Astian Nuryang saat 1tu tepatnya tahun 2013 merasa perlu 
mengangkat judul hudo' taam ini, tentu dia sudah banyak berkelding 
mencari narasumber yang cocok untuk menggarap lagu, tentu 
tujuannya adalah untuk diangkat pada Festival Se-Kaltim, yaitu 
Festival Kemilau Seni Budaya Benua Etam Kalimantan Timur, Puj1 
Syukur berkat dorongan dan partisipasi narasumber pada saat itu 
adalah orang bahau asli yaitu saudara Adria nus Liah, maka lagu hudo' 
taam dapat tercipta dengan sempurna. 

Pada mulanya pencipta lagu dan penggagas musik in1 adalah [Asfi] 
berkonsultasi atau menanyakan hal- ikhwan lagu-lagu dayak Bahau 
kepada bung Adrianus Liah [orang bahau/musisi bahau] ia disarankan 
untuk menc1ptakan lagu tentang Hudo"Taam, lalu asfi langsung 
mengarang dan menciptakan lirik lagu yang dibimbing oleh Bang Liah 
sapaan Adria nus Liah , kemudian selesai lirik lagu ia [Asfi]langsung 
menghubungi I memanggil penyanyi yang cocok dan pantas untuk 
karakter lagu ini, begitu diajarkan ternyata berhasil mendapatkan 
ekspresinya, dari situ dia bersemangat untuk memulai garapan 
musiknya. 

Garapan musik hudo' taam mi sangat suli t mengingat skill yang 
dimiliki anggotanya sangat min1m pengetahuan tentang permaman 
alat-alat musik daerah, namun berkat kegigihannya [Asfl] berhasil 
membuat garapan musik yang kompak, dinamis, harmoni dan 
penampilan yang memukau, terbukti garapan ini mendapat 
kesempatan mewakili kota Samarinda pada festival Kemilau 
Kalimantan Timur tahun 2013. 

Pada event Festival Kemilau Seni Budaya Benua Etam Kalimantan 
Timur 2013 dia dipercaya untuk mengikuti Festival tersebut, mewakil1 
Kota Samarinda, dan hasilnya sangat memuaskan dimana kelompok 
musik Hudo· Taam ini mendapatkan nilai tertinggi dan menjad1 juara 1 
pada Festival tersebut. 

Lagu ini ternyata mendapatkan penghargaan dari Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata untuk mewakili Provi nsi Kalimantan Timur pada ajang 
Festival tlngkat nasional di Jakarta pada akhit tahun 2014 1n1, tepatnya 
pada bulan desember 2014 Musik garapan baru, namun mas1h kental 
dengan nuansa daerah ini menJadi idola banyak seniman mus1k 
yang ada di Kalimantan Timur pada saat itu mengingat nafas dan 
kostumnya masih mengandung nilai-nilai kedaerahan dan kearifan 
lokal yang ada dan sangat kental 

Atat musik yang di gunakan adatah 
1 Sape 
2.Agung 
3. Sul1ng sel1ngut [asfi ] 
4. Klentangan 
5. Tuvung sedang digantung didinding La min 
6 Bedug pasak,hi-hats,crash simbal dan tamborine 
7. Bass electric 
8. Tung I alat musik ditiup dan dipuku l dengan jari telunjuk/1bu Jarl d1 

bagian ujung kanan 
9. Djembe/ gendang 
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Kostum yang digunakan 
1. Penyanyi wanita : 

menggunakan kostum hiJau rumbai panJang sedik1t mod1f1kasl dengan 
nuansa pakaian hudo· dimana bag1an bawahnya agak membesar 
seh1ngga terlihat penuh dengan aksesons daun p1sang seperti 
layaknya kostum hudo· asl1. seperti hudo" suku bahau lainnya namun 
sebenarnya hanya s1mbolis dari kain. mengingat tema garapannya 
adalah Garapan Baru yang belum pernah diCiptakan sebelumnya dan 
belum pernah dipopulerkan oleh siapapun I sesuai petunjuk teknis dan 
Pusat I 

2. Pemusik I pria 
Berpakaian adat yang mas1h kental dengan nuansa pedalaman yaitu 
memaka1 cawal, l1dak berbaju. hanya memaka1 top1 yang bernama 
lavuung 1vu. 
Memaka1 Belal lgelang kak1 dan gelang paha dengan s1mbolik 
menggunakan sp1doll 
Tato d1 lengan. d1 paha atau bebas d1mana saJa sesua1 keinginan 
indiv1du 

4/4. andante 

1 1 1 1 3 2 I 53 
Nilekam hudo taam 

LAGU HUDO,TAAM 
Cipt. Asfi 2013 
Arr. Asrani MSi 

111113 512 . . 11113251 
hudo taam huang kayaan alang leka. haan 

I 3 . .. 1 I 1 1 1 1 3 5 I 2 671123.25313 
Maan tapolagaan luba malaan n1le kan hudo, taam hu 

I 1 1 1 3 2 1 6 2 I 1 I 
Do .taam man huang kayaan 

o I o 6 6 5 5 3 321 I 3 3 
pegat taJaa.agung dahin tu 

3 1 11 . 2 3 21 I 6 6 6 I o 6 61 53 321 13 . 3 3 11 
Vung daha hudo, na ka ran sedook pegat taJaa.agung dahin tuvung ha 

11.2321132352 
Joh meluudung lemaluu .ng1u 

12 

15356112 3 5 I 2 
Mugakut aleng Ja ak 

10 35 66 617.5 5. 
kame ake daha hudo, 

35166.6 7 515 31 
puto tuvu pare atang lu 

5 3 5 1 1 1 7 5516 66 II 
No ngawait belu waan pare haan uli1 depe 
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Perkembangan mus1k dan lagu Hudo' taam 
01awal1 dan berguman SaJa h1ngga d1lagukan sesua1 l1nk lagu b1asa 
banyak sen1 mus1k yang mas1h mendengar tentang perkembangan 
dan lagu Hudo· Taam 1n1. meng1ngat lagu in1 hanya d1 rekam dan 
handphone ke handphone. Pada saat mus1k 1n1 d1tamp1lkan ya1tu 
Fes tival Kem1lau Sen1 Budaya Benua Etam Kalt1m tahun 2013 lalu . 
akan tetap1 kalangan sen1man Dayak Bahau khu susnya d1 Sama1·1nda 
dan Kubar IKuta1 Bara tl memang telah di kenal sejak Jam an dahulu. 
namun memang sos1al1sasmya yang t1dak I Jarang d1lakukan. 
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DESKRIPSI SENI 

PARANG 
MAYA 

Mendengar kala Parang ·· hamp;r semua etnts dt pulau Ka/;mantan T!mur dan 
Ka/;mantan umumnya tahu dan mengenal nama tersebut. Parang ;a/ah se;ems 

pedang a tau mandau yang b;sa d;gunakan untuk mennl;s sawah, membuat a tau 
members;hkan ladang ;uga berguna untuk memolong kayu bakar, sebaga;sen;ata 

perkelah;an penduduk sebaga; pembela dm. Parang al;as mandau 1171 memang 
t;dak d!larang keberadaannya bahkan dtper;ual beltk,m d;pasat-pasar dan lempal
lempal lerbuka. karena alai 1171 memang men;ad; kebuluhan penduduk 117dones;a, 

lerulama pel am 
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··Maya·· adalah bayang-bayang I bayangan, atau ambayang 
seseorang yang apabila dia berdtn dtdekat cahaya maka cahaya yang 
memantulkan gambar sepert1 orang berdin itulah yang disebut maya 
lpantulan diri orang yang terkena sinar I cahaya yang memantulkan 
kebelakang orang ttu a tau ke depan cahayal smar I lampu, tentunya 
maya ttu merupakan roh I jiwanya orang yang telah memancarkan 
bayangan tadi . 

Maya I bayang mtlah yang di parang I dttebas I dttlmpas (bahasa ban jar 
& kutad I bahkan dtpotong (dibunuhl htngga putus, yang tentu saJa 
bayangan 1n1 juga dtbuatkan suatu replika (patung yang menyerupa1 
bentuk kepala orang itul. namun sebelum di parang I dibunuh, orang 
yang melakukan 1n1 terlebih dahulu memberikan mantra-mantra 
bacaan-bacaan yang bersifat spontan dan singkat tujuannya agar 
benda I maya I patung replika 1tu benar-benar menJadt WUJUd yang 
dt!UJU. 

Kata Parang Maya dtambil dari bahasa Kutai yang artinya memarang 
lmenebasl bayangan orang yang dtbunuh. Tanan Parang Maya'"' 
berawal dan kunJungan sekaltgus penel1t1an sentman besar Kalttm 
H.Zailan1 ldns, ke daerah pedalaman & hulu Mahakam Kaltmantan 
Timur, beliau selatn meneliti adat tstiadat ,budaya,se perti upacara adat 
dan kesenian, juga pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh budaya 
tersebut sepert1 adanya pengobatan dan upacara -u pacara latnnya 
sepert1 pelas tahun, pelas benua erau lerohl. upacara blontang, erau 
tengkayu, irau, btrau, dsb. Termasuk kebiasaan berburu dthutan. Dari 
hal-hal tersebut dtataslah muncul dan menginsptrasi menjad1 suatu 
kegiatan yang dapat bersifat magis dan pembunuhan secara stmbolik 
sepert1 parang maya ini. 

Parang Maya menJadt seni tan 
Pak Zats sapaan H.Zatlani ldris memang sangat peduli dengan 
keadaan saat itu . Belt au mengangkat judul tan 1n1 mengingat 
Kalimantan Timur menda patkan amanah untuk menentukan dan 
memutuskan bentuk 1con daerah oleh depdikbud IKementenan 
Pendtdikan & Kebudayaan Rll sehtngga Kalt1m bersama tokoh,ad 
at,Gubernur,Bupatt,Walikota dan tokoh sentman termasuk Dmas 
Partwtsata, menyepakati bahwa Burung Enggang dan sent budaya 
pedalaman lah yang terpilih menjad1 tco n, termasuk ukiran, dtmana 
kostum dan uktran dari etnis pedalaman khususnya Dayak Kenyah 
memang sangat kaya akan keuntkan seni budayanya. Oleh sebab itu 
Tan Parang Maya dtdaulat oleh Pak Zais menggunakan kostum Dayak 
Kenyah, (mengapa bukan dengan pakaian adat Kuta1 ?J 

Karena aktifttas Parang Maya 1n1 memang adanya dtmasyarakat 
pedalaman Kalttm,baik yang mendtami pinggtran sungai Mahakam 
dan sungat-sungat kectl, maupun dtdaratan dan pegunungan corak 
dan sulaman pakatan adat dayak 1n1 sangat kaya warna 

A. Kegunaan Parang Maya 
Ada 2 fungs t utamanya : 
1. Parang Maya sebaga1 pe ngobatan orang sak1t 
2. Parang Maya JUga sebagai pembuat sak1t (pembunuhanl 
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A. 1. Parang Maya sebaga1 pengobatan orang sakit dengan cara 

A.1.1 B1sa dengan sehela1 ldaun khususl yang sudah 
ditentukan oleh sesepuh/tetua adat , yang lebih dikenal orang 
suc1 dan benlmu bahwa daun tersebut menurut f1rasat dan 
pengalaman nenek moyang mereka memang sudah terbukt1 
dapat menyembuhkan sak1t-sak1t yang d1denta oleh orang
orang atau keluarganya. 

8.1.2 Pa rang Maya bisa mengobat1 sakit hati yg disebabkan 
karena cemburu, kekasih diamb1l orang, persaingan cinta dan 
persamgan b1snis lainnya. 

Halm1 terjadl karena me rasa d1permalukan ba1k oleh 
tetangga,teman send1n, maupun orang lam. 

A. 2 Parang Maya sebaga1 pembuat sakit lbalas dendaml. atau 
memenuh1 kemgman 

A.2.1 Karena meng1nginkan sesuatu yang tidak mungkin 
dengan tenaga dan jangkauan manus1a seperti menaklukan 
b1natang buas, menaklukan orang I ketua adat yang 
pemarahan I mgm mem1lik1 gad1s yang t1dak mau sama k1ta . 

A.2.2 Karena cemburu, kerana merasa malu I dipermalukan 
oleh Ieman, tetangga maupun keluarga, karena kalah dalam 
hal persa1ngan cinta sepert1 pada pomt 11 Bl. 

A.2.3 Sebaga1 Perlawanan karena d1musuhi oleh orang lain, 
tetangga, sanak keluarga. 

Parang Maya sebaga1 pembuat sak1t ini memiliki sarana yang 
bermacam-macam menu rut ad at dan kebiasaan dari etnis di daerah 
mas1ng-masmg. Suatu m1sal di kampung A menggunakan toto sebaga1 
sarana Parang Mayanya, d1 kampung B dengan menggunakan patung, 
tetap1 dengan maksud dan tujuan yang sama. 

Cara-cara yang biasa dilakukan oleh pelaku Parang Maya adalah : 
1. Foto digorengldipanggang dekat apil bara 

2. Sahang I merica d1goreng dengan mantra-mantra dan sek1an biji 
menca sudah harus berakhir masa penggorengannya a tau dengan 
bacaan yas1n dan setiap bertemu kata Mugin dimasukkan 1 menca 
ke dalam waJan yang sedang d1panaskan 

3. Menyanl kemenyan di bakar dalam perapian ltempat api kecill 
seperti mangkuk yang biasa disuguhkan untuk memberi makan zat 
lmala1katlga1b bersama dengan h1dangan la1nnya seperti pisang, 
gula merah, telur, kelapa p1nang, s1r1h dll. 

4 Patung yang d1buat kec1l m1rip sepert1 orang yang dituju,yang 
d1anggap menJadl orang yang akan di Parang Maya atau dituju yang 
dikhayalkan bahwa patung itu adalah orang yang akan kita bunuhl 
k1ta taklukkan. M1salnya kita dongkol atau sakit hati dengan seorang 
pna, maka patung 1tu adalah pnkhayal sebaga1 pria, tentu k1ta akan 
sak1t1 bahkan sampa1 mati, Jlka k1ta mg1n menaklukkan seorang 
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Po1nt 4 1n1lah yang menu rut penc1pta tari 1n1 sangat menank untuk d1 
ekspres1kan ke dalam sebuah drama tan yang menjad1 sebuah sajlan 
menank untuk d1s1mak oleh k1ta bersama sepert1 apa garapan bel1au 
[Pa Za 1s]? 

B. Perlengkapan Penari Parang Maya 

1. Penari Pria 
A Pensa1 sebaga1 tameng d1sebut kel1au [bahasa kuta,J 

Mena~gkal serangan dan musuh 

B Sump1t yang dw1fungs1, d1mana Ujung sump1t dapat juga 
sebaga1 tombak yakn1 ada bes1 runc1ngnuya d1 ujung sump1t 
terse but 

C. Mandau atau [parang] sebaga1 alat pemotong. alat 
menebas rumput ,dll atau bahkan membunuh musuh 
yang hendak menggangu, tap1 d1dalam ta1·1an 1n1, mendau 
I parang dlfungsikan sebaga1 pemotong benda I patung yang 
d1umpakan sebaga1 orang yang akan d1kena1 Parang Maya 
tad1 

D Patung sebaga1 s1mbol orang yang d1 Parang Maya 
Foto dupl1kat kepala musuh 

E. Batang P1sang yang dibentuk kepala manus1a [sebenarnya] 
tetap1 dalam pik1ran penan yang bertuga s me· marang maya 
1n1 hanya d11baratkan. 

2. Penari Wan ita 
A Membawa ka1n h1tam 1 x2 meter. Berfungs1 untuk menutup1 

orang yang p1ngsan I tewas setelah d1 Parang Maya dan 
ket1ka Pa bel1an datang mengobat1, ka1n 1n1 jUga dapat 
berguna mel1ndungi wajah Pa Bel1an saat mengeluarkan 
penyak1t k1nman dan Parang Maya tad1. 

B Sek,las tentang Pa Bel1an 1n1 d1butuhkan oleh sang putr1 
yang kekas1hnya 1atuh p1ngsan karena kena Parang Maya 
oleh musuh tad1, maka untuk mengobat1 sang kekas1hnya 
1tu, sang putn menga1ak teman-temannya untuk 
memangg1l sang bel1an [Pa Bel1anl al·has1l, kekas1hnya. 
dapat d1sembuhkan kembal1 bahkan mag1s I Parang Maya 
yang d1tujukan padanya itu dapat d1kembal1kan lag1 oleh Pa 
Bel1an kepada orang yang membua t Parang Maya tersebut . 

Alat pak bel1an untuk proses penyembuhan adalah daun kelapa 
[jan uri a tau daun kembang yang lebar dan mempunya1 tangka1 yang 
b1sa d1pegang dan tahan lama sepan1ang pengobatan berlangsung 
meng1ngat daun 1n1 sela1n di lamba1·lamba1kan juga d1pukul-pukul kan 
kepada s1 sak1t 

Pakaian penari Parang Maya 
A. Top1 I blukok dengan bulu hiasan man1k 

B. Besunung I romp1 dari kul1t kayu dan b1sa juga kul1t hewan lsepert1 
kul1t k1jang, kamb1ng, harimau,dll] Foto 
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Yakn1 
Blukok I top1 untuk kaum wanita [ada lubang diatasl 
Sapa1 I Baju bludru h1tam disulam manlk21- rompi kanc1ng depan 
t1dak ada lengan 
Rok I ta'ahl kuwao= dengan rok I jarek 
Oleng I Kalung dan sa bau=anting khas dayak lman1 k-manikl 

Alat mus1k dan Pema1n mus1k Parang Maya 
1 Pemam sampe· 
2. Pemam gendang g1mar 
3. Pemam gong 
4. Pemam klentagan I bonang 
5. Pema1n sul1ng 
6. Pema1n perkus1 sepert1 tamborine 
7. Dan suara -suara burung dan kawan -kawan. Vokal1s 

LAGU Tari Parang Maya sama dengan Lagu tari GongiPerang 
Hanya d1awal sebaga1 intra adalah suara - suara burung dan ngendaw. 

Intra: ndow ........................ lc=do. natural! 
D1awal1 lagu DOT -DEOT. dengan alat mus1k sam pe. 

03 55135 3213[3 321 3[35 5 51 

1 6 5 5 53 I 5 5 51 1 6 I 5 3 3 3 2 I 1 • II 
LAGU 2. [saat pertempuranl 

I 1 1 1 1 1 1 6 I 5 I 2X I 3 3 5 3 5 3 2 I 1 . I I 

Tokoh Tari Parang Maya 
1. H.Za1lan1 ldn s [Za1sl merupakan orang pertam yang meneliti 

dan mengangkat JUdul tari ini kepermukaan di Kal1mantan Timur 
dengan kaj1an dan tanya jawab dengan para se puh adat yang ada 
d1pedalaman. t1dak ketingg alan para dukun kampung. ya ng ada 
hmgga akh1rnya d1dapatkan art1 dan makna Parang Maya mi. 

2. AJI bmg [pelakul 
3. Bakt1 Hartav1v Nurgan [aktivislpelakul 
4. Achmad R1zal [aktiVIS[ 
5. W1w1n lauda [akt1v1slpelakul 

Perkembangan Tan Parang Maya 
Pada tahun 80-an sampai dengan tahun 1985 tan Parang Maya sangat 
populer dalam hal tamp1lan dan volume pementa sannya, namun 
se telah adanya beberapa kritikan oleh pengamat tari yang dianggap 
bahwa send ra tari 1n1 dapat mengungkapkan kerahasiaan ilmu yang 
dimil1k1 oleh Kalimantan Timur. maka pelan -pelan tari ini sudah 
mula1 berkurang volume tampilannya, akan tetapi saJian drama tari 
sepert1 1n1 ternyata Ielah banyak juga ditamp1lkan d1 daerah -daerah 
lam, seh1ngga Parang Maya kembal1 meroket d1 era tahun 90-an, 
mengmgat terlalu senng volume tampdannya, maka use r I order tari 
1n1 mula1 menurun, tap1 Parang Maya send1r1 t1dak punah di Kaltim, 
sekal1 waktu mas1h ada event yang cocok dan pentas untuk tampilan 
tan 1n1 m1salnya pada upacara adat Erau, Pelas tahun,dan lain-lain. 
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Tujuan penulisan 1n1, pertama agar tari Parang Maya in1 mas1h dapat 
di baca dan ditemukan oleh anak-anak kita dimasa yang akan datang 
walupun tariannya suda h jarang di pertontonkan , kedua menjaga 
agar tari ini tidak punah dan diakui oleh pihak luar Kalimantan Timur. 
ketiga menjadi acuan dasar untuk mengembangkan tar1 Parang Maya 
yang lebih punya n1lai bobot I faktor seni yang lebih artistik , baik dari 
segi kostum, property dan alat musik. 

Musik I lagu tingang matek, a tau bisa JUga dengan lagu tigang madang 
Yang biasa dimainkan untuk tari Kancet Pepatai 

Ragam-ragam tari Parang Maya dan sinopsis 

Ragam 1. 
Penari wanita sebanyak 5 atau 7 orang keluar menuju panggung 
dengan gerakan krisik kaki [terbang ,menu rut gerakan taril. berbaris 
di depan panggung 

Ragam 2. 
Setelah penari wan1ta menan dan terus menari Dayak yang 
gerakannya sama dengan tari gong dan tarian Dayak putri lainnya 
yaitu mengepakkan tangan dan seorang putri cantik dianggap sebagai 
ratu [putri special) maju dan melakukan gerakan lain dari teman
temannya, baik komposisi maupun gerakan - gerakan la1nnya [sepert i 
tari gong) 

Ragam 3. 
Satu orang penari pria keluar dan menari lalu mendekati sang putri, 

namun sang putri tidak maulmenolak untuk digoda, akhirnya dia lari 
kesudut kanan depan .. dan masih dikejar oleh pria ini , namun lagi 
lagi sang putri masih lari ke sudut kiri depan 

Ragam 4 
Tiba-tiba dengan penampilan tarian yang disajikan oleh sang pria itu , 
sa ng at memukau, akhirnya sa ng putri tertarik dan jatuh cinta juga 

Ragam 5. 
Akan tetapi ditengah kemesraan yang diraJut oleh 2 insan berlainan 
jeni s itu tiba-tiba datang pula godaan la in yakni ada seorang pna 
tam pan yang juga ing in meminang gad is can tik itu [putril dengan 
meloncat dan menghalau kebahagiaan kedua pasangan yang sedang 
mesra tadi 

Ragam 6 
Seketika itu pula kedua pria itu melakukan perkelah1an dengan adu 
fisik, tentu dengan tarian perang seperti Kancet Pepatai 

Ragam 7. 
Akhirnya salah satu dari pria yang kedua tadi kalah dalam 
pertempuran sehingga kemesraan dilanjutkan dengan lebih hanga t 
lagi dan seketika itu pula pria kedua tadi muncul dengan sesuatu 
magic Parang Maya nya yaitu dengan membawa duplikat da lam 
bentuk patung yang diukirnya persi s wajah sang musuhnya tad1 
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Ragam 8 
Sang lelak1 yang menggunakan Parang Maya untuk membunuh 
musuhnya 1tu seketika mengejar putri tadi setelah memastikan 
musuhnya Jatuh, namun sang putri sudah terlanjur cinta be rat pada 
pna pertama yang kalah bertarung tad i 

Ragam 9 
Karena gad1s cant1k tadi sa kit hati mengingat pacarnya Jatuh sa kit 
dalam keadaan pingsan, ... Maka dia berusaha memangg 1l dukun 
pengobatan atau lebih dikenal dengan nama pak Belian , lalu dengan 
cermat pak Bel1an mengobati s1 sakitnya agar segera b1sa dibawa 
pulang ke rumahnya Sampai-sampai jampi I bacaan yang paling hebat 
juga d1 keluarkan pak Bel1an terbukti dengan kain penutup perut 
harus dil1ndung1 lin1 pertanda penyakitnya sangat berat dan paling 
sulit disembuhkan yaitu ternyata adanya Pa rang Maya) 

Ragam 10 
Usa1 pengobatan pak Bel1an masih mengeliling1 dan sambil 
mengangkat kepala sisakit pertanda bahwa sang pria kena Parang 
Maya tad1 sudah mulai sembuh dan bisa d1paksa untuk jalan dan 
mereka menuju pulang , 
Adegan pulang 
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DESKRIPSI SENI 

KANJAR 
GANJUR 

IndoneSia secara atropologis adalah salah satu w!layah yang dthuni oleh ethmc 
melayu, demtktan ha/nya dengan s uku bangsa Kutaiyang merupakan bagtan 

masyarakat lndonesta yang berkhas me/ayu. 
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PropinsiKalimantan T!mur 
merupakan salah satu PropinSi 
terbesar di Indonesia. Di dalam 
Propinsi iili terdapat lebih dan 
20;enis suku yang hidup dan 
berkembang. Secara umum 
PropinSi Kalimantan T!mur mi 
terdiii dari beberapa Kasultanan 
an tara lain : 

-Kasultanan Kutai Kertanegara 
-Kasultanan Pasir Belengkong 
-Kasultanan Bulungan 
-Kasultanan Sambaliung 
-Kasultanan Gunung Tabur 

Dan lima Kasultanan tersebut hanya Kasultanan Kutai Kertanegaralah 
yang merupakan Kasultanan dengan wilayah terbesar. Selama 
berdinnya Kasultanan Kutai. Kerajaa n Kutai telah mengalami 
perpindahan mulai di daerah Muara Kaman hingga Tenggarong. 
Namun kesetiaan masyarakat kepada Kasultanan Kutai tak 
berkurang 

Kasultanan Kutai Kertanegara ada lah salah satu Kerajaan Islam. 
d1 bawah Pemerintahan Sultan. norma agama Islam ditanamkan 
baik dikalangan lstana maupun masyarakat. Baik melalui budaya 
ataupun sektor kesen1an. Hubungan perdagangan dan sosialosasi 
dengan Negara atau Kerajaan lain menjadikan Kutai menJadi suatu 
Kasultanan yang sangg up beradaptasi dengan berbagai bang sa . 
sehingga melalui proses kurun waktu tertentu Kutai menJadi satu 
Kasultanan yang kaya akan ragam budaya khususnya kesenian yang 
bernafas Islam. 

Masyarakat Kuta1 pada umumnya bermata pencaharian sebagai 
pedagang atau nelayan. Kece ndrungan mereka tinggal atau bertempat 
tinggal d1p1nggir sunga1 a tau d1 pesisir pantai ~~ 1~--7. Namun 
demik1an masyarakat Kuta1 seca ra keseluruhan dibagi menjadi 2 I dua 
). Berdasarkan wilayah tempat tinggal mereka se bagai be ri kut : 

1. Masyarakat Kuta 1 yang tinggal di pesisir dan pinggir sungai. 
mayoritas beragama Islam. kehidupan nelayan. pedagang 

2. Masyarakat Kuta1 yang t1nggal dipedalaman Kalimantan Timur yang 
biasa disebut "Dayak .. Kehidupan mereka berburu dan bertani. 
keyakman mereka bermacam- macam. Perlu digarisbawahi. bahwa 
nama "Dayak .. sebenarnya bukan mewakili nama suku tetapi tidak 
lebih dar1 sebutan bagi orang- orang yang tinggal dipedalaman. 
Kata Dayak berart1 pedalaman. sedangkang orang Dayak 
mempunyai art1 orang yang bertempat tinggal dipedalaman 
~~2~~ Kedua jenis masyarakat ini patuh kepada pemerintahan 
Sultan Kutai. 

B. Latar Belakang Sejarah Seni Tari Tradisional Kanjar Ganjur. 
Tari Kanjar GanJur adalah merupakan salah satu tari yang ya ng 
sejak awalnya lah1r da ri Kraton Kutai disa mping tari -tari lainnya, 
antara lain : Dewa Memanah. Topeng Kutai. Kanjar Laki. Kanjar 
Bini serta Ganju sendiri. Pada mulanya Tari Kanjar Ganjur adalah 
sebuah kesatuan tari Tari Kanjar dan Tari Ganjur yang d1garap 
menjadi sebuah Karya Tari baru yang disebut Tari Kanja r Ga nju r. 

Secara historis dapat di jelaskan. bahwa se belum Tari Kanjar Ga njur 
Lahir atau tercipta. yang lahir terlebih dahulu adalah Tari Ga njur. 
kata GanJur berart1 GADA. Tari Ganjur ini medapat pengaruh dari 
kerajaan Majapah1t. semasa Majapahit dibawah pemerintahan Hayam 
Wuruk dengan patihnya Gajah Mada serta Laksamana Nala berserta 
pasukannya yang selalu mendatangi daerah-daerah di Nu santara 
dengan tujuan menyatukan Nusan tara . dan salah satu daerah 
tujuannya adalah Kutai Kertanegara. Ditinjau dari segi tema atau isi 
Tari GanJur merupakan Ta r i yang menggambarkan seorang ksatria 
Kerajaan dengan j1wa Sa tria dan kegagahannya mampu mem bentengi 
Kerajaan dan rakyatnya da r i sega la gangguan. Tari Ga njur pada 
mulanya d1tarikan oleh 2 atau 4 orang pria atau lebih secara 
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Dalam kurun waktu tertentu. sesuai Pemer~ntahan MaJapahlt, 
beberapa Putra Sultan menempuh pendidikan d1 Jawa Khususnya 
Surakarta dan Yogyaka rta. Semenjak 1nilah pertukaran budaya cuk up 
mendasar terjadi, ba1k itu mengenai pola gerakannya. lnngan tarinya 
atau penggunaan properti tannya. Dengan send1nnya gaya Surakarta 
dan gaya Yogyakarta sangat kental pengaruhnya seh1ngga lah1rlah 
poal-pola gerakan sepert1 ukel, ng1th1ng. ngrayung, nyempur1t, dan 
sebaga1nya. Dem1k1an halnya dengan musik peng1r1ng tan yang cukup 
kental dengan gaya Kraton Yogyakarta maupun Surakarta. 

Hasil dan pendid1kan putra-putra Sultan di Surakarta dan Yogyakarta 
maka lah1rlah Tan KanJar, pada dasarnya tan 1n1 ada 2[dua] vers1. 
yang ditankan oleh pria saja disebul Kanjar Lak1. sedangkan versi yang 
dilarikan oleh perempuan disebut Tari Kanjar B1n1. 

Tari KanJar setelah melalui proses kurun waktu dan JUga melalu1 
upaya penggarapan gerak sehingga Tari Kanjar yang semula terdiri 
dari dua vers1. d1st1l1r lag1 menJad1 Tan baru ya1tu Tan KanJar GanJur 
Bini dan KanJar Lak1 yang dikemas melalui proses pemadatan sesua1 
dengan tunluan masyarakat pendukungnya, namun demik1an karena 
dalam proses penggarapan suatu karya tan t1dak boleh men1nggalkan 
isi atau n1la1 lari yang terdahulu unluk 1lu properl1 lar1 GanJur yang 
berupa Gada tetap d1pakai untuk mendukung pengungkapan rasa 
gagall JIWa salria] sedangkan unluk proper ti Kanjar Bini d1lentukan 
guna penyesu1an dengan propert1 KanJar Laki. 

Hasil penggabungan Tari Kanjar Laki dengan properti Gada dan Tari 
Kanjar B1n1 dengan properti Kipas, melahirkan lar1 baru yang d1sebut 
Tari KanJar GanJur. Secara pnns1p lema dari tar1 KanJar GanJur t1dak 
sama dengan Tari Kanjar Laki dan Kanjar Bini. jika lema dan tan 
dalam Kanjar Lak1 dan Kanjar B1ni adalah hero1k I pengggambaran 
kegagahan/ satna Kutai Kartanegara baik pria maupun wan1ta I Tetapi 
pada Tar1 Kanjar Ganjur temanya adalah sebaga1 gambaran kecerian 
pergaulan kalangan kerabat istana Hal ini menunJukan adanya 
pergeseran Tema suatu Tari. 

C. Fungsi Seni Tari Tradisisonal Kanjar Ganjur 
Sebelum fungs1 d1b1carakan tak ada salahnya k1ta menengok 
kembal1 seJarah Tari Kanjar GanJur secara sing kat 
Sepert1 yang telah dipaparkan pada Su b Bab terdahulu bahwa Tari 
KanJar Ganjur merupakan hasil penggarapan Tari KanJar Lak1 dan 
Kanjar B1n1, mesk1pun akhirnya tema tari tersebut bergeser menjad i 
tari pergaulan d1kalangan lstana. Namun secara khusus tanan 
masih berperan sama dalam pelaksanaan upacar ad at, seperti 
halnya tan-tan terdahulu. 

Jauh sebelum dan sesudah Tan Kanjar Ganjur ada. fungsi tan pada 
waktu itu sebaga1 penghormatan. sambutan kepada tamu Sultan atau 
urusan-urusan dan bangsa lain .. lebih khusus lag1 Tari KanJar Ganjur 
selalu terlibat dalam prosesi upacara adat misalnya : penobatan 
Sultan dan pesta adal didalam lstana. Dikarenakan tarian-tanan 
tersebut merupakan bag1an yang tak terpisahkan dan upacara adat. 
maka tanan-tarian tersebut dikeramatkan dan l1dak disebarluaskan 
diluar istana. penaripun harus kerabal istana 
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Masyarakat Kuta1 yang menJUJung tmgg1 norma agama dan adat 
1st1adat. sangat mematuh1 kenyataan tersebut. Dampaknya t1mbul 
keyak1nan/ sugesll bahwa s1apapun yang berani melanggar akan 
mendapatkan res1ko yang buruk dalam h1dupnya. Ta k pelak lag1 tan 
GanJur, KanJar Lak1-lak1 dan KanJar Bim Dewa Memanah, Topeng 
Kuta1. hanya dapat tumbuh dn berkembang d1 dalam 1stana dan 
kerabat saJa. 

D. DESKRIPSI SEN I TARI TRADISISONAL KANJAR PEREMPUAN/ 
WAN ITA (BINII 

Gambaran Umum 
Gerakan tan KanJar Gan1ur yang sekarang senng k1ta sa ks1kan 
adalah merupakan rangka1an gerakan yang sudah mengalam1 
proses penggarapan melalui proses pemadatan, ba1k 1tu 
pemadatan waktu maupun pemadatan gerak 

Pada 1aman dulu gerakan Tari Kan1ar Perempuan itu didominasi oleh 
gerakan tangan. sedang kan gerakan kak1 hanya meng1mbang1, sepert1 
pada c1n dan tan trad1s1 tar1 KanJar perempuan pada Jaman dulu 
cenderung berulang -u lang I monoton I, sehmgga dalam sa tu saJian 
tan 1n1 memerlukan waktu yang lama 

Kraton se baga1 wadah dan kesen1an terutama proses penggarapan 
ba1k melalUI pemadatan maupun penggal1an seh1ngga tempta suatu 
rangka1an gerak yang sekarang 1n1 senng k1ta saks1kan. tentunya 
dalam proses penggarapan 1n1 juga t1dak lepas dan penga ruh ethn1k 
serta 1de dar1 Sang Penc1pta. Proses penggarapan 1n1 d1lakukan karena 
adanya berbaga1 faktor yang t1dak mendukung lag1 dan keberadaan 
maupun kelestanan karya tan mi co ntoh faktor terse but adalah : 
beral1hnya fungs1 tan dan fungs1 ntual men1ad1 fungs1 pertunjukan, 
pengaruh arus mformas1 dan komun1kas1 yang menuntut serba cepat 
sehmgga t1d ak b1sa lag1 masyarakat pendukung untuk berlama - lama 
men1kmatl karya tari yang monoton lberula ng) atau bahkan tidak 
tertank lag1 untuk menyaks1kan, dan mas1h banyak lag1 pert1mbangan
pert1mbangan yang perlu d1perha t1kan seh mgga muncul suatu proses 
penggal1an. Penggarapan I d1stors1 I tan, dengan harapan karya tar• 
tersebut mas1h mampu bertahan h1dup, berkembang serta d1terima d1 
dalam masyarakat pendukungnya 

DISKRIPSI GERAK KANJAR BINIIWANITA) 
1. S1kap berd1n, kedua tangan merentang, bentuk Jan ng1thmg 

membawa sampur, 

Pad a Gong pertama, duduk Jengkeng. Sam pur ddepa s 

3 Pada gong Kedua, penan berd1ri, kemud1an tangan melamba1 
kekanan, tangan kanan merentang leb1h panJang, tangan k1n 
mengikut1 sedangkan ge rakan kak1. bersamaan dengan tangan 
merentang ke kanan kak1 kanan melangkah kesampmg kanan kak1 
k1n meng1kut1 
Gerakan 1n1 d1lakukan berbalasan I sama gerakannya hanya 
berbal1kanl l1hat gambar Gerakan 1n1 d1lakukan 3 kal1 h1tungan 
menghadap ke depan. Untuk h1tungan ke 4 badan membal1k ke k1n 
900 samb1l kedua tangan ukel 
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4. Masih sama gerakan, pada nomor 3, hanya arah hadap yang 
berbeda dan gerakan dilakukan kekin terlebihi dahulu. Gerakan 
rni dilakukan 3 kali hitungan menghadap ke samping kekin dari 
arah hadap semula llihat gambar I. pada hitungan ke 5, tangan 
dipindah kekanan I tangan kanan yang merentang I kemudian badan 
memballk ke kin 900 sambil tangan diprndah kekin I tangan kiri 
merentang I sambil ke dua tangan ukel. 

5. Masih sama gerakan nomor 3, hanya arah hadap yang berbeda dan 
gerakan dllakukan kekin terlebih dahulu . Gerakan lni dilakukan 3 
kali hitungan menghadap ke sam ping kanan dan arah hadap semula 
I Lihat gambar I. pada hitungan ke 5, tangan dipindah ke kanan 
I tangan kanan yang merentang I kemudian badan membalik ke 
kanan 900, sambil membalik, kedua tangan ukel. 

6. Gerakan nomor 4 dan nomor 5, masing - masing dilakukan 3 kali, 
dengan membalik badan 900 derajat ke kin dan ke kanan, dan untuk 
membaik yang ke 6 kalinya langsung menghadap depan I arah 
semula 

Oiam seJenak, dan kedua tangan sambil sampai pelan, sambil miwir 
sampur, sambil menunggu irama. 

8. Pas Jatuh irama, kaki kanan angkat didepan kaki kin setrnggi bet is 
bawah . Tangan miwir sampur, tangan kanan ditekuk Siku samping 
badan, tangan kiri menthang sejajar pinggang, sedangkan bentuk 
jan yang memegang sam pur adalah ngithing 

9. Kaki kin yang gejug tadi disejajarkan dengan kaki kanan , badan 
hoyog kekin sambil sebelak sam pur I sampur tidak dilepas I. 
kemudian badan hoyog ke kanan dan tangan sambil membawa 
sam pur dan sangga napa-sejaJar dengan telinga kanan 

10. Kaki kin diangkat didepan kaki kanan setinggi betis bawah, tangan 
miWir sampur, tangan kiri ditekuk siku samprng badan, tangan 
kanan menthang sejajar pinggang, bentuk Jari yang memegang 
sam pur adalah ngithing . 

11. Badan membalik kekin 1800 deraJat, kaki kin diletakkan , 
sedangkan kaki kanan gejug, tangan masih tetap. 

12 Kaki kanan yang gejug diseJaJarkan dengan kak i kin, badan hoyog 
ke kanan sambil seblak sampur I sampur tidak lepas I. kemudian 
badan hoyog ke kiri, tangan kiri sangga na pa sejajar dengan 
menggunakan telinga kiri. 

13. Kaki kanan diangkat didepan kaki kiri setinggi betis bawah, tangan 
miwir sam pur. Tangan kanan ditekuk siku disamping badan, 
tangan kiri menthang seJaJar pinggang . Sedangkan Jari yang 
memegang sam pur adalah ngithrng 

14. Gerakan memutar badan ke kanan 900 derajat I menjadi hadap 
semula I kaki kanan diletakkan. Kaki kin gejug, tangan masih 
tetap. 
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15. Kaki kiri yang gejug tadi di sejajarkan dengan kaki kanan, badan 
hoyog ke k1r1 sambil seblak sampur I sampu r tidak dilepas I. 
kemudian badan hoyog ke kekanan dan tangan kanan sambil 
membawa sam pur dan dangga napa sejajar dengan telinga kanan . 

16. Melangkah 4 hitungan, unluk hitungan ke 4 kaki yang terakhir 
melangkah harus menutup. Pada saat melangkah dimulai kaki 
kin, tengan melenggang seperti orang berjalan biasa, hanya pada 
waktu kaki menutup , tangan keduanya ngayun disamping pingan 
di atas 

17.a. BerJalan kedepan 2 langkah dan hitungan ke 3 membalik 1800 
h1ngga menghadap belakang, hitungan ke 4 kaki nutup tangan 
ngrayun disamping pinggang alas dan tangan. posis1 lelungkup . 

17.b. Berjalan ke depan 2 langkah dari I dari arah hadap terakhir I dan 
h1tungan ke 3 membalik 27 derajal ke kiri hingga menghadap 
samping kin I dari arah hadap semula I dan hitungan ke 4 
kaki menutup, tangan ngrayun disamping pinggang alas, dan 
diteruskan kedua Iangan melambai ke depan ala s, telapak 
tangan posis1 telungkup. 

Berjalan ke depan 2 langkah I dari arah hadap terakhir I dan hitung 
ke 3 membalik 2700 kekiri hingga menghadap kedepan larah semula 
menan I dan h1tungan ke 4 kaki menutup, tangan ngrayun di samping 
pin ggang alas, dan diteruskan kedua tangan melambai kedepan atas, 
telapak Iangan pos1si telungkup 

18. Kaki kanan d1angkat didepan kaki kiri sel inggi betis bawah, tangan 
kanan mengambil kipas yang terse lip, tangan kiri menthang miwir 
sam pur 

19. Gerakan memutar badan ke kanan 90derajat. Kaki kanan 
diletakkan, kaki kiri gejug tangan kanan memegang kipas yang 
dikembangkan, tangan kiri letap miwir sam pur. 

20. Kak1 kiri yang gejug tadi disejajarkan dengan kaki kanan, badan 
hoyog ke k1ri sambil seblak sam pur I sam pur tidak lepas I. 
kemudian badan hoyog ke kanan, tanga n kanan masih memegang 
kipas yang dikembangkan didepan pu sar, dan pose terakhir berat 
badan dikanan. 

21 Kak1 k1ri d1angkat didepan kaki kanan settnggi betis bawah, tangan 
kanan mas1h membawa kipas yang dikembangkan didepan pusar. 
tangan kiri lelap menthang membawa sapu r 

22. Badan memutar ke kiri 180 deraJal, kaki kiri yang angkat ladi 
diletakkan, sedangkan kak1 kanan gejug, tangan kanan masih 
memegang k1pas yang dikembangkan di de pan pusar sedangkan 
tangan k1ri menthang miwir sam pur. 

23. Kak1 kanan yang gejug disejajarkan dengan kaki kiri. badan hoyog 
ke kanan samb1l seblak sam pur I sam pur atas I. kemudian badan 
hoyog ke ke k1r1 sambil tangan kiri sangga napa di depan tangan 
kanan yang membawa k1pas 
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24. Kaki kanan diangkat didepan kaki kiri setinggi betis bawah, tangan 
kanan membawa kipas yang dikembangkan didepan pusar, tangan 
kiri menthang miwir sampur. 

25. Gerakan memutar badan ke kanan 180 derajat, kak1 kanan 
diletakkan, kaki kiri gejug, tangan masih tetap 

26. Kaki k1n yang gejug tadi d1sejaja1 kdn dengan kak1 kanan, badan 
hoyog ke kiri sambil seblak sampur I sampur t1dak lepas I. 
kemud1an badan hoyog ke kanan sambil tangan kanan ditank ke 
atas k1pas dikembangkan, sejajar telinga kanan 

27. Kaki k1n d1angkat didepan kaki kanan seti nggi bet1s bawah. tangan 
kanan mas1h membawa kipas yang di kembangkan didepan pusar. 
tangan kiri tetap menthang membawa sam pur. 

28. Gerakan memutar badan ke kiri 180 derajat, kaki kiri yang d1angkat 
tadi d1letakkan. kaki kanan gejug, tangan kanan pos1si didepan 
pusar dengan membawa kipas yang dikembangkan dalam posisi 
telungkup, sedangkan tangan kiri masih tetap menthang m1wir 
sampur. 

29. Kaki kanan yang gejug tadi d1sejajarkan dengan kak1 kiri, badan 
hoyog ke kanan sambil seblak sam pur I sam pur t1dak dilepas 
I. kemudian badan hoyog kek1ri sambil tangan kanan ditarik ke 
belakang pantat sedangkan bentuk kipas mengembang dalam 
posis1 miring. 

30. Gerakan tangan masih dalam posisi gerakan no. 29. hanya kaki 
kanan diangkat didepan kaki kiri setinggi betis. 

31. Gerakan memutar badan ke kanan 90 derajat sehingga 
menghadap kedepan I arah semula menari I kak1 kanan diletakkan, 
kemud1an kak1 kiri diangkat didepan kaki kanan setingg1 betis 
bawah, sedangkan posisi tangan d1rubah dari pos1si gerakan no. 
29 menJadi tangan kanan membawa k1pas yang dikembangkan d1 
de pan pusar dan tangan k1ri menthang miwir sam pur. 

32. Kak1 k1r1 yang d1angkat tadi diletakkan .pos1si kedua tangan masih 
tetap sepert1 gerakan no. 31 

33. Setelah kak1 kiri diletakkan, kaki kanan maju di depan kaki kiri, dan 
kaki kiri menjadi posisi kedua tangan masin seperti gerakan no. 31 

34. Kemudian duduk jengkeng k1n , posisi kedua tangan masih se perti 
gerakan no. 31 

35. Untuk mundur gawang I perginya dari pentas I. berdiri dan berjalan 
tegak b1asa, pos1si kedua tangan masih seperti gerakan no. 31 
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E. DISKRIPS I SEN I TAR I TRADISIONAL GANJUR 

1. Pos1s1 awal. pos1s1 tegak hadap ke depan pandangan lurus ke depan 
dan tangan d1rentangkan 30 derajat ke samp1ng . telapak tangan 
lerbuka . 

2. Pos1s1 beqongkok. kaki satu di depan dan salu di belakang. 
pandangan luru s ke depan. langan sebelah kanan d1 depan dan 
d1angkal sebala s perul. dan langan sebelah kiri di belakang. d1 atas 
p1nggang. 

3. Pos1s1 badan berd1n dan kak1 agak d1 lekuk sedikil pandangan lurus 
ke depan. pos151 langan agak d1angkal. telapak langan d1angkal 
sebala s bahu dan menghadap ke depan. lum1l kak1 kanan dilelakan 
dan lum1l kak1 k1n d1angkat. 

- Gerak · - kak1 k1n d1angkal ke samp1ng kin+ kaki kanan diangkal di 
sampmg k1n yang d11kul1 oleh anggota lubuh 

- H1lungan · 1 - ke k1n 
2 - ke kanan 
3- ke k1n 

4 SelanJulnya se lalah melakukan gerakan. bul1r I 31 pos1si pular 
arah hadap bal1k ke kanan. yang d1dahulU1 oleh kak1 kanan dengan 
gerakan sama seperl1 dengan bulir 131 

- Gerakan 

- H1lungan : 

- Kak1 kanan diangkat ke samping 
- Dan kak1 kiri d1angkal ke samp1ng kanan yang 

d11kul1 oleh anggola tubuh . 

1 - ke kanan 
2 - ke k1n 
3 - ke kanan 

- SelanJulnya pular arah badan, bal1k ke k1n dengan h1lungan sama 
seperl1 bul1r 131-141. 

- Gerakan 1n1 d1lakukan berulang kali sebanyak 5 kali ke arah depan 
dan 5 kal1 ke arah belakang . 

5. Setelah melakukan gerakan bullr 131 dan 141. pos151 badan kembal1 
menghadap ke depan dengan pos1S1 badan leg k. pandangan lurus. 
langan di sampmg dan lelapak langan dibuka. hadap sam ping 
kanan. lengan k1n d1angkal kedepan d1a alas dada. dengan tangan 
kanan d1buka dan jan langan menghadap ke atas. posis i kaki 
diangkal sebalas bell s. 1bu jari kak1 sebelah kanan menghadap 
ke depan. sedang kak1 sebelah kiri legak lurus. ibu Jari kaki 
menghadap luru s ke depan. 

6.Selelah pos1 s1 badan melakukan gerak seperli bulir 151. selanJulnya 
arah badan berg erak berpular menghadap arah sampmg arah k1n 
dengan pos1s1 kak1. k1n agak d1lekuk. 1bu jari lurus ke depan. dan 
kak1 kanan agak dtlekuk. lumil kanan d1angkal. ibu Jan menempel di 
lanta1 dan bellS meny1lang. 
- Posis1 badan agak membungkuk. pandangan ke samping kanan. 

sedangkan pos1s1 lengan kanan diangkal d1 depan dada dengan 
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7. Gerakan selanJulnya tangan kanan turun perlahan ke sampmg 
kanan dan langan kiri di larik ke alas sebalas bahu di depan badan, 
yang d11kuli dengan kaki kanan bergeser ke arah kanan, hingga 
sejajar dengan kaki kiri. dan Jan kaki kanan agak serong ke kanan 
dengan tumil lerangkal 

8. LanJulan dari bulir 171 
- PosiSi badan tegak dengan pandangan ke samping kanan. posisi 
langan kanan lurus ke sampmg kanan dengan telapak langan 
lerbuka. hadap bahu agak serong ke kanan dan posisi kaki lutut di 
tekuk. tumit kaki kanan agak terangkat. 

- Untuk persambungan gerakan butir 181 dengan butir 191. maka cara 
gerakan dilakukan seperti pada butir 151. hanya saJa letak tangan 
dan kaki terbalik, kala bullr 151 kaki kanan diangkat. tangan kin 
diangkat dan di depan, tangan kanan ke sam ping kanan lurus ke 
bawah. maka pada gerakan ini terbalik yailu kaki kiri diangkat, 
tangan diangkat di depan dada dan tangan kin ke samping kiri 
lurus ke bawah, selelah itu putar menghadap ke kanan. 

9. Pada pOSiSi ini gerakan dan hitungan sama seperti cara dari butir 
161-171 -181 hanya saJa gerakan terbalik dari gerakan butir 161-171 dan 
181 

10. Pada posiSi lni badan agak condong ke depan pandangan lurus 
dilulup oleh kaki kin sebanyak 2 langkah yang dilulup oleh kaki 
kin. sedangkan tangan melambai sesuai dengan gerak langkah. 
yailu tangan kanan ke de pan kaki kin 

11 Setelah kaki kin menutup pada bulir 1101 kedua belah lutul ditekuk. 
kedua tumit diangkat dan kedua belah telapak langan dilaruh di 
atas kedua belah paha masing masing dan posiSi badan tegak 
dengan pandangan ke bawah. 

12. SelanJutnya pada gerakan ini badan berdlri tegak lurus. pOSiSi 
kaki lurus dan kedua belah tum it diangkat serta kedua tangan di 
angkat ke atas seJaJar dengan kepala dan kedua telapak tangan 
menghadap ke depan 

Pada gerakan butir 11011111 dan 1121 dilakukan senyak 3 kali 
dengan arah hadap 
Pertama ke de pan 
Kedua ke sampmg kiri 
Berputar ke kiri hingga menghadap ke depan. 

13. PosiSi badan berdiri tegak, pandangan lurus ke depan. kaki 
kanan diangkat setinggi betis dan kaki kin lurus dengan ibu jari 
menghadap ke depan. Pada lengan kanan posisi mencabut gada 
di punggung belakang dan tangan kin diangkat sebatas perut 
dengan telapak tangan terbuka bergerak posiSi badan berputar 
menghadap ke samping kanan. 
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14. Pos1s1 badan menghadap ke sampng kanan, pandangan sejajar 
dengan bahu k1r1, Iangan kanan memegang ujung kepala gada dan 
Iangan kiri memegang gagang dada selinggi dada . 
Keadaan kak1 kanan d1 se belah muka dan kaki kir1 menyilang d1 
sebelah muka dan k1r1 menyilang sebelah belakang dengan lumil 
lerangkal. dengan pos1s1 kedua lulul dilekuk lulul 

15. Pos1s1 badan lelap menghadap ke samping kanan Iangan kanan 
memegang gada di sam ping kanan posisi Iangan kiri di samping 
pos151 kak1 kedua lulu I di lekuk dan mas1ng-masing Jari kaki agak 
serong ke arah sam pmg 

16. Posis1 badan masih tetap menghadap ke samping kanan. dan 
pandangan melihal UJung jari Iangan k1r1. 
Tangan kanan masih memegang gada se linggi kepala, di depan, 
dengan po s1s1 pad a dalar dengan wajah, ada pun Iangan kir1 diayun 
ke belakang lurus ke bawah dengan lelapak Iangan lerbuka . Posisi 
kak1 masih telap hadap kesamp1ng dan kedua lutut ditekukkan. 

17. Pada posisi bulir I 16] kaki kanan diangkal dan posisi badan dan 
kak1 kanan berpular bersamaan menghadap arah sam ping k1ri. 
- Pos1si badan lelap legak luru s dengan pandangan lurus keadaan, 

Iangan kanan memegang Gada, Iangan kiri direnlangkan ke 
samp1ng k1r1 dan lelapak Iangan terbuka. 
Posis1 kak1 kaki kanan menyilang di belakang dengan lum11 
d1angkal kak1 k1r1 d1 sebelah depan menyilang , kedua lutul d1 
tekuk. 

18 Pos1si badan menghadap ke samping k1ri. dan legak pandangan 
lurus ke depan, Iangan kanan memegang Gada diangkal sebatas 
dada d1 depan dada, tangan kiri, diangkat ke depan sel1nggi bahu. 
Pos151 kedua belah kak1 hadap ke depan dan kedua lutut ditekuk 
serta Jan kak1 agak serong. 

- Sebanyak pada but1r 1141.1151.1161.1171 dan 118] dilakukan 
seba nyak 3 lt1gal kal1 dengan arah hadap berbeda . 

19. Pos1s1 badan tegak dengan menghadap ke depan, tangan kanan 
d1angkal samb1l memegang Gada di depan dada dan tangan kiri 
ditekuk ke depan dada dengan lelapak tangan lerbuka dan dilekuk 
ke atas. Pos1s1 kak1 lulu! dilekuk, kaki kanan meny1lang di sebelah 
depan, kaki kiri menyilang di sebelah belakang dengan tumit 
d1angkat. 

20. Pos1s1 badan legak lurus mengahadap ke depan, dan pandangan 
luru s, Iangan kanan mengangkat Gada di depan setinggi 
dada, tangan kwi lurus ke samp1ng kiri dengan telapak Iangan 
menghadap ke bawah . 
Kak1 kanan lurus I tegak I. kaki diangkat, dengan gerakan akan 
melangkah ke de pan. 
- Pada posis1 1n1 melangkah ke depan sebanyak 3 I tiga I kal1. 

21. Setelah melangkah 3 I t1ga I kali dengan seperli pada butir 1201. 
langsung pada langkah ketiga berhenli dan langsung jongkok 
lberlututl dengan pos1si menghadap ke depan . Tangan kanan 
ditaruh di atas paha kanan sambil memegang Gada dan telapak 
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F. TATA RIAS DAN BUSANA TARI KANJAR GANJUR 
Tata rias berdasarkan agama pada masyarakat Kuta1 setempat 
dapat d1katakan tldak ada. Adapun agama yang berkembang di 
masyarakat Kutai mayoritas Islam. Tela pi dalam tata rias t1dak 
ada yang secara khusus di luar hubungannya dengan agama . jad1 
ketetapan dalam tala rias tersebut hanya lata nas cantik saja 
Perlengkapan kostum pada pria yaitu · 
I kat kepala atau bolang dan bisa Juga memaka1 top1 a tau d1sebut 
setorong, yang terbuat dari bahan Bludru berwarna h1tam. tmggi 
setorong 1n1 15 em dan dasarnya mempunyai h1asan pasmen 
terbuat dan bahan emas dan d1 tengah setorong ada lamb1ng 
I logo. Kadang pula d1tambah dengan bulu -bulu halus seperti 
kapas h1tam/ putih. 
BaJU pna terbuat dar1 Bludru berwarna h1tam lengan panJang 
dan kerah tingg1. pada UJung lengan atau kerah dan daerah dada 
berh1askan pasmen atau JUga bahan yang sama dengan warna 
baJu . 
Celana panjang sebatas lutut yang terbuat dari bludru warna 
gelap dan di ujung celana diberi rumba1 warna keemasan. 
Sedangkan d1 luar celana dikenakan dodot ram but ya1tu ka1n 
panJang yang diberi hiasan berumbai - rumbai benang emas. Pada 
bag1an belakang menjunta1 sampa1 ke tum1t. sedangkan bag1an 
depan pers1s d1 atas lutut. 
Alas kak1 memakai kaos kaki warna putlh panJang sampa1 ke 
bata s lutut. 

a. Top1 Setorong/ Bolang 
b. BaJU M1skat Buntkang 
c. Ka1n Dodot [Batik[ 
d. Kaos Kak1 Panjang 
e. Gada. 

Perlengkapan Kostum pada Wan1ta ya1tu : 
Pada wan1ta memakai sanggul yang d1namakan Gelong Kuta1. 
bentuk dan bangunnya sama dengan sanggul Jawa. disekelil ing 
sanggul d1sebarkan Kuncup Bunga Melat1. 
Pada baJU wan1ta sama dengan pna ya1tu ra·wo semacam JaS 
Beskap . Pada Baju ra·wo memiliki Jelapah dan sejaJar dengan kiri 
kanan Jelapah dipasang Kanc1ng enam pasang I dua betas biJI I 
sedangkan warna dan bahannya JUga sama dengan pna. 
Ada pun sa rung/ Tapeh warna dan bahannya juga sama dengan 
pria I dan Bat1k I dan bag1 wan1tanya pada ujung Tapeh D1w1ron 
atau d1 l1pat-l1pa t tepinya sehingga lebih sederhana namun tetap 
art1slik. 

a. BaJu/ ra·wo 
b. Sanggul Kutai + Kembang Goyang 
c. Ka lung PanJang 
d. Sarung Batik 
e Kaos Kak1 
f Selendang 
g K1pas 



berdasar pada empat pen1uru mata angin. Sementara gerakan 
tangan sudah pula d1tentukan bentuk dan h1tungan gerakannya, 
m1salnya meng1kut1 h1tungan sebanyak t1ga kal1 

2. Pandangan mata yang hanya tertuju ke lanta1 1 meter dar1 UJung 
kak1, d1angkat sed1k1t menJadi 3- 4 meter ke depan. Penari tetap 
t1dak d1perbolehkan untuk melirik kesana-keman sebaga1mana 
yang sermg terdapat pada kreas1 tan modern. 

3. Kak1 yang pada awalnya t1dak terlihat karena tertutup1 oleh sarung 
menyebabkan sul1tnya melakukan gerakan-gerakan kak1 pada 
tar1an 1n1. maka d1ubahlah oleh beliau dengan penggunaan sarung 
yang dmaikkan sed1k1t h1ngga sebatas tum1t. Mesk1pun kak1 penari 
tetap t1dak kel1hatan namun ruang gerak dar1 kak1 mereka men1ad1 
leb1h bebas. 

4 Nyany1an pengmng tanan yang d1p1lihnya adalah lagu yang berjudul 
Bunganya llangkebo·. 

5. Tabuhan gendang tetap d1serahkan kepada penabuh, hanya sa1a 
d1tekankan untuk memperhat1kan gerakan-gerakan penan 
sehmgga t1mbul harmon1sas1 di antara tarian dan 1rmgan mus1k. 

Pada awal tahun 1953. tanan 1n1 d1pentaskan d1 hadapan Pres1den Rl 
pertama ya1tu Bung Karno dan bel1au memperl1hatkan rasa 
ketertankannya pada tar1 pakarena, seh1ngga tanan 1n1 d1m1nta untuk 
dipentaskan kembal1 pada acara permgatan Han Proklamas1 ke-8, dan 
d1tamp1lkan pada tanggal 14 Agustus 1945 dalam acara resepsi 
kenegaraan. Prestas1 tan pakarena 1n1 kemud1an berlanJul dalam M1s1 
Kesen1an lndones1a ke luar negen ke beberapa negara tetangga ya1tu 
Cina, Hongkong, dan Smgapura. 

Sebelum berangkat ke luar neger1. terdapat beberapa bag1an lag1 yang 
kembal1 d1perba1k1 oleh Andi Nurhani Sapada, antara lam 
pengurangan duras1 sebanyak 15 men1t. ya1tu dar1 25 men1t men1ad1 
10 men1t sa1a seh1ngga harus dilakukan peramp1ngan gerakan
gerakan Atas bantuan dan Fachruddm Daeng Ramo dan MaJid Daeng 
S1ala selaku penabuh gendang. dalam pentas mereka d1masukkan 
satu buny1 yang d1tabuh pada waktu-waktu tertentu sebaga1 penanda 
bag1 penan untuk menyamakan gerakan dengan yang lainnya 

"Kursus Tan Pakarena" yang bertempat d1 Jalan Gowa Se latan No 10 
A [sekarang men1ad1 Jalan Jenderal Sudirmanl kemud1an d1dmkan 
pada tahun 1959 Lembaga kursus mi d1dirikan untuk menar1k mmat 
generas1-generas1 muda yang hendak mempela1an gerakan-gerakan 
tari pakarena seh1ngga tarian ini dapat terus dilestarikan . Mater1 yang 
d1a1arkan dalam kursus tersebut adalah gerakan-gerakan tar1 
pakarena yang telah d1kembangkan oleh lbu And1 Nurhan1 Sapada 
selama kurang leb1h 8 tahun lamanya. Pad a tahun 2010, masyarakat 
Bug1s -Makassar keh1langan sen1man yang konsen dengan kesen1an 
trad1s1onalnya: And1 Nurhan1 Sapada telah mangkat mendahulu1 k1ta. 



DESKRIPSI SENI 

ANGNGARU 
Angngaru berasa/ darikata Aru yang pka dtarltkan secara harliah berarlt 

me/akukan amuk. Namun pka ktla me/that esenst dariartiangngaru a tau aru. 
maka kit a dapat menank kestinpu/an bahwa artidanangngaru a tau aru ada/ah 
sebuahikrarseltayangdt!akukano/ehseorangtobaram(pra;urutataupang!tma 

perang/ dthadapan sang ra;a. 



Deskripsi Seni HUDOQ KIT A 121 

DESKRIPSI SENI 

HUDOQ 
KIT A 

Sebelum se;arah tan ktta btcarakan terlebth dahulu akan dtbahas ten lang se;arah 
danIa tar be/akang suku Bangsa Oayak Ken yah secara umum. 
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Oesa Budaya Pampang adalah 
merupakan salah satu repl;k 
de sa padalaman khususnya suku 
Oayak Kenyah d;mana didesa 
tersebut akan dapat dijumpai 
beberapa bentuk khas ada!, yang 
beberapa d;imtaranya berupa 
lamm I Rumah Pan;ang /. konsep 
upacara ada!, strat;hkasisos;a/. 
bahasa dan beberapa hal lamnya 
termasuk keseman yang ada, 
mesk;pun k1r71· t;dak sepert; yang 
sebenamya d;pedalaman dalam 
hal proses;yang menyangkut, 
waktu, tempat dan persomZ 

Desa budaya pampang ini adalah sebuah kawasan proyek budaya yang 
didana1 oleh dana pemerintah Daerah TK. I Kaltim. Sebagai salah satu 
upaya melestankan budaya suku bangsa Dayak Kenya h. Secara utuh 
memang t1dak tetapi secara prins1p desa ini sudah dapat menunjukan 
konsep keh1dupan suku Kenyah di Pedalaman khususnya Apo Khayan. 
Suku 1n1 mem1l1k1 naluri berbudaya yang sangat kuat dan bervanasi. 
D1samp1ng kesen1an suku 1n1 JUga mem1lk1 ragam adat yang sangat 
tertata yang b1asa disebut dengan trad1si suku. Satu contoh Upae<Jra 
Adat Tanam Pad1, meski diketahui suku ini didalam keh1dupan 
sehan -sehan b1asa tegantung pada keberadaan alam, tetap1 mereka 
mempunya1 antus1as untuk melaksanakan trad1s1 yang berupa tatanan 
adatnya. Padahal b1asanya terjadi pada su ku lain, karena kehidupan 
mereka tergantung pada keberadaan a lam barang tentu mereka 
berusaha tanpa memperhatlkan kond1s1 yang terJadl. 

Desa pampang 1ni di huni oleh mayontas suku Dayak kenyah, pada 
mulanya desa 1n1 adalah merupakan suatu daratan yang berupa hutan 
belantara . Pada tahun 1973 seorang lak1-laki bernama , Pellngai mulai 
membuka hutan dan tinggal dikawasan 1tu . yang benkutnya di 1kuti 
oleh rombongan suku bangsa yang sama tahun 1976 dan tinggal di 
daerah 1tu d1 bawah pimpinan pebayak sebelumnya berasal dan Apo 
Kayan, prose s1tu berlanjut hingga k1n1. 

Mata pencahanan mereka pada umumnya sebaga1 petan1, pemburu 
dan pedagang kayu, daging b1natang dan sebaga1nya. Sebaga1 petan1 
pada awalnya menggunakan s1stem ladang berp1ndah namun setelah 
pada tahun 1980 pemerintah memberikan penyuluhan tentang tehnik 
pengelolahan lahan ladang berp1ndahanpun berakh1r. Dem1k1an pula 
perburuan bmatang juga berkurang. Penurunan frekuens1 terse but 
justru membenkan kesempatan pada kelompok suku tersebut lebih 
memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan seni Budaya. 
Betapa 11dak yang b1asanya ke kebun d1 lempuh dengan JUmlah 
waklu 1 han perJalanan, namun kin1 hanya disebelah rumah saJa. 
Terlebih lag1 upaya peleslarian kesenia n dan kebudayaan pun didanai 
Daperlemen Panw1sala dan PEMDA komplil sudah upaya pelestarian, 
jadwal dan waktu pun dilentukan pemenntah I lerkonsep I unluk 
menggelar upacara adal atau acara kesen1an. 

Sualu m1sal upacara tanam pad1, upacara ini bisa terlaksana JUga 
karena uluran dana dari Pemda. Seh1ngga segala sesuatunya 
dilentukan pemennlah daerah dan panwisata. 
Benar memang prosesi upacara adal yang berada di desa budaya ini 
adalah proses1 Suku Bangsa Dayak Kenyah meski Ielah lerkonsep 
secara s1stemallk sebagai upaya pemb1naan dan pengembangan 
sekt01· kesen1an dan kebudayaan daerah oleh Kementerian Pariwisata. 

2. Sejarah Tari Hudoq 
Secara et1molog1s Hudoq dalam bahasa lndones1a berart1 TOPENG 
Jadl apab1la seorang mengalakan Ielah melihat tari Hudoq sama 
dengan mellhat tari topeng. Kala hudoq ini berasal dan 1St1lah yang 
b1asa d1gunakan dikalangan suku bangsa dayak. 
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Hudoq adalah merupakan salah satu propert1 tan sebenarnya, kalau 
boleh d1katakan sama dengan Tar1 Topeng d1 Jawa. Hanya saJa 
keberadaan tan hudoq 1n1 adalah merupakan bag1an dari upacara adat 
pesta tanam pad1 I saat pag1 akan berbuah I. tan 1ni mem1l1k1 fungs1 
sesua1Jen1s-Jen1s hudoqnya antara lain : 

Pengaruh budaya lam 
Masuknya agama baru 
Pengaruh global1sas1 dan 1nformas1 yang memudahkan 1nformas1. 

Beg1tu juga yang teqad1 dengan Tan Hudoq K1ta. Pada zaman dahulu 
hudoq k1ta terangka1 dalam upacara adat tanam padi, dimana sewaktu 
pad1 mula1 berisi dan pada saat buah mau keluar, maka d1adakan 
upacara selama 7 han, selama 3 han terakh1r. Ya1tu han kellma 
ditamp1lkan tan Hudoq Buang dengan harapan padi yang tumbuh 
terhindar dari penyak1t [hamal. kemudian pada hari keenam di 
tamp1lkan tan hudoq k1ta· dengan harapan bahwa dengan h1langnya 
hama pad1 maka pad1 akan serentak ber1s1 dan berubah dengan 
sempurna, kemud1an han yang terakhir di saji kan tari Hudoq Aban 
dengan harapan bahwa setelah pad1 berisi maka panen pad1 akan 
berhas1l dengan ba1k. TerJad1lah kecenaan , kegemb1raan pada 
masyarakat 1tu. Beg1tulah fungs1 tar1 hudoq k1ta' pada zaman dahulu. 
Namun fungs1 terse but sekarang sudah tergeser a tau berubah. 

Kalau berfungs1 sebaga1 upacara adat yang d1 dalamnya ada unsur 
kepercayaan tetap1 dengan adanya pengaruh dari budaya luar, 
masuknya beberapa agama, adanya pengaruh globalisasi dan 
1nformas1 yang mememudahkan komun1kas1, sehi ngga secara lambat 
laun unsur kepercayaan dan upacara adat 1tu menghilang, sehmgga 
Tan Hudoq k1ta mau t1dak mau juga tersendat perkembangannya. Tan 
hudoq yang sekarang ada bukan lag1 berfungsi se baga1 upacara adat 
namun sebaga1 sen1 pertunjukan art1nya : 

Bisa sebaga1 Med1a Hiburan/ tontonan. 
B1sa sebaga1 Media Pend1dikan 
B1sa sebaga1 KaJian Seni 
B1sa sebagai media sponsor dsb. 

Fungs' tan I ludoq K1ta ' sekarang d1sesua1kan dengan kebutuhan dan 
penta s tersebut. Ba1k bentuknya, lamanya [durasd bukan seharian 
lag1, busananya juga mengalami pergeseran. 

DISKRIPSI TARI 

GAMBARAN UMUM 
Gerakan tan Hudoq k1ta 1n1 dilakukan dengan gerakan dinam1s 
dan gemb1ra sesuai dengan suasana pada saat tan 1n1 dibawakan. 
Pada dasarnya gerakan tangan mengimbangi gerakan kaki yang 
dihentakan ketanah, layaknya seperti orang jalan d1tempat. Sedangkan 
pos1s1 badan saat menari selalu merendah dangan cara kedua lutut 
ditekuk . Sedangkan untuk pandangan tidak terlihat karena penari 
menggunakan topeng/ Hudoq pada dasarnya tidak ada gerakan kepala 
sepert1 pada tan Hudoq yang lainnya. 
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Desknpsi Gerak . 
1. Sikap awal, berdiri biasa, siap unluk gcrGkiJn GwiJl. 

2. Kak1 kanan d1angkat seJaJar denga tum it kak1 kn Jan -jan d1tekuk 
katas. Tangan Kiri merentang di depan badan sedangkan tangan 
kanan ditank kebelakang hingga merentang dibelakang. 

3. SelanJulnya kaki kin diangkat seJaJar dengan tumit kak1 kanan. Jari
Jan kaki tetap ditekuk hingga gerakan benkutnya dan selanJulnya 
sampai tan lni berakhi r. Tangan kanan merentang di depan dada 
dan tangan kin ditank ke belakang hmgga nrerentang di be lakang 
badan. l1hat gam bar 3, gerakan ini dilakukan dengan hitungan satu. 

Keterangan : 
Gerakan dua dan t1ga dilakukan sebanyak lima hitungan. Jadi gerakan 
tersebut dilakukan seba nyak l1ma kal1. 

4. Pada hitungan keenam kaki kiri diangkat sejajar dengan tumit 
kaki kanan. arah Jan kaki serong kekiri sembilan puluh deraJad 
kemudian kaki k1n diletakkan dan arah hadap badan berbelok kekiri 
seratus delapan puluh deraJad, tangan kanan di depan badan dan 
tangan kin d1 belakang badan. 

5. Pada saat kin diletakkan bersamaan 1tu pula kaki kanan diangkat 
dan tangan kin d1depan badan serta Iangan kanan di belakang 
badan dengan menariknya kebelakang. Gerakan ini di lakukan 
dengan bergant1an. 

Keterangan 
Gerakan lima dilakukan sebanyak lima hubungan. dengan kala lain 
gerakannya dilakukan sebanyak lima kali mulai dan kaki kiri. kanan. 
kiri. kanan dan k1n 

6. Pada hilungan enam. kaki kanan d1angkat setmggi tumil kaki kiri. 
Jan arahnya serong kekanan sem bilan puluh deraJad Iangan kiri 
di depan badan dan tangan kanan di belakang badan. Kemudian 
kaki kanan diletakkan hadap badan berbalik seratus delapan puluh 
deraJad dengan kaki kanan diletakkan. Kaki kin diangkat begitu 
terus bergantian . Ragam dalam tanan 1ni t1dak d1tentukan beberapa 
kal1 d1lakukan . Namun ditentukan sesuai kebutuhan upacara 
ataupun pergelaran. 

POLA LANTAI TARI HUDOQ KIT A' 
Untuk menar1k tan hudoq kita· pada umumnya pola lantai yang biasa 
digunakan adalah menyesuaikan kondisi baik Lamin maupun lapangan 
tempat menari. Halini terjadi karena pelaksanaan upacara dan 
tarian dilakukan ditempat tersebut. Pola lanla i baku lidak terapkan. 
bersifat be bas tanpa adanya batasan jumlah penan. bisa bergantian. 
Sedangkan tempat pementasan d1 dalam La min dan aula pertemuan 
atau aula hiburan. Hal ini dikarenakan bilik Lamin terdapat dua 
bagian, Sisi dalam unuk tinggall bersekat/ berkamar-kamar I bilik sisi 
luar terbuka sebagai tenpat pertemuan/ h1buran dan pelaJar. Sehingga 
pola lantai penan saat di La min menyesuaikan keadaan /kondiSi 
tempatnya namun demikian ada beberapa gambaran pola lanlai yang 
biasa mereka gunakan sesuai kondis1. 
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1. BerbanJar sepert bansan 

2. Berputar mel1ngkar. 

3. Pola d1atas d1lakukan berulang-ulang berga ntian. 

CARA MEMAKAI BUSANA TARI HUDOO KIT A' 
1. Busana Wan ita : 
a Penggunaan pakaian bagian alas sapa·i, sama dengan 

menggunakan baJU b1asa. 

b. Bag1an bawah : d1 1katkan tal1 1katannya d1belakang p1nggang 
[tempat tali bag1an atas] dengan belahan dibelakang. 

c. Benkutnya memaka1 kalung-kalung dan anling-anting. 

d. Topeng diikatkan pad top1 tetap1 lobang bagian alas dengan penJeplt 
atau pen1t1 dapat JUga dengan tali, se telah topeng terikat to pi dipakai 
dan kemud1an bluko d1paka1 sebaga1 penutupnya. 

Pakaian penari pria terdiri dari : 
a. Kepala memakai bluko, yang terbual dari anyaman rotan , dihiasi 

dengan ukiran-uk1ran man1k, serta d1 tancapi bulu burung enggang. 

b. BaJU Jomok ya1tu baJU yang terbuat dan kulit kayu. 

c. BaJu basunung yang tebuat dan kuli t hewan sa ma seperti kulit 
untuk membuat bluko. Yang dihiasi pada bagian depan UJung bawah 
diganttungi kepala burung engga ng. Disebelah kiri dan kanan 
d1pasang1 cermm bulat seolah-olah seperti bentuk mata Selalu 
ruhnya dihias1 dengan burung enggang pada bag ian belakang. 
Basunung '"' berfungs1 sebaga1 baju perang. D1 tengah-tengah d1 
lubang1 sebaga1 tempat memasukkan kepala kemudian dilipat,yang 
tequntai kebag1an belakang dan bag1an depan. Sedangkan bag1an 
samping terlepas sa1a 
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d. Cawat d1sebut abet yang terbuat dari kulit kayu. Tetapi sekarang 
sudah terbuat dari pada kain yang berwarna hitam atau merah. 
Pada ujung bagian depan agak panjang serta di beri hiasan manik 
yang merumbai - rumabai ke bawah. Ujung kebagian belakang agak 
pendek . 

e. Untuk menutup1 pan tat agar lidak kotor waktu duduk, d1gantung1 
tabit. yang berbentuk segi lima memanjang. Tab1t ini di buat dari 
anyaman rotan atau kulit binatang yang panjangnya kira-kira 4 em 
dan lebarnya kira-kira 20 em. 

Di pinggang terikat Mandau atau beJang yang lengkap dan serung 
serta p1 sau keeil. 

g. Di bawah lutut dipasang seleng yaitu gelang yang tebuat dan 
sera but banir kayu. 

h. Hiasan - h1asan lain berupa kalung maupun anting-anting. 

i. Telabang atau perisai yang terbuat dari kayu yang diukir. 

CARA MEMAKAI BUSANA PRIA 
1. Dimulai dengan memakai eawat I abet I berbentuk kain yang d1 buat 

dari kulit kayu/ kain hitam empat persegi yang panjangnya 50 em 
dan Iebar 4-5 em dililitkan sebagai penutup au rat pria dengan sisa 
kain menJuntai dibagian depan seperti wiren . 

2. Setelah abet terpasang d1pakai pula tabit sebagai pelindung pan tat 
bagian belakang jika sedang atau akan duduk. 

3. Berikutnya menggunakan baJU I Jomok I yang tebuat dan kulit kayu/ 
kulit b1natang seperti menggunakan kaos oblong tanpa jah1tan 
dibawah lengan dan tanpa lengan. 

4. Sesua1 memakai baJU JOmok dilanjutkan dengan memakai baju 
kebesaran yang disebut basunung terbuat dari kulit binatang 

5. Basunung d1 1kat dengan tali Mandau disisi k1ri sebagai senJala di 
bagian pinggang 

6. Berikutnya pemasangan anting, gelang kaki dan kalung. 

7. Bagian terakhir pemasanagan bluko sebagai topi kebesaran . 

MUSIK PENGIRING TARI HUDOQ BUANG, KIT A' DAN ABAN 

Untuk mengiringi tari yang dilaksanakan pada hari kelima Upaeara 
Hudoq adalah berupa gendang panjang jatung dan Gong yang biasa 
disebut taweg . Tari hudoq ini baru ditarikan pada hari kelima prosesi 
aeara padi berbuah yang bertujuan mempereepat isi padi sehingga 
panen diharapkan dapat berhas1L Upacara Hudoq hari kelima in i 
adalah Upaeara Hudoq yang bertujuan mengus1r hama padi dan jenis 
Hudoq yang menari pada umumnya menakutkan. Gong dan Gendang 
pengiring ditabuh sesuai dengan gerak langkah penari. 4 kali pukulan 
gendang sesuai langkah, sekali gong pada hitungan keempatnya 
bersama -sama gendang. 
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Tan dan mus1k Hudoq mi d1tarikan dan di1nng1 diang dan malam 
dalam satu han penuh Upacara Hudoq. Sedangkan pada hari keenam 
dan tuJuh saat Hudoq K1ta· dan aban tamp1l penginng menggunakan 
Sampen lagu yang digunakan sebagai penginng. 

Suku bangsa Dayak Kenyah meyak1n1 bahwa musik peng1ring tari 
Hudoq ba1k yang berupa Gendang panJang maupun Gong memilik1 
kekuatan ntus dalam upaeara tersebut. 

Jatung : Gendang panJang yang d1gunakan sebagai peng1nng 
Tan Hudoq. Dalam benak kita pasti timbul pertanyaan. mengapa 
menggunakan gendang dan gong bukan sampe saJa? nampaknya dan 
mereka ada sebuah Jawaban yang pasti. Bahwa tidak d1gunakannya 
sampe sebaga1 peng1ring tari 1ni, menurut aggapan suku tersebut 
sampe hanya d1gunakan sebagai h1buran. sedangkan Tar1 Hudoq 
Buang adalah tar1 yang memaknakan sebaga1 pengusir hama 
pad1 seh1ngga harus menggunakan alat musik atau buny1an yang 
eenderung menakutkan sesuai kekuatan pengusir hama tersebut. 

Teknik Pembuatan Jatung 
Jatung 1tu d1buat dengan tekn1k trad1s1onal dengan eara membuat 
lobang pada sebatang pohon dengan ukuran 3 meter dengan diameter 
sampa1 dengan 50 em. Selain untuk upaeara alat ini juga d1gunakan 
se baga1 pangg1lan atau 1sya rat bag1 penduduk. 

B1asanya untuk menyelesa1kan 1 buah gendang memakan waktu 
kurang leb1h 4 bulan lamanya. Setelah selesa1 dibuat Jatung diletakkan 
d1gantung d1 atas lang1t-lang1t Lam1n. 

Teknik Pembuatan Gong 
Gong 1n1 tebuat dan logam sejen1s tembaga/ kuningan tehnik 
pembuatannya dengan d1tempa setelah d1panaskan oleh pandai besi 
se tempat. Tetap1 dewasa 1n1 gong d1beli dar1 perajin gamelan jawa. 
Besar gong yang b1asa d1gunakan untuk upaeara antara 50 em sampai 
dengan 60 em. 

Teknik Pembuatan Sampe 
Sampe b1asa d1buat dan batang pohon atau dengan eara membentuk 
semaeam g1tar memanJang. Dilengkapi penahan senar a tau tali yang 
dahulunya terbuat dan serat sebelum ada tal1 gitar memanJang. 
Dengan rongga resonans1 nterbuka dibagian belakang dengan tuJ uan 
mempermudah pembuatan lobang resonansi dan dapat mengahsilkan 
suara nayrin. 

Senar sampe terd1r1 dan 4 buah senar dengan deretan nadanya 
sebagai berikut : 
• Senar 1 
• Senar 2 
• Senar 3 
• Senar 4 

c = 1 
: c = 1 
E=3 

: G = 5 

Tekn1k mema1nkannya adalah sebagai melod1 senar 1 dan sebaga1 
genvengnya senar 2. 3 dan 4. 
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Untuk menghasilkan nada pada senar 1 diberi grip semacam grip 
gitar tetap1 bukan dibuat dari kun1ngan melainkan dan rotan dan 
ditempelkan dengan getah kayu sebagai lemnya atau kelulut. 

Setelah ada gripnya kemudian sampe distem dengan nada alat mus1k 
pentatonis I 1.2.3,45,6,1 I 

Sedang pemasangan tali (snarl tersebut dengan jelas membuat 
lobang pada bagian bawah depan sebesar ukuran senar dan diberi 
penyangga dari kayu. Kemudian senar tersebut ditarik h1ngga leher 
sampe dan dimasukkan pada putaran senar I seperti pada gitar I 
berikutnya senar dikencangkan sesuai dengan keinginan memperoleh 
nada yang dikehendaki. 

Keterangan : 
lringan Tan Hudoq Kita· dan Aban adalah Smape. t1dak menutup 
kemungkinan dilakukan dengan ensemble sampe. Seperti d1ketahui 
bahwa musik iringan lamanya disesuaikan dengan kemauan 
penari Hudoq kita terdapat ketentuan waktu dan panjang peng1ring 
(menyesuaikanl 

Sedangkan untuk iringan Hudoq Buang atau yang menakutkan berapa 
gendang panjang biasa disebut jatung dan gong. Cara menabuh 
gendang panjang tersebut berdasar hentakan hitungan langkah 
penari : 4 kal1 pukulan gendang sekali gong pada h1tungan terakhir. 
berulang -berulang menyesuaikan gerakan penari. 
Notasi di atas selalu diulang-ulang dan irama tetap . 

KESIMPULAN 
Dari bahasan yang ada dapat disimpulkan bahwa Tari Hudoq adalah 
merupakan tari yang menjadi bagian dari upacara adat berbuahnya 
tanaman padi I saat baru berbuah I Sedangkan fungsi d1adakannya 
upacara tari Hudoq adalah sebagai pengusir hama tanaman padi. 
Kebiasaan in1 sudah berlangsung sacara turun temurun sejak nenek 
moyang Suku Dayak Kenyah. 

Prosesi upacara Hudoq melalui tahap-tahap: 
1. Pada hari pertama diadakan persia pan segala Jenis keperluan 

upacara. 

2. Pada hari kedua memasuki upacara bersimbur untuk mandi air 
gatal oleh masyarakat yang diyakini sebagai awal dari upacara 
tersebut. 

3. Hari ketiga upacara simbur air gatal dan berebut air untuk di bawa 
keladang masing-masing guna mengusir hama tanaman. sampai 
hari keempat. 

4. Hari kelima upacara Hudoq Buang yang menakutkan sebaga1 
prosesi upacara pengusiran hama tanaman dengan menampilkan 
jenis Hudoq dengan topeng yang menakutkan dengan berbusana 
serba hitam. Diiringi musik yang terdiri dari gendang pan1ang I 
jatung dan gong I Acara ini berlangsung sehari semalam. 
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5. Hari keenam berlangsungnya upacar Hudoq kita melambangkan 
kebaikan dan perl indungan. 

6. Hari ketujuh adalah merupakan akhir upacara Hudoq dengan 
menamp1lkan Hudoq Aban dalam upacara tersebut yang bertujuan 
sabaga1 lambang sudah dimiliki harapan dan kesejahteraan bahwa 
panen kelak akan berhasil 

25 
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DESKRIPSI SENI 

MADIHIN 

Keseman lndonesta pada hakekalnya merupakan puncak-puncak keseman daerah 
;uga merupakan percerminan perwalakan, kepnbadtan serla stkap htdup bangsa 

Indonesia. Ofeh karena tlu, sangal besar arlmya dalam perwu;udan tdenltlas 
nastonal dan modal kebangsaan nastonal. Set am dapal ;uga sebagat sarana 

leroplanya rasa persaluan dan kesaluan serla merupakan potenst yang dapal 
menun;ang kemanlapan kelahanan nastonal. karena keseman Madthm lermasuk 

sent rakyal yang merupakan sumber keseman daerah. Maka perfu sekaft dtbma dan 
dtkembangkan sehmgga men;adtbudaya pada masyarakal. 
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Sem Mad;hm termasuk 
sem !eater yang h;dup dan 
berkembang d; Kalimantan 
Ttmur yang menurut 
seJarahnya berasal dan daerah 
Kal;mantan Selatan d;bawa 
dan d;sebaduaskan oleh 
para pedagang. Keseman tnl 

berbentuk pan tun yang d;fagukan 
secara bersahut-sahutan yang 
d;irmg; oleh mstrument gendang. 
Keseman mib;asanya d;mainkan 
oleh em pat orang yang lerdm 
dan dua lak;-lak; dan dua orang 
perempuan. Penyapan sem 
Mad;hm b;asanya d;tamp;/kan 
pada saat upacara bers;h de sa. 
selamatan. kh/tanan serta 
upacara perkawman. 

Sem Mad;hm p_;ga dapat 
digunakan dalam penyebaran 
program pemermtah. 

Pantun-pantun yang dtlagukan terdtn dan beberapa macam yang 
kesemuanya merupakan refleks1 kehtdupan masyarakat yang 
dilagukan secara spontan . sehtngga tidak memerlukan naskah . Hal 
1n1 merupakan c1 n khas !eater tradt stonal atau teater rakyat. Bahasa 
aksen/dtalek BanJar dengan logatnya mewarna1 1rama pantun -
pantun tersebut Cerita yang ditampilkan dalam pementasan yang 
menggunakan medta pantun selalu dtbuka dan dtakhtn dengan 
berpantun-panlunan. Haltni dt se babkan oleh mayontas penduduk 
Kaltmantan Timur terd1n dari pendatang-pendatang dan Kalimantan 
Selatan seh1ngga menyebabkan kesen1an 1n1 berpendukung kuat d1 
daerah 1n1. Bag1 masyarakat yang berpenduduk lain. pada mulanya 
kurang begitu tertank. karena tidak mengerti bahasa pantun tersebut, 
sehmgga t1dak mengerti maksud pu1si tersebut.Tetap1. setelah 
seluruhnya dimamkan. barulah mereka menyenanginya. Dengan 
dem1k1an. 1ni sebaga i bukt1 tldak ada satu Jenis kesenian pun yang 
t1dak mengalam1 perkembangan serta perubahan sesuai dengan 
masyarakat lingkungannya. Walaupun kesenian 1ni telah mengalam1 
perubahan terutama dalam sajian bahan unsur-unsur bahasa. tetap1 
unsur unsur ketrad1s1onalannya masih tampak Jelas. 

Sek1tar abad ke 18, terjadl perp1ndahan penduduk dan daerah 
Kalimantan Selatan ke Kal1mantan T1mur. Kedatangan mereka ke 
daerah '"'· d1samp1ng untuk mendapatkan mata pencahanan yang 
layak se bagai pedagang. juga sebagai penyebar agama. Dengan 
demik1an daerah yang pertama kal1 dismggah1nya adalah aerah 
panta1 Unluk melaksanakan penyebaran Agama Islam 1lu, mereka 
menggunakan kesen1an sebaga1 medianya. Cara sepert1 '"' biasa 
dtlakukan oleh para al1m ulama. ba1k d1 Pulau Jawa maupun d1 luar 
pulau Jawa. D1 kal1mantan para penyebar selam menggunakan 
Wayang Banjar, JUga menggunakan kesenian Madih1n . 

Mad 1h1n berasal dar benluk kala dasar padah yang berart1 memben 
tahu. Dalam bahasa d1alek BanJar pref1k ma dan safik 1a adalah af1k 
yang dapal dtpergunakan unluk membenluk kata jadian; seperl1 
kala marakm, pref1k ma + padah + 1n menJadl Madihm yang berarl1 
memberi lahu. Varias1 buny1 dalam ucapan merupakan hal yang biasa 
terjadl dalam pemakatan bahasa. Dengan dem1k1an lidak mustahil 
kalau kala Mad1h1n dalam d1alek Banjar bervanasi bunyinya menJadl 
Mad1h1n yang juga berarli memberilahu. Dengan demik1an kesen1an 
mad1h1n adalah kesentan yang berfungsi memberilahu masyarakat 
akan sesua tu yang berpautan dengan agama Islam. 

Mad1hm termasuk teater trad151onal yang erat sekal1 dan terpadu 
dengan keh1dupan masyarakat baik masyarakat desa maupun 
masyarakat perkotaan. sebaga1 pendukung kesenian tersebut. 
Waktu pementasan kesentan Mad1h1n 1n1 b1asanya pada malam han 
sehabts melaksanakan sholat lsya dalam rangka memeriahkan di 
acara perkawman. kh1tanan. bersih -bersih desa dan la1n sebaga1nya. 
Kesen1an Mad1h1n '"' mempunya1 bentuk penyaJian yang sangat 
berbeda dengan kesen1an trad1s1onal yang ada di Kalimantan Ttmur 
sepert1; kese n1an Ketoprak, Ludruk dan Waya ng Ku l1t yang dibawa 
oleh masyarakat pendatang dan pulau Jawa, Kesen1an Mad1h1n 1n1 
m1r1p dengan kesen1an Lamud yang menu rut seJarahnya berasal dan 
Kal1mantan Selatan. Lamud dan Madihin in1 dalam l1ap penamp1lannya 
menuangkan bentuk pu1s1, hanya bert1tlk tolak pada keh1dupan dalam 
lakon tersebul 
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Lamud dan Mad1h1n 1n1 dalam tiap penampilannya menuangkan 
bentuk pu1 si, hanya bertitik tolak pada kehidupan dalam lakon 
tersebut. Lamud melukiskan kehidupan yang bers1fat Kraton sent ri s, 
sedang kesen1an Madihin bert1tik tolak pada hal kerakyatan 

B. Perkembangan Seni Tradisi Madihin di Kalimantan Timur 
Kesenian Madihin mula-mula berkembang di daerah pantai atau 
pesisir sesua1 dengan penyebaran serta penyebarnya. Tetap1, 
lama -lama berkembang dan menyebar ke daerah-daerah la1n 
yang disesuaikan dengan situasi serta kondisi masyarakat tempat 
penyebaran 1tu. Oleh karena itu, ada beberapa daerah di prov1nsi 
Kalimantan T1mur yang memiliki kesenian m1r1p dengan kesenian 
Mad1h1n. yang membedakan adalah bahasa yang d1gunakan dalam 
penya11an - penyaj1annya. Di Kabupaten Berau , kese n1an Mad1h1n 
bernama Badewa yang menggunakan Ba hasa Berau dalam t1ap - tiap 
puisinya, sedang di daerah Kabupaten Kutai Kertangara kesenian 
sejen1s Mad1h1n in1 disebut Kerasulan. Adapun bahasa yang 
digunakan adalah dialek dan logat bahasa Kutai . 

Sebelum kesen1an Madihin ini mengalami perubahan sesua1 dengan 
perkembangan masyarakat penduduk terutama dalam b1dang 
bahasa pu1si, kesen1an in1 hanya digeman oleh masyarakat yang 
bahasa d1alek banjar saja , sesuai dengan situasi lingkungan dan 
asal usul kesen1an 1tu, tetapi setelah hid up dan berkembang dengan 
masyarakat yang beraneka ragam suku bangsanya, maka bahasa 
pui si itu lambat laun berubah menjadi bahasa nasionallndones1a 
walaupun tidak seluruhnya. Sedangkan fungsi kesen ian itu akhirnya 
juga mengalam1 perkembangan tidak lagi sebaga1 alat h1buran atau 
pemerintah dalam pesta saJa . tetapi juga sebaga1 med1a pend1d1kan 
serta penyebarluasan program serta kebijaksanaan pemerintah dalam 
bidang pembanguna n. Oleh karna itu, puisinya selalu berencana , 
program P 4 [Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancas1lal dan 
sebagainya. 

C. Pelestarian Kesenian Madihin 
Kesen1an Mad1h1n merupakan teater warisan seni budaya bang sa 
yang sampai saat 1n1 mas1h dapat dikembangkan dengan n1lai-
nila1 kreat1v1tas penyajiannya. Madihin merupakan perpaduan puisi 
dalam bentuk pantun yang bertujuan untuk memberi semangat 
pada seseorang, memberi nasehat pada seseorang dan khalayak 
ramal a tau dapat juga digunakan dalam merayu a tau membujuk 
seseorang. Sastra tutur Madihin ini, sekarang telah mengalami 
perkembangannya. Para pemain Madihin dengan leluasa membaca 
atau menyanyikan pantun dengan irama yang lebih menarik, tidak 
monoton seh1ngga mempengaruhi hentakan mus1k yang d11ramakan 
melalUI buny1 gendang. Terkadang gendang yang d1mamkan tidak 
hanya sa tu, bisa dua bahkan tiga sampa1 empat gendang yang 
mempunyai teknik pukulan yang berbeda -beda . 

Upaya-upaya mengembangkan kesenian Madihin diatas d1maksudkan 
untuk semakin tertariknya para penonton untuk menyaksikan 
pertunjukan kesenian Madihin ini. Hal ini tentu tidak terlepas dengan 
upaya pelestar1an yang terus dicanangkan p1hak pemenntah melalui 
instansi terka1t 
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Upaya pelestanan Kesen1an Madihin lainnya adalah terus member1kan 
pembelaJaran pada generas1 muda melalui pelatihan atau workshop 
pada masyarakat, khususnya para genearsi muda. Ten tunya dengan 
d1selenggarakannya pelatihan Kesenian Madihin akan menambah 
wawasan bag1 masyarakatluas juga sebaga1 upaya pencari pemain 
Mad1hin yang baru. Jika pelatihan in1 dilaksanakan secara rutin , Maka 
yak~nlah, upaya pelestanan tersebut dengan sendirinya berhasil dan 
semak1n disenang1nya kesen ian Madihin 

01samp1ng adanya kegiatan pelatihan juga harus diadakan lomba 
atau festival Kesenian Madihin. Agar minat dan bakat pa ra pecinta 
Sen1 Mad1h1n semakin mendapatkan has1lnya. Juga sekal1gus sebaga1 
pemetaan graf1k akan berhasilnya upaya pelestraian yang mgin d1capa1 
dalam Jangka panjang 

Teater Madih in 1ni menu rut perjalanan perkembangannya dulu 
d1mainkan oleh empat orang. Dua orang laki-laki dan dua orang 
perempuan. Hanya satu orang yang memainkan gendang yang 
digunakan sebagai ;penginng pantun ya ng dila gukan secara bersahut
sahutan dengan menggunakan bahasa pendukung kesen1an tersebut 
yakn1, Bahasa BanJar yang banyak persamaannya dengan Bahasa 
Indonesia terutama dalam perbendaharaan kala. Oleh karena itu, para 
pengguna bahasa tersebut cepat dan mudah berkomunikasi dengan 
masyarakat penonton 

Masalah bahasa yang d1gunakan dalam pementasan kesenian Mad1h1n 
t1dak terpaku dalam bahasa Banjar. Teta pi dapal juga menyampaikan 
hal -hal penting menggunakan bahasa lndoensia. Seperti pantun 
Melayu, lagu-lagu Kesen1an Madihin juga terdiri dari em pal baris 
dalam satu bait Baris ke satu dan ke dua berupa sa mpiran. Sedang 
ba1t ke t1ga dan ke empat adalah 1si dari maksud pantun tersebut. 
Pu1s1 - pu1si tersebut pada umumnya mengandung nasehat dan 
nasehat-nasehat agama. Dalam tulisan ini, akan kami berikan conloh 
pantun nasehat dengan bahasa dialek Banjar. 

D. Makna dan Arti Puisi Dalam Kesenian Madihin 

Contoh Puisi: 

Ruman Keci/ Bet;hang Bambu 
Dimuka Bangsa/ Betihang Pal as 
Kalau Mengingat LagiD;kandung lbu 
_Iangan Mun Gana/ sa/a/7 Memba/as 

Dalam pantun di atas terdapat beberapa kata bahasa dialek Banjar, 
yaitu: Betihang yang artinya mempunyai tiang , Mun ya ng artinya 
lamun. Ganal yang arllnya menginjak dewasa, Palas yang berarti 
m1nng. Apabila k1ta perhatikan kalimat-kalimat dalam pUisi tidak 
mengalami kesulitan dalam menginterprestasikan isinya , walaupun 
ada beberapa kata yang belum dimengerti karena menggunakan 
Bahasa BanJar. Tetapi penggunaan Bahasa Indonesia te tap terdapat 
dalam puisi tersebut. Penggabung kedua unsur ba hasa ini, sama 
sekal1 t1dak mengurang1 keindahan bentuk dan keutuhan puisi. 
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Agar para penonlon memiliki ling kat pengetahuan serla bahasa dialek 
yang berbeda -beda 1lu tidak mengalam1 kesul1tan untuk menikmali 
pergelaran Kesen1an Madih in. Maka perlu, bahasan yang ser ius 
dalam penggunaan kata per kata yang akan d1sampaikan. Hal ini. 
untuk meluasnya penyebaran dan pengetahuan Kesenian Madihin 
Salah satu upaya yang sangat sederhana adalah penggunaan Bahasa 
lndones1a agar pergelaran Kesen1an Mad1h1n 1n1 dapat d1tonton oleh 
s1apa saJa. tak terkecauali mereka yang suka Suku BanJar. Dengan 
sendirinya. para Senima n Madih1n harus membuat pantun-pantun 
yang mudah d1mengert1 oleh tiap - t1ap penonton dengan lldak 
mengurang1 ka1dah-kaidah Kesen1an Mad1h1n 1tu send1n . 

Contoh: 

Pan tun Nasehat 
..Iangan Dtpeltk Bunga Langgurdt 
Bunga Meah berupa Saga 
113ng Palmg Batk Ada!ah Budt 
113ng Palmg lndah Tutu/ Bahasa 

Contoh: 

Pantut7 .Jenaka 
Cempaka Akamya Panjang 
Condong Ke Barat Bunga Me!att 
Soa! Rupa Sedanglah Orang 
Cuma Adat 113ng Belum Mengertt 

Kesen1an trad1s1onal hidup dan berkembang d1ma sya rakat yang tidak 
lepas dan pengaruh unsur-unsur kesen1an la1nnya. M1 salkan unsur 
Kesenian Jawa. Suma tera dan Su lawesi. Umpan l1mbal batik yang 
sangat bermanfaat untuk kedua belah p1hak merupakan hal yang 
biasa terJadl b1la kedua belah p1hak yang merupakan kesenian yang 
sating mendukung. 

Semakin banyaknya kesenian dari daerah lain yang d1bawa oleh 
masyarakat pendatang di Kalimantan T1mur. Maka kesen1an tradisonal 
yang merupakan kesenian asli Kalimantan . 

T1mur tetap menJad l pnoritas yang d1tumbuhkembangkan J1ka t1dak. 
maka kesen1an asl1 Kalimantan T1mur akan tergese r dan tergerus oleh 
kesenian yang d1bawa oleh masyarakal pendatang. Lihat saJa. seni 
Ketoprak dan Jaran Kepang atau Kuda Lumping Juga Kesen1an Reog 
begilu seringnya k1ta temukan tampilan - tamp1lan mereka 

E. lnstrumen /lringan Musik Dalam Kesenian Madihin 
Untuk Jen1s instrument pad a Kesenian Madih1n adalah sebuah 
gendang berukuran sedang. 61asanya d1bawakan oleh satu orang 
pema1n . Tap1, k1n1 setelah semakin berkembang pemain musiknya 
t1dak hanya satu orang yakni. dua orang sampa1 t1ga orang. Gendang 
yang bun dar yang terbuat dari kayu angkay. Kayu angkay seJenls 
kayu kemuning serta kulit kamb1ng atau kullt sap1 yang d1perkuat 
dengan potongan-potongan rotan. Semakin kencang kulit tersebul. 
maka sema km baik bunyi gendang. Set1ap pemain Madih1n ketika 1a 
memukul gendang. ia juga melantunkan ba1t - ba1t pu1s1nya. 
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Seeara spesifik gendang tersebut berdiameter 35 em di bagian muka. 
sedang di bag1an belakang berd1ameter 17,5 em lebih kee1l dari bagian 
mukanya. Untuk membuat kulit gendang agar menjad1 keneang. maka 
dibuatkan pasak-pasak yang berjumlah seeukupnya anla1·a 5 sampai 
7 buah pasak. Gendang yang baik untuk Kesenian Madihin berukuran 
panJang 12 em. 

Biasanya setiap penampilan Madihin menyesuaikan tema aearanya 
yang d1sajikan. Pada saat aeara perkawinan. tentu kostum para 
pemam Mad1h1n leb1h semarak dengan menggunakan busana adat 
perkawinan dan lengkap dengan segala pernak-perniknya. Jika, pada 
aeara khitanan para pemain Madihin eukup menggunakan kostum 
muslim/musl1mah yakni menggunakan baju gamis atau menyesuaikan 
busana muslim la1nnya. Sedang untuk aeara bersih-bers1h desa. 
para pemain Madihin biasanya memakai kostum layaknya petinggi 
kampong/tetua kampong. 

Kesesuaian kostum in1 dimasudkan untuk lebih menarik dalam 
t1ap-tiap aeara. Para pemam Madihinpun haruslah rapi dengan 
menggunakan aksesoris dan make up atau tata rias sehingga 
penonton akan betah menyaks1kan suguhan Madihin dikarenakan 
pema1nnya yang menarik. 

F. Penyajian Kesenian 
Kesenian Mamanda t1dak mengenal panggung. Kesenian ini dapat 
d1tampilkan d1 mana saja dan kapan saja dengan duras1 waktu 
menyesua1kan kebutuhan aeara. Para pemain Madihin tidak 
mengenal panggung, mereka tahu hanya menyajikan tampilannya 
tanpa adanya panggung seeara khusu s. Mereka dapat bermain 
pada teras rumah. di halaman parkir a tau halaman rumah. Bisa 
juga kesenian in1 ditampilkan di ruang terbuka seperti; di pinggir 
Jalan. pingg1r sawah a tau dimanapun. yang terpent1ng mereka dapal 
disaksikan oleh para penonton. Sedang masalah waktu penampllan. 
pada Kesen1an Madihin mi bisa ditampilkan kapan saja. Tapi. 
biasanya mereka disajikan pada malam hari setelah sholat isya. 

Terkadang untuk aeara khilanan biasanya dilaksanakan pada s1ang 
hari ketika para tamu umunnya berdatangan. 

Urut-urutan tampilan Kesenian Madihin sebagai berikut : 
1. Para pemain masuk pada area penampilan 
2. Salah satu pemain membuka dengan mengueap sa lam 
3. Dimulainya pukulan gendang pembuka oleh satu orang 
4. Dimulainya pantun/puisi dengan kembali berisikan ueapan 

sa lam 
5. Dilanjutkan berbalas pantun/pu isi, boleh laki - lak1 dulu 
6. Dilanjutkan balasan pantun oleh yang perempuan dengan 

tema yang sama 

Sajian pantun haruslah fokus dengan menyesuaikan aeara dan 
keadaan penonton yang hadir. Misalkan pada saat aeara bersih 
bersih desa. sebaiknya isi pantun menyinggung persoalan kerjasama 
an tar warga/kegotong-royongan. Pengunaan- pe nggunaan bahasa 
dalam pantun juga sangat sederhana. Hal ini untuk mempermudah 
komunikas1 dengan penonton. 
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G. Kesenian Madihin Menghadapi Tantangan Jaman 
Kesen1an Madih1n pendukung kualnya adalah masyarakal Suku 
Banjar yang lersebar di Kalimantan Timur. Cara penyajiannyapun 
berbeda -beda Hal1ni disebabkan bahwa Kesen1an Mad1h1n ini 
adalah kesen1an yang lurun lemurun dari nenek moyang mereka. 
Untuk menJawab segala keberadaan Kesenian Madih1n, hendaknya 
ada upaya kreat1vitas yang tidak mengubah segala sajian Kesenian 
Madih1n ilu send in. Kreal1vitas memang sangal dibutuhkan dalam 
memaJukan kesenian in1. M1sal, pada penggunaan alat musiknya. 
Tidak hanya gendang saja yang d1gunakan, namun alal seni pukul 
lainnya dapal menopang lebih baiknya musik Mad1h1n 1n1. Tabla, 
Rebana, Marwas dan Bedug dapallebih mengh1dupkan sajian s1si 
musiknya . Seh111gga buny1 yang d1t1mbulkan dapat beragam atau 
bervanas1 . 

Penggunaan sya1r pantunpun dapal diisikan dengan hal yang kekinian . 
Namun t1dak mengubah maksud lamp1lan Kesen1an Mad1h1n yang 
berkhas dengan Bahasa BanJarnya. Sisi bahasa dapat d1sederhanakan 
dengan meng1kut1 perkembangan hal - hal yang lag1 hanta d1bicarakan 
oleh banyak orang . Misal persoalan para artis alau peristiwa para 
tokoh-tokoh pol1t1 s dan para pejabatnya. Artinya s1s1 bahasa dan is1 
dapal dengan send1nnya termollvas1 untuk meng1kut1 zaman 

Persoalan yang d1ungkapkan di atas, merupakan Jawaban kesenian 
Madihin dalam menghadap1 sang Jaman. Masyarakal akan menilai, 
sampai batas mana kesen1an 1n1 bertahan. Jika. kesen1an 111 1 tetap 
bersikukuh dengan tampilan trad1s1nya tanpa memperhat1kan 
pertimbangan kreal1v1tas. Maka dengan sendirinya, masyarakat 
akan perlahan men1nggalkan Kesenian Madihin. Namun, jika 
sebaliknya . Adanya beberapa hal kreat1vitas ditambahkan guna untuk 
keberlangsungan kesenian 1n1. Maka, masyarakat akan leb1h mem1l1h 
dengan sangat beradab menyuka1 Kesenian Madih1n . 
Bagaimanapun. Seniman Mad1hin akan melanjutkan keh1dupan 
berkesen1annya . Kebutuhan kreat1v1tas pastilah.menJadl perhat1an . 
Dengan t1dak men1ngggalkan kea sl1an dari Kesen1an Mad1h111 1tu 
sendiri, roh atau nyawa asli Kesen1an Madihin tetaplah dengan asri 
kita jaga. Sedang peluang-peluang kreatifnya juga letap diperhatikan . 

Ada pun beberapa upaya pengembangan kesen1an Mad1h111 agar tetap 
lestari dan lldak punah di makan Jaman, sebaga1 berikut: 

1. Memben b1mb1ngan dan meyuluhan kepada masyarakat terutama 
yang berpenduduk la1n suku banJar akn pent111gnya kesen1an 
mah1d1n dalam pembangunan. usaha ini bertujuan untuk 
membangk1tkan kesadaran masya1·akat menc1nta1 kesenian sendin. 
Apab1la usaha 1n1 telah berhas1l, maka masyarakat akan menjadi 
peka terhadap pengaruh kesen1an barat yang bers1fat negatif. yang 
akan meru sak sendi send1 keh1dupan bangsa k1la. 

2. Memberikan fasililas kepada organisasi kesenian lersebut, baik 
berupa peralatan maupun sarana yang lain dalam rangka pembinan 
kesen1an 1111. 
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3. Mengadakan fest1val atau pekan teater madihin. Usaha ini 
disampaikan untuk merangsang kreatif seniman itu. juga sebagai 
sarana untuk menJalanl persatuan dan kesatuan antar sen1man dan 
juga bangsa. 

4 Mengadakan diskus1 antar sen1man madihin. usaha in1 
dimaksudkan untuk meningkatkan mutu kesenian tersebut. 
Kelemahan-kelemahan para seniman akan terpecahkan dalam 
diskusi tersebut. demik1an semua hambatan serta kekurangan dan 
masing masing teater dapat teratasi. 

5. Mendokumentasikan serta mendatakan teater mahidin.1n1 sangat 
penting untuk bahan penelit ian maupun dokumentasi. Hal ini 
dimaksudkan agar kesenian ini tidak mangalami kepunahan dan 
dapat d1 variasikan kepada generasi mendatang. 
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DESKRIPSI SENI 

MAMANDA 
Secara eltmologt, kala mamanda a tau mamakda a tau paman saya kala mt btasanya 
dtartikan kala untuk panggtlan pam an, ;adi kala mamanda, mempunyat makna 
a/au bebarlipaman saya, Oalam perkembangannya kala mamanda yang berkatlan 
dengan /eater tradtstonal Kaltmantan limur lersebul, kala mamanda men;adt 
sebuah nama dansualu /eater lradtstonal Kaltmantan limur: Hal mtle!Jadt 
dtkarenakan konon menurut centanya, !eater tradtsonal Kaltmantan limur tersebul, 
pada settap peementasannya, tokoh ra;a sebagat tokoh pentmg dt dalam mengambtl 
sualu keputusan kebl)aksanaan, terhadap suatu masalah yang dihadapmya pada 
dtalognya senanltasa mmta per!tmbangan kepada wapr a/au kepada mangkubum 
dengan selalu mengatakan ·· bagatman mamanda .. dan selerusnya, yang ;uga 
dtakhm dengan kala mamanda pada seltap akhtr dtalog ra;a tersebut, karena 
senngnya !erdengar kala mamanda yang dwcapkan oleh ra;a sebagat tokoh sentral 
pada suatu pementasan !eater tradtstonal Kaltmanlan limur lersebul, apalagt kala 
mamanda mtsenng mengucapkan adalah tokoh ra;a. maka masyarakat Kaltmantan 
liinur pada wakluttu secara span/an member nama !eater tradtstonal Kaltmanlan 
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Dem1k1an ura1an smgkat 
seputar asal mula nama teater 
trad!slonal Kal1mantan Timur 
mamanda. Namun dem1k1an 
ura1an tersebut d1atas mas1h 
perlu penggal1an yang lebih 
khususlag1. 

B. CERITA MAMANDA 
Pada masa-masa lampau pada umumnya cerita yang sering 
dibawakan oleh mamanda adalah, centa -cerita sejarah dan cerita 
cerita keraJaan. d1mana cer1tanya tentang keperkasaan seorang raJa, 
yang berusaha menaklukan keraJaan yang dipimpin oleh seorang 
raja yang zal1m, yang melakukan penindasan kepada rakyat, atau 
seorang pahlawan dan suatu kerajaan. melawan sekelompok 
penyamun yang keJam, yang selalu mengancam hid up rakyat yang 
tidak berdaya atau JUga tentang kecant1kan paras seorang putn yang 
akh1rnya mendapal JOdoh seorang putra raja yang gagah perkasa. 

Pada umumnya akh1r cer1ta mamanda, kemenangan pad a pihak yang 
zal1m menderita kehancuran dan kekalahan. Raja adil raja disembah 
raja zalim raja disanggah. Baga1manapun jayanya seseo rang, 
bagaimanapun kekuasaanya yang d1pegang oleh seorang raja, namun 
pada akh1rnya kead1lan dan kebenaran JUga yang menang. 

Pada cerila mamanda dalam setiap pementasan selalu d1tonjolkan 
konflikas1 an tara benar dengan salah, pertentangan an tara keadilan 
dan kezaliman. Samb1l men1kmati centa mamanda yang disuguhkan 
para penonton JUga d1suguh1 bermacam macam pertimbangan dan 
pem1k1ran tentang salah salu benar. tentang kejahatan atau kebaikan. 
Pada masa -masa terakhw 1ni dimana seni daerah telah banyak 
dipengaruh1 oleh kesen1an -kesen1an yang dianggap modern, misalnya 
d1 film, tv dan la1n-la1n, sehmgga munculah yang bernama sand1ma I 
sand1wara mamanda I. yang senng JUga mementaskan cerita-cerita 
baru seperti. m1salnya lenlang kisah cinla remaJa, tentang kenakal;m 
remaJa, tentang kebeJalan moral seseorang penguasa, tentang 
spekulas1 dan meman1pulas1 seorang saudagar yang tamak. 

Demik1an di Kal1mantan T1mu r disamping mamanda ada seni tealer 
sand1ma. sand1ma b1asanya selalu membawakan cerita-cerita 
kontekstual, namun ba1k mamanda ataupun sandima dan isi cer1ta 
yang d1bawakan pada umunya selalu terdapat unsur-unsur pend1dikan 
yang berguna, d1sampmg unsure-unsur keindahan dan tala karma 
lestetitas dan et1sl bag1 penonton dan bagi seniman itu sendiri. 

C. LAD U N ( BELADUN/BELADUN I 
Sebelum k1ta memb1carakan lebih lanjut tentang tala cara beladun, 
terlebih dahulu kam1 mencoba menguraikan apa yang disebut 
dengan beladun tersebut, pada teater tradisional mamanda 
Kal1mantan T1mur. Ladun alau Beladun yang sering juga disebut 
sebagai bunga mamanda , adalah suatu gaya atau laku yang harus 
dimainkan atau d1lakukan oleh peladun atau pemain mamanda 
yang lain pada suatu pergelaran mamanda. Baladun /baladun/ 
ladun dilakukan oleh para pemam mamanda, apakah itu pemain 
ladun pembuka ataukah yang lainnya untuk menyampaikan sualu 
maksud, atau dengan kala lain pemain mamanda dalam suatu 
aktingnya/ perma1nannya t1dak hanya dengan dialek atau laku sa1a 
tap1 JUga, d1lakukan dengan beladun. 

Adapun gaya atau laku permainan beladun tersebut ialah berwujud 
tarian dan nyany1an, yang d1lakukan oleh pemain mamanda dengan 
di1nng1 oleh 1rama mus1k/lagu, yang bisa d1sebut sebagai lagu 1 lsatul. 
Mengena1 bentuk tanan dalam ladun sangat sederhana, misalnya 
dengan melangkah beberapa langkah lalu memutar dan kemudian 
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didada dan tangan kanan mengarah ke depan, seolah-olah sedang 
mempersilahkan lawan main. Lawan mainnya juga mengikut1 atau 
membalas dengan gaya yang sangat dramatis. 

Syair lagu ladun adalah berbentuk pantun yang makna atau isinya 
disesuaikan dengan maksud dan tujuan pemain ladun itu. Misalnya 
berisikan ucapan tenma kasih, permintaan maaf, percintaan, dll. 

Syair pantun dalam beladun dapat memakai syair yang telah ada akan 
tetapi dapat juga pemain ladun mengarang sendiri, dengan diberi 
berbagai variasi di sana sini dan disesuaikan dengan maksud dan 
tujuan pemain ladun tersebut. 

Pemain ladun dinamakan peladun, atraksi/pelaksanaan ladun disebut 
beladun atau baladun. Pada ladun pembuka, dimainkan oleh pemain 
pria, dan lagu ladun disebut sebagai lagu 1 [satul atau lagu pria. 

D. FUNGSI DAN LETAK BELADUN 
Ladun atau beladun di dalam mamanda dapat berfungsi dan 
diletakkan/digunakan pada posisi-posisi , antara lain sebagai 
berikut. 

Sebaga1 Prolog atau Pembuka. 
Biasanya pada suatu pergelaran mamanda , pertunjukan diawali 

dengan suatu atraksi ladun atau beladun. Beladun pada posisi 
prolog atau pembuka ini, dimainkan oleh 3 [tigal orang, 5 [lima[ 
orang peladun pna, bahkan konon katanya pada jaman dahulu ladun 
pembuka 1ni dimainkan oleh 7 [tujuhl orang pemain ladun. Beladun 
yang berfungsi sebagai pembuka ini . syair yang digunakan adalah 
syair yang isi atau maknanya, berisikan ucapan maaf kepada penonton 
apabila terjadi kesalahan maupun kekhilafan di dalam pertunjukan 
nantinya. Juga dapat untuk menyampaikan informasi lakon atau cerita 
yang akan d1ma1nkan pada malam itu dapat juga dalam syair ladun 
pembuka ini disampaikan , siapa yang menganggap [yang menyewal. 
untuk keperluan apa misalnya untuk keperluan hajatan [nanjarl. 
untuk keperluan hiburan hitanan I sunatan I. untuk keperluaan 
hiburan kawinan atau ditanggab [disewal oleh suatuy panitia tertentu. 
Disamping itu sekaligus sebagai hiburan untuk penonton sebelum 
lakon mamanda dima inkan secara utuh. 

E. SEBAGAI HI BURAN SEBELUM RAJA 
I BABAKAN SIDANG KERAJAAN I. 

Fungsi ladun/beladun dalam hal ini, dipergunakan sebagai 
hiburan sebelum babakan sidang kerajaan [seba raja[ dimulai. 
Adapun 1si syair ladunnya biasanya berupa pertanyaan raja kepada 
halubalang nya, mengenai hal ikhwal jabatan dan kesejahteraan 
yang diberikannya kepada staf kerajaan tersebut. Demikian 
juga sebaliknya para hulubalang kerajaan, membalas dengan 
ladun yang isinya berupa puji-pujian atau sanjungan untuk raja . 
sebagai ungkapan raasa terima kasih atas pangkat/jabatan serta 
kesejahteraan yang diberikan raja kepada mereka. 
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Beladun pada babakan persidangan kerajaan I saba raja I in i. juga 
berfungs1 sebagai pembuka babakan persidangan kerajaan 

E. MAMANDA SEBAGAI MEDIA UNTUK MEMIKTA ( MERAYU ) 
Dalam suatu pergelara n mamanda beladun·dapat juga dilakukan 
atau d1mainkan oleh tokoh mamanda. sebagai ungkapan untuk 
menyatakan peranan senangnya kepada tokoh la in. Dengan kata 
lam beladun dalam hal1ni . dipergunakan sebagai alat atau media 
untuk merayu seseorang yang di sukainya. Suatu contoh misalnya 
yang sering terlihat adalah. seo rang penyamun atau perampok 
sebaga1 tokoh antagonis. merampok atau melarikan seseorang 
wan1ta. apakah 1tu permaisuri atau putri raja yang disenangi nya, 
maka setelah dibujuk/dirayu dengan berbagai cara agar mau di 
per1stnnya. ternyata tidak berhasil juga terpaksa jalan terakhir 
d1rayu dengan jalan kehalusan atau dengan lemah lembut. Cara 
merayu dengan lemah lembut ini lah yang diwujudkan dalam bentuk 
ladun/beladun. Sehingga tokoh antagonis tersebut yang dalam hal 
ini penyamun harus beladun. 
Beladun yang d1pergunakan sebagai ungkapan perasaan cinta 
tersebut. tidak hanya pada tokoh penyamun itu saja, akan tetap i 
tokoh s1apa saJa dapat mengungkapkan perasaan senangnya atau 
perasaan cintanya dengan beladun. 

F. UNTUK MENGUNGKAPKAN PERASAAN PILU 
Dalam hal1n1 beladun biasanya dilakukan sebagai ungkapan 
perasaan alas perpisahaan yang akan terjadi. Misalnya. seora ng 
tokoh raJa akan men1nggalkan pe rmaisurinya dikarenakan raja 
tersebut harus segera kemedan perang, untuk memimpin lang sung 
pertempuran/peperangan ya ng sedang terjadi disana 

Alau misalnya, seorang tokoh pangeran atau yang lainnya. yang 
terpaksa harus berp1sah dengan kekasihnya . untuk menuntut ilmu 
di neger1 sebrang sebagai bekal dihari tua. Ungkapan perasaan 
perasaan tersebut d1 atas dapat di sam paikan dengan beladun. 
yang tentunya is1 sya1r ladunnya disesuaikan dengan suasana yang 
d1kehendaki oleh tokoh-tokoh tersebut. 

G. SEBAGAI PENUTUP ATAU ENDING 
T1dak semua pergelaraan mamanda ditutup atau diakh1ri dengan 
beladun. Beladun yang d1tampilkan sebagai penutup suatu 
pertunjukan mamanda . biasanya adalah pertunjukan mamanda 
tersebut dipakai atau di tanggab (diminta main!. untuk keperluan 
haJatan lnaJarl. 
Jad1 dalam hala in1 pertunjukan mamanda tersebut tidak hanya 
diperu ntungkan sebagai hiburan biasa, akan leta pi pergelaran 
mamanda dimaksud berkaitan dengan suatu keyakinan yang 
bers1fat religius atau sakrit. Umumnya pergelaraan mamanda itu 
d1m1nta oleh orang (penanggabl yang mempunyai najar (haJalanl. 
M1salnya : apabila anaknya se mbuh dari sakit ia akan menanggap 
mamanda, atau 1a menanggap mamanda karena yakin. apabila 
d1mamanda anaknya akan sembuh dar i sa kit yan g dideritanya 
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Atraksi beladun pada akhir pertunjukannya mamanda, untuk 
memenuhi najar penanggap, biasanya adalah sebelum beladun in1 
dimulai terlebih dahulu dipersiapkan tempat ditengah -tenga h arena 
sesaji sebagai persya ratan pemenuhan najar tersebut. Setelah sesaji 
siap pada tempat ya ng ditentukan tersebut maka. semua pemain 
mamanda sambil menyanyi lagu sa tu/lagu ladun, secara bergantian 
sambil berputar mengeliling1 tempat dimana sesaji tersebut d1letakan 
Sedangkan mengenai syair lagu ladun yang dibawakan/dinyanyikan, 
disesuaikan dengan keinginan atau keperluan najar dari si penanggap 
terse but. Misalnya, najar sipenanggab guna menyembuhkan anaknya 
dari penyak it korengan lkoreng] Syair lagu ladun nya dapat juga 
seperti tersebut di bawah ini : 

Kurus semangat sibintang t;inur 
Sempat bermayang bertembatu 
Kurus semangat dipafljang umur 
Sempat beranak sempat bercucu 

Terbang burung siklayangan 
Terbang h;nggap diperautan 

Lari engkau hantu korengan 
!kut diang;n ke tengah lautan 

Biasa nya didalam lagu tersebu t, tersirat makna bahwa suatu harapan 
untuk dipanjangkan umur dan dijauhkan dari penyakit serta hal-hal 
lain untuk ketentraman/kesejahteraan kehidupan. Sya ir lagu ladun ini , 
dapat disesuaikan dengan keperluan najar di penanggap mamanda 
tersebut 

H. PENAMPILAN LADUN PEMBUKA 
Penampilan ladun atau pelaksanaan ladun lbaladunl pembuka . 
ini dapat kami uraikan kurang lebih sebagai berikut: tidak 
mengenalkan dirinya sebagaimana pemain mamanda dalam se ba 
lbabakanl. akan tetapi hanya mengutarakan statusnya sebaga1 
peladun, yang di sa mpaikan oleh para ladun. Misalnya sebaga1 
berikut : 

KEPALA LAD UN 
.. saudara- saudaraku yang se kalian I saudaraku se kalian I kita ini 
dinamakan tukang ladun atau bunga dari mamanda. Benar arau 
bagaimana sauda ra? .. I dijawab serentak oleh yang lain I. .. benar 
sekali tidak ada yang salah sedikitpun .. 

KEPALA LADUN 
"kalau sa udaraku membenarkan apa yang ku katakana. maka 
saudaraku yang ke enam, boleh I s1lahkan I terangkan lbawakanl 
pantun ladun atau nyanyian. yang diikuti I berpasangan I dengan 
saudara kita yang ke lima 

SAUDARA KE ENAM 
.. Ada juga yang ingin saya uraikan I bawakan I sebuah pan tun akan 
tetapi tidak atau belum sempurna .. 
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SAUDARA PERTAMA 
·· T1dak mengapa saudaraku karena kita dalam hiburan·· 

SAUDARA KE ENAM 
Ba1klah anda persaksikan I sila hkan anda saksikan). 
SelanJutnya d1mula1lah atraksi ladun atau beladun tersebut. Dengan 
urutan penamp1lan sebaga1 berikut 

D1bawah 1n1 kam1 ura1kan. atraks1 beladun yang dimainkan oleh 6 
[enaml. berhadapan atau berpasangan dengan sa udara ke 5 [lima). 
Kemud1an d1lanJutkan dengan saudara ke 5 [lima] berhadapan atau 
berpasangan dengan saudara ke 4 [empatl. lalu d1teruskan dengan 
saudara ke 4 [empatl. berpasangan dengan saudara ke 3 [tigal. Dan 
saudara ke 3 [t,ga] berhadapan dengan sa udara ke 2 [dual. saudara 
ke 2 [dual berhadapan atau berpasangan saudara ke satu [pertamal. 
Sebaga1 penutup atraksi ladun/beladun pembuka 1n1. diakh1ri dengan 
penamp1lan saudara pertama [ke satul. berpasa ngan atau berhadapan 
dengan saudara ke 6 [enaml. 

Sebelum para peladun masuk ke bala1rung sari Ike dalam panggung 
I yang d1p1mp1n oleh kepala ladun. biasanya kepala ladun tersebut. 
menyampa1kan kembali syair ladun yang telah dinyanyikan. tetapi 
hanya d1sampa1kan dengan cara layaknya I se perti I orang berpantun. 
Jad1 pembawaan syair ladun yang kedua kalmya ini. tidak dinyanyikan 
sebaga1mana kellka beladun. 

Pelaksanaan ladun atau beladun yang dimainkan oleh 6 I en am I orang 
pema1n . 

Setelah para peladun memasuki arena permainan. yang diiringi oleh 
1rama lagu gadukan I musik/lagu peng1ring/pengantar I. dengan 
cara berbans mengel1l1ngi arena perma1nan. yang d1p1mp1n oleh 
kepala ladun. Dan sesudah memberi hormat kepada penonton. maka 
d1mula1lah atraks1 perladunan lebih kurang sepert1 dibawah ini : 

Kepala Ladun : I Bertanya kepada peladun yang lain/anak ladun I 
.. Waha1 saudara-saudaraku. kita ini dinamakan tukang ladun atau 
tanda mamanda atau bunga mamanda. Benar atau bagaimana 
I apakah benar I ·· 

Peladun Lamnya I Serentak menjawab I 
.. Ada benar sekal1 saudaraku yang pertama · 

Ke ala Ladun : 
·· Kalau saudara-saudara membenarkan perkataan saya . marilah 
dipers1lahkan saudaraku yang ke enam menyanyikan ladun atau 
pantun sebaga1 pembuka h1buran pada mala mini · 

Saudara Ke Enam 
.. Ada juga yang bakal saya nyany1kan. akan tetapi t1dak sepertinya [ 
tidak seba1k yang d1harapkan I" 
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Kepala Ladun 
.. Tidak mengapa sau daraku, karena pepatah mengatakan sepandai
pandainya tupa1 melompat, kadang - kadang terjatuh juga. Oleh sebab 
itu dipersilahkan sa udara menghibur I memberikan hiburan I. 

Saudara ke Enam 
·· Baiklah anda persaksi kan · 
Dengan d1iring1 musik/irama lagu yang dima1nkan dari alat music 
babun, agung, p1ul se perti tersebut d1atas. Dan memainkan irama lagu 
ladun, yang juga b1asa disebut sebaga1 lagu satu. Peladun membuka 
langkah tan ladun, berhadapan dengan pasangannya, seh<ngga 
merupakan perpaduan harmoni s an tara langkah tan dengan irama 
musik yang d1ma~nkan oleh para pemus1k mamanda. Samb1l menari 
peladun yang d1sebut sebagai saudara ke 6 [enam I. menyany1kan 
pantun atau sya1r m1salnya : 

Saudara Ke Enam 
··Tali nelon d1b 1k1n Jala 
Jala dibawa ke tanah hulu 
Nyanyi ladun bunga mamanda 
Permainan orang Jaman dahulu · 

Saudara Ke Enam I selesai bernyanyi ) 
·· Nah dem1k1an lah sau dara yang pertama, uraian pantun atau 
nyanyian saya pada malam ini, yang tidak begitu pantas. Suara saya 
mengiringi mus1c I sua ra nya sumbang I. 

Kepala Ladun 
·· Tidak mengapa saudara karena kita baru belajar. Kuucapkan banyak 
terima kasih yang mana saudara dapat menghibur pada mala m1ni 
Dan saudara benst1rahatlah untuk menyaksikan saudara kita yang ke 
5 [lima). I kepada sauda ra ke lima I. Bagaimana bisakah kau kiranya 
menghibur sebaga1 balasan dari saudara ke 6 [enam) tadi ·· 

Saudara Ke L1ma 
··Ada juga yang saya s1apkan sebuah ladun, akan tetapi t1dak se<ndah 
sepert1 yang d1nyany1kan saudara ke 6 [enam) tad1. 

Saudara Pertama 
·· Saks1kanlah ··, Amb1l Jala dengan cermin 

Cermin terletak bawah beringin 
Permainan mamanda penghulu kerasmin 
Permainan anak raja - raja diatas angin. 

Nah, hanya in i lah yang dapat kupe rsem bahkan pada mala mini untuk 
menghibur saudara sekalian.·· 

Saudara Pertama 
·· Boleh saks1kan. sau daraku yang sekalian 
[saksikanlah saudara-saudarakul. 

Satu rebab ke dua babun 
Mus1k 1ringan main mamanda 
Ssatu maaf ke dua ampun 
H1laf salahnya Jangan d1hitung 
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Saudaraku yang pertama . hanya 1n1lah yang dapat ku nyanyikan pada 
malam 1n1. sebagai h1buran·· 

Saudara Pertama 
.. Kuucapkan tenma kas1h dan beri stirahatlah. sam bil menyaks1kan 
balasan pantun benkutnya . lkepada saudara ke tiga I sauda raku yang 
ke 3ltigal. sekarang nyany1an . pada mala min1 .. 

Saudara Ke Ti a 
.. Ada juga tapi maklum karena baru kall ini saya tampil untuk 
menghibur saudaraku se kalian .. 

Saudara Pertama 
.. T1dak ada gaad1ng yang tak retak, tidak ada 1nsan yang t1dak b1sa 
lupa. oleh sebab itu kau cobalah sedapatnya .. 

Saudara Ke Tiga 
.. Saksikanlah bersih-bersihnya lantai disikat 

Bersih juga kalau dibasuh 
Sepas1h-pasihnya tupai melompat 
Bisa Juga d1a teqatuh. 

Dem1kianlah pantun dan ladun yang b1asa saya sampa1kan untuk 
h1buran pada malam 1n1. 

Saudara Pertama 
.. Tenma kas1h pula kuucapkan ya ng sa udara dapat mengh1bur I dapat 
memben h1buran I. dan berpantun pada malam ini. ben stirahatlah 
saudara untuk menyaks1kan h1buran benkutnya. I kepada saudara 
ke dua I saudaraku yang ke dua k1n1 tepa! giliran saudara. untuk 
mengh1bur sebaga1 balasan kepada saudara-saudara k1ta ta d1 .. 

Saudara Ke Dua 
.. ada juga saya pers1apkan. akan tetapi sauda raku yang pertama 
meng1nngmya I mahan d11ringi I" 

Saudara Pertama 
.. Ba1klah mari k1ta bersama I bersama-sama 1 .. 

Saudara Ke Dua 
.. Mar1 saksikan. Tanam bunga surya dinata 

Tumbuh di kalam jambangan susun 
Kita bermain bersama rata 
Untuk mengh1bur sekalia n yang ada. 

Saudaraku yang pertama hanya in ilah pantun dapat saya tampilkan. 
pada malam ini. Semoga saudara dan sa udara dapat memakluminya 

Saudara Pertama 
.. Tenma kas1h saudaraku yang ke dua. kin1 saudara boleh berist1rahat. 
I kepada saudara yang ke enam I sauda raku yang ke enam sesuainya 
pantun saudara kala yang ke dua tadi. Maka ku mahan agar saudaraku 
yang ke enam, dapat menginng1 jeJak langkah dan tar1 saya, pada 
saat 1n1. Karena aku mg1n menguraikan pantun atau nyanyian sebagai 
penutup padun. pada in1 malam .. 
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Saudara Ke Enam 
·· Dipers1lahkan sauda raku jangan sampai lupa. 
Saudara Pertama 
.. Baik, anda sa ksikanlah. Burung su ing burung nun 

Terbangnya tinggi sambil mena ri 
Kita berladun sampa1 d1s1n1 
Manlah masuk ke Bala1rungsan . 

I Se lesai Be ladun, syair ladun yang dibawakan tad1 diulang kembali, 
tetapi tidak d1nyanyikan hanya dipantunkan saja I. 
Saudara-saudaraku yang sekalian , inilah pantun dan nyanyian sebagi 
penutup bermain ladun. oleh sebab itu mari kuulangi kembal1 pantun 
saya tad1. 

Burung su mg si Burung nun 
Terbangnya tinggi sambil menari 
Kita beladun sampai d1sin1 
Marilah ma suk ke Bala irungsari 

I Kepada peladun yang lain !. Benarkah atau sebagaimana saudaraku 
sekalian · 

Semua Anak Ladun 
.. Benar tidak sa lah · 

Saudara Pertama 
.. Kalau sauda ra-sa udaraku membenarkan marilah kita bersama
sa ma benstlrahat · 

Sebelum pa ra peladun masuk ke Bala1rungsari, mereka berd1r1 
berbanjar member~ hormat kepada penonton. lalu berJalan berbari s 
mengelilmgi arena permainan, dipimpin oleh kepala ladun. dan 
kemudian masuk ke Balairungsa ri. 

Demik1anlah ura1an penyajian ladun pembuka, yang b1a sa ditampi lkan 
pada awal suatu pertunjukan mamanda di masa lampau. Perlu kam1 
tambahkan, bahwa pada setiap pemam ladun melakukan ladunnya, 
senantia sa diiringi oleh irama lagu atau musi k yang di sebu t sebagai 
lagu satu. Dan apabila ada pemain ladun karena sa tu dan lain 
hal terpaksa tidak b1sa beladun, biasanya pemain tersebut cukup 
d1pantunkan saJa syai r lagu ladun yang telah disiapkannya . 
Dewasa 1ni hampir t1dak terlihat. dalam suatu pergelaran mamanda 
menampilkan ladun pembuka dengan pemain 7 I tujuh I orang. 6 
[enam I orang pemam. Dalam pertunjukannya dewasa 1n1 mamanda, 
di Kalimantan Timur khusunya di Kotamadya Samarinda. hanya 
menampilkan 3 [tigal orang pemain bahkan kadang kala hanya 
menampilkan 2 [dual orang pemain ladun . 

Hal ini dilakukan mungkin dikarenakan kondi si saa t in1 sudah tidak 
memungkinkan, untuk d1tampilkan ladun pembuka sepert i apa yang 
perlu dilakukan pada waktu yang lampau. 
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Untuk tetap mempertahankan penamp1lan beladun dalam suatu 
pergelaraan mamanda sebaga i satu keutuhan teater tradisional 
mamanda tersebut. dapat dilakukan pengkajian kembali, agar dapat 
d1temukan jalan suatu ca ra agar penggarapan ladun pembuka dapat 
tetap dipertahankan. yang tentunya penggarapan tersebut bi sa 
d1tenma oleh masyarakat pendukungnya saat ini. dan yang lebih 
pentmg dalam penggarapan tersebut t1dak tercabut akar budaya luhur 
yang terkandung didalamnya. 

SEBA RAJA ATAU BABAKAN PERSIDANGAN KERAJAAN 
Setelah atraks1 ladun pembuka, sebagai penam pilan awal suatu 
pergelaraan mamanda. se lanjutnya diisi oleh pimpman pertunjukan 
atau sutradara untuk menyampaikan lakon yang akan tampi l pada 
pertunjukan tersebut. hal1ni dilakukan dapat juga dikarenakan sam bil 
menunggu para pema1n dalam meny1apkan diri misalnya, berpaka1an. 
berhias, atau melengkap1 properti yang tertinggal. 

Apabila ternyata sudah beres atau lengkap semua . maka dimulailah 
babakan pertama yang disebut sebagai seba raja. Namun pada 
kesempatan tersebut juga tak lupa d1sampaikan mengenai maksud 
dan tujuan diadakannya pertunjukan tersebut. yang juga diucapkan 
tenma kasih pada pengundang/penangg p dan penon ton pada malam 
pertunjukan tersebut. 

Dibawah 1ni akan kami sampa ikan jalannya atau uru tan penampilan 
pada saba raJa ( babakan persidangan kerajaan I tersebut. adalah 
antara la1n sebaga1 benkut : 

01awal1 dengan keluarnya dua orang pemain dari balairungsari 
menuJu karena atau pentas tempat bermain . Pemain-pemain 
terse but adalah tokoh a tau pemeran yang bernama menteri pertama 
dan menteri kedua. Sala h satu diantaranya yaitu menteri pertama 
memperkenalkan d1n leb1h dahulu kepada penon ton . Adapaun cara 
memperkenalkan d1n kepada penonton terse but adalah sebga1 
berikut : 

Menteri Pertama : ( kepada menten kedua I 
.. Saudara menteri yang kedua. sebelum kita melaksanakan titah 
paduka yang mulia. k1ta perkenalkan nama dan jabatan masing
mas1ng dahulu. Benar atau baga1mana ? 

Menten Kedua : 
Ada ba1k sekal1. 

Menteri Pertama : 
Kalau sauda raku membenarkan. saksikanlah aku menyebutkan nama 
dan Jabatan ku. 

Menter1 Kedua : 
Pers1lahkan. 

Menteri Pertama : 
Achmad aku punya nama. dipangkat menjadi menteri pertama 
d1bawah perintah pahlawan atau pang lima perang. 
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Menteri Kedua : 
Terima kasih saudaraku yang pertama, telah memperkenalkan nama 
serta jabatan 

Menteri Pertama · 
Silahkan perkenlakan dirimu. 

Menter i Kedua 
Bahn tersebut beta punya nama. yang tela h dipangkat menjadi 
menteri yang kedua, dibawah pimpinan mente r i yang pertama . 

Menteri Pertama : 
Sesudah kita memperkenalkan nama dan pang kat masi ng -masing, 
marilah kita bersama-sama melaksanakan titah nenekda waJir. untuk 
membuka p1ntu gerbang kerajaan dan memperhias meja gad1ng 
Dedamar Kencana . Lalu berjalanlah menteri pertama dan menteri 
kedua berpura pentas seola h-ola h berjalan menuju pintu gerbang 
dan seolah-olah masuk kedalam istana. Biasa nya properti sebaga1 
set dekorasi pada suatu pergelaran mamanda cukup sebuah meJa 
dan dua buah kursi, inilah yang disebut se bagai meja gading kencana 
bertatah emas in tan ya kut, jambrut nilam baiduri dan disinilah 
singgasana tempat raja membuka sidang. 

Kemudia n menter1 pertama dan men teri kedua membetulkan posisi 
meja dan kursi tersebut atau memegang kursi dan meja tersebut 
seolah-olah menata singga sana raja yang akan dipergunakan sebaga1 
tempat bersidang. La lau menten pertama dan menteri kedua berdiri 
agak jauh sedikit didepan meja, dalam posisi berhadapan antara 
menteri pertama dan menteri kedua . 

Menteri Pertama : 
Wahai sau daraku men teri yang kedua. se telah selesai kita menghiasi 
ruang persidangan bagaimana pandanganmu 

Menteri Kedua : 
Menuru t pandanganmu bag us dan indah se kali tak ada celanya 

Menteri Pertama · 
Karena sudah selesai dan indah menurut pandanganmu. marilah kita 
bersama-sama menunggu kedatangan nenek da wajir 
Dilanjutkan adegan hadirnya nenekda waj ir. menteri pertama dan 
menteri kedua. penuh memberi ho rma t kepada nenekda wajir. 

Nenekda wajir :I kepa da men teri I dan II I 
Setelah dikau kuperintah. menteri pertama dan menteri kedua. 
menghiasi meja gad1ng dedampar kencana siap atau bagaimana . 

Menteri Pertama dan Menteri Kedua · 
Siap tak ada kurang sa tu apa pun. 

Nenekda waj1r 
Kalau s1ap. marilah kita bersama-sama menunggu kedatangan 
paduka sultan. yang mulia. Yang akan bersidang pada saat ini . sedik1t 
waktu lagi 
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Adegan raJa datang bersama ayahanda mangkubum1. seolah 
dipenJagaan atau d1p1ntu gerbang. Lalu mangkubumi bertanya kepada 
nenekda wajir. 

Mangkubum1 : 
Waha1 saudaraku. waJir setelah engkau penntah menteri-menteri 
meny1apkan ruangan persidangan. selesai bagaimana? 

Nenekda waJir : 
Siap tak ada kurang apa -apa. mari tuanku sultan dan saudaraku 
mangkubum1. k1ta bersama -sama masuk ruang pers1dangan. 

Sesudah masuk dan raJa berdiri menghadap meja. mangkubumi 
d1sebelah kanan raJa. sedangkan posisi waw d1sebelah kiri raja. 

Biasanya raJa membawa sepotong rotan atau semacam tong kat 
pendek. yang d1pergunakan untuk memukul meja sebagai tanda 
pembuka s1dang . 
RaJa memukul meJa yang pertama dan berkata mengenalkan d1rinya. 

Sultan I RaJa : 
Sultan Am bar Perbayu terse but beta punya nama. yang memegang 
tempuk pemenntahan d1 kerajaan gargampar a lam. benar a tau 
baga1mana ayahanda mangkubumi dan nenekda waw. 

Mangkubum1 dan WaJir : 
Benar sekal1 tuanku ayah a lam. 

Sultan I RaJa : 
Bilamana ayahanda membenarkan perkataan beta. sebutkan atau 
terangkanlah nama ayahanda atau pangkat dimuka sidang ini. 

Mangkubum1 : 
Bayu Ambar hamba punya nama dipangkat menjadi mangkubumi 
sebaga1 pengasuh atau wakil paduka tuanku sultan di kerajaan 
Gargampar Alam 1n1. 

Sultan I RaJa : 
Tenma kas1h banyak aku ucapkan ayahanda mangkubumi. selama 
ayahanda menJabat sebaga1 mangkubum1. cukup atau ada kekurangan 
gaJi dan pembenanku sehari-hari. 

Mangkubum1 : 
Cukup tuanku tak ada kurang suatu apa. 

Sultan I RaJa : 
Kuucapkan tenma kas1h dan silah kan duduk ayahanda. I kepada wajir 
I Nenekda waj 1r. terangkanlah nama nenekda dan pang kat nenekda . 

Wa J 1 r : 
Ba1klah anakda Sultan . Surya mendung hamba punya nama. yang 
d1pangkat tuanku menJadJ waJir a tau penasehat keraJaan Gargampar 
Alam . D1bawah penntah anakda. 
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Raja I Sultan : 
Selama ini cukup atau bagaimana sa ndang panganmu. 

W aJ i r: 
Melainkan cukup dan mewah sekal1 h1dup hamba serta semua 
keluarga hamba tuanku. 

Raja I Sultan : 
Terima kasih d1pers1lahkan duduk I kepada menten I I menteri 
pertama coba kau kemari. 

Menteri Pertama : 
Ampun beribu ampun tuanku syah a lam. 

Raja I Sultan 
Sebelum kau meminta ampun terlebih dahulu kau kuberi ampun. 

Menteri Pertama : 
Apa yang bakal titah perintahkan kepada hamba. tuanku memanggil 
hamba. 

Raj a: 
Menteri ku yang pertama kau ku perintahkan menJemput pahlawan di 
medan pelat1han. Pada saat 1n1 juga untuk menghadap padaku. 

Menten Pertama : 
I Ia mba s1ap sedia menjunjung perinlah luanku. Mohon permisi. 

RaJ a: 
Silahkan. 

Menteri Perlama : I kepada menteri ke dua I 
Saudara menten yang kedua. bawahanku. sepeninggalanku 
menunaikan penntah. engkaulah yang kuben hak menJaga keamanan 
istana. 

Menter1 Kedua : 
S1ap s1aga. 
Berangkatlah menten pertama tak lama kemudian datang kembali. 

Menten Pertama : I kepada menteri kedua I 
Saudara men ten yang kedua, to long sembahkan kedatanganku ini 
kepada sribaginda sulta n. 

Menteri Kedua : 
Siap saudara tunggu sebentar. 

Menteri Pertama : 
Dipersilahkan 

Menteri Kedua : I menghadap raJa I 
Harap diampuni duri halifah . 

Raj a: 
Selamanya kau ku kasih ampun menteri kedua. 
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Menten Kedua . 
Setama hamba berJaga-Jaga sudah t1ba d1pintu menteri yang pertama. 

RaJ a: 
Kalau d1a sudah t1ba d1pers1lahkan masuk . 

Menten Kedua . 
S1ap tuanku dan mohon permisi. 

RaJ a: 
01pers1lahkan. 
Menteri Kedua menghadap Menteri Pertama. 

Menten Kedua · 
Saudaraku menten pertama dipers1lahkan masuk menghadap. 
Menten Pertama menghadap raja. 

Menter1 Pertama : 
Am pun tuanku snbagmda yang agung . Pahlawan sudah ada bersama 
hamba. Sekarang masih d1depan pintu gerbang. 

Su1ltan I RaJa : 
Bilamana sudah t1ba bawalah dia kehadapanku. 

Menten Pertama : 
S1ap tuanku, perm1s1. 
Sebelum pahlawan I pangl1ma perang I sampai dipenjagaan. d1mana 
menten beqaga-Jaga. Pahlawan memperkenalkan nama dan 
pangkatnya. Oidepan penJagaan menteri 
I d1luar p1ntu gerbang 1stana I. 

Pahlawan IPangl1ma Perang] : 
Astaman s1nga jantan aku punya nama. dipangkat menjadi pahlawan 
a tau 1mam perang d1 kerajaan Gargampar ala mini. Astaman nama 
waktu lah1rku. s1nga Jan tan d1beri gelar oleh paduka sultan yang maha 
agung. Apa sebab karena apabila aku d1dalam peperangan. maka 
tabiatku seperti si nga Jan tan yang lapar mencari mangsanya . Setelah 
aku tiba dekat pmtu gerbang 1ni kul1hat bendera berkibar empat aneka 
warna, menandakan paduka sultan akan bersidang. 

Sebelum saya tlba d1 1stana mi saya berada di medan pelatihan tempat 
saya melat1h bala tentara. Pukul delapan pagi menteri pertama 
diutus oleh paduka sultan untuk memanggil saya. Saya kage t sekal1 
apakah sultan mendapat sakit atau istana roboh atau tiang bendera 
condong atau ada musuh d1 kerajaan yang tidak diketahu i. Akulah 
yang bertanggung jawab dan akan kuhancurkan, musuh-musuh yang 
1ng1n menjatuhkan keraJaan. Tidak banyak perkataan lebih baik aku 
menJumpal menten yang berjaga. 

Pahlawan berJalan menUJU tempat penJagaan menteri. 
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Pahlawan : 
Saudaraku menteri yang pertama dan yang kdeua, kedatangannya 
saya dipenjagaan ini , saudara sem bahkan kepada sultan bagaimana. 

Menteri Pertama : 
Saudaraku pahlawan, sebelumnya saudara tiba terlebih dahulu saya 
persembahkan kepada tuan ku sul tan dan dipersilah kan menghadap. 

Pahlawan : 
Terima kas ih dan permisi. 
Pahlawan menghadap raja . 

Pahlawan : 
Ampun tuanku duli sri baginda yang bermahkota t1nggi, apakah ada 
tugas baru atau ada musuh yang ingin meruntuhkan keraJaan. Kalau 
ada pahlawanlah yang akan menghancurkannya. Ataukah hamba 
mendapat murka dari tuanku . 

Raj a: 
Oh , tidak pahlawan. lstana aman -aman saja. Dan sembahanmu 
kuterima pahlawan . Perlunya beta memanggil pahlawan, pertama kita 
sudah lama tidak bertemu. Karena kau sibuk melaksanakan tugas 
kerajaan. Yang kedua saya ing in bertanya dengan pahlawan, selama 
kau diberi tugas sebagai pahlawan gaji dan uang belanjamu cukup 
atau bagaimana. 

Pahlawan : 
Ampun tuanku, selama dua puluh lima tahun hamba tugas 
menyandang pang kat pahlawan, cuku p tidak ada kekurangan yang 
diberikan oleh bendahara kerajaan . 

Raj a: 
Terima kasih pahlawan, nah pahlawan boleh dipersila hkan berjaga
jaga dekat menteri. 

Pahlawan · 
Mohon permisi . 
Pahlawan lalu berd iri dekat menter1 

Raj a: 
Wahai seluruh pegawai istana, ayahanda mangkubumi, nenekda wajir, 
menteri pertama, menten kedua dan pahlawan. 
Semua serentak menyahut : 
Oaulat tuanku. 

Raj a: 
Menurut kebiasaan raja-raja jaman dahulu, sebelum memecah kan 
suatu masalah, mengadakan hiburan dulun sebagai pembukaan 
sidang. Benar bagaimana ayahanda mengkubumi . 

Mengkubumi : 
Benar sekali. 
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RaJ a: 
Nah. b1la ayahanda membenarkan, saks1kanlah beta menghibur. 

Mangkubum1 : 
01pers1lahkan tuanku menyaksikan. 

RaJ a. 
Dengarlah. 
Lalu raJa beladun. dalam pelaksanaan ladun d1s1ni semua pema1n 
yang ada member1 respon pada saat akhir bait dari oantunladun yang 
d1bawakan oleh raJa Respon terse but berupa sikap hormat ya1tu 
biasanya dengan gaya tangan kiri diletakan di dada dan tangan kanan 
semacam memben hormat, kepada siapapun yang berladun. 

Apabila raJa yang berladun. b1asanya sikap respon tersebut adalah 
sebaga1 benkut 

Mengkubumi dan wajir, memberi hormat sambil duduk, dengan 
membuka tangan kanan dan k1r1. dengan posis1 tangan menadah lalu 
menyembah. Jan-Jan tangan yang tadinya d1buka. 

Pahlawan. member hormat sambll berd1ri dengan meletakan tangan 
kin ke dada dan tangan kanan d1angkat dengan Jari-jari tangan 
terbuka lalu kemud1an ditutup. 

Menten pertama dan menteri kedua, memberi hormat sambil berd1n 
dengan meletakan tangan k1ri ke dada dang mengangkat tangan 
kanan sam b1l mengacungkan dua Jari-Jarl tengah lalu kemudian 
menutup kedua jan-Jari tangan yang diacungkan tadi. 

RaJ a : I syair ladun I 
Waha1 mangkubum1 orang bahan 
Sebenar juga saya berper1 
Selama beta memegang negen 
Cukup baga1mana beta punya pemben. 
RaJa selesa1 beladun . 

RaJ a . I kepada waJir mangkubum1 I 
Nah. dem1k1anlah ayahanda mangkubum1 serta nenekda wajir. 

Mangkubum1 : 
Terima kas1h anakda. 

RaJ a: 
Sekarang g1liran ayahanda mangkubumi menghibur kalau dapat. 

Mangkubum1 : 
Ada juga yang ayahnda terangkan tetapi tidak serupanya. 

RaJ a: 
Tidak mengapa ayahanda mangkubumi. 

Mangkubum1 : 
01saks1kanlah anakda. I Beladun I 
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Ampun anakda duli bertahta 
Ampun hamba menyusun kata 
Selama ayahkda 1kut baginda 
Cukup tak kurang uang belanja. 
Mangkubumi selesai beladun 

Mangkubum1 : 
Demikianlah anakda sultan. 

Raja I Su ltan : 
Terima kas1h ayahda mangkubumi. lkepada menteri pertama I. Kin i 
menteriku yang pertama juga menghibur kalau dapat. 

Menteri Pertama : 
Dipersaksikanlah tuanku. 
Menteri Pertama : 
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DESKRIPSI SENI 

NALAU 

Sebaga1 wansan sem budaya yang mengandung mla1 et1s dan estet1S, Na/au 
yang tumbuh berkembang dangenerast terdahu dtharapkan dapat ;uga dapat 

;uga tumbuh berkembang pada era sekarang dan bahkan sampaipada generasi 
mendatang !tdak !erla/u hanyut terbawa o/eh arus sembudaya asing, yang be/um 

pastimembawa mlat- Ntlat Postltf 
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Menurul nara sumber yang dapat 
dtpercaya, Kala Nalau berasal 
dan bahasa pasir Banau Tat au, 
secara etimologts memt!tki 
arlt Pewaris memtltkiarti 
Pewans Namum dtdalamnya. 
Namun dtdalam perkembanan 
kala ··Nalau yang berkatlan 
dengan seni !eater lradtsional 
daerah Peststr ini men/3di 
nama darisuatu bentuk !eater 
tradtstonal. Nalau yang berarlt 
Pewans, kemudtan berubah 
makna menjadt nama sebuah 
!eater tradtstonal. Haltru· 
ter;adt dtkarenakan pada set tap 
pementasannya, tokoh ra;a 
sebagat tokoh penttng dtdalam 
pementasan !eater tradtsional 
daerah Pastr tnt dtben nama 
Ra;a Nalau. Degan dtberinya 
nama Ra;a Nalau pada seltap 
pementasan !eater tradisional 
daerah Pest5tr tnt dan tokoh Ra;a 
adalah tokoh yang dipu;a dan 
dtanggungkan, maka dengan 
ltdak dtsenga;a !eater tradtstonal 
daerah Paser int dtberi nama 
!eater tradtsional Nalau. 

Set tap daerah dr Indonesia pada umumnya memiliki ragam, cora k 
seni budaya masmg -masing . Corak atau Ragam seni budaya tersebut 
merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh daerah sebagai modal 
untuk membentuk manusia yang berbudaya. Kekayaan seni budaya 
daerah brasanya beru pa senr budaya fisik dan non ftsrk kedua bentuk 
seni budaya rnr dalam perkembangan dan pertumbuhannya sangat 
dipengaruh oleh pertumbuhan dan perkembangan Jaman 

Tidak dapat drpungkrrr ada senr budaya yang dapat tumbuh 
berkembang mengrkuti arus jaman, namun ada pula yang mati 
atau setengah mati tergila s oleh buldu ser jaman. Nalau se bagai 
salah satu jenrs teater tradisional Kaltmantan Timur, merupakan 
salah satu bentuk senr yang bersumber dan berakar dan masarakat 
lingkungannya yang didalam pengolannya drdasarkan pada crta 
rasa masyarakat pendukungnya. Ctta rasa drmaksud mempunyai 
pengertran yang cuku p luas, termasuk nilai kehidupan tradrsi, 
panda nan hidup, pendekatan falsafah rasa etis dan estetis serta 
ungkapan budaya lrngkungannya . 

Nalau secara embrro tumbuh dr daerah kabupaten Paser, kecamatan 
Paser Balengkong Desa Lempasu. Jauh sebelum adanya keraJaan dt 
Kabupataen Paser. Bahkan menurut nara sumber Bpk AJr.Abd. Rasyrd, 
seni teater tradrsronal nalau tnt, sudah ada sejak adanya paham 
antmisme karna rtulah biasanya lakon atau cerita yang drbawakan 
teater tradisional Nala u ini, mengangkat ceri ta -ceri ta para Oewa dan 
orang-orang saktr 

Sebagarmana teater rakyat di Indonesia lainnya, kelahrran teater 
rakyat Nalau dr Kabupaten Paser tnr juga dari spontanttas kehidupan 
dalam masyarakat, dthayati oleh masyarakat lrngkun annya. Pada 
mulanya kelahrran teater rakyat Nalau ini didorong oleh kebutuhan 
masyarakat Daerah kabupaten Paser, akan perlunya suatu 
hiburan dan kebutuhan- kebutuhan lain se perti upacara adat yang 
pada pelaksanaannya mengandung nilai-nilai religrous. Oengan 
demikian adat tsttadat itu merupakan tata kehidupan masyarakat 
pendukungnya. 

Kanan katanya p da jaman dahulu asal mula lahirnya teater 
tradisional Nalau tnr, diciptakan oleh pemuka -pemuka masyarakat 
a tau orang-orang prntar dan sak ti, dengan jalan melalur "Tapa" Tapa 
adalah se macam upacara memanggil roh-roh yang mereka yakini. 
Oengan tapa tnt apabrla mereka berhasil, mereka memperoleh 
wangsit a tau isyarat dari roh - roh yang diyakrni, tentang Nalau baik 
mengenai Nalau itu se ndiri, lakon Nalau, para pemeran atau para 
tokoh Nalau atau pun hal -hallain yang bersa ngkut paul dengan hal 
ikhwal teater tradisional Nalau terse but. Menurut keterangan pelaku 
tapa tersebut apabila telah dapat menerima wangsit atau isya rat dari 
roh-roh yang mereka yaki ni, biasanya pelaku tapa tersebut dalam 
keadaan antara trdur dan terjaga a tau an tara sadar dan trdak. Dan 
kemudian pelaku tapa tersebut dapat menceritakan is1 wangsit atau 
bisikan roh-roh luhur itu , mengenar hal ikhwal Nalau . 
Tapa untuk memperoleh hal ikhwal mengenai Nalau dilakukan dengan 
persyaratan sajen [Sesajianl seba gai pelengkap upacara tersebut 
Sajen atau sajian berupa perlengkapan-perlengkapan tapa, 
antara tarn adalah sebagai berikut: 
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- Wajtk lkue wajlki. 
- Pa1s Meak lpa1s merahl. 
- Sesagon. 
- Cucur Meak . lcucur merah). 
- Buah seppang lbentuknya bulan sa bit). 
- Onde-onde [d,gorengl. 
- Peten Mandl lkek1cakl. 
- Tekulus lm1rip lemang tap1 kec1ll. 
- Perenggang ayam lp1akl. 

Alat-alat tempat sesajlan/sajen antara lain sebagai berikut: 

- Katowang bunga lmangkukl di1si dengan beras. 
- Sebut1r telur. 
- Lil1n ld1anl d1buat dan l1lm madu . 
- D1pmgg1r mangkuk d1ben bunga -bunga alam diambil dari hutan 
- Rmgg1tan dan daun kelapa. semacam hiasan janur. 

Demik1an asal mulanya tumbuh kembangnya teater tradi s1onal 
Nalau Daerah Kabupaten Paser. Nalau sering juga disebut dengan 
nama Benalu. 1tu t1dak lam adalah didalam bahasa Daerah Pa sir. 
Kebanyakan menggunakan awalan be. yang berarti .. mengeqakan ·· 
Jad1 kata Nalau menjadl Benalu mempunya1 pengert1an mengeqakan 
atau berma1n Nalau . Sampa1 saat 1n1 Nalau dimasyarkal Kal1mantan 
Timur lebih Populer dengan sebutan Benalau. 

C. TOKOH-TOKOH DAN KARAKTER TEATER TRADISIONAL NALAU 

Sebaga1 salah satu jen1s teater tradiSionallndonesia. Nalau juga 
mempunya1 tokoh- tokoh atau pelakon yang memilik1 karakter 
karakter tertentu dengan c1rri spes1f1k tertentu, seperti juga teater 
trad1sionallamya. Nalau d1dalam penggarapannya mempunyai tokoh 
tokoh yang indentlk dengan tokoh -tokoh pada sua tu pemerintahan 
sebuah kerajaan Hal1n1 d1karenakan munculnya Teater trad1S1onal 
Nalau d1latar be lakang1 dengan percaturan pemerintahan saat 1tu 
berbentuk Kerajaan . 
Teater trad!Sional senng juga disebut sebagai teater kerajaan 
sentri s. ini dapat terl1hat pada bentuk teater tradisional seperti 
Ludruk. mamanda. ketoprak dan lain - lain. Tepat sekali sebagaimana 
diketahu1 cin umum kesen1an tradis1onal adalah diantaranya didalam 
pengolahannya d1dasarkan atas cita rasa yang meliputi n1la1 - n1la1 
keh1dupan trad 1s1, pandangan h1dup. pendekatan falsafah rasa et1s dan 
estet1 s serta ungkapan budaya lmgkungannya. 
Berka1tan dengan hal -hal diatas akan kami sebutkan tokoh - tokoh 
teater tradisional Nalau. sebagai aplikasi budaya ma syara kat Pasir. 
Maka didalam Nalau dapat kita jumpai tokoh-tokoh sebagai berikut : 

- Nalau INalau Raja Tondod us1anya ± 30- 40 tahun. 
- La lung Putang S1e us1anya ± 70 - 80 tahun. 
-Ape Menteng Olo us1anya ± 19 - 20 tahun. 
- Lonken Tolong Benter us1anya ± 30 - 35 tahun. 
- Sump1ng Jupe Am1t us1anya ± 30- 35 tahun. 
- Sin Tenak Munle us1anya ± 28- 29 tahun . 
- Manuk Kurung Bmtong Oyang usianya ± 18- 19 tahun Nalau 

INalau Raja Tond o,J 
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1. Anak Datu Pute Songkong dengan Dara Tolang Nyempeng. 
Nalau atau sering disebut dengan nama .. Nalau RaJa Tondo1 .. 1n1 
mempunya1 art1 pewar1s Kerajaan yang diagungkan [dalam bahasa 
Banau Tataul. Nalau RaJa Tondoi memiliki watak dan tab1at sangat 
lembah lembut dan lunak .. set1ap 1a bertutur bahasa dengan siapa 
saja selalu dibarangi dengan senyum man1s penuh rasa hormat. 
Apakah Na lau RaJa Tondoi bertutur bahasa dengan laki-laki. dengan 
wanita, ana k-anak apalagi terhadap ora ng yang berusia lebih tua 
dari beliau, se lalu penuh rasa hormat. Demikian juga b1la beliau 
berb1cara dengan kerabat lstana, m1salnya dengan La lung Putan 
S1e. dengan kepala pemerintahan, Pang lima ataupun para Oayang 
dan pembantu kerajaan, Nalau RaJa Tondoi tak pernah membada 
bedakan beliau selalu lemah lembut penuh rasa hormat. 

Disebutkan dalam bahasa daerah pasw kuno "koka" jai dan s1mu. 
Borou" 1tulah sifatnya yang menarik se tiap hati rakyatnya . Bel1au 
rela berkorban demi kepentingan orang lain apalagi kepentingan 
rakyatnya sendiri, beliau bersifat penyantun kepada rakyat kec1l 
apalagi yang miskin. Hampir satu bulan satu kali Nalau Raja Tondoi 
berjalan mengelilingi kampung di desa -desa melihat dari dekat 
keadaan rakyatnya, beliau tak mau hanya menerima laporan dan para 
petugasnya. Tak jarang apab1la beliau kelelahan a tau kemalaman 
di jalan, beliau beristirahat d1 rumah-rumah rakyat, bahkan bel1au 
tak risih/jiJik t1dur dirumah rakyat yang reyot dan kotor. Bel1au JUga 
mempunyai kebiasan apabila habis tidur dirumah rakyatnya, selalu 
diberinya apa saja yang dapat menngankan beban hid up rakyatnya. 
sewa ktu beliau meninggalkan rumah rakyatnya itu. 

Nalau RaJa Tondoi adalah gambaran seorang Raja yang mampuh, 
d1samp1ng bel1au seorang pem1mp1n yang adil bijaksana, bel1au JUga 
sebagai manus1a cekatan dan serba b1sa. Hal ini Juga tergambar pada 
s1kap bel1au d1dalam kehidupan sehari-hari. 

Pada saat itu kalangan rakyatnya berkembang dan digemari oleh 
rakyatnya, sepert1 menyabung ayam, main dadu majang dan la1n - lain. 
Raja Nalau juga sekali waktu 1kut bermain dadu atau sabung ayam , 
yang tidak d1mengerti ialah apab1la beliau main tak pernah sekal1pun 
bel1au kala h. S1apa saJa yang menJadl lawan beliau past1 kalah, 
d1bag1kan dengan orang-orang m1sk1n dan sebagian dikembal1kan lag1 
pada lawan beliau yang kalah. 

Dibidang olah raga beliau juga gemar bermain . sepak takraw/sepak 
raga, lomba lari dan lain -lain. Namun didalam per tandingan beliau 
tidak pernah kalah satu angka dengan lawannya , lalu orang -orang 
sering berpikir apa sebabnya beliau tak pernah menang a tau tak 
pernah mau menang, ternyata dengan 1syarat itu beliau meny1mpan 
s1fat rendah d1ri. Konon juga d1gambarkan beliau mempunya1 
semboyan .. aku tak mau ditinggalkan kawan" apakah aku dalam 
kebahag1aan ataupun didalam kesul1tan. aku tidak dapat berd1n 
dengan sebelah kakiku, tanpa masyarakat dan rakyat ... ln1lah antara 
lain prins1p-prinsip beliau di dalam menapak hidup sehar1 -har1 dan 
se bagai pemimpin. 
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Bukan hanya d1b1dang ke Negaraan ataupun kead1lan dan olah raga. 
Nalau RaJa Tondo1 JUga sangat menggeman b1dang kesen1an. Apakah 
itu berupa sen1 rupa, sen1 mus1k. sen1 sastra dan lain-la1n. Beliau 
juga menguasai teknolog1 seperti pembuatan 1nstrument musik dan 
kayu. bambu, logam dan la1n-lain. Nalau memang seniman bahkan 
dapat d1katakan sebaga1 seorang budayawan. Suatu waktu bel1au 
mempunya1 ide tentang pembuatan alat-alat/instrument musik 
trad1S1onal. Pada Jaman sebelum Nalau RaJa Tondo1 memang sudah 
alat-alat tersebut namun menurutnya ms1h perlu penyempurnaan. 
Dengan gagasan tersebut Nalau mengumpulkan ponggawa yang 
mempunya1 keteramp1lan didalam membuat instrumen mus1k untuk 
bekerJa sama. mene~ptakan mus1k-mus1k baru. 

Dalam hal penc1ptaan mus1k 1ni. untuk memperoleh warna nada dan 
tangga nada bel1au beradap tas1 dengan alam. seh1ngga tewptalah 
warna nada dan tangga nada yang d1 ilhami oleh suara-suara 
satwa. antara lain suara burung dan suara monyet. Suara-suara 
a lam tersebut dit1rukan oleh alat mus1k yang dibuat bel1au. Hmgga 
teqad1lah paduan suara yang harmon1s. 

Menurut centa yang ada. se banyak t1ga be las Jenis alai mus1k yang 
d1c1pta oleh Nalau RaJa Tondo1. Dem1k1anlah gambaran Nalau RaJa 
Tondo1. sebaga1 tokoh raJa pada sen1 !eater tradis10nal daerah Paser di 
Prov1ns1 Kalimantan Timur. 

2. Lalung Putang Sie. 
La lung 1-'utang S1e adalah saudara sepupu Nalau Raja Tondoi. Ia 
seorang yang mem1l1k1 kepanda1an dan kesaktian tmgg1, namun 
Lalu Putan S1e berslfat suka men1mbulkan keonaran pada 
masyarakat. D1antaranya sifat Jelek dan Lalu Putang S1e adalah 
suka mengamb1l m1l1k orang yang menurutnya termasuk barang 
aneh. Namun sebenarnya La lung Putang S1e bers1fat sa bar dan 
ramah !amah. 

Dengan bujuk dan rayunya s1apa SaJa pa st1 percaya kepadanya. akan 
tetap1 mulutnya berb1sa. p1k1rannya sangat !aJam dan pandai . La lung 
Putang S1e sangat gemar belajar 1lmu-i lmu sakti dan slalu ingin 
mem1l1k1 alat-alat perang yang mutakh1r. Ia 1ngin memilik1 apa SaJa. 
apakah 1tu alat-alat untuk menghias d1ri paka1an perhiasan dan lain
lain 

Benbu macam yang 1a p1k1rkan atau senbu bentuk t1pudaya d1lakukan 
untuk memil1k1 yang d11ng1nkannya Kalau ada orang sakti ia mau jad1 
sahabatnya, namun d1bal1k itu sebenarnya ia hanya ingin baga1mana 
kesakt1an orang sak t1 1tu dapat d1m1l1k1nya. Namun sebenarnya semua 
1tu 1a lakukan bukan semata-ma ta untuk keperluan dirinya, tapi dem1 
mempertahankan keJayaan keraJaan. Konon katanya La lung Putang 
S1e mem1lik1 keraJaan aneh sepert1 antara lam : 

- Ayam Raksasa I Manuk Leot Oloo I telornya seperti buk1t besarnya. 
- Ayam berkak1 yo dan sayapnya yo pula I Manuk tunJang lennnng I. 
- Ayam yang bertelur seratus bullr setiap han I Kotek Kunu I. 
- Se-ekor Kerbau yang besar badannya seperti bukit. 
- Se-ekor Kerbau JaJan/JaJa. terbuat dan adonan makan yang lezat. 
- Kerbau tanah kerd1l badannya hanya sebesar tikus. 
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3. Ape Nenteng Olo. 
Ape Nenteng Olo atau senng dtsebut Ape Rtndtl Talun Nenteng Olo 
adalah Snkandt panjang bungo. Ia sebagat seorang pahlawan wantla 
yang luar btasa, Anak Datu Tanggul Tuak dengan Dara Tolang Lemit. 
Ape Nenteng Olo memilikt jiwa yang mambaJa tak mudah dtpatahkan 
oleh stapapun, walau dengan bujukan, rayuan tak mungktn dapat 
merubah pendinnnya . Jiwa kesatria yang dtmtltktnya, membuat ta 
senantiasa ingin membela kepada siapa saja yang terantaya atau 
terjajah . Ape memang sakti tidak tergores oleh kesaktian lawan 
lawanya, walau lawannya menggunakan ilmu - ilmu mt s!tk . 

Disamping saktt mandraguna Ape juga memiliki wajah cantik jelita, 
perawakan tubuhnya kecil molek berkulit kuning langsat dengan bola 
mala yang tajam . Ia sangat gemar bertapa didalam menyempurnakan 
ilmu - ilmu sakttnya, sehingga ta btsa terbang seperti Gatut Ka ca. Ape 
kalau dt dunta pewayangan tak ubahnya sepertt Snkandt sebagat 
pahlawan wanita. 

Ape Nenteng Olo dalam peperangan punya tekntk - tekntk yang 
menakjubkan. Untuk mengacaukan musuh, Ape Nenteng Olo dapat 
mengeluarkan suara menggelegar dart mulutnya dan ktlat yang 
menyilaukan, sehtngga musuh pontang -panting terhambur ltdak tentu 
arah . pada saat ttulah ia mulat menyerang musuh . 

Kei stimewaan yang lain Ape Nenteng Olo dtdalam peperangan ada lah 
ia dapat menyamar sebagai musuh, sehingga musuh -mu suh tidak 
tahu kalau mereka berhadapan dengan Ape Nentang Olo, dengan 
begitu Ape dengan mudah mengalahkan lawan - lawannya . Ape 
memiliki semboyan "pantang mundur dan haram menyerah" 

Ape Nenteng Olo sebagai seorang wanita berparas ayu, menJadi 
dambaan seorang pna. Namun tidak ada satupun pria yang berani 
mendekaltnya, karena mereka takut dan segan terhadap Ape. Apalagt 
mereka semua tahu bahwa Ape Nenteng Olo adalah seorang pahlawan 
wantla yang saktt dan beran1. 

Terlepa s dan semua Ape sebenarnya juga memilikt perasaan ctnta 
terhadap pna, tapt baginya cinta didalam perjuangan menegakkan 
kebenaran dan keadtlan kadang kala dapat melumpuhkan pequangan, 
dengan keyakinan seperti itu Ape Nenteng Olo tidak mau bermatn 
cinta. Ia baru mau bercinta apabtla tujuan perjuangan sudah tercapai 
dan apabtla cinta tersebut benar-benar suci dan multa . 

Ape diben julukan oleh para pahlawan seperjuangannya "Ape Tali 
Bulau Rindis Talun Nenteng Olo" artinya adalah sebagai berikut : 
Tali Bulau : Tempat bergantung teguh dalam ingatan, seperti 

Rindis Talun 
Nenteng Olo 

berpegangan pada benang emas. 
: Atr ludahnya sangat berbtsa mengandung htkmah. 
: Jtwanya seperti pancaran matahari menytnan 

a lam yang gelap gulita menJadt benderang. 
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4. PENTUK BULAU. 
Pentuk Bulau atau Pentuk Bulau Munsun Timang Lungkung 
Jaun adalah pahlawan pria pem bela kebenara n. Pen tu k Pulau 
mempunya1 sifat membaja bertindak tegas apabila ada hal -hal yang 
dtanggap meru sak . Pergaulannya bukan hanya dengan manusia 
saJa tapi dengan Jln -Jin dan binatang buas seperti harimau dan 
hantu - hantu d1 nmba raya. hutan belantara. 

Karena seJak kec1l sudah htdup dipertapaan. maka ia dipelihara dan 
dtasuh oleh mahluk gatb . Kepada setiap penantang ia tak pernah kenal 
menyerah dalam persoalan apa saja Pentuk Bulau seorang pahlawan 
pria muda yang selalu membela kepen tingan ra kyat. Ia memiliki paras 
waJah ya ng tampan dengan semboyan rawe-rawe rantas malang
malang putung. 

Pentuk Bulau sangat sakti Mandraguna untuk itu ia sering menguji 
kesaktian mu suh -musuhnya dimana saja berada. Un tuk memperoleh 
kesakt1an yang dimilik1, 1a selalu bertapa dimana saja ada tempat yang 
dtanggap sebaga1 tempat keramat. Pentuk Bulau memilik1 21 nama 
atau kesakttan, sepert1 tersebut di bawah in1 · 

1. Pentuk Bulau . 
2. Kayun Kalang Okong Lalung . 
3. Sul1n JUWa Rempe Totou . 
4. Munsun Timang Rempe Kun Djau. 
5. Kete Bumbut Padang Sae . 
6. Sulin Tatau Oayo. 
7. Eng Kule Tambak Mute . 
8. Eng Kowak Tompong Lowong. 
9. Djungo Ulo Alas Ola1. 
10. Wok Sosok RundJ O Lang it 
11 Tamu Luyon Gang sa Olo. 
12. Song Raja Aji Bun 
13. Sulin Nalau Sendro. 
14. Uma Suping Jupe Am1t. 
15. Embung Banau Tonap Olo. 
16 . OJangan Talun Lat1 Sae . 
17. Manuk Riung Lagu Langit. 
18. Tijang Bulau Laut Danum. 
19 . Nalau Pelulo. 
20 Deltak Ttndjau Bal1k . 
21 Gelar Aji Sulm Song Sa run Data Laut Danum. 

5. LONGKEN TO LANG BENTER. 
Long ken Tolang Benter diangkat oleh Nalau Raja Tondo1. 
selaku pengemban tuga s sebagai Menteri Dalam Neg en yang 
dtberi kekuasaan penuh untuk mengatur administrasi kerajaan 
Reekan Tatau . Longken Tolang Benter tugasnya an tara la in 
menerima laporan - laporan dari pedesaan dan dusun -dusun, 
mengenai keadaan rakyatnya Ia diangkat oleh Nalau RaJa Tondon 
karena memil1k1 kemampuan yang sangat menonJol di bidang 
pemerintahan, btjaksana dan aktif. 
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Longken Tolang Benter memilik1 penampilan yang cukup menarik, 
gagah dan tampan . Postur tubuhnya t1dak l1ngg1 tap1 Juga l1dak 
pendek, s edang. Bud1 pekert1nya luhur dan Agung penuh keramahan. 
lemah lembut terhadap siapa saJa yang dijumpa1nya. 

Disamp1ng tugas-tugas la1n ia juga menerima biyas p1nta pare 
sera, bulu manuk s omang ayom [paJakl. Member1 petunjuk kepada 
rakyat untuk membangun lumbung desa ITamp1nl. Guna pers1apan 
apab1la terjadl mus1m pacakl1k [luau]. Long kong Tolang Benter JUga 
mengatur Anggaran BelanJa KeraJaan dan Anggaran BelanJa warga 
kota Agung. Ia d1ben JUlukan oleh rakyat Tolang Benter. yang art1nya 
adalah seorang pejabat keraJaan yang serba b1sa . Ia memd1k1 s1fat 
laksana bambu yang serbaguna. mula1 dan untuk keperluan seharl 
han sepert1 untuk peralatan rumah tangga, untuk d1buat sebaga1 alat 
mus1k dan lam - lam keperluan h1dup 

Di sampmg JUlukan terse but diatas ia juga diberi gelar dengan sebutan 
'Bintang Kula Reekan Tatau Kartika Loyang Danoem' maksudnya 
adalah B1ntang T1mur menuk1kkan cahayanya menembus cakrawala, 
nan mdah bersmar menerang1 bumi panjang Bungoo dengan rasa 
yang sejuk menyerapsellap perasaan mengandung h1kmah . 

6. SUM PING JUPE AM IT. 
Sumpmg Jupe Am1t a tau yang d1sebut juga dengan nama sebutan 
.. Suw1 Burung .. adalah anak Lalung Putang S1e, dengan menJadl 
pangl1ma d1 KeraJaan Reeka n Tatau, oleh pamannya send1n yaitu 
Nalau RaJa Tondo1. Sumpmg Jupe Amit sebaga1 pangl1ma perang 
sering d1sebut dengan sebutan panglima pertama atau pangl1ma 
l1ngg1 dan JUga pang l1ma tua 

Sump1ng Jupe Am1t d1dalam tugasnya mengamankan KeraJaan 
Reekan Tatau, 1a membenluk dengan apa yang disebul 'Brahan' 
d1set1ap desa-desa atau di dusun-dusun. Di dalam w1layah KeraJaan 
Reekan Tatau . Brahan [Laskarl d1dalam pembentukannya Sumpmg 
Jupe Am1l bekeqa sama dengan para ponggawa dan tetua-telua 
desa alau dus un -dusun. D1 dalam wilayah kerajaan Reekan Tatau 
berkembang suatu pengacau keamanan yang dikenal dengan apa yang 
d1sebut .. Balaa .. ya1tu suatu pengacau keamanan yang mempunya1 
pasukan cukup banyak puluhan bahkan ratusan orang anggotanya 
dan suatu pengacau yang d1kenal dengan sebutan .. Busau .. ya1tu 
pengacau keamanan masyarakat kelompok kec1l. m1salnya yang 
termasuk dalam golongan 1n1 adalah para pen cun. 

Maka untuk mengamankan masyarakat dari gangguan balau dan busu 
1n1. Sump1ng Jupe Am1t membentuk dengan apa yang d1sebut brahan 
[laskar I yang d1bag1 dalam beberapa kelompok an tara kelompok 
brahan dengan senJata sumpit dan kelompok lainya . Sedangkan 
panglima, menln, mangkau dan jaga-jaga hanya bersenJalakan 
Mandau dan Sedap, kerena para pembesar-pembesar 1n1 umumnya 
mem1lik1 1lmu- 1lmu kekebalan Jadl hanya menggunakan senJala 
pendek saJa dengan d1lengkap1 pensa1 dan Jebang . 
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Sump<ng Jupe Am1t Juga mempunya1 benda sakt1 yang berupa 
tengkorak, menfaat tengkorak 1lu adalah apab1la Sum ping Jupe 
Am1t tidak b1sa memecahkan suatu persoalan, ia dapat bertanya 
dengan tengkorak tersebut dan biasanya persoalan apa saja dapat 
diselesaikan oleh Sum ping Jupe Amit , berkat keterangan yang 
diberikan oleh tengkorak yang dimiliki oleh Sump<ng Amit Tersebut. 
Sump<ng Jupe Am it diben JUlukan sebagai .. Sump<ng Jupe Amil Jupe 
Ngenroo during bungoo ··. Amit artmya : tempat-tempat penyimpanan 
rahasia perang untuk menuntut bela kekalahan perang sampai dapat 
menerangkan peperangan tersebut. Jakit Kenroo dulung bulau art<nya 
: Tempat rakyat menumpahkan kepercayaan. Manuk Riung Reekan 
Tatau art<nya : Seorang Panglima yang menJadi kebanggaan keraJaan 
Reekan Tatau. Rakyat dengan kemampuan Sumping Jupe Amil, 
seolah mereka miliki mutiara yang tergantung pada leher mereka 
sebaga i kebanggan yang digunakan. Malaka Pa nJang Bungoo art<nya : 
Seorang satna yang patut diteladani oleh generasi muda dalam setiap 
gerak dan langkahnya. ltulah tokoh Sumping Jupe Am it pad a teater 
tradisional Nalau yang dianggap masih murni. 

7. SIR I TENAK MUNTE. 
Sin Tenak Munte adalah adik dari Sumping Jupe Am it yang JUga 
diangkat oleh Na lau RaJa Tondo1 sebaga1 Pang l1 ma Muda atau 
Pang l ima kedua . Tugas pkoknya membantu Panglima Tua didalam 
menJaga keamanan di wilaya h kerajaan . 

8. MANUK KURUNG BINTAN OYANG. 
Manuk Kurung Bintang Oyang adalah seorang wanita muda yang 
berparas cantik adik dari Nalau Raja Tondo1. Ia mempunya1 keahlian 
menyembuhkan segala macam penyak1t, baik yang berupa penyakit 
gaib atau aneh maupun penyakil biasa seperti : demam, sa kit perut 
dan lain - lain. Kepanda<n yang d1miliki tersebut disamp1ng bakatnya 
dari pembawaan sejak lahir, ia sangat rajin belajar pada orang 
orang sakti dan semedi maupun bertapa guna melengkapi atau 
menyempurnakan ilmu ketabibannya. Manuk Kurung Bintang Oyang 
mempunyai waJah yang sangat canti k jelita dan perawakannya 
langsing bensi serta kul1tnya kun<ng menggairahkan. Menurut 
centanya seorang yang sakli belum diobatinya baru melihat 
dirinya sudah sembuh seketika apalagi kalau orang yang diobatl 
tersebut tersentuh Jan-Jan tangannya lentik 1tu, maka pasti orang 
sak1t tersebut segera sembuh. Manuk Kurung Binlang Oyang 
sebagai tab1b muda membuat ramuan obat-obatan yang digunakan 
sebagai obat sesuai dengan berbagai macam Jenis penyakit. Ia 
Juga menguasai ilmu-ilmu mistik sepert i antara lain perangainya, 
petiling dan la<n-lain. Parang maya adalah Jenis 1lmu mistik yang 
digunakan untuk membunuh orang lain sebagai berikut. 

Dibuat benda khusus seperti ancak berisi JaJan dan dibuat patung
patung, lalu mengadakan se macam upacara pemujaan atau 
pemanggilan rokh-rokh, pada waktu senja han. Patung-patungan 
tersebut dibuat dan kayu tertentu atau dibuat dan t1mah hitam. 
Sedangkan Jajan a tau kue saji tersebut gunanya adalah untuk 
member makanan kepada para sukma atau rokh orang yang dikenai 
parangmaya. Sedangkan patung-patungan gunanya untuk tempat 
sukma atau rohk yang dipanggil oleh dukun/tukang parangmaya. Jadi 
patung tersebut seolah-olah adalah Jasad dan sukma yang dipanggil 
oleh dukun parang maya tersebu t. 
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Kemud1an apab1la sudah ada tanda-tanda bahwa sukma atau rokh 
yang d1pangg1l itu sudah masuk kedalam pa tung-palungan tersebut 
maka didalam atau du kun parangmaya l ersebul menghunus Mandau 
atau senJata bes1 tua atau yang sejen1snya, lalu senjata 1lu ditebasnya 
kepatung terse but dengan keyak1nan s1pulan yang bersangkutan atau 
ora ng yang dituju telah kepuhuna n alau lubuhnya itu terlebas senJala 
laJam tad1 

Namun b1asanya bag1 orang yang kuat 1mannya kadang kala 
ilmu parangmaya 1n1 tidak dapat menembus atau mengenai yang 
bersangkutan. Tanda-tanda orang yang d1kenai 1lmu parangmaya. 
kalau 1a t1dur b1asanya ia berm1mp1 diJUmpai oleh wan1ta canllk apab1la 
pna dan apab1la wanila dijumpai oleh pna tampan. Didalam mimpi 1tu 
dibUJUk dan d1rayu, lalu diaJak makan dan m1num dengan kata-kata 
lembut dan man1s. Nah apabila rokh atau sukma yang bersangkutan 
le mah , maka 1a mau dan ikut kepada yang mengajak dida lam 
mimp1 1tu. Akhir celakalah menda tang1 maul. Beginilah caranya 
melaksanakan 1lmu mistik parangmaya pada jaman dahulu 

Sedangkan 1lmu mistik pet iling mempunyai cara yang berbeda dengan 
parangmaya d1dalam upacara pelaksanaannya. Pet1lmg sebaga1 1lmu 
m1slik untuk mengenai orang yang bersangkutan caranya adalah 
sebaga1 benkut : 
Ya1tu meng1nmkan semacam penyak1t atau marabaya melalUI udara, 
dengan peralatan an tara lain bes1,batu, kayu dan juga menggunakan 
serangga sepert1 kupu- kupu, bermacam-macam jenis bela lang 
dan burung-burung kecil sebaga1 kendaraan atau pesawat, untuk 
membawa mantra-mantra pada orang yang d1tuju. 

Cara-cara ilmu mist1k semacam tersebut diatas dan pengobatannya 
apabila ada yang terkena ilmu-ilmu m1st1k 1tu , manuk Kurung Bmtang 
Oyang dapal menyelesaikannya. Ia mendapat j ulukan dan rakyat yaitu 
.. Djaoen Ngantung Ree kan Tatau Binlang Oyang .. yang artinya : 
Djaoen : embun Ngantung · laksana awan tergantung d1ruang angkasa 
nan1ndah dan luas. 

81ntang Oyang : Bmtang KeJora yang memunculkan d1rinya 
d1cakrawala nan mdah d1waktu malam men1ad1 hiasan alam semesta 
1n1. Maksudnya adalah bahwa Manuk Kurung Bmtang Oyang, 
merupakan f1gure seorang dukun a tau tab1b yang menyembuhkan 
segala penyak1t lah1r balm. 

Demikianlah gambaran mengenai tokoh dan hal ikhwal teater 
trad1s1onal Nalau Kabupaten Pasir Daerah Tmgkat II di kawasan 
Provins1 Kalimantan Timur. Nalau Raja Tondoi membang un kerajaan 
Reekan Ta tau dengan pa ra hulu balangnya, seca ra be rsama-sama 
seh1ngga KeraJaan Reekan Tatau menjadi Megah dan Makmur. 
rakyatnya penuh dengan rasa dama1 dan aman serta sentosa selalu. 

Menurut keterangan nara sumber bahwa apa yang diutarakan diatas 
mengena1 tokoh-tokoh teater trad151onal Nalau tersebut adalah asl1 
atau klas1k, untuk selanjutnya d1dalam perkembangan tokoh-tokoh 
tersebut ada perubahan atau penambahan bahkan pengurangan 
d1sana-sm1, yang tentunya sesua1 dengan perubahan s1tuas1 setempat 
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0 CERITA NALAU. 
Nalau sebagai sa lah sa tu seni teater tradisional yang tumbu h 
dan berkembang dan Jaman nenek moyang suku Pasir daerah 
Ttngkat II Pastr Provtns t Kalimantan Timur tni. tentunya tidak 
akan lepas apltkast budaya masyarakat pada saat lampau. Untuk 
tlu, oleh karena nenek moyang suku bang sa Pasir pada jaman 
dahulu menganut paham animism sebagai mana suku -suku di 
daerah pedalaman latn maka, dengan sendirinya. Nalau se bagai 
apltkast budayanya, dtdalam membawakan kisah atau lakon selalu 
bersangkut paul dengan masalah relegius berupa rokh -rokh nenek 
moyang 

Kemudian setelah tlu mulailah lakon nalau bercenta tentang para 
dewa dari kayangan. haltnt dikarenakan masyarakat pendukung nalau 
tersebut menganut paham ataupun kepercayaan kepada para dewa 
dewa tersebut. Waktu berjalan terus seiring dengan perjalanan waktu 
yang sekaligus membawa perubahan jaman. maka sampa ilah pada 
Jaman dimana saat ttu. untuk mengatur masyarakat dengan sistem 
keraJaan. Pada saat tlulah teater tradisional daerah Kabupaten Paser 
yang bernama nalau ini mulai membawakan centa atau kisah-kisah 
tentang hal ikhwal KeraJaan 

Namun demikian karena kepercayaan masyarakat pendukung nalau 
tersebut masih mempercayai para dewa -dewa dan roh - roh nenek 
moyang. maka dengan sendtn lakon ataupun cerita tentang raJa 
btasanya raJa tersebut dtyaktnt sebagai titisan atau penjelmaan para 
dewa-dewa tersebut. Pada tahun 1984 Nalau pernah ditampilkan di 
lbukota Provinst Kaltmantan Timur dalam rangka mengikuti Festival 
sent teater tradtstonal ditingkat Provinsi. pada saa t itu penampilan 
nalau sudah dtmodtftkat sesua1 dengan situasi dan kondtst waktu ttu 

Sebagaimana diketahui sala h sa tu ciri teater tradisional adalah selalu 
membawakan certta yang bersifat hitam putih yaitu tokoh jahat pasti 
akan kalah dengan tokoh yang batk. Walau cerita yang dtmainkan 
nalau tentang dewa atau tentang manusia. tetap diakhiri dengan 
kemenangan para pembawa kebenaran. Tema cer ita yang dimainkan 
btasanya mengisahkan tentang keperkasaan seorang raja yang 
meltndungt atau membantu rakyatnya yang menderita. 

Biasa JUga mengambtl centa tentang seorang pahlawan yang gagah 
perkasa. meltndungt rakyat dari ancaman para perampok- perampok 
a tau para penyamun. dan tak jarang membawakan kisah tentang 
kecanttkan seorang putri yang akhirnya menjadi rebutan oleh para 
pangeran-pangeran dart kerajaan lain. Seperti telah disebutkan pada 
imumnya akhir cerita yang dibawakan selalu saja kemenangan pada 
pthak yang benar dan apapun yang terjadi pihak yang salah menderita 
dan kehancuran. Bagatmanapun jayanya sea rang, bagaimanapun 
kekuasaan yang dipegangnya, namun pada akhirnya kebenaran dan 
keadilan juga yang akan memboyong kemenangan 

Dalam setiap pementasannya !eater tradisional Na lau selalu 
menamptlakan konftrast antara kebenaran dan kesalahan. 
pertentangan antara keadilan dan kezaliman. Pada ungkapan cerita 
yang disuguhkan para penon ton juga diajak untuk secara sepontan 
untuk merespon berbagat macam pertimbagan dan pemikiran, 
tentang suatu kebenaran. kesalahan. kejahatan maupun kebaikan. 
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h1buran m1salnya TV. Karaoke. film lain sebagainya, maka nampaknya 
cerita nalau belum banyak terpengaruh oleh keadaan tersebut. hal ini 
dikarenakan teater tradisional nalau sudah menjelang puna h. 

Demik1anlah centa-cerita teater trad1sional dari sejak dahulu 
hingga saat in1 Nalau pada tahun 1984 sudah menampilkan cerita 
yang konstektual, namun sesudah itu karena berbaga1 hal masalah 
yang men1mpa nasibnya nalau maka perkembangan cer1ta nalau 
mengalami perhat1an. bersamaan hampir tidak ada lagi terdengar 
ten tang eksistens1nya teater tradisional nalau terse but 

Berbaga1 contoh judul cerita nalau baik yang masih klasik maupun 
yang sudah d1modifikasi . antara lain sebagai berikut · 

- Pantun Tutukaung Bulan Dekeng I klasik I. 
- Anak Datuk Putih Song kong I klasik I. 
- Unuk I perang Saudara I I klasik I 
- Keperg1an Seorang Raja I modifikasi I 

F. URUTAN PENAMPILAN. 
Sepertl juga teater tradisional di Indonesia lainya, teater tradis1onal 
Nalau dari daerah kabupaten Pasir ini, juga bertolak dari bentuknya 
yang sederhana dan spontan, maka penyelenggaraannya pun 
sederhana dan spontan pula. Pada struktur pementasan atau urutan 
pementasan/penampilan dapat kita sampaikan sebaga1 benkut : 

Dibuka dengan tabu han atau bunyi-bunyian dengan maksud 
disamping sebagai acara pembukaan, juga untuk mengundang 
para penonton bahwa pementasan telah dimula1 
Setelah penonton penuh mulailah yang disebut dengan JUri 
pandai atau pembawa prolog menyebutkan judul cerita yang akan 
dimainkan dan nama-nama para pemain yang akan memainkan 
suatu peran, apakah sebagai Raja, Panglima. Menten dll 
Kemud1an setelah proloog selesai, tampilah tokoh Raja yang 
diiring1 oleh tetabuhan musik pengiring. Raja masuk samb1l 
menan. lalu duduk bersila tepat pada posisi di tengah - tengah 
pentas. 
01susul oleh sumping dan longk1ng masuk menghadap raJa 
dengan duduk bersimpuh mengahadap raja 
Setelah adegan raja selasai maka penampilan selanJutnya 
disesuaikan dengan alur cerita yang akan dimainkan. Apakah 
masalah pertentangan. perdamaian. percintaan, keadilaan atau 
masalah-masalah lain. 
Biasanya didalam cerita tersebut masalah masalah yang terJadi 
tidak dapat diselesaikan . sehingga masalah tersebut dilaporkan 
kepada raja untuk dirembuk atau dirapatkan guna mencari jalan 
penyelesa1annya. Akhirnya berkumpullah semua hulu balang 
kera1aan . Mentn, pahlawan. 
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Pangl1ma dan la1n-la1n menghada Raja. Setelah semua berkumpul 
maka d1adakan pers1dangan dengan tata cara bers1dang sebagai 
benkut: 

Tahap pertama yang disebut ·· S1 kup Pudung Saung Lutung · 
maksudnya adalah tahap berkumpul. 
Tahap kedua yang d1sebut ·· Basung Dendek Uwe leko1 · 
maksudnya melmgkar. 
Tahap ketiga ·· Unti kana Jati ·· maksudnya bermusawarah. 
Tahap keempat ·· Ringkan Jowa Nunuk ·· maksudnya adalah 
menyelesa1kan bebrapa masalah. 
Tahap kelima ·· Admg Adetet Da1 Dero · maksudnya mengamb1l 
kes1mpulan . 
Tahap keen am ·· Ngandek Mengkudu Tenulesat 1awa lau Beta 
Lengan Ribu Tmam Butut Lidi Deo Pinalilir Takasit Mangku Oit · 
maksudnya adalah mengambil keputusan yang sebenarnya 
Kemud1an setelah adegan persidangan in1 selesa1 dan apabila 
keputusan s1dang menyatakan untuk menyelesaikan persoalan 
yang d1hadapi t1dak ada lain harus dengan Jalan peperangan. 
maka adegan atau penampilan berikutnya adalah menyajikan 
tar1an yang bernama tari temendang ya1lu suatu tema tan yang 
menggambarkan gerakan kegagahan dan keperkasaan praJurlt
praJunt d1medan perang. 
Apab1la tan temendang selesai penamp1lan selan1utnya adalah 
adegan peperangan yang dimenangkan p1hak kerajaan. 
Penamp1lan setelah adegan peperangan adalah tari gantor, ya1tu 
sebuah tan yang melukiskan kegemb1raan dalam menyambut 
kemenangan setelah berperang. 
Sebaga1 adegan akh1r b1asanya semua berkumpul d1atas pentas. 
sebaga1 tanda bahwa penampilan teater lradisional, Nalau sudah 
selesai. Namun bisa juga ditutup dengan beberapa penamp1lan 
yang d1anggap perlu 

Apa yang d1sampa1kan tersebut d1alas adalah urut-urutan adegan yang 
d1anggap masih murn1 dalam artian hamper belum beruba h dari asal 
mulanya . Sedang tekn1s penyajian yang sudah digarap atau dipoles 
oleh para akt1v1s sen1 teater tradisional nalau 1n1 juga ada, tentunya 
garapan tersebut sesuai dengan pengalaman dan kemampuan para 
pendukungnya. Akh1r dan suatu pegelaran teater trad1sional nalau 1n1 
b1asanya seluruh pemain bersama-sama memakan kue atau Jaja yang 
telah tersed1a. 

Mengena1 JaJa atau kue yang dimakan tersebut biasanya terd1r1 dan 8 
ldelapanl Jenis jaJa a tau kue tersebut. 

G. DEREN 
Apa yang d1sebut dengan Deren pada tata cara leater trad1S1onal 
nalau. adalah suatu dialog yang disampa1kan oleh pemeran kepada 
pemeran lain dengan kata-kata yang d1ucap dengan mtonas1 sepert1 
bernyanyi. Daren dai detet tersebut kalau d1amati hampi r mirip 
dengan ladun teater tradisional mamanda dan tembang pada teater 
trad1S1onal ketoprak. Namun kalau ladun oleh pameran mamanda 
dengan gaya menyany1 dan menan. sedangkan Deren d1lakukan 
oleh pameran teater trad1s1onal nalau. hanya dengan duduk bersila 
saJa. 
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Deren ini b1asanya diungkapkan dengan menggun akan bahasa daerah 
Kabupaten Paser yang dinamakan bahasa Banau Tatau gend rang 
tiyong. Dibawah 1n1 akan kam1 sampaikan pelaksanaan Deren, ya1tu 
yang dilakukan oleh Nalau RaJa Tondoi se baga i raJa keraJaan Reekan 
Tatau dengan menteri dan Pangli ma perangnya menteri Lonken 
Tolang Benter, Panglima Sumping Jupe Amit 

- Nalau Raja Tondo1. I Deren dai detet I 
Dei a da1 de admg a detet 
Dei a dero addmg a detet 
lse yo ;adi kabar bulau 
Dyo Ongk01 marundilu ading a detet 
Dei a del de add1ng a detet 
Dei a dero de add1ng a detet 
Mako diran ulet ngolo 
Liwang ketau lain a diro adding a detet 
Maksudnya adalah : 
Apa kabar dat1ng kemari , apa maksud dan tujuannya dan berita apa 
yang kau bawa. 

- Menten Lonken To lang Benter I Deren dai diro I 
Basun tabe duwe dele 
Tabe duwa tabe senbu am pun 
Jatus moko tentang tole adding a detet 
Ampun mo tundang judung 
Tole mo raja sembah takut batu komupoing 
Ndo batu gerak kukui mulung adding a detet 

- Sump1ng Jupe Am1t 
Dei a del de tel de adding a detet 
Dei a dero adding a detet 
Keo batu kabar bulau 
Oyo ongko1 marund1ku 
Yo oit kalukumbang tang 
Oit kaluputung /ala addmg a detet 
Dei a del addmg a detet 
Dei a dero adding a de tel 
Keo nipa susuk dm keo ;ua /alai lana 
Ne kakan d1ran 
Ulet ngalo adding a de tel 

- Lonken Tolang Benter I Deren dai diro I 
Dei a del addmg a detel 
Dei a dero adding a detet 
Kakan rumpung ruing unu 
Untai tali nyaung nyale adding a detet 
Dei a dero adding a de tel. 
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Maksud dan deren yang disampaikan oleh menteri dan pangl1ma 
perang tersebut adalah menjawab pertanyaan raja dengan rasa 
hormat, kepada baginda junjungan yang mulia. Penuh dengan rasa 
hormat kepada baginda JUnJungan yang mulia, merupakan raja 
sesembahan, d1mohon raJa Jangan sampai terkejut, karena merak 
melaporkan benta yang dibawa angin dan berita-be rita da r i burung 
tentang sesuatu benta pent1ng, baik mengenai masalah sandang 
pangan rakyat, mengena1 keamanan, mengenai kesehatan yang perlu 
segara d1laporkan kepada raJa, karena menteri dan pangl1ma belum 
dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut. 

H. LAGU DAN MUSIK NALAU . 
Alat mus1k teater trad1s1onal Nalau menggunakan pengiring musik 
h1dup dan penginng musik hidup tersebut bukan hanya sebagai 
background saja tetap1 leb1h dari fu ngs1 itu ialah merupakan satu 
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai keutuhan se buah 
teater trad1s1onal. Hal1n1pun dapat dilihat dari peralatan instrumen 
mus1k yang untuk meng1ringi sebuah pertunjukan teater tradisional 
nalau 

Alat mus1k yang dipergunakan se bagai instrumen penginng teater 
tradisional nalau adalah sebagai berikut : 
- Loting layung I agong I 
- Tengkanong I Sento1 I Mole I Kenong. 
- Bingseng sengi ling I Sulmg. 
- Jukng I tam bur mulung I gendang besar. 

Loting layung I agong : adalah 1nstrumen musik berupa gong, namun 
bentuknya agak berbeda dengan yang berasal dari Jawa, warnanya 
hitam dan besmya agak kasar t1dak halus. 

Tengkanong I sen toi I kenong adalah semacam inst rumen musik 
tradis1onal yang terbuat dari plat besi, sejenis boning yang ada di 
Jawa dan Bal1. Namun pada tengkanong hanya memiliki enam buah 
instrumen yang disusun pada standar dua baris. Tengkanong hanya 
tersusun dalam satu bans di standarnya. 

Bingseng I Seng1ling I Suling : adalah semacam instrumen musik 
tradisional yang terbuat dari bambu keci l , sejenis suling namun 
pada b1ngseng cara penggunaan ditiup dari salah satu ujung bambu 
terse but. 

Tambur Mulung I tukng I agong : adalah instrument musik berupa 
gong yang berukuran tanggung namun bentuknya agak berbeda 
dengan gong yang berasal dari Jawa, warnanya kehitaman dan besinya 
agak kasar, tidak halus seperti gong dari Jawa atau Bali. Tonjolan 
yang dipukul untuk membunyikan nada pada tukng lebih tinggi dari 
gong yang berasal dari Bal1 atau Jawa. 

Peralatan 1nstrumen musik untuk pengiring teater tradisional nalau 
sepert1 apa yang tersebut d1atas adalah unsur-unsur peralatan mus1k 
tradis1onal Kabupaten Pasir Daerah Tingkat II Provi nsi Kalimantan 
Timur. Namun pada perkembangan selanjutnya dalam pergelaran 
nalau, kadang tidak hanya menggunakan instrumen pokok seperti 
Lanting layung, Tengkanong, Bingseng, Tukng tapi sudah ditambah 
dengan peralatan musik tradi sional Kabupaten Pasir lainnya. 
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MUSIK PENGIRING NALAU. 
Nalau sebagai teater tradisional juga merupakan total teater suatu 
bentuk teater yang didalam penampilannya sea rang pemeran 
tidak hanya dituntut melakukan akting saja tapi seorang pemeran 
dituntut lebih dari itu yaitu, ia disamping melakukan akting ia juga 
harus dapat menari, menyanyi yang merupakan syarat mutlak 
bagi seorang pemain teater tradis1onal. Pada teater tradisional 
nalau dapat kita jumpai ada beberapa musik yang dimainkan un tuk 
kebutuhan mengiringi keluar masuknya pemain dan untuk m1ngiring 
tarian -tarian yang merupakan satu kesatuan unsur teater trad1s1onal 
nalau . 

Musik pengiring nalau terse but dapat kita jumpai sebagai benkut : 

Mu sik untuk mengiring Nalau Raja Tondoi memasuki atau keluar 
dari arena permainan. 

Musik kemantan jantan lupok kukui yaitu sejen1s irama musik 
yang dimainkan untuk mengiringi tari temandang. Seperti 
diketahui tari temandang ini ditarikan pada saat adegan persia pan 
menuju peperangan. 

Musik Dundung-dundung bulong, adalah suatu irama musik yang 
diamainkan untuk mengiringi tari gantor. Tari gantor in1, ditarikan 
pada saat peperangan berakhir dan pihak kerajaan menang. 
Tujuan tari gantor ini ditarikan untuk menyambut kemenangan 
laskar atau pasukan kerajaan 

J. TEMPAT PERTUNJUKAN ATAU ARENA PERMAINAN. 
Pemilihan tempat pertunjukan atau arena permainan teater 
tradisional nalau tidak jauh berbeda dengan teater-teater tradis1onal 
lainya seperti ludruk , ketoprak, mamanda dan lain-la1n. Nalau juga 
se lalu ditampilkan ditempat terbuka dan pen tas berbentuk arena. 
Namun didalam perkembangannya kemudian, dapat ditampilkan 
diatas panggung yang dibuat pada halaman-halaman rumah, 
dikebun-kebun samping rumah dan di halaman-halaman kantor. 

Pada prinsipnya yang penting ada tempat yang cukup luas d1mana 
saja Nalau dapat ditampilkan. Oisamping seperti apa yang disebutkan 
nalau juga dipentaskan di dalam gedung, yang dibuatkan panggung 
atau panggung arena di dalam gedung tersebut. 

Seperti juga tradisionallainya nalau pada suatu tempat 
pementasan nya, biasanya membuat Balairungsari. Balairungsari 
adalah suatu tempat untuk para pemain bersiap-siap menunggu 
giliran keluar atau para pemain yang sudah tampil masuk ke dalam 
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K SET DEKORASI 
Nalau sebaga1 salah satu teater tradisional Kalimantan Timur, 
juga penggarapan pelaksanaan pementasannya dilakukan secara 
spontan yang bersifat improvisatif. 

Untuk 1tu pada penggarapan set dekorasi dalam sebuah pergelaran 
teater trad 1s1onal Nalau tersebut, panggung atau arena perma1nan 
sebaga1 tempat bermain dibuat sanga t sederhana sekali. 
Kesederhanaan set tradisional mamanda misalnya , set dekorasinya 
biasanya hanya menggunakan meja dan kursi. Pada teater trad1sional 
Nalau Nampak leb1h sederhana lagi yaitu didalam pementasan sama 
sekal1 lldak menggunakan satu peralatan , para pemain hanya duduk 
bersila atau bersimpuh pada lantai atau tanah yang dipergunakan 
sebaga1 arena tempat berma 1n. Demikian pula latar belakang 
sebaga1 dekoras1 juga tidak terdapat pada sebuah pementasan teater 
tradis1onal nalau tersebut. 

Pentas atau arena tempat bermain yang lebih sederhana dari teater 
trad1S1onal mamanda tersebut tidak mengurangi pertunjukan nalau 
dan keutuhan sebuah alur cerita atau lakon apa saja. Biasanya nalau 
d1ma1nkan tetap menank walau dengan atau tanpa set dekora s1 sama 
sekali. Hal1ni disebabkan arena permainan yang sangat sede rhana 
tersebut pada sebuah pergelaran nalau dapat dianggap sebagai 
tempat apa saja sesuai dengan lakon atau cerita yang dibawakan 
M1 salnya pada babakan persidangan raja n.alau, tempat bermam 
yang sederhana tersebut dianggap oleh para pemeran menjadi suatu 
singgah sana yang sangat megah, dan memiliki ruangan persidangan 
yang khusus untuk melaksanakan jalannya sebuah persidangan. 

Dem1k1an pula apabila yang dimainkan merupakan adegan yang terJadi 
disebuah hutan yang menakutkan dengan berbaga1 macam binatang 
buas, maka tempat bermain yang san gat sederhana itu juga dianggap 
sebaga1 hutan tersebut. Demikian seterusnya apapun suasana yang 
d11ng1nkan sebuah lakon atau adegan teater tradis1onal nalau, pentas 
atau tempat bermain yang sangat sederhana itulah yang dipergunakan 
sebagai tempat kejadian yang sangat sempurna. 

Untuk 1tu maka seorang pemain tea te r tradisional nalau san gat 
d1tuntut mengembangkan kemampuan daya improv1sasinya 
guna menyakinkan peranan atau tokoh yang diperankannya, juga 
kemampuan imaJinasi seolah tempat permainan yang sangat 
sederhana tersebut, benar-benar menjadi tempat seperti apa yang 
d1ing1nkan sebuah lakon atau sebuah adegan. 

Namun pada perkembangan dikemudian hari !ea ter tradisional nalau 
didalam sebua h pergelarannya sudah akan terlihat pada arena yang 
menggunakan properti atau peralatan pentas seperti meja, kursi, se t 
dekoras1 hutan dan lain-lain 
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L. KOMPOSISI PEMAIN. 
Nalau sebaga1 bentuk seni pertunrukan ruga mempunya1 tata 
letak seba ga1 penempatan-penempatan para pemain atau sebuah 
komposisi yang pada seni teater sering juga dengan istilah 
bloking. Karena pada arena permaman nalau hampir t1dak pernah 
menggunakan peralatan panggung I propertil. maka diatas pentas 
yang terl1hat hanya kompos151 para pemain. apakah 1tu rara ataukah 
menter1. pahlawan. panglima dan lam-lain 

Diatas arena perma1nan atau pentas komposisi pemain dapat terlihat 
sebagai benkut : 
Pada pers1dangan kerajaan Nalau Rara Tondoi. sebaga1 rara b1asanya 
duduk bers1la d1atas Stage/lanta1 pentas menghadap kearah penonton 
yang berada d1depannya . lalu d1susul oleh Menteri dan Pangl1ma 
duduk bersimpuh didepan raja. tepat membelakangi penonton yang 
berada d1depan pentas. Namun setelah seluruh hulu bal1ng keraraan 
memasuk1 ruang persidangan maka posisi para pemain berubah 
sebagai berikut : 

Nalau Rara Tondo1 tetap pada pos1si sem ula yaitu tepat di tengah 
arena permaman dengan posis1 tubuh menghadap kearah penonton. 
Sedangkan d1 samp1ng kana n k1r1 Nalau Raja Tondo1 adalah para 
pahlawan. Menten. Panglima, Tab1b dan yang lain-lamya. 

Sedangkan pada adega n-adegan lain umumnya semua berorientasi 
pada pos1S1 tubuh panggung arena terl1hat para pema1n berkesan 
selalu bergerak melmgkar. 

Bloking para pema1n teater tradi s1onal nalau tersebut pada 
perkembangan selanjutnya juga tersentuh perubahan-perubahan 
yang digarap oleh para aktiv1s sen1 teater tradisional nalau daerah 
Kabupaten Pas1r terse but. 

M. KOSTUM ATAU BUSANA PEMAIN. 
Sebaga1mana d1ketahui sen1 teater adalah suatu bentuk sen1 
pertunrukan yang menyangkut berbagai aspek sen1 atau kesen1an 
Aspek -aspe k seni menunjang sen 1 teater tersebut antara la1n 
misalnya. seni musik, seni rupa. seni tari dan lain -lai n. Berkaitan 
dengan hal tersebut maka panta slah kalau seni teater ruga 
mendapat sambutan sebaga1 kolekt1f art 

Pada kesempatan 1n1 akan kam1 sampai kan kostum atau busana yang 
dipergunakan oleh tokoh-tokoh di dalam teater tradi sional nalau 
tersebut. Sebaga1 kelengkapan dari sebuah pergelaran sen1 teater. 
Namun dem1k1an kami hanya mampu menguraikan hal-hal yang 
ada hubungan dengan kostum '"'· hanya secara gar1s besarnya sara. 
Nampaknya gaya atau mode kostum yang dipergunakan oleh teater 
tradisional nalau ini, dari daerah pedalaman Kabupaten Pasir. 

Nalau menggunakan pakaian/busana tertentu hal1ni dapat terl1hat 
pada nama -nama paka ian tertentu yang dipergunakan oleh tokoh
tokoh tertentu pula. Hal-hallain yang mungkin sangat menentukan 
didalam penggunaan pakaian ini belum dapat kam i gali. untuk itu apa 
yang dapat kam1 ketahui akan d1sampa1kan tidak terlalu mendalam. 
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Beberapa nama -nama kostum ya ng dapat kamr utarakan dalam suatu 
per gelaran teater tradrsronal nalau adalah sebagai berikut : 

Pakaran I kostum yang drpergunakan oleh tokoh Nalau Raja 
Tondoi diberi nama Kostum/pakaian ·· Lembu Putung upak Esa 
Tanjung Nyaran .. ini ada lah seperangkat pa kaian Nalau Raja 
Tondo r. 
Pakaran/kostum pemarn putnd drsebut baJU .. Betel .. 
Seperangkat pakaran Panglrma Perang . 
Seperangkat pakaran pahlawan pembela ke benara n. 
Enam [61 sam par dengan dela pan 181 stet pakaran ta n gantor. 

Jumlah pakaian semakrn bertambah pada saat teater tradisional 
nalau rnr berkembang sesuai dengan peru bahan keadaan Hal inr 
dapat drlrhat pada pergelaran nalau tahun 1984, pada saat rn r sudah 
menggunakan beberapa tambahan kostum sebab pada saat rtu dr 
samprng dradakan penyempurnaan dr sana-sinr juga menampilkan 
pada adegan-adegan dan kerajaan lain . 

Pada bag ran tarn dr bawah rnr kami samparkan uraran tentang 
beberapa kostum yang menurut para aktivrs !eater tradisronal dr 
Kabupaten Pasrr rnr, merupakan upaya penyempurnaan dr bidang 
kostum teater tradrsronal Na lau. Kos tu m dan per lengkapan I atribut I 
tersebut dapat krta lemur sepertr tersebut dr bawah inr. 
Kostum yang drpergunakan oleh Kerajaan Reekan Tata u yaitu KeraJaan 
yang drprmprn oleh Nalau RaJa Tondor sebagai berikut · 

- Songkok atau Mahkota. 
- BaJU Kurung. 
- Sawar Pedadang. 
- Mahkota pakaran Ape Terang Bulan. 
- Subang Manuk-manuk. 
- Kuan . 
- Pengh ras Tangan 
- Laun pakaran Sumprng. 
- Laun Toran Okong. 
- Slungan. 
- Slepe-sabuk/ikat pinggang. 
- Slendang Ape Terang Bulan . 
- BaJu Ape Terang Bulan. 
- Rok. 
- Kerudung 

Kostum yang digunakan oleh kerajaa n Gasrng Pu tr adalah sebagar 
benkut: 

- Celana pedandang. 
- Baju kurung. 
- Laun Panglrma UJong Batu. 
- Laun Mangkep Bese. 
- Laun Mangkep Lrang. 
- Gelang Tangan Para Panglima. 
- Slendang Ape lne Lrntau. 
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Dem1kian. perubahan perkembangan kostum atau paka1an para 
pemeran !eater tradiSional Nalau 

N. PERLENGKAPAN. 
Perlengkapan peralatan I propert1l yang dipergunakan oleh !eater 
trad1sronal Nalau sangat sederhana sekal1. 01dalam pergelarannya 
dapat d1temukan propert1 yang d1pergunakan antara la1n sebagai 
berikut : 

Mandau yang d1pergunakan dalam adegan peperangan. 
Pensar yang d1pergunakan dalam adegan peperangan sebagar 
penangk1s. 
Sumprtan dan anak sumpitan. 
Tongkat untuk perlengkapan tari gontor pada adegan menyambut 
kemenangan peperangan. 

Pro peril a tau perlengkapan pentas yang san gat sederhana ini , pada 
pe rkembangan !eater tradisional Nalau juga mengalami perubahan 
dan penambahan d1sana sini. 

0 TATA RIAS 
Tala nas teater tradisronal Nalau menu rut nara sumber yang 
kamr JUmpal, hamp1r trdak pernah menggunakan tala rias khusus, 
namun mereka para pemeran dapat merias a lam I sesua1 dengan 
keperluan. D1lrhat dan mode kostum yang d1pergunakan dan cara 
mena s d1n mereka adalah pola nas suku pedalaman Kabupaten 
Pas1r. Dengan dem1kian gaya atau mode rias teater tradis1onat 
Nalau adala h mode pedalaman . Tentunya apakah nas Raja, 
Panglima dan la1n-lam. semuanya d1lakukan dengan trdak ada 
mode khusus, yartu mode daerah pedalaman Kabupaten Paser. 

P. GAYA I LAKU PEMAIN. 
Teater tr·adiSional umumnya para pelaku dalam memainkan 
perannya trdak hanya dilakukan dengan aklrng saJa. tap1 juga 
b1asanya pelaku lradiSional mema1nkan perannya samb1l menar1 
dan menyany1 rn1 antara la1n, pema1n memerankan tokoh RaJa dan 
Menln serta pangl1ma. RaJa Nalau, melakukan gerakan menari 
pada saat1a memasukr arena permarnan demrkian juga pada sa at 
tokoh Nalau RaJa Tondor 1n1 keluar dan arena perma1nan I pen las. 
Sedangkan yang d1ma1nkan oleh Pemeran RaJa Nalau in1 dengan 
menyany1 yartu pada saat adegan pers1dangan yang disebul dengan 
"Deren". Tokoh la1n yang memamkan perannya dengan menyanyi 
adalah Menten dan Panglrma, mereka berdua 1n1 juga melakukan 
Deran. Dem1k1an sed1kit ura1an tentang gaya teater trad151onal 
Nalau. 

Q SKENARIO CERITA NALAU. 
Sepert1 apa yang Ielah kam1 kemukakan pada bag1an terdahulu. 
ya1tu ada cenla-cenla yang d1anggap masrh asl1 a tau murn1 
d11narnkan namun ada pula centa I lakon yang sudah d1modifikas1 
oleh para aklrvrs !eater trad1sronal Nalau generas1 barulgenerasr 
muda. Pada bag1an 1n1 kam1 akan memaparkan sebuah sekenano 
centa nalau yang tergolong dalam klas1f1kas1 yang d1sesua1kan 
dengan tutu tan keadaan. Berartr skenano centa Nalau rm adalah 
yang sudah drpoles atau dimod1fikas1. Baiklah d1bawah mi akan 
kamr sampa1kan ce rita tersebut dengan judul .. Keperg1an Seorang 
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KEPERGIAN SEORANG RAJA. 
PARA PELAKU I SUSUNAN ANGGOTA I 
1. KeraJaan Reekan Tatau : 

1.1. RaJa 
1.2. Pangeran 

1.3. Panglrma 

1.4. Penasehat RaJa 
1.5. Pelawak 

1.6. Putn RaJa 

2. KeraJaan Longan Langrt : 
2.1. RaJa 
2.2. Pangeran 
2.3. Panglrma 

2.4. Panglrma raksasa 
2.5. Putri RaJa 

SINO PSIS I RINGKASAN CERITA I 

Nalau Tondo1. 
Nalau Pentuk Bulau 
I Saudara Raja I 
Ayus 
Sumprng. 
Torong Okong. 
Drn Moyak. 
Datu I Uma Tuwo. 

: Lonken ILengkeng) 
sebagar Abdr KeraJaan 

:Ape Talr Bulau. 
Ape Tarang Bulan. 

Gasing Pu t i. 
Ujong Batu. 
Mangkep Lrang, Mangkep Bese, 
Mandar Lua1. 

: Wok linggur Bawo. 
:Ape Rmdrs Talun. 
Ape lne Lmtar 

Pada Jaman dulu berdrrr sebuah KeraJaan Reekan Tatau yang 
drperrntah oleh seorang raJa yang bernama RAJA NALAU TON DOl. 
yang dalam kepemenntahannya sejahtera adrl dan makmur. 
Pada suatu han drdalam persrdangan. yang dalam persrdangan rtu 
drhad rn oleh RaJa. Pangeran . Panglima . Penasehat KeraJaan dan Abdi 
KeraJaan Sipelawak serta putra putrid kerajaan. Dalam persidangan 
lersebul RaJa bermaksud akan menrnggalkan keraJaan sementara 
waktu untuk berdomrsrlr I berlapa menyucrkan drn dr luar kerajaan 
demr kejayaan keraJaan 

Sebelum keberangkatanya. RaJa menyerahkan lampuk prmprnan 
drkeqakan unluk sementara dia berpergian kapada adiknya, yaitu 
Nalau Pentuk Bulau I Pangeran I Untuk menyongsong keberangkatan 
raJa sebelumnya d adakan kebersrhan lingkungan dan kemudran 
drlanJulkan dengan acara perpisahan yang drselingr dengan tari-tarian. 
RaJa pergr bertapa menuJU hutan belantara. dalam perJalanannya 
sudah barang tentu banyak rrntangan yang menghalangrnya, antara 
lain pada saal dra memulai maksudnya, datangl h raksasa I hantu 
yang mengganggunya. akan telapi dapat ia alasi. Dalam Raja 
menJalankan maksudnya rnr. raJa dibantu oleh roh Uma Lalung. 

Disamping keraJaan rnr sebuah kerajaan Longan Langrt dengan 
RaJanya Gasrng Putr. juga sedang megadakan pendangan 
drkeraJaannya I persidangan rni selelah mendengar bahwa keraJaan 
Reekan Tatau RaJanya sedang trdak ada I Dalam persrdangan tersebut 
drhadrn oleh beberapa Panglrmanya. antara larn Wok Lrnggur Bawo, 
Mandar Luar. UJong Batu dan Putra Putri keraJaan. 



Desknps1 Sen1 NALAU 176 

Dalam pers1dangan itu yang menJadl pokok pemb1ca raan adalah untuk 
merebut keraJaan Reekan Tatau. yang se karang 1n1 d1 bawah p1mp1nan 
adiknya. Pangeran Na lau Pentuk Bulau. Hal1ni kesempatan ba1k buat 
Kerajaan Longon Langit untuk menambah daerah kekuasaannya. 
Untuk tugas merebut kerajaan Reekan Tatau 1n1 diserahkan oleh RaJa 
Gasmg Put1 kepada Panglima perangnya, ya1tu Wok Linggur Bawo. 

Sepenmggal RaJa Nalau Tondoi. di keraJaan Reekan Tatau mengalami 
rawan pangan. yakn1 rakyatnya seda ng kelaparan. Untuk mengata s1 
keadaan yang menyedihkan mi. Penasehat Ma Towo. mengusulkan 
kepada putera-puteri kerajaan untuk turut serta mem1kirkannya. 
akh1rnya putera -puteri Raja dibawah p1mpman Ape Terang Bulan dan 
dibantu Ape Manu Kurung pergi ketengah - tengah kerajaan. Dengan 
maksud membenkan bimbingan dan pengarahan cara bercocok 
tanam dengan ba1k sambil mencan persed1aan untuk dikeraJaan . 

Dalam perjalannya ini di tengah hu tan. mereka tidak menemukan 
makanan, akan tetapi mereka berjumpa dengan seekor kerbau 
yang d1am sepert1 mati. Setelah d1puja -puJa dengan mantera yang 
bersenandung nyanyian oleh Ape Terang Bulan. kerbau tersebut 
bergerak dan berdin. yang kemudian mau menu rut dibawa ke 
keraJaan. yang direncanakan untuk dipotong. dimakan dagingnya . 
akan tetap1 setela h sampai d1kera1aan kerbau tersebut tidak jadi 
d1potong. karena keputusan Pangeran Nalau Pentuk Bulau. kerbau 
1tu d1pel1hara saJa. Peristiwa 1n1 Juga diketahUI oleh pasukan KeraJaan 
Longon Lang1t yang mereka sedang saatnya mengatur siasat untuk 
menyerang keraJaan. 

Reekan Tatau yang pada saat 1tu d1landa kekeringan dan kelaparan. 
Sudah tentu kes1ap-siagaan kerajaa n dalam keadaan lema h. 
Kesempatan yang bai k ini telah dipergunakan oleh Pasukan Kerajaan 
Longon Lang1t untuk menyerang. 
Peperangan t1dak dapat terlelakan lag1. seh mgga banyak bala 
tentara yang terluka dan menmggal. KeraJaan Reekan Tatau hamp1r 
kalah. yang d1saat itulah bantuan Pangl1ma Ayus selaku Panglima 
Perang d1segan1 dan ditakuti, maju kemedan laga membantu dalam 
peperangan melawan kerajaan Longon Lang1t. Karena Pangl1ma 
Ayus 1n1 sakt1, dengan mudah saJa 1a menghalau pasukan KeraJaan 
Longon Lang1t. Dalam lolucon I lakonnya, dengan kentut Ayus saja, 
musuh -musu hnya terpelanting jauh dan t1dak berkutik lagi. termasuk 
Panlimanya Wok Lmggur Bawo 1kut mat1. Mendengar berita in1 RaJa 
Gasmg Put1 marah dan maju ke medan pertempuran. terjadilah 
suatu keanehan. dimana kerbau menJadl rebutan dalam peperangan 
berubah menjadi manusia. Manusia tersebut adalah seorang raja yang 
mereka segani dan ditakuti serta dishormati oleh sem ua rakyatnya 
termasuk keraJaan-kerajaan tetangganya, kerbau menJelma menjadi 
seorang manus1a. yakni Raja Nalau Tondoi. 

Dengan had1rnya Raja Nalau Tondo1 tersebut. RaJa Gasing Put1 
tunduk tldak berkutik, akan tetap1 RaJa Nalau Tondo1 adalah seorang 
RaJa yang anf lag1 bijaksana dengan senyum keramahannya 
mempers1lahkan Raja Gas1ng Put1 yang sedang Ja!uh tersungkur untuk 
berd iri tegak. 01akhiri dengan nasehat Raja Nalau Tondoi dan diserta1 
sating memaafkan kedua kerajaan tersebut sa l1ng rukun kembali . 
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Dengan adanya penstiwa ini semedi I bertapanya Raja Tondoi masih 
belum sempurna yang tentunya hal ini bukan kehendaknya dan 
mungkin kehendak Dewata yang berarti hajat sang Raja belum 
dikabulkan oleh yang Maha Agung. 

ADEGAN PERTAMA. 
Raja Nalau Tondoi. Pengeran Nalau Pen tuk Bulau. panglima -panglima 
Kerajaan. penasehat dan pelawak serta putera-puteri Raja dengan 
membawa sesaji Upacara Kerajaan, bersama -sama memasuki 
Balairung. 
I Bersama dengan ini diiringi oleh musik tradi sional. musik Titik 
Ringkas Taping I 

lrama musiknya adalah lam ban tetapi man tap yang menggambarkan 
bahwa keadaan Kerajaan Reekan Tatau adalah suatu Kerajaan 
yang damai. tentram dan aman serta sejahtera. Hingga Raja dan 
pembantu-pembantu kerajaan sampat ditempat. musokpun berhenti 
dengan diakhiri suara mustknya pelan-pelan 

RAJA NALAU TON DOl : Saudaraku Pangeran Nalau Pentuk Bulau. 
Panglima Ayus. Sumping. Torong Okong, Dirik Moyak. Umo Tuwo, 
Lengkeng dan Putrt-putriku yang aku cintai. Adapun maksud 
aku mengundang kalian hari in t adalah untuk bermufakat dan 
musyawarah tentang kemajuan dan kejayaan kerajaan kita. Maksudku 
itu ialah aku akan pergi bertapa untuk menemukan sesuatu yang 
berharga buat keraJaan dan keagungan kita bersama. Maksudku. 
aku berketnginan untuk menambah ilmu kanuragan cara bersemedi 
menJauhkan diri dari keramatan dan suasa na keduniawian, sebab 
sekarang ini rasanya ilmuku belum cukup untuk menghadapi segala 
rintangan yang mung kin ttmbul untuk kejayaan dan kedamaian negeri 
kita. Aku akan memohon kepada Dewata akan keselamatan rakyatku 
dan Negeriku. Untuk ini aku sampaikan kepadamu seka lian dan 
bagaimana pendapatmu Pangeran, Panglima, Penasehat kerajaan dan 
Putri-putnku. 

PANGERAN NALAU : Wahat kanda raja, menurut pendapat hamba, 
apa-apa yang diutarakan 
PENTUK BUKAU kanda tadi, hamba setuju sekali , karena kepergian 
kanda adalah bermaksud baik, karena kesemuanya itu bertujuan 
untuk kejayaan dan kemakmuran kerajaan Reekan Ta tau ini. 

RAJA NALAU TON DOl: Terima kasih Pangeran atas saran dan 
tanggapanmu dengan maksudku itu. Bagaimana Panglima-panglima 
KeraJaan tentang maksudku ini, co ba katakan pendapatmu 

Diantara Panglima-panglima kerajaan yang hadir tela h disatukan 
pendapatnya tentang akan kebera ngkatan Sang Raja yang budiman 
Kesatuan pendapat ini disampatkan oleh Pang lima Ayus. 

PANG LIMA AYUS : Wahai Raja Baginda yang kami hormati. dalam 
kesempatan yang berbahagia ini hamba ingin menyampaikan sedikit 
pendapat tentang maksud kepergtan RaJa. Maksud Raja itu kami 
juga setuju dan sangat kami hargai. karena Raja selalu memikirkan 
rakyatnya dan Negaranya 
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Jika diperlukan kami selalu siap untuk mengawal RaJa d1mana saJa 
berada 

RAJA NALAU TONDOI: Terima kas1h Panglima-Panglimaku alas 
pendapatmu serta kesediaan unluk mengawal aku kemana aku pergi 
Saudara Pangeran. Panglimaku . Pulriku dan undangan yang hadir 
dibalairung ini. Adapun ke berangkalanku unluk mencapai maksudku 
aku tidak membutuhkan pengawal. Jadi aku send1rian saja dem1 
mencapa1 ketenangan dan cita-citaku. 

RAJA NALAU TON DOl Baga1mana pendapal putnd -pulr1ku tentang 
maksudku ini 

APE TALl BULAN : Ayahanda Raja yang kami cinlai. Ananda juga setuju 
akan tetap1 Ayahanda raja cepat-cepat pulang . Jika Ayahanda sudah 
selesai bersemedi. Karena kami dan rakyal kerajaan Reekan Talau 
akan kesepian dan kerinduan untuk selalu bersama Rajanya . 

RAJA NALAU TON DOl : Pulra Pulriku yang kucmtai dan kusayangi. 
terima kasih atas pendapatmu itu. 

Untuk pendapat terakh1r, oleh raJa juga dimintakan pendapatnya Umo 
Tuwo sebagai penasehat kerajaan Reekan Tatau 

RAJA NALAU TON DOl Waha1 Umo Tuwo. aku mmta JUga pendapalmu 
tentang maksudku ini. 

UMO TUWO : Baginda Raja yang kami hormati . hamba juga setuju. 
akan tetapi sebelum Baginda Raja berangkal meninggalkan kerajaan, 
bagaimana kalau kita mengadakan kegiatan golong royong, yailu 
mengadakan pembersihan lingkungan di keraJaan ini dan Juga di 
wilayah luar kerajaan yaitu dikampung-kampung 
Setelah se lesai bergotog royong nanti kita ada kan malam perpisahan 
dikerajaan ini bersama Bag1nda dan rakyat kerajaan Reekan Talau. 

RAJA NALAU TON DOl : Bagus-bagus. bagu s sekal1 maksudmu Uma 
Tuwo dan ini aku ucapkan terima ka sih atas pendapal dan saran
saranmu itu. Baiklah melalui persi dangan ini kita ambit dan aku 
puluskan bahwa sebelum aku berangkal akan kila adakan golong
royong terlebih dahulu dan kemudian nant1 malam akan kita adakan 
pesta unluk rasa syukur alas limpahan rahmalnya dari Dewala serta 
untuk keselamatanku berangkat nanli . juga kila adakan selamatan 
Sau daraku Pangeran , Pang lima dan para undangan unluk se lama aku 
lidak ada di lempat maka untuk melanjutkan lampuk pimpinan bua l 
sementara aku serahkan kepada Pangeran Nalau Penluk Bulau untuk 
mengganlikan sementara 

NALAU PENTUK BULAU : Titah Bagi nd a Raja. akan hamba junjung 
linggi dan hamba melaksanakan sebaik-baiknya. 

RAJA NALAU TON DOl : Terima kas1h pangeran atas kesed1aanmu 
Sumping. umumkan kepada rakyal kerajaan Reekan Talau hasil 
keputu san persidangan ini dan sege ra la ksanakan. 



SUM PING. Siap Bagmda Raja. segala l1lah Paduka hamba junjung 
tmgg1 dan hamba laksanakan. I Sumpmg langsung meninggalkan 
pers1dangan untuk menjalankan pennlah Raja I. 

RAJA NALAU TON DOl Wahai Pulra Putnku dan Pangl1maku sesuai 
rapal1n1. s1apkan segala sesuatunya untuk persiapan pesta nanti dan 
jangan lupa h1buran-h1burannya. 

Dengan waklu yang sudah d1tentukan oleh sang Raja. maka acara 
golong royong untuk pembersihan lmgkungan di la ksa nakan sesua1 
dengan rencana berjalan dengan lerlib dan lancar se rla sukses. 
berkal abd1-abd1 kerajaan dan rakyatnya selalu patuh menjalankn 
tugas-tugas yang d1bebankan oleh Raja kepada rakyatnya. Setelah 
selesa1 acara gotong-royong. malamnya dilanjutkan acara perpisahan 
alas keberangkatan seorang Raja yang d1segan1 dan diayang1 oleh 
rakyalnya yang kemud1an acara 1n1 Ielah d11s1 dengan tan-larian 
kesen1an trad1sional. 

Keesokan hannya berangkatlah Raja Nalau Tondo1 menuju hutan 
belantara tanpa Pegawa1. Sang Raja dalam menjalankan tugas yang 
suc1 1n1 memang d1a berkemginan hanya seo rang diri. Dan selama 
d1a d1perjalanan selalu ada-ada saja nntangan yang menghalangmya. 
Dalam bertapa 1a d1bantu oleh roh Uma Lalung I Roh leluhurnya I. 

ADEGAN KEDUA. 
Tersebutlah sebuah kerajaan d1 Longon Lang1t yang d1pertmtah oleh 
seorang raja yang bernama Raja Gasmg Put1. Dia sedang mengadakan 
rapal tertutup yang d1had1n oleh Pange ran Ujong Batu. Pangl1ma 
Mangkop L1ang. Mangkop Base. Mandai Lua1 dan Wok Langgur Bawo. 

RAJA GASI NG PUTI Waha1 Pangeran dan Panglima semua. tahukah 
kamu bahwa sekarang mi kerajaan k1ta sudah semakin besar 
w1layahnya. hal1n1 berkat usaha-usaha kal1an semua. Nah untuk 
1n1 aku bentahukan bahwa di Kerajaan Reekan Tatau sekarang mi 
Rajanya sedang keluar daerah. menurut 1nformasi yang aku terima d1 
kerajaan lersebut sekarang dipimpm oleh adiknya . ya1tu Nalau Pentuk 
Bulau. Kesempatan ba1k 1n1 . baga1mana usul aku . kalau kerajaan 
Reekan Tatau 1tu k1ta rebut. coba bayangkan seandainya kerajaan 
Reekan Tatau terse but k1ta rebut . tentunya wilayah jajahan kerajaan 
k1ta semakm luas. Nah .. 
Baga1mana Pangeran dan Panglimaku. 

PANGLIMA WOK LINGGUR · Hamba setuju Raja. bila perlu hari 1n1 
hamba berangkat BAWO dengan untuk merebutnya. 

UJONG BATU : Menurut pendapat hamba. maksud RaJa 1tu ba1k. akan 
tetap1 k1ta harus mengatur s1asat terleb1h dahulu . karena Prajurit
prajunt dan Reekan Tatau 1tu bukan semba rang orang. Jad1 k1ta harus 
mengatur strategi terleb1h dahulu 
Dalam pers1dangan Raja Gasing Put1 Ielah mengatur strateg1 untuk 
menyerang Reekan Tatau. 



RAJA GASING PUTI : Panglrma Wok Lmggur Bawo. kamu har·us aku 
perrntahkan untuk memrmprn mrssr dalam perbutan kerajaan dr 
Negara Reekan Tatau tersebut. Dan Jangan lupa laksanakan strategr 
peperangan yang sudah dratur. berangkatlah ke rnedan peperangan . 
demi rajamu Gasrng Putr 

WOK LINGGUR BAWD: Baik Raja Gasmg Putr yang hamba hormatr. 
segala perrntah Bagrnda Raja. hamba laksanakan bersama Prajurrt
prajurrt. 

Dalam adegan kedua rnr rombongan kerajaan Gasrng Putr. Longan 
Langrt telah berangkat menuju daerah keraJaan Reekan Tatau yang 
pada saat rtu drkerajaan Reekan Tatau sedang drlanda rawan pangan. 

ADEGAN KETIGA. 
Sepenrnggal Raja Nalau Tondoi yang telah berangkat untuk mencari 
rlmu kesempurnaan dr KeraJaan telah mendapat musrbah yaknr 
rakyatnya dilanda rawan pangan. Banyak rakyatnya yang sedang 
kelaparan akrbat persedraan pangan sudah habrs persedraannya. 
Untuk rnr Pangeran Nalau Pentuk Bulau memanggrl Putra-Putrr Raja 
dr Kerajaan. 

PANGERAN NALAU PENTUK Wahai Umo Tuwo !Penasehat Kerajaanl. 
bagarmana sekarang BULAU. Sekarang krta mengatasr 
keadaan yang krrsrs rnr. coba berr saran dan pendapatnya. 

UMO TUWO : Bark Pangeran . menu rut hemat hamba. sebarknya 
Putra-putrr kerajaan turut serta rnemrkirkan. urnpanya meraka turun 
ke daerah daerah untuk memberikan petunjuk dan pengarahan 
untuk cara-cara bercocok tanam yang bark. Karena putra putrr pada 
umurnnya lebrh tekun dalam berkebun. 

PANGERAN Terrma kasrh Pamanda atas saran dan pendapatnya. 
barklah akan aku tanyakan kesediaan Putra putr 1 Raja untuk 
melaksanakan tugas yang sucu itu. 

PANGERAN : Longkeng. coba panggrlkan putera puterr kemarr. 

Longkeng : Bark Pangeran. Trtah Pangeran hamba laksanakan. 

Setelah Putera Puteri Raja menghadap kepada Pangeran Nalau 
Pentuk Bulau bersama Longkeng yang selalu mernbawa gaya khas 
lelucunya. 

APE TERANG BULAN : Sembah sujud putera puterr Raja menghadap 
Paduka Pangeran. gerangan apa yang rngrn drsamparkan. 



PANGERAN : Baga1mana kalau kamu sekalian aku mohon bantuannya 
untuk lurut serta memik1rkan keadaan keraJaan yang sedang d1landa 
rawan pangan 1n1 Maksudku kamu sekal1an berangkal ke daerah
daerah unluk memberikan b1mbingan dan pengarahan kepada rakyal 
untuk bercocok tanam yang ba1k sambil mencari persed1aan makanan 
unluk keraJaan 

PUTRA RAJA: Ba1k Pamanda Pange ran kam1 bersed1a untuk 
menJalankan l1lah Pamanda. 

PANGERAN : Nah berangkatlah kamu sekal1an untuk menJalankan 
lugas yang ba1k 1n1. Ape Terang Bulan . aku lunjuk adikmu sebaga1 
pem1mpm rombongan dan d1bantu ole h Ape Tali Bulan. 

Sepulangnya mereka dar1 daerah. diperjalanan lepatnya d1lengah 
hulan belanlara. mereka berlemu dengan see kor Kerbau yang sedang 
d1am Setelah dlpUJa-puJa dengan mantera yang bersenandung 
oleh Ape Terang Bulan . kerbau lersebul bergerak dan berd1r1 yang 
kemud1an mau menu rut dibawa ke Kerajaan yang d1rencanakan unluk 
d1potong dimakan dagmgnya. Akan leta pi. sesampainya d1 Kerajaan 
Ape Terang Bulan melaporkan hasil perJalanannya ke daerah kepada 
Pangeran Nalau Pentuk Bulau. 

APE TERANG BULAN 
lemukan 

dan m1 kerbanya yang kam1 

PANGERAN · Kerbau 1n1 1angan d1potong. leb1h baik k1ta pel1hara saJa 

ADEGAN KEEMPAT 
Dalam adegan keempal m1 pasukan keraJaan Longan Lang1l yang 
d1bawa p1mp1nan Pangl1manya Wok Linggur Bawo sudah menyusup d1 
tengah-tengah kera1aan Reekan Tatau Sehingga perist1wa di atas yang 
baru ter1ad1 mereka sudah ketahu1. 

WOK LINGGUR BAWO: Ee. . Prajurit-praJuritku selalu s1ap dan 
waspada. lunggu komanda dar1ku 

Salah seorang praJuritnya menJawab : Ya Panglima kami sudah s1ap. 

WOK LINGGUR BAWO Pra1ur1lku yang d1k1r1 maJU dan langsung 
lerus ke Pintu Kerajaan . sedangkan prajurilku yang berada disebelah 
kananku terus masuk ke dalam dan kemud1an serang. 

H111gga akh1rnya lerjadilah peperangan yang tida k mung kin dapal 
d1elakan lag1. sehmgga praJunt-prajuril banyak yang luka dan 
men1nggal. KeraJaan Reekan Tatau hamp1r kalah . disaal itu bantuan 
Panglima Ayus selaku Pangl1ma yan g sakti dan ditakuti oleh musuh
musuhnya. maJU ke medan laga. membanlu rakyatnya melawan 
keraJaan Lonon Lang1t. Dalam loluconnya/lakonnya , dengan kentut 
Ayus SaJa. musuh-musuhnya lerpelanti ng jauh dan tidak berkutik lagi. 
sehmgga Pangl1ma Wok L1nggur pun ikul mati. 



ADEGAN KELIMA. 
Dalam adegan kelima ini, Raja Gas1ng Puti mendengar berita bahwa, 
Panglimanya yang 1a andalkan telah meninggal d1 medan laga, dengan 
wajah amarahnya ia maju menuju ke medan pertempuran. Disaat 
ia berada di tengah -te ngah peperangan maka terjadllah sesuatu 
keanehan I diiring1 oleh musik yang berbunyi kejutan I. kerbau yang 
menjadi rebutan tad1 di dalam peperangan berubah menjelma menjadi 
seorang manus1a. Yakni Raja Nalau Tondoi. Dengan hadirnya Raja 
Reekan Tatau tersebut, Raja Gasing Put1 jatuh tersu ngkur, karena ia 
tahu bahwa Raja Nalau Tondo1 itu bukan sembarang Raja 

RAJA NALAU TON DOl • Berdirilah wahai Raja Gas111g Puti I Ucapan 
Raja Nalau Tondoi tersebut kepada Raja Gasing Puti sambil tersenyum 
I. Berdirilah dan pandang wajahku serta kemarilah. 
Dengan gerakan gemetar Raja Gas111g Puti dan meman dang wajah 
Raja Nalau Tondo1 sambil mengucapkan kata maaf. 

RAJA GASING PUTI • Maafkan kam1 , Kami lu pa akan persaudaraan, 
karena kami ingin merebut kerajaanmu . nafsu jahat telah menguasai 
kami, sehingga kam1 lupa akan persauda raan kita I Raja Gasing Puti 
berulang -u lang meminta Maaf I. 

Karena Kerajaan Nalau Tondoi 111i adalah seorang Raja yang arif dan 
bijaksana dengan senyum keramahannya , wahai Raja Gasing Puti 
bertobatlah dan kembalilah ke kerajaanmu semula bawalah prajurit 
prajuritmu nyang masih hidup ke lempatmu. Semua kesalahanmu aku 
maafkan. Dan jangan lupa amb1llah manfaatnya dan peristiwa in1 dan 
semoga kamu mengerti akan apa artinya hidup kini. 



DESKRIPSI SENI 

RONGGENG 
PASER 

Menurut Bapak Sahnan, 55 tahun Pem;mpm grup Rmda dan De sa .Jone, bahwa 
Tan Ronggeng sudah ada beratus-ratus tahun yang lalu, berdasarkan cent a dan 

orang orang tua, secara turun temurun. 



A sal nama Ronggeng ;ni 
cenlanya dem;k;an. 

Pada saat mas;h adanya ker;aan 
Sadurangas ada seorang tua 
bemama Bandan. yang h;dup 
dengan ;stmnya dan seorang 
Putennya bemama Apek. suatu 
saat Pak Bandan ;msak!l keras. 
saat sak;/nya ;m sudah ber;alan 
setengah bulan suatu mal am 
d;a berm;mplber;umpa dengan 
seorang tua yang menyatakan 
pada Pak Bandan. ka!au d;a 
mgm sembuh. tolong d;sed;akan 
gam bus. sebuah ala! mus;k 
pet;k. S;angnya Pak Bandan 
mmta tolong d;cankan Gambus 
dan seorang tetangga yang 
bemama Na!au d;mmta memet;k 
a/at terse but. Mendengar 
A/at Mus;k terse but. s;gadis 
Apek !angsung kesurupan dan 
menan. mengmng; ;rama dan 
gambus tersebut. padaha! 
tadmya gad;s Apek m1 t;dak b;sa 
menan .ket;ka d!lanya. s;apa 
yang menan 1m. d;a menyebut 
namanya ronggeng. 

!mlah aslmya tan tm disebut tan 
Ronggeng . ./ad; menu rut orang
orang tua dulu. tan m; t;dak ada 
yang menoptakan. 

Sek1tar a bad ke -16. nama Pas1r belum ada. Nama asl1 Pas1r adalah 
Sadurangas. art1nya tanah yang subur. Ker1aaan Sadurangas 1n1 
d1penntah oleh seorang raJa perempuan (ratul. bernama puteri Petung 
(lihat Buku Bahasa Pasir 1979 oleh Darmansyah. Fud1al hal16]. 

Ratu 1n1 belum beragama Islam. setelah kawm dengan lndraJaya dan 
Girl. Ratu 1n1 masuk Islam. Nama Pas1r yang sekarang 1n1 terJadinya . 
menurut centa dari mulul ke mulul . karena salah pengerllan orang 
Bug1s. Centanya dem1kian. Pada sualu waktu. ada pesta besar d1 
Kera1aan Sadurangas. Dalam pesta 1lu d1adakan kerama1an berupa 
tan-tanan yang d1sebul Ronggeng. Seluruh rakyal 1kut memenahkan 
pesla. l1dak ket1nggatan pengunJung -pengunJung yang datang dan 
luar. an tara la111 orang-orang Bug1s yang menyaks1kan pesta 1tu. 
merasa kagum akan kecanllkan dan kelincahan penan Ronggeng. 
Untuk menyatakan kekagumannya. terlontar ucapan. E de de. 
makassmg lade passerela puang. yang art1nya bagus sekal1 penan 
tuanku. Ucapan 1lu maksudnya memu11 kecant1kan dan kelmcahan 
para penar1. Bag1 Pute r i Petung dan orang-orang Sadurangas yang 
mendengar ucapan 1tu. Negeri yang mereka diam1 bernama Pas1r. 
seJak 1tulah. nama Pas1r menggant1kan Sadurangas. Jad1 dapat 
d1ketahu1. bahwa seJak saat 1tu tan Ronggeng 1111 sudah h1dup dan 
berkembang. 

Dalam Negara Kartagama ll1hat slamet Mulyono 1965 · 491. Pas1r 
d1sebut sebaga1 daerah yang takluk kepada MaJapahlt. bersama
sama Banta dan Tabalong Kabupaten Pas1r terletak d1bag1an Selatan 
Propms1 Kal1mantan T1mur Luasnya 20 040 k1lometer perseg1. 
Balikpapan dan Kabupaten Kuta1. d1 sebelah Selatan dengan 
Kabupaten Kotabaru (Kalimantan Selatanl d1 sebelah Barat dengan 
Kabupaten Tabalong I Kal1mantan Selatan I dan d1 ssebelah T1mur 
dengan selat Makassar. 

SEN I MAN MASYARAKAT PENDUKUNG 
Sen1man Tan Ronggeng Pas1r yang ada sekarang 1n1. ba1k penan 
ataupun 
Pemam mus1knya. memperoleh keterampilan t1dak melalu1 pend1d1kan 
formal akan tetap1 secara alam1 dan turun temurun. melalu1 
1mprovlsas1-1mprov1sas1 dalam t1ap-tiap pertunJukan Ronggeng 
Pas1r. Ba1k penan ataupun pema1n mus1knya rata-rata berpend1d1kan 
rendah. Banyak d1 antara mereka sebaga1 petan1. nelayan ataupun 
pedagang keCil. 

Menu rut Sahnan. 55 tahun, pem1mp1n grup R1nda dan desa Jane+ 
15 km danlbukota Kabupaten Paser. Tanah Grogot . pergelaran tar1 
Ronggeng 111 1 d1lakukan alas dasar pangg1lan dar1 rumah ke rumah 
untuk memeriahkan haJalan. m1salnya pesta perkaw1nan. kh1tanan 
dan lam-la1n. 

01l1hat dan seg1 us1a. nampaknya sen1man penan dan pema1n mus1c 
Ronggeng Pas1r 1n1 benmbang antara us1a tua dan us1a muda mas1h 
d1 bawah kebolehan sen1man dan pemam mus1knya hanya terbatas 
dari Suku Pas1r. belum berkembang ke etn1s lamnya. Kalaupun ada 
selentmgan suara yang bernada m1nor. llnJauannya t1dak terletak pada 
Tar1 Ronggeng Pas1r sebaga1 ekspres1 sen1, akan tetap1 dan llnJauan 
akses penonton yang rama1. yang lerkadang mengundang kegaduhan, 



3. FAKTOR PENOUKUNG DAN PENGHAMBAT 
Para sen1man pendukung Tar1 Ronggeng Pas1r sebag1an lanjut. 
namun Semangat yang gigih untuk mempertahankan jen1s kesenian 
1n1 mas1h menyala-nyala. Hal ini terlihat pada waktu Kandep Dikbud 
Kabupaten Pasir d1 Tanah Grogot. dalam rangka menyusun 
d1sknps1 1n1 

01 lam p1hak. mereka menyadan bahwa kesempatan berkomunikasi 
dengan masyarakat pendukung d1 kota semakm terbatas. yang 
d1sebabkan antara lam. sed1k1tnya memperoleh kesempatan untuk 
mengadakan pertunJukan. 

Beberapa faktor pendukung 1alah : 

a. Pergelaran Tan Ronggeng Pas1r T1dak memerlukan pentas yang 
khu sus. Ronggeng Pasir dapat tampil dialam terbuka dengan 
penonton mengel1l1ng1 tempat bermain 

b. Tari Ronggeng Pas1r dapat d1ma1nkan t1dak tergantung dengan 
waktu. b1sa satu Jam ataupun leb1h. 

c. Gerakan Tar1 Ronggeng Pasir yang sederhana . mudah diikuti oleh 
penonton 

Faktor Penghambat. 1alah : 

a. Kurangnya pertengkapan yang mendukung pergelaran tan 
Ronggeng Pasir 1n1. ba1kbusana ta r1 maupun alat-alat musiknya. 

b. Frekwens1 pertunjukan kesenian di lbukota Kabupaten Pasir. 
leb1h banyak penampilan sen1 modern dengan mus1c elektronik. 
sehmgga persentase pertunJukan seni trad1s1onal kec1l sekal1. 

c. Lemahnya kond1s1 soc1al ekonom1 sen1man pendukung sehingga tari 
Ronggeng Pas1r hanya di lakukan pada waktu senggang . biasanya 
malam har1. Menan Ronggeng Pas1r belum member Jaminan 
perba1kan sos1al ekonom1 pemamnya. 

d. Grup tan Ronggeng Pas1r belum terogan1sir dengan ba1k. belum 
ada yang mempunya1 anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga 
sepert1 organ1sas1 kesenian lain. 

Menu rut Kepala Seks1 Kebudayaan Kabupaten Pasir saat ini grup 
Ronggeng Pas1r keberadaannya yang mas1h hid up di Kabupaten Pasir 
yang mempunya1 10 Kecamatan, hanya delapan grup dari setiap 
delapan kecamatan. 

1. BENTUK TARI RONGGENG PASER 
Tari adalah suatu bentuk pernyataan 1magmat1f yang terluang lewat 
kesatuan dan s1mbol-s1mbol dan gerak. ruang dan waktu. Dalam 
perwu udannya. symbol terse but merupakan kemanunggalan 
menJadl suatu bentuk. 

Bentuk 1tu send1n sebaga1 pernyataan manusia. d1 mana gerak. ruang 
dan waktu d1had1rkan sebagai sebuah kesatuan yang mewakilmya. 
Dengan dem1k1an ters1mpul dalam 1magmas1 dan seorang koreograf1 
tan merupakan 1de. seh1ngga terwujudnya bentuk dar1 karyanya. 



Apa yang diekspresikan dalam sebuah tari adalah suatu ide dari 
perasaan-perasaan. emosi-emosi dan semua pengalaman
pengalaman yang subyektif. Namun eksestensi subyekt1f 1tu. 
mempunyai sebuah struktur. Sedangkan struktur 1tu tidak diJumpal 
dari waktu ke waktu akan tetap1 dapat dike tahui secara konsespsusi 
d1re fleks1kan . d11maginasi kan dan dieksp res ikan secara simbol
simbol sampai detail secara dalam. 

Seperti halnya dari rakyat pada umumnya. apabila dilihat langsung 
dari penampilannya. Tan Ronggeng Pas1r merupakan bentuk tan yang 
pada dasarnya belum mempunyai patokan gerak. Oengan demik1an 
amat berbeda dengan tari rakyat dan tar1 tradis1onallainnya d1 
Propinsi Kalimantan Timur. seperti Tari Ganta r. Tari Eng gang Terbang 
dan lain sebagainya. 

Tan Ronggeng Pas1r adalah merupakan hasil gerak improv1sas1 
dengan 1ringan mus1k dan lagu. gerak tersebut an tara lain nampak 
dalam bentuk-bentuk melenggang yang disertai gerak-gerak kak1 
maJU beberapa langkah dan mundur Sehingga gerak tari dalam tari 
Ronggeng Pasir sangat minim sekali. 

Ada pun bentuk /jenis tan Ronggeng Pasir adalah 

a. Merupakan tan pergaulan antara penari wan ita dan penan pria. 
yang bersifat 1mprovitat1f dan komun1katif. 

b. Jen1s Tar1 Ronggeng Pas1r adalah salah satu bentuk tar1 rakyat d1 
Kabupaten yang hidup da n be rkembang secara turun temurun dari 
pewarisnya kepada keturunan - keturunannya. 

2. FUNGSI TAR I 
Menurut Prpf. DR. KuntJaraningrat. Kebudayaan paling sed1k1t 
mempunyai tiga WUJUd, ya1tu ideal. sistim sosial dan benda -benda 
manu.s1a dalam masyarakat. Wujud kebudayaan yang dem1k1an 
itu dimiliki pula oleh masyara kat di Kalimantan Timur. khususnya 
Suku Pasir. wujud ideal dari suatu kebudayaan dapat dijumpai 
dalam konteks dari 1de. gagasan. nilai,norma. peraturan dan 
sebagainya. yang dapat disimpulkan dalam 1stilah adat ist1adat. Tari 
adalah bag 1an dan lata kehidupan sosial budaya suatu kelompok 
masyarakat dan JUga bagian dari tata adat ist1adat. upacara-upacara 
ritual keagamaan serta sebagai hiburan. 

Oengan masuknya agama Islam ke Kabupa ten Pasir. berbagai jenis 
I bentuk tari yang tadinya merupakan tari upacara . membawa 
perkembangan baru dan perubahan dan penyesuaian nila1 menjadi 
tan upacara. membawa perkembangan baru dan perubahan 
dan penyesuaian n1lai menjadi tari sebagai hiburan. Oi dalam 
kehidupannya Tari Ronggeng Pasir adalah sebagai tari hiburan dalam 
acara keluarga pada masyarakat Pasir. sehingga merupakan sara na 
pergaulan masyaraka t dan pendukungnya. 



3. RAGAM GERAK TARI 
Karena Tari Ronggeng Pasir ini merupakan tari rakyat sehingga 
perlambang yang berkembang d1 Kabupaten Pasir , yang cirri
Cinnya adalah spontanltas dan mudah dipelajari dan diikuti oleh 
pengunJung yang menghadiri aca ra penampila n tari tersebut , 
seh111gga ragam dan geraknya sangat sederhana sekali, 

Ragam 1 

Arah kekanan 

Arah kek1n 

Penari wan ita masuk ke arena /m stage 

langkah pertama dimulai kaki kanan 
dengan hitungan 1 
Kemudian kaki kanan tadi dllangkahkan 
kearah kanan 
Dengan hitungan 2 selanjutnya pula kaki 
k1ri kaki kanan 
Hitungan 4 yang hitungan 1 s/d 4 jalannya 
ke arah ke kekanan 

Kemud1an selanjutnya hitungan 5 s/d 8 
jalan gerakan kaki mengarah kek1n 
Langkah pertama ketok kaki km 
kebelakang dengan h1tungan 

5 langkahkan lagi kak1 kiri tadi dengan 
h1tungan 6 langkah kak1 kanan. h1tungan 
ke 7 dan langkah kaki km h1tungan 8 

Dengan mengulang1 langkah dan gerakan tadi si penari wan1ta bebas 
bergerak secara leluasa mengikuti atau menguasai tempat atau arena 
menan tersebut, bag1an tengah wanita memegang selendang pada 
kedua ujungnya, yang diangkat apabila bertepatan dengan ketokan 
kak1 k1r1 atau kanan 

Penan pna masuk ke arena menari I in stage 

Gans tengah yang sebelumnya pe nari wanita 
memberikan kain selendang kepala pr1a 
tadi pada waktu penan .masuk, 
mereka mengambil Pasangan mas1ng
mas1ng sa ling berhadap-hadapan Jarak 
lebih kurang 1 mete r, inilah perbedaannya 
dengan Tsari Ronggeng yang ada d1 Jawa 
Atau mengangkat kedua ujung selendang 
tersebut pada kaki hitungan 5 dan 8 
Pada bagian kepala, gerakannya biasa saja 



4. Musik Jaringan 
a. Tari Ronggeng Pasir dari desa Jane Kampung Rinda ini. diiringi oleh 

beberapa alat musik seperti alat musik petik dan a tat musik perkusi 

Terdiri dari : 

1. Gambus alat musik petik 
2. Musik keroncong IJukulele] 
3. Kereces I Tamboren I 
4. Gitar I Guitar] 
5. Babun IGendang] 
6. Penyanyi pria dan wanita 

b. Fungsi masing-masing alat 
1. Gam bus : Alat musik petik daerah pantai pesisir Kalimantan Timur. 

yang biasanya terbuat dari kayu nangka atau kayu lainnya. alat 
music ini fungsinya . sebagai melodi dalam kesatua n musik tersebut . 

2. Musik keroncong IJukulele] 
Bentuk dan rupanya sama seperti Jukulele musik keroncong. tetapi 
alatnya agak kasar karena dibikin atau dibuat sendi ri oleh mereka. 
sebagai, pengisi atau pengiring dan pelangkap dari suatu kesatuan 
music instrumen pengiring tari tersebut. 

3. Kereces: Nama sebenarnya alal ini. 
Tamboren adalah tamboren tetapi mereka memberi nama kereces 
Fungsmya. juga sebaga i alat pelengkap dari kesaluan musik tari ini 

4. Guitar: bentuk dan rupanya sama seperti gitar biasa. fungsinya juga 
sebagai Pengiring /ritme dari waktu kesatuan irama musik ini. 

5. Babun : babun ini, kalau di jawa disebut gendang. tetapi bentuknya 
agak kecil. yang ukuran panjangnya 35 em. lebar 20 em fungsinya 
adalah sebagai Peningkah dari irama music tersebut. 

6. Penyanyi : pria dan wanita. adalah sebagai vokalis dalam 
mengalunkan lagu dan syair pada musik pengiring tari tersebut. 

5. Busana Tari dan Properti 
Busana Tari Ronggeng pasir pada umumnya se perti seperti pakaian 
melayu. baik pria atau wanita .Penari perempuan memakai kebaya 
dengan kain sa rung panjang /batik. ram but disanggul biasa. Pada 
bagian depan diselempangkan selendang.Penari pria memakai baju 
dan celana palembangan. bagian kepala bia sa Memakai peci atau 
boleh juga tidak 

6. lata Pengajian. 
a.Tata pentas : dalam pelaksanaan Tari Ronggeng Pasir ini. 
Peralatan musik a tau pemain musik berada psds bagian belakang 
pentas. 



0 0 0 0 0 

0 

Arena penari 

1. Gendang 
2. Jukulele 
3 Kereces 
4. Gitar 
5. Babun 
6. Penyany1 

b. Penamp1lan tari 

- Pertama kal1 mus1k memula1 permamannya dengan mengalun lagu 
dan sya1r-syair 

- Kemud1an penari wan1ta masuk ke arena menari. setelah beberapa 
lama. d1a akan mem1l1h pasangan. dengan mel1hat kepada penonton 
yang d11ngm1nya. 

- Setelah pna pili han dapat I didekatinya dengan memberikan 
selendang. kepada pna yang akan menari menjadi pasangannya. 

- Demik1an seterusnya. sampai semalam suntuk . dengan berganti 
pasangan-pasangan satu sama lainnya. Sesuai dengan waktu yang 
ditetapkan oleh tuan rumah penyelenggara. 

KESIMPULAN 
a. Keberadaan Tari Ronggeng Pasir sejak masa lalu sampai sekarang 

ini cukup rawan memuaskan. Perkembangannya ha nya berada di 
desa-desa karena bentuk tari yang sederhana, kurang diminati oleh 
generas1 muda di Kota. 

b. Pada dasarnya sen1man Tan Ronggeng Pasir selama beberapa 
generas1 telah membuktikan dirinya sebagai seniman alami yang 
memanfaatkan sarana yang ada. bagaimanapun kond 1s1nya, 
sehingga penamp1lan mereka menjadi kurang menarik 
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