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ABSTRAK 

Destriana, Meika. (2020). Upaya Pelestarian Kesenian Kuda Lumping di 

Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara. Skripsi. Jurusan 

Seni Drama, Tari dan Musik, Pendidikan Seni Tari, Fakultas Bahasa dan Seni, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Hartono, S. Pd., M. Pd.  

Kata kunci : pelestarian, paguyuban, kuda lumping. 

 Kesenian Kuda Lumping merupakan sebuah aset yang berharga bagi 

bangsa Indonesia, karena didalamnya terdapat nilai-nilai yang penting dan 

bermanfaat bagi kehidupan individu maupun bermasyarakat, sehingga 

keberadaannya perlu dilestarikan. Tujuan penelitian untuk menganalisis proses 

pelestarian kesenian Kuda Lumping Sri Lestari di Kabupaten Banjarnegara, 

dengan sub-sub permasalahan untuk menganalisis kegiatan pelatihan, bentuk 

pengembangan pada gerak, iringan, dan kostum serta pertunjukan kesenian Kuda 

Lumping di Paguyuban Sri Lestari. Metode penelitian yang digunakan yaitu 

kualitatif, dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan 

data menggunakan observasi, wawanacara dan dokumentasi. Teknik keabsahan 

data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Analisis data 

dilakukan bersamaan dengan siklus reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian menjelaskan proses pelestarian Kesenian Kuda Lumping 

Sri Lestari di Kabupaten Banjarnegara melalui kegiatan pelatihan, pengembangan 

gerak, iringan, dan kostum, serta pertunjukan. Kegiatan pelatihan dilakukan 

secara rutin pada hari Rabu dan Sabtu yang diikuti oleh 26 penari dan 11 pemusik. 

Pelatihan dilakukan secara otodidak dengan menggunakan metode imitasi atau 

meniru. Hasil kegiatan pelatihan di Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari 

meningkatkan keterampilan, mengolah bakat, dan menambah pemahaman pada 

gerak serta kepekaan pada iringan bagi para anggota. 

Pengembangan gerak, iringan dan kostum yang dilakukan oleh Paguyuban 

Kuda Lumping Sri Lestari menghasilkan pembaharuan yang menyesuaikan 

perkembangan zaman sehingga setiap penampilan terlihat variatif, kreatif dan 

menarik. Tujuan dilakukannya pengembangan agar pertunjukan kesenian Kuda 

Lumping Sri Lestari tidak terkesan monoton serta ketinggalan zaman. Pertunjukan 

Kesenian Kuda Lumping Sri Lestari ialah wujud dari hasil kegiatan latihan dan 

pengembangan. Pertunjukan Kuda Lumping Sri Lestari dijadikan sebagai tarian 

hiburan yang ditampilkan untuk memeriahkan atau memperingati hari-hari besar 

serta acara penting seperti hajatan.  

Simpulan dari hasil pelestarian Kesenian Kuda Lumping Sri Lestari 

dilakukan melalui tiga tahap yakni kegiatan pelatihan, pengembangan gerak, 

iringan, dan kostum serta pertunjukan yang terarah, terstruktur, dan terus-

menurus. Saran dari hasil pelestarian kesenian Kuda Lumping Sri Lestari bagi 

paguyuban supaya tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai upaya dalam 

melestarikan kesenian serta meningkatkan fasilitas yang dapat mendukung 

kegiatan pelestarian yang dilakukan di Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari.  



ix 
 

DAFTAR ISI 

Halaman 

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

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................................................... ii 

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

PERNYATAAN ................................................................................................ iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..................................................................... v 

PRAKATA ........................................................................................................ vi 

ABSTRAK ....................................................................................................... viii 

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

DAFTAR TABEL ............................................................................................ xii 

DAFTAR BAGAN .......................................................................................... xiii 

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xiv 

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xv 

BAB. 

I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang ....................................................................................................1 

1.2. Rumusan Masalah ...............................................................................................6 

1.3. Tujuan Penelitian ................................................................................................7 

1.4. Manfaat Penelitian ..............................................................................................7 

1.4.1. Manfaat Teoritis ....................................................................................................7 

1.4.2. Manfaat Praktis ....................................................................................................8 

1.5. Sistematika Skripsi ..............................................................................................9 

II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS 

2.1. Kajian Pustaka .................................................................................................. 11 



x 
 

2.2. Kajian Teori ...................................................................................................... 27 

2.2.1. Kesenian ............................................................................................................. 27 

2.2.2. Pelestarian .......................................................................................................... 28 

2.2.3. Pelatihan............................................................................................................. 29 

2.2.4. Pengembangan .................................................................................................... 30 

2.2.5. Pertunjukan ........................................................................................................ 30 

2.3. Kerangka Teoritis ............................................................................................. 31 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Metode Penelitian .............................................................................................. 33 

3.2. Pendekatan Penelitian ....................................................................................... 33 

3.3. Jenis Data Dan Sumber Data ............................................................................ 35 

3.3.1. Jenis Data ........................................................................................................... 35 

3.3.2. Sumber Data ....................................................................................................... 36 

3.4. Teknik Pengumpulan Data ............................................................................... 37 

3.4.1. Observasi ............................................................................................................ 37 

3.4.2. Wawancara ......................................................................................................... 39 

3.4.3. Dokumentasi ....................................................................................................... 41 

3.5. Teknik Keabsahan Data .................................................................................... 42 

3.6. Teknik Analisis Data ......................................................................................... 43 

3.6.1. Reduksi Data ....................................................................................................... 44 

3.6.2. Penyajian Data ................................................................................................... 45 

3.6.3. Penarikan Kesimpulan ........................................................................................ 46 

IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ................................................................ 47 

4.1.1. Letak Geografis ................................................................................................... 47 

4.1.2. Kondisi Demografis Desa Kesenet ....................................................................... 51 



xi 
 

4.2. Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari ............................................................ 55 

4.2.1. Struktur Organisasi. ............................................................................................ 59 

4.2.2. Administasi Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari .............................................. 61 

4.2.3. Program Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari .................................................. 61 

4.2.4. Sarana dan Prasarana Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari ............................. 62 

4.3. Pelestarian Kesenian Kuda Lumping di Paguyuban Kuda Lumping Sri 

Lestari ................................................................................................................ 63 

4.3.1. Kegiatan Pelatihan di Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari .............................. 66 

4.3.2. Pengembangan Pada Gerak, Iringan serta Kostum/Tata Busana Kesenian Kuda 

Lumping di Paguyuban Sri Lestari ...................................................................... 74 

4.3.3. Pertunjukan Kesenian Kuda Lumping di Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari .. 89 

PENUTUP ........................................................................................................ 98 

5.1. Simpulan ............................................................................................................ 98 

5.2. Saran ................................................................................................................ 101 

DAFTAR PUSTAKA RUJUKAN ................................................................. 103 

LAMPIRAN ................................................................................................... 110 

 

  



xii 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel  Halaman  

Tabel 3.1. Kegiatan Observasi Penelitian...................................................... 38 

Tabel 3.2.  Wawancara Penelitian.................................................................. 40 

Tabel 4.1. Data Penduduk berdasarkan Usia di Desa Kesenet...................... 50 

Tabel 4.2. Data Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa 

Kesenet......................................................................................... 

 

52 

Tabel 4.3. Data Mata Pencaharian Penduduk di Desa Kesenet..................... 53 

Tabel 4.4. Data Anggota Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari.................. 59 

Tabel 4.5. Seperangkat Gamelan Prasarana Paguyuban Kuda Lumping Sri 

Lestari........................................................................................... 

 

62 

Tabel 4.6. Ragam gerak tari Kuda Lumping Sri Lestari.............................. 76 

  



xiii 
 

DAFTAR BAGAN 

Bagan  Halaman 

3.2. Model analis data interaktif (diadaptasi dari Miles and Huberman, 

dalam Rohidi, 2011, h.240).................................................................. 

 

44 

4.1.  Struktur Organisasi Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari................. 58 

  



xiv 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar Halaman  

Gambar  4.1. Peta Kabupaten Banjarnegara.......................................... 47 

Foto  4.1.  Peta Desa Kesenet............................................................ 49 

Foto  4.2.  Tempat latihan dan penyimpanan properti Paguyuban 

Kuda Lumping Sri Lestari................................................ 

 

56 

Gambar  4.2.  Kegiatan pelatihan penari Kuda Lumping di Paguyuban 

Kuda Lumping  Sri Lestari............................................... 

 

70 

Gambar  4.3. Kostum awal penari Kuda Lumping Sri 

Lestari............................................................................... 

 

86 

Gambar  4.4.  Kostum pengembangan penari Kuda Lumping Sri 

Lestari............................................................................... 

 

87 

Gambar 4.5. Kostum tampak belakang Penari Laki-Laki Paguyuban 

Kuda Lumping Sri Lestari................................................ 

 

88 

Gambar  4.6.  Penampilan Tari Gunungan oleh Paguyuban Kuda 

Lumping Sri Lestari......................................................... 

 

90 

Gambar  4.7.  Kegiatan Berdoa Pra Pertunjukan.................................... 91 

Gambar  4.8. Pertunjukan Kesenian Kuda Lumping oleh Paguyuban 

Kuda Lumping Sri Lestari................................................ 

 

93 

Gambar 4.9.  Pertunjukan Kesenian Kuda Lumping oleh Paguyuban 

Kuda Lumping Sri Lestari................................................ 

 

94 

Gambar  4.10. Piala penghargaan Paguyuban Kuda Lumping Sri 

Lestari............................................................................... 

 

97 

  



xv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran  Halaman  

Lampiran 1 Surat Keterangan Dosen Pembimbing......................................... 110 

Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian di Paguyuban.................................. 111 

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian di Desa Kesenet.......................................... 112 

Lampiran 4 Instrumen Penelitian.................................................................... 113 

Lampiran 5 Biodata Narasumber.................................................................... 125 

Lampiran 6 Biodata Peneliti........................................................................... 129 

Lampiran 7 Dokumentasi................................................................................ 130 

Lampiran 8 Bukti Keanggotaan Persatuan Kelompok Kuda Kepang  

Bambu Aji................................................................................... 

 

134 

Lampiran 9 Dokumentasi Penghargaan yang telah diraih oleh  

Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari...................................... 

 

135 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten di Jawa 

Tengah yang termasuk kedalam wilayah Karisidenan Banyumas. Berbagai macam 

seni budaya, dan adat istiadat yang berada di Kabupaten Banjarnegara memiliki 

kesamaan dengan wilayah karisidenan Banyumasan. Hal ini dapat dilihat mulai 

dari bahasa sehari-hari, adat istiadat atau ritual bahkan keseniannya, seperti 

Lengger/tayub, musik calung, pertunjukan wayang, hingga Kesenian Kuda 

Lumping. Beberapa kesenian di Kabupaten Banjarnegara yang keberadaannya 

masih dilestarikan hingga kini antara lain Kesenian Kuda Lumping.  

Kesenian Kuda Lumping merupakan salah satu kesenian tradisional 

kerakyatan hasil warisan budaya dari nenek moyang yang identik dengan penari 

laki-laki, dan properti kuda yang terbuat dari anyaman bambu. Kesenian Kuda 

Lumping biasanya disertai dengan kesurupan atau trance, bahkan seringkali 

melakukan atraksi debus. Kesenian Kuda Lumping di Kabupaten Banjarnegara 

selalu diminati oleh para masyarakat, beberapa Kelompok Kesenian Kuda 

Lumping sering melakukan pertunjukan rutin yang difungsikan sebagai hiburan. 

Masyarakat wilayah Karisidenan Banyumas mengenal kesenian Kuda Lumping 

dengan sebutan kesenian Ebeg, sedangkan di Kabupaten Banjarnegara 

mengenalnya dengan sebutan Embeg.  

Beberapa paguyuban kesenian Kuda Lumping atau Embeg di Kabupaten 

Banjarnegara antara lain Embeg Wahyu Turonggo Jati (Lemah Jaya, Kecamatan 
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Wanadadi), Embeg Khusuma Bhakti (Semampir, Kecamatan Banjarnegara), 

Embeg Turonggo Lintang Kencono (Kendaga, Kecamatan Banjarmangu), Embeg 

Krido Sukmo Budoyo (Lapang Pojen, Kecamatan Pagedongan), Embeg Laskar 

Dipayuda (Karanggondang, Kecamatan Karangkobar), Krida Budaya (Kalisat 

Kidul, Kecamatan Kalibening), serta Embeg Sri Lestari (Kesenet, Kecamatan 

Banjarmangu). Terhitung hingga saat ini terdapat ± 300 Kelompok Kesenian 

Kuda Lumping di Kabupaten Banjarnegara yang tergabung dalam satu komunitas 

yaitu Komunitas Kuda Kepang Bambu Aji, bahkan  Komunitas Kuda Kepang 

Bambu Aji aktif mengadakan berbagai event seperti festival serta perlombaan, dan 

mendapat antusias yang tinggi dari para masyarakat.  

Paguyuban atau Kelompok Kesenian Kuda Lumping dapat menjadi 

wadah bagi masyarakat serta pegiat seni untuk mengembangkan minat dan bakat 

serta melestarikan Kesenian Kuda Lumping. Melihat situasi perkembangan zaman 

yang terjadi saat ini, sangat memungkinkan adanya pergeseran budaya. 

Kebudayaan lokal dianggap sebagai sesuatu yang kuno dan tidak sesuai dengan 

perkembangan zaman. Hal ini didukung dengan kemudahan dalam mengakses 

internet yang menyebabkan kebudayaan-kebudayaan barat dapat dengan mudah 

dikenal hingga kemudian menarik perhatian para generasi muda untuk 

mempelajarinya. Kesenian tradisional dijadikan sebagai wahana dalam 

mempertahankan identitas budaya (Gustianingrum & Affandi, 2016, h. 28). Hal 

ini dikarenakan kebudayaan lokal memiliki nilai-nilai yang penting dan 

bermanfaat bagi kehidupan individu maupun bermasyarakat. Oleh karena itu, 
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perlu dilakukan pelestarian untuk menjaga keberadaannya sekaligus dapat 

meminimalisir pudarnya jati diri generasi muda sebagai penerus bangsa.  

Kegiatan pelestarian erat kaitannya dengan menjaga agar kesenian dapat 

terus eksis, hal ini dapat dimulai dengan melakukan pelatihan kepada masyarakat 

dan generasi muda. Kegiatan pelatihan dapat dijadikan sebagai langkah 

memperkenalkan kesenian serta kebiasaan yang terdapat didalamnya. Kegiatan 

latihan dapat memberikan pengalaman, dan merangsang potensi berkesenian pada 

generasi muda agar dapat berkembang secara maksimal, sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan pengalaman estetis mereka. Kegiatan pelatihan rutin juga 

bertujuan untuk mempersiapkan pertunjukan yang maksimal dengan 

menampilkan keserasian antara gerak dan iringan sehingga pertunjukan dapat 

memukau dan memberikan kepuasan kepada para penonton. 

Seiring berkembangnya zaman, kesenian akan selalu mengalami 

pembaharuan menyesuaikan lingkungan dan masyarakat dimana kesenian itu 

hidup. Oleh karena itu menjaga lestarian sebuah kesenian maka tidak akan lepas 

dengan kegiatan pengembangan. Pengembangan menjadi sebuah cara 

meningkatkan kualitas kesenian sehingga menjadi semakin baik dan dapat 

dinikmati oleh masyarakat luas (Najah & Malarsih, 2019, h.19). 

Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari merupakan salah satu kelompok 

kesenian Kuda Lumping yang sudah berdiri sejak tahun 1990-an dan masih 

bertahan hingga saat ini. Walaupun sempat mengalami vakum, keberadaan 

Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari masih dikenal oleh masyarakat karena 

masih aktif melakukan kegiatan berkesenian sebagai upaya dalam melestarikan 
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Kesenian Kuda Lumping. Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari berusaha 

melakukan regenerasi, bahkan ketua Paguyuban saat ini yakni Bapak Waryono 

(60 tahun) beliau merupakan generasi kedua. Paguyuban Kuda Lumping Sri 

Lestari mengikutsertakan generasi muda pada kegiatan-kegiatan berkesenian sejak 

Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari mencoba untuk menghidupkan kembali 

pada tahun 2000.  

Kesenian Kuda Lumping Sri Lestari dikenal masyarakat sebagai sebuah 

tradisi dan ciri khas dari Desa Kesenet. Oleh karenanya Paguyuban Kuda 

Lumping Sri Lestari aktif melakukan pertunjukan rutin sebagai kegiatan hiburan 

dan tontonan untuk masyarakat. Keunikan yang dimiliki dari Paguyuban Kuda 

Lumping Sri Lestari salah satunya dengan menarik perhatian para masyarakat 

melalui pengemasan permainan gerak dan iringannya yang mengadopsi dari 

pertunjukan wayang. Hal ini juga dibuktikan atas beberapa penghargaan yang 

telah diraih oleh Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari, diantaranya yaitu juara 3 

pada kategori garapan dalam Festival Kuda Kepang tingkat Kabupaten 

Banjarnegara tahun 2018. Selain itu, Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari 

dikenal dengan pertunjukan adegan-adegan debus yang berbeda dari paguyuban 

lainnya, karena kebanyakan Paguyuban Kuda Lumping di Kabupaten 

Banjarnegara hanya sebatas melakukan adegan kesurupan atau trance.  

Alasan peneliti melakukan penelitian pada Paguyuban Kuda Lumping Sri 

Lestari karena Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari berusaha melestarikan 

Kesenian Kuda Lumping dengan mengajak generasi muda untuk berpartisipasi 

dan ikut serta melalui kegiatan pelatihan secara rutin, melakukan pengembangan 
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pada gerak, iringan, dan kostum, sehingga pertunjukan Kesenian Kuda Lumping 

selalu menampilkan hal-hal yang baru dan variatif. Paguyuban Kuda Lumping Sri 

Lestari juga aktif berpartisipasi dalam mengikuti perlombaaan dan festival 

Kesenian Kuda Lumping ditingkat kabupaten. Selain itu, Paguyuban Kuda 

Lumping aktif melakukan pertunjukan rutin setiap bulan di Desa Kesenet sebagai 

upaya melestarikan dan memberikan hiburan atau tontonan kepada masyarakat. 

Pertunjukan rutin dilakukan dengan melibatkan seluruh anggota, tujuannya agar 

penampilan lebih meriah dan menarik perhatian masyarakat. Paguyuban Kuda 

Lumping Sri Lestari juga menjadi pelopor berdirinya kelompok Kesenian Kuda 

Lumping di Kecamatan Banjarmangu, hal ini dikarenakan pengemasan gerak dan 

iringannya yang berbeda dengan pertunjukan Kuda Lumping pada umumnya 

yakni dengan mengadopsi pertunjukan wayang.   

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelestarian terhadap 

kesenian tradisional yaitu dilakukan oleh Endarini & Malarsih (2017), bahwa 

pelestarian terhadap kesenian Babalu dilakukan dengan pelatihan tari, 

pementasan-pementasan dan pengembangan gerak, iringan dan kostum/tata 

busana di Sanggar Putra Budaya. Beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan 

pelatihan menjelaskan bahwa pada hakekatnya pelestarian dilakukan melalui 

penyebaran serta pembelajaran tari kepada generasi muda baik melalui keluarga 

maupun masyarakat (Rachmawati & Hartono (2019); Fitriani, dkk (2018); Ivanka, 

dkk (2018); Nurjaman, dkk (2017); Rochmah (2019)).  

Beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan pengembangan kesenian 

tradisional dilakukan oleh Primasari (2018), dan Ariastuti & Risnawati (2018) 
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bahwa pada hakekatnya pelestarian dilakukan melalui pengembangan berupa 

menghidupkan kembali/revitalisasi dan mengembangkan kreativitas pada bentuk 

pertunjukan serta elemen pendukung lainnya sebagai usaha dalam 

mempertahankan tari tradisional. Beberapa hasil penelitian berkaitan dengan 

pertunjukan kesenian tradisional yang dilakukan oleh Sakanthi & Lestari (2019), 

D.E. (2017), Karmini & Paramartha (2019), dan Hermanto & Rosadi (2019), pada 

hakikatnya pelestarian dilakukan melalui pementasan budaya baik sebagai 

hiburan, upacara adat maupun pariwisata agar dapat menarik perhatian 

masyarakat serta menyebarkan kesenian tradisional kepada generasi muda. 

Berdasarkan uraian yang telah peneliti uraikan, peneliti tertarik 

melakukan penelitian “Pelestarian Kesenian Kuda Lumping di Paguyuban Kuda 

Lumping Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara” lebih khusus pada kegiatan 

pelatihan, pengembangan gerak iringan dan kostum serta pertunjukan Kesenian 

Kuda Lumping. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah utama penelitian ini adalah bagaimana proses 

pelestarian Kesenian Kuda Lumping di Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari 

Kabupaten Banjarnegara. Sub-sub masalahnya adalah:  

1. Bagaimana kegiatan pelatihan di Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari? 

2. Bagaimana pengembangan pada gerak, iringan, dan kostum kesenian Kuda 

Lumping di Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari?  

3. Bagaimana pertunjukan kesenian Kuda Lumping di Paguyuban Kuda 

Lumping Sri Lestari? 
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1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan utama penelitian ini untuk 

menganalisis Proses Pelestarian Kesenian Kuda Lumping di Paguyuban Kuda 

Lumping Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara. Sub-sub masalahnya, adalah : 

1. Menganalisis kegiatan pelatihan di Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari 

2. Menganalisis bentuk pengembangan pada gerak, iringan dan kostum di 

Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari 

3. Menganalisis pertunjukan sebagai hasil dari kegiatan latihan dan 

pengembangan pada gerak, iringan dan kostum di Paguyuban Kuda Lumping 

Sri Lestari sebagai bentuk pelestarian.  

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis ditemukannya konsep pelestarian (dilakukan melalui 

perlindungan, pengembangan dan pemanfataan), pelatihan (kegiatan yang 

membantu meningkatkan keterampilan serta pemahaman mengenai Kesenian 

Kuda Lumping), pengembangan gerak, iringan, dan kostum (proses pengolahan 

atau perubahan pada gerak, iringan, dan kostum yang menghasilkan peningkatan 

mutu yang dipengaruhi oleh kondisi sosial serta lingkungan sekitar) serta 

pertunjukan (penampilan oleh pelaku seni yang menampilan perpaduan antara 

lakon/pemain, busana, iringan, tempat pentas dan penonton yang dapat 

memberikan kesan, kepuasan serta pengalaman baru bagi para penikmatnya atau 

penonton). 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian mengenai proses pelestarian di Paguyuban Kuda Lumping Sri 

Lestari bagi masyarakat untuk memberikan informasi serta memberikan 

pemahaman untuk menjaga kesenian tradional Kuda Lumping tidak hilang.  

2. Hasil penelitian mengenai kegiatan pelatihan di Paguyuban Kuda Lumping Sri 

Lestari bagi pegiat seni dan generasi muda untuk menyeimbangkan kecerdasan 

otak kanan dan otak kiri, membentuk karakter bangsa serta menjaga jati diri 

bangsa. 

3. Hasil penelitian mengenai pengembangan pada gerak, iringan, dan kostum 

Kesenian Kuda Lumping di Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari bagi 

Paguyuban Sri Lestari serta para pegiat seni dijadikan sebagai evaluasi dan 

motivasi agar melakukan pengembangan serta pembaharuan terhadap kesenian 

tradisional sehingga kesenian tradisional dapat tetap diterima oleh masyarakat dan 

generasi muda. 

4. Hasil penelitian mengenai pertunjukan Kesenian Kuda Lumping sebagai hasil 

dari kegiatan latihan dan pengembangan di Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari 

memberikan informasi bagi peneliti, masyarakat umum dan generasi muda 

sebagai pewaris dan penerus kebudayaan lokal, supaya dapat termotivasi untuk 

mengenal, mempelajari, hingga melakukan penyebaran tarian tradisional sehingga 

tetap terjaga kelestariