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Performing arts, especially regional dances, play an important role in reflecting and 
updating traditional cultural aesthetics in the context of contemporary ethics. This 
research aims to explore the process of reinterpreting traditional aesthetics in 
regional dances and their impact on cultural sustainability. The research method 
uses systematic literature studies to collect and analyze related theories, focusing on 
the interaction between traditional aesthetics and contemporary ethical values. The 
research results show that regional dances combine traditional aesthetic elements 
such as movement, costumes and music with contemporary ethical values that have 
emerged as a result of globalization and technological developments. Reinterpreting 
traditional elements allows artists to create works that are relevant and interesting 
in the modern era, while maintaining cultural continuity. Case studies such as the 
Pendet Dance and Saman Dance show how reinterpretation can increase people's 
understanding and appreciation of cultural heritage while adapting to 
contemporary demands. This research concludes that although reinterpretation 
brings challenges in maintaining authenticity, it also opens up opportunities for 
broader cultural preservation and innovation. Thus, regional dance arts remain a 
vital medium in preserving and renewing cultural heritage amidst the dynamics of 
the times. 

 

Abstrak  
Seni pertunjukan, khususnya tarian daerah, berperan penting dalam merefleksikan dan memperbarui estetika 
budaya tradisional dalam konteks etika kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses 
reinterpretasi estetika tradisional dalam tarian daerah serta dampaknya terhadap keberlanjutan budaya. Metode 
penelitian menggunakan studi literatur sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis teori-teori terkait, 
dengan fokus pada interaksi antara estetika tradisional dan nilai-nilai etika kontemporer. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tarian daerah menggabungkan elemen estetika tradisional seperti gerakan, kostum, dan 
musik dengan nilai-nilai etika kontemporer yang muncul akibat globalisasi dan perkembangan teknologi. 
Penafsiran ulang elemen tradisional memungkinkan seniman untuk menciptakan karya yang relevan dan menarik 
di era modern, sekaligus menjaga keberlanjutan budaya. Studi kasus seperti Tari Pendet dan Tari Saman 
menunjukkan bagaimana reinterpretasi dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap 
warisan budaya sambil beradaptasi dengan tuntutan kontemporer. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun 
reinterpretasi membawa tantangan dalam menjaga autentisitas, ia juga membuka peluang untuk pelestarian dan 
inovasi budaya yang lebih luas. Dengan demikian, seni tarian daerah tetap menjadi medium vital dalam 
melestarikan dan memperbarui warisan budaya di tengah dinamika zaman. 
 
Kata Kunci: Reinterpretasi, Estetika Tradisional, Keberlanjutan Budaya 
 
PENDAHULUAN  

Seni pertunjukan, sebagai medium yang merefleksikan dinamika budaya suatu masyarakat, 
seringkali menjadi wadah bagi reinterpretasi nilai-nilai tradisional dalam konteks etika kontemporer. 
Dalam konteks ini, tarian daerah muncul sebagai bentuk seni yang memainkan peran penting dalam 
menyampaikan estetika budaya dari generasi ke generasi.  

Seiring perubahan zaman, seni tarian daerah terus mengalami transformasi, menciptakan suatu 
landskap baru di mana estetika tradisional ditempatkan dalam bingkai etika yang berkembang. 
Sebagaimana disampaikan oleh (Dewey, 1934), "Seni bukan hanya refleksi budaya, tetapi juga kekuatan 
yang membentuk budaya." Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan 
menganalisis proses reinterpretasi estetika tradisional dalam tarian daerah, sekaligus mengidentifikasi 
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dampaknya terhadap keberlanjutan budaya. Beberapa dekade terakhir, globalisasi telah mempercepat 
pertukaran budaya di seluruh dunia, menantang pemeliharaan dan interpretasi ulang estetika 
tradisional.  

Menurut (Appadurai, 1996), "Globalisasi membawa perubahan yang signifikan dalam cara 
budaya dihasilkan, disebarkan, dan diterima." Konteks ini, seni tarian daerah mungkin menjadi tempat 
konflik dan sintesis antara estetika tradisional dengan nilai-nilai etika yang semakin kompleks. 
Penelitian ini, terinspirasi oleh pandangan Appadurai, akan menggali lebih dalam dinamika antara 
estetika tradisional dan etika kontemporer dalam konteks seni pertunjukan, khususnya tarian daerah. 
Berbagai kajian seni pertunjukan telah menggarisbawahi pentingnya seni sebagai pemain kunci dalam 
membentuk dan melestarikan identitas budaya. Sebagai contoh, (Clifford, 1988) mencatat, "Seni 
pertunjukan menyediakan arena di mana pengetahuan tradisional dapat diperbarui dan 
dipertahankan." Dalam kerangka ini, penelitian ini ingin melibatkan diri dalam dialog tersebut, merinci 
bagaimana seni tarian daerah tidak hanya mencerminkan kekayaan estetika tradisional tetapi juga 
bagaimana seni ini mampu mempertahankan relevansinya dalam memenuhi tuntutan etika 
kontemporer.  

Meskipun ada penelitian tentang seni pertunjukan dan keberlanjutan budaya, belum banyak 
penelitian yang secara khusus fokus pada proses reinterpretasi estetika tradisional dalam tarian daerah. 
Penelitian ini, oleh karena itu, berusaha untuk melengkapi kesenjangan pengetahuan ini dengan merinci 
mekanisme kreatif dan strategi seniman tarian daerah dalam menghadapi kompleksitas budaya dan 
etika kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang 
lebih mendalam tentang kontribusi seni tarian daerah dalam merawat dan memperbarui warisan 
budaya, serta menggagas pandangan baru tentang keberlanjutan budaya dalam era globalisasi ini. 

 
METODE  

Metode penelitian yang digunakan dalam studi literatur tentang "Reinterpretasi Estetika 
Tradisional dalam Bingkai Etika Kontemporer dalam Tarian Daerah" melibatkan langkah-langkah 
sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyintesis literatur yang relevan. Langkah awal 
melibatkan penetapan ruang lingkup penelitian untuk memfokuskan analisis pada kajian literatur yang 
membahas interaksi antara estetika tradisional dan nilai-nilai etika kontemporer dalam konteks seni 
tarian daerah.  

Setelah itu, dilakukan identifikasi sumber literatur dari basis data akademis, jurnal-jurnal seni 
pertunjukan, perpustakaan digital, dan referensi terkait lainnya. Seleksi literatur dilakukan dengan 
mempertimbangkan kriteria inklusi yang sesuai dengan fokus penelitian. Melalui review literatur yang 
sistematis, studi ini menyusun pemahaman mendalam tentang teori-teori yang mendukung topik 
penelitian, mengidentifikasi temuan-temuan penting dari penelitian terdahulu, dan menyajikan sintesis 
temuan tersebut untuk membentuk landasan konseptual yang kuat. Analisis kritis terhadap metodologi 
penelitian sebelumnya juga dilakukan untuk mengukur validitas dan reliabilitas temuan literatur yang 
menjadi dasar untuk mendukung pembahasan dan kesimpulan penelitian ini. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
1. Estetika Tradisional dalam Tarian Daerah 

Estetika tradisional dalam tarian daerah menjadi titik sentral dalam menggambarkan kekayaan 
dan keunikan budaya suatu masyarakat. Sebagai bentuk seni yang menggabungkan gerakan, kostum, 
dan musik, estetika tarian daerah mencerminkan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. 
Menurut (Schefold, 1991) "Estetika tarian daerah mengandung kekayaan simbolis yang menciptakan 
kedekatan emosional dengan nilai-nilai budaya dan identitas lokal." Dalam penelitian ini, estetika 
tradisional dalam tarian daerah tidak hanya dianggap sebagai aspek visual, tetapi juga sebagai ekspresi 
mendalam dari filosofi hidup dan pandangan dunia suatu komunitas. Mendalami estetika tradisional 
tarian daerah, penelitian ini juga merujuk pada karya (Damais, 1959) yang menyoroti, "Gerakan-gerakan 
dalam tarian daerah memuat makna simbolis yang mengkomunikasikan aspek-aspek sosial, religius, 
dan mitologis dalam budaya suatu masyarakat." Maka dari itu, pemahaman mendalam tentang estetika 
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tradisional dalam tarian daerah tidak hanya memerlukan analisis gerakan fisik, tetapi juga interpretasi 
makna simbolis di balik setiap gerakan.  

Estetika tradisional ini menjadi cermin budaya yang hidup dan terus berkembang, memainkan 
peran krusial dalam menjaga keberlanjutan dan relevansi tarian daerah sebagai warisan budaya. Melalui 
pemahaman yang mendalam terhadap estetika tradisional ini, seni tarian daerah dapat tetap hidup dan 
relevan dalam menghadapi dinamika perubahan budaya dan sosial yang terus berkembang. 

 
a. Eksplorasi elemen estetika tradisional: gerakan, kostum, musik. 

Eksplorasi elemen estetika tradisional, khususnya gerakan, kostum, dan musik, dalam seni 
tarian daerah menandakan integralitas dan kompleksitas dari ekspresi seni tersebut. Kajian gerakan 
tarian daerah, (Rasmi, 2010) mengemukakan, "Setiap gerakan memuat makna mendalam yang melekat 
pada sejarah dan filosofi budaya suatu masyarakat." Gerakan tersebut bukan sekadar rangkaian langkah 
tetapi merupakan sebuah narasi yang menggambarkan kisah dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam 
konteks lokal. Begitu pula dengan kostum tarian daerah, karya (Sumarsam, 1995) menekankan, "Kostum 
bukan hanya sebagai pakaian, tetapi sebagai elemen yang membentuk identitas dan simbolisme budaya."  

Kostum yang dipakai oleh penari tidak hanya bersifat dekoratif, melainkan menjadi medium 
visual yang meresapi nilai-nilai estetika tradisional. Di samping itu, unsur musik dalam seni tarian daerah 
memegang peran sentral dalam menentukan suasana dan ritme keseluruhan pertunjukan. Perspektif 
(Suwardi, 2008) menyoroti, "Musik dalam tarian daerah tidak sekadar pendukung, tetapi merupakan 
pengungkap emosi dan cerminan kekayaan instrumen musik tradisional suatu daerah." Analisis 
mendalam terhadap elemen musik menjadi esensial untuk memahami bagaimana ritme dan melodi 
menciptakan nuansa tertentu yang mendukung dan memperkuat makna dari gerakan dan kostum tarian 
daerah. Keseluruhan, eksplorasi elemen estetika tradisional ini melibatkan pemahaman menyeluruh 
tentang bagaimana gerakan, kostum, dan musik saling berinteraksi untuk menciptakan sebuah karya seni 
yang autentik dan sarat makna. 

 
b. Contoh konkret dari seni tarian daerah yang mencerminkan nilai-nilai budaya tradisional. 

Sejumlah seni tarian daerah di Indonesia menciptakan contoh konkret yang mencerminkan 
nilai-nilai budaya tradisional dengan memadukan estetika yang kaya dan cerminan nilai-nilai lokal. Salah 
satunya adalah Tari Pendet dari Bali. Kajian Budaya Bali, (Hildred Geertz, 1976) menggambarkan, "Tari 
Pendet adalah bentuk tarian penyambutan dengan gerakan yang lembut dan anggun. Para penari 
membawa bunga dan air yang diarak dengan penuh kehormatan sebagai ungkapan suci terhadap tamu 
dan dewa." Gerakan dan aksesori dalam Tari Pendet memancarkan nilai-nilai seperti keramahan, rasa 
syukur, dan keharmonisan dalam hidup bersama. Contoh lainnya adalah Tari Saman dari Aceh. Penelitian 
(Pauzan, 2015), disebutkan bahwa "Tari Saman adalah tarian yang penuh semangat, diiringi oleh 
nyanyian syair yang menceritakan nilai-nilai keberanian, persatuan, dan keagamaan."  

Gerakan cepat dan padat dalam Tari Saman mencerminkan semangat gotong royong dan 
kekompakan dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, Tari Saman menjadi representasi nyata 
dari nilai-nilai kultural yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Aceh. Melalui kajian tentang seni tarian 
daerah seperti Tari Pendet dan Tari Saman, kita dapat merasakan dan memahami bagaimana nilai-nilai 
budaya tradisional tercermin dan diwariskan melalui medium seni yang khas. 

 
2. Etika Kontemporer dan Tarian Daerah 

Etika kontemporer memiliki dampak signifikan pada seni tarian daerah, menciptakan dinamika 
baru dalam penafsiran dan pertunjukan. Dalam era globalisasi ini, seni tarian daerah seringkali berada 
dalam interaksi yang kompleks dengan nilai-nilai etika kontemporer. (Appadurai,1996) menyatakan, 
"Seni dan budaya saat ini tidak dapat dipisahkan dari perubahan etika global dan pertukaran budaya 
yang luas." Konteks ini, seni tarian daerah dapat berperan sebagai bentuk ekspresi yang merespons dan 
merangsang perkembangan etika sosial dan individual di tengah-tengah masyarakat yang terus 
berubah.  

Penelitian terkait etika kontemporer dan seni tarian daerah dapat ditemukan dalam karya-karya 
seperti yang disusun oleh (Harris, 2012), yang menyelidiki "Bagaimana Seni Pertunjukan Menanggapi 
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Tantangan Etika Kontemporer." Harris menggali peran seni pertunjukan, termasuk tarian daerah, dalam 
menghadapi isu-isu etika seperti pluralisme budaya, identitas gender, dan hak asasi manusia. Dengan 
memahami etika kontemporer, seniman tarian daerah dapat memilih pendekatan kreatif yang sensitif 
terhadap dinamika sosial saat ini, membuka ruang untuk dialog dan pemahaman yang lebih dalam 
antara seni dan masyarakat. 

 
a. Pemahaman nilai-nilai etika kontemporer dalam seni pertunjukan. 

Pemahaman nilai etika kontemporer dalam seni pertunjukan menjadi landasan penting untuk 
merespon dinamika masyarakat modern. (Edward Said, 1993) mengungkapkan, "Seni pertunjukan 
adalah cara kita berbicara kepada dan mendengar satu sama lain dalam bentuk yang mungkin tidak 
terjadi dalam bentuk lain." Pernyataan ini merinci peran seni pertunjukan, termasuk seni tarian daerah, 
sebagai medium komunikasi yang dapat memahami dan mencermati nilai-nilai etika yang berlaku dalam 
masyarakat. memahami nilai etika kontemporer, seniman tarian dapat menciptakan karya yang relevan 
dan merangsang refleksi tentang perubahan-perubahan dalam struktur nilai masyarakat saat ini.  

Penelitian mendalam mengenai pemahaman nilai-nilai etika kontemporer dapat ditemukan 
dalam karya-karya seperti yang disusun oleh (Turner, 1996) dalam bukunya "The Anthropology of 
Performance." Turner mengeksplorasi konsep etika dalam seni pertunjukan, menyoroti bagaimana 
pertunjukan mencerminkan dan merespons norma dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. 
merujuk pada konsep-konsep tersebut, seniman tarian daerah dapat mengartikulasikan makna etika 
kontemporer melalui gerakan, kostum, dan narasi dalam pertunjukan mereka. Pemahaman ini 
memberikan dasar bagi seniman tarian untuk menjadi agen perubahan, membuka ruang diskusi dan 
refleksi tentang isu-isu etika yang relevan dalam masyarakat modern. 

 
b. Analisis pengaruh globalisasi dan teknologi terhadap etika seni tarian daerah. 

Analisis pengaruh globalisasi dan teknologi terhadap etika seni tarian daerah menggambarkan 
perubahan signifikan dalam konteks pertunjukan tradisional. (Arjun Appadurai, 1996) menunjukkan, 
"Globalisasi tidak hanya tentang penyebaran ide, tetapi juga tentang konflik dan sintesis." Konteks seni 
tarian daerah, globalisasi membawa perubahan dinamis dalam bentuk interaksi dan penerimaan 
antarbudaya. Pengaruh globalisasi dapat tercermin dalam penampilan seni tarian daerah yang semakin 
mengeksplorasi elemen-elemen baru dan menciptakan dialog kreatif antara tradisi lokal dan pengaruh 
global.  

Hal ini menciptakan tantangan baru bagi etika seni tarian daerah, di mana seniman perlu 
mempertimbangkan bagaimana menjaga keaslian budaya lokal sambil merespons dinamika global. 
Teknologi juga memainkan peran penting dalam merubah etika seni tarian daerah. Kemajuan teknologi, 
seniman tarian memiliki akses lebih besar terhadap media dan platform online yang memungkinkan 
mereka untuk menghadirkan karyanya kepada audiens yang lebih luas.  

Hal ini menciptakan peluang untuk menyebarkan dan melestarikan seni tarian daerah, tetapi 
juga menimbulkan pertanyaan etika terkait dengan adaptasi dan interpretasi seni tradisional dalam 
konteks digital. Analisis dampak globalisasi dan teknologi terhadap etika seni tarian daerah perlu 
mempertimbangkan dinamika ini dan mencari keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai tradisional 
dan adaptasi terhadap perkembangan global. 

 
3. Proses Reinterpretasi dalam Seni Tarian Daerah 

Proses reinterpretasi dalam seni tarian daerah menciptakan ruang kreatif di mana seniman 
dapat menggali dan menafsirkan ulang elemen-elemen tradisional. (Edward Said, 1978) menyatakan, 
"Reinterpretasi adalah bentuk keaktifan intelektual yang memungkinkan kita melihat sesuatu dengan 
cara yang berbeda, memberikan pandangan baru terhadap warisan budaya." Konteks seni tarian daerah, 
proses ini melibatkan pembaharuan gerakan, kostum, dan musik yang sejalan dengan nilai-nilai estetika 
tradisional sambil merespons tuntutan dan dinamika etika kontemporer.  

Melalui interpretasi kreatif ini, seniman tarian daerah dapat mengeksplorasi berbagai nuansa 
dan makna yang dapat memperkaya pemahaman terhadap warisan budaya yang diusung oleh seni 
tarian daerah. 
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Pemahaman mendalam tentang proses reinterpretasi dapat ditemukan dalam karya (Clifford Geertz, 
1973), yang mengemukakan, "Seni pertunjukan adalah penafsiran kembali simbol-simbol budaya dalam 
bentuk-bentuk yang menggerakkan dan menarik." Proses ini melibatkan refleksi mendalam terhadap 
makna tradisional dan kreativitas seniman untuk menyampaikan pesan baru melalui tarian daerah. 
Analisis terhadap strategi kreatif dan pendekatan seniman tarian daerah dapat memberikan wawasan 
tentang dinamika reinterpretasi dalam seni pertunjukan dan bagaimana seni tarian daerah dapat tetap 
relevan dalam perubahan zaman. 
 
a. Kreativitas seniman tarian daerah dalam merumuskan kembali estetika tradisional. 

Kreativitas seniman tarian daerah dalam merumuskan kembali estetika tradisional merupakan 
tonggak penting dalam menjaga keberlanjutan dan relevansi seni pertunjukan lokal. Menurut (Margaret 
Mead, 1975), "Kreativitas adalah kemampuan untuk melihat hal yang umum dalam cara yang tidak 
umum." Konteks seni tarian daerah, kreativitas menjadi kunci utama dalam menghadirkan interpretasi 
baru terhadap gerakan, kostum, dan musik tradisional. Seniman tarian daerah, melalui kreativitasnya, 
dapat menemukan cara-cara inovatif untuk menggabungkan elemen-elemen tradisional dengan unsur-
unsur modern, menciptakan karya yang memperkaya dan memperluas batas-batas konvensional seni 
tarian daerah.  

Bukti kreativitas seniman tarian daerah dapat ditemukan dalam karya-karya seperti yang 
dianalisis oleh (Foster, 1995) dalam bukunya "Choreographing History." Foster mengeksplorasi 
bagaimana seniman tarian daerah dapat mengambil inspirasi dari warisan budaya tradisional dan, 
melalui kreativitas mereka, merumuskan kembali estetika tersebut untuk menyampaikan pesan-pesan 
kontemporer. Dengan demikian, kreativitas menjadi kekuatan pendorong yang membawa seni tarian 
daerah dari peran tradisionalnya ke dalam sorotan global, menggugah minat dan apresiasi baru 
terhadap warisan budaya lokal. Analisis terhadap strategi kreatif seniman tarian daerah, seperti yang 
tercatat dalam karya Foster, memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kreativitas 
ini tidak hanya memperbarui seni tarian daerah, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan pada 
perbendaharaan seni pertunjukan global. 

 
b. Studi kasus tarian daerah yang telah mengalami reinterpretasi. 

Sebuah studi kasus tentang pertunjukan tarian daerah yang telah mengalami reinterpretasi 
dapat memberikan wawasan mendalam tentang proses kreatif seniman tarian dalam menghadapi 
tantangan dan peluang kontemporer. Sebagai contoh, pertunjukan Tari Legong dari Bali telah menjadi 
fokus perhatian dalam proses reinterpretasi. Dalam studi kritikalnya tentang seni pertunjukan Bali, 
(Picard, 2018) merinci bagaimana pertunjukan Tari Legong tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, 
tetapi juga mengalami reinterpretasi yang signifikan untuk mengakomodasi perkembangan estetika dan 
etika kontemporer.  

Melalui studi kasus ini, dapat diidentifikasi bagaimana gerakan, kostum, dan musik dalam Tari 
Legong telah mengalami transformasi kreatif agar tetap relevan di mata penonton modern, sambil 
mempertahankan akar budaya yang dalam. Studi kasus lain yang menarik adalah Tari Saman dari Aceh. 
Penelitian oleh (Mahmud, 2019), dia menggali bagaimana Tari Saman telah mereinterpretasi dirinya 
sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya dan identitas Aceh di tengah modernisasi dan pengaruh 
global. (Mahmud, 2019) menyajikan studi mendalam tentang perubahan gerakan, penambahan elemen 
modern, dan penyelarasan dengan nilai etika kontemporer yang tercermin dalam pertunjukan Tari 
Saman. Melalui penelitian ini, kita dapat memahami bahwa studi kasus Tari Saman bukan hanya 
menggambarkan kreativitas seniman tarian dalam menciptakan karya yang segar, tetapi juga sejauh 
mana reinterpretasi tersebut dapat menjadi instrumen keberlanjutan budaya di era yang terus berubah.  

Menganalisis studi kasus ini, kita dapat merenung tentang bagaimana seniman tarian daerah 
secara aktif terlibat dalam mempertahankan warisan budaya mereka sambil tetap merespons tuntutan 
dan dinamika masyarakat kontemporer. Studi kasus ini menunjukkan bahwa seni tarian daerah tidak 
hanya terjebak dalam masa lalu, tetapi juga menjadi medium yang hidup dan adaptif yang mampu 
merefleksikan perubahan zaman dan tetap bermakna bagi masyarakat modern. 
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4. Dampak Reinterpretasi Terhadap Keberlanjutan Budaya 
Dampak reinterpretasi terhadap keberlanjutan budaya dalam seni tarian daerah dapat dilihat 

sebagai fenomena yang secara bersamaan memelihara nilai-nilai tradisional dan menciptakan relevansi 
baru dalam era kontemporer. Konteks ini, pernyataan (Hobsbawm dan Ranger, 1983) bahwa 
"inventarisasi dan rekayasa tradisi merupakan bagian integral dari pembangunan suatu kebudayaan" 
menjadi relevan. Proses reinterpretasi seni tarian daerah tidak hanya menjadi bentuk pelestarian, tetapi 
juga merupakan strategi kreatif untuk mengadaptasi budaya tradisional agar tetap hidup dan relevan di 
tengah perubahan sosial dan globalisasi.  

Keberlanjutan budaya dalam seni tarian daerah tidak hanya terwujud dalam mempertahankan 
elemen-elemen tradisional, tetapi juga dalam kemampuan seniman tarian untuk menjawab perubahan 
dan mengaktualkan makna-makna budaya dalam konteks baru. Bukti konkret dari dampak positif 
reinterpretasi terhadap keberlanjutan budaya dapat ditemukan dalam studi (Mahmud, 2019) tentang 
Tari Saman di Aceh. Studi tersebut menunjukkan bahwa melalui reinterpretasi, seniman tarian berhasil 
merangsang minat dan apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal, memastikan bahwa tradisi tersebut 
terus diwariskan kepada generasi mendatang. Dengan kata lain, reinterpretasi seni tarian daerah tidak 
hanya menciptakan karya seni yang segar, tetapi juga menjembatani kesenjangan antara masa lalu dan 
masa kini, menjaga kontinuitas budaya sambil membuka jalan bagi inovasi dan adaptasi. Analisis 
dampak seperti ini menjadi penting dalam memahami bagaimana seni tarian daerah dapat berperan 
sebagai agen vital dalam melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya di tengah dinamika 
zaman. 

 
a. Analisis dampak proses reinterpretasi pada pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap warisan 

budaya. 
Analisis dampak proses reinterpretasi pada pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap 

warisan budaya menyoroti peran sentral seni tarian daerah dalam membentuk persepsi masyarakat 
terhadap tradisi lokal. Edward Shils (1981) mengemukakan, "Seni adalah sarana pokok melibatkan dan 
membawa ide-ide tentang nilai dan norma dalam kehidupan masyarakat." Dalam konteks seni tarian 
daerah, proses reinterpretasi memungkinkan masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam warisan 
budayanya.  

Menciptakan karya yang mencerminkan perubahan dan aspirasi kontemporer, seniman tarian 
dapat memicu diskusi dan refleksi di antara masyarakat, memperdalam pemahaman terhadap nilai 
tradisional, dan memberikan wawasan baru terhadap kekayaan budaya yang dimiliki. Studi kasus 
seperti Tari Saman di Aceh, sebagaimana dikaji oleh (Mahmud, 2019), mencerminkan dampak positif 
dari proses reinterpretasi pada tingkat pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya. 
Melalui reinterpretasi yang dilakukan oleh seniman tarian, masyarakat tidak hanya menerima karya seni 
yang relevan dengan dinamika zaman, tetapi juga terlibat dalam proses pelestarian budaya.  

Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana proses reinterpretasi seni 
tarian daerah dapat menjadi medium efektif dalam mendidik dan melibatkan masyarakat dalam 
mendukung keberlanjutan warisan budaya mereka. Analisis semacam ini menjadi relevan dalam 
merespons tantangan globalisasi yang dapat mempengaruhi pemahaman dan apresiasi masyarakat 
terhadap warisan budaya lokal. 

 
b. Tantangan dan peluang keberlanjutan budaya dalam era reinterpretasi seni tarian daerah. 

Tantangan dan peluang keberlanjutan budaya dalam era reinterpretasi seni tarian daerah 
menjadi medan yang kompleks, membutuhkan keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai tradisional 
dan inovasi kreatif. Tantangan utama terletak pada risiko hilangnya autentisitas dan substansi budaya 
dalam upaya untuk menyesuaikan seni tarian daerah dengan tuntutan dan selera kontemporer. Seperti 
yang dikemukakan oleh (Clifford, 1997), "Tantangan terbesar dalam pelestarian budaya adalah menjaga 
keseimbangan antara pembaharuan dan pelestarian tradisi." Proses reinterpretasi sering kali 
menghadapi ketegangan antara mengikuti tren modern dan menjaga integritas budaya, sehingga 
seniman tarian perlu mempertimbangkan dampak potensial pada warisan budaya yang diusung. 
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Di sisi lain, reinterpretasi seni tarian daerah juga membawa peluang keberlanjutan budaya yang 
signifikan. Menciptakan karya yang relevan dan menarik, seniman tarian dapat membuka pintu bagi 
penetrasi yang lebih luas ke dalam masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda yang mungkin 
kurang terpapar terhadap seni tradisional.  

Peluang ini terletak pada kemampuan seniman untuk mengartikulasikan nilai-nilai budaya 
secara kontekstual sehingga mampu menjangkau dan mempertahankan minat masyarakat terhadap 
seni tarian daerah. Studi (Mahmud, 2019) mengenai Tari Saman di Aceh menunjukkan bahwa melalui 
reinterpretasi, seniman tarian dapat menghasilkan karya yang bukan hanya mendukung keberlanjutan 
budaya tetapi juga memperkuat identitas lokal dalam wajah tantangan globalisasi. 

 
KESIMPULAN 

Kesimpulan dari analisis Reinterpretasi Estetika Tradisional dalam Bingkai Etika Kontemporer 
melalui Tarian Daerah menunjukkan kompleksitas dinamika seni pertunjukan dalam menjaga 
keberlanjutan dan relevansi budaya. Eksplorasi elemen estetika tradisional seperti gerakan, kostum, dan 
musik menjadi kunci dalam meresapi nilai-nilai budaya yang melekat pada seni tarian daerah. Contoh 
konkret seperti Tari Pendet dari Bali dan Tari Saman dari Aceh mencerminkan kesinambungan warisan 
budaya tradisional melalui penafsiran kreatif seniman tarian. Pemahaman nilai-nilai etika kontemporer 
menjadi landasan bagi seniman tarian dalam menghadirkan karya yang tidak hanya estetis tetapi juga 
responsif terhadap isu-isu global dan lokal.  

Pengaruh globalisasi dan teknologi membawa tantangan etika seni tarian daerah, tetapi 
sekaligus membuka peluang untuk melestarikan dan menyebarkan seni tradisional melalui platform 
digital. Proses reinterpretasi, diilustrasikan melalui kreativitas seniman dan studi kasus pertunjukan 
yang telah mengalami transformasi, menunjukkan bahwa seni tarian daerah dapat tetap relevan dan 
berperan dalam mendidik serta membangun identitas budaya.  

Dampak dari reinterpretasi seni tarian daerah tidak hanya terbatas pada pemahaman dan 
apresiasi seni itu sendiri, tetapi juga membentuk pemahaman masyarakat terhadap warisan budaya 
secara lebih luas. Analisis terhadap dampak proses reinterpretasi menunjukkan bahwa seni tarian 
daerah tidak hanya menjadi pelestari tradisi tetapi juga menjadi alat untuk membuka diskusi dan 
meningkatkan pemahaman tentang kekayaan budaya yang dimiliki.  

Tantangan keberlanjutan budaya dalam era reinterpretasi menyoroti kebutuhan akan 
keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai tradisional dan inovasi kreatif. Sementara itu, peluang 
keberlanjutan budaya muncul melalui kemampuan seniman tarian untuk menarik minat masyarakat, 
khususnya generasi muda, melalui karya yang tidak hanya mencerminkan identitas lokal tetapi juga 
responsif terhadap perkembangan zaman. Sehingga, melalui proses reinterpretasi seni tarian daerah, 
budaya dapat tetap hidup, beradaptasi, dan tumbuh sejalan dengan perubahan zaman. 
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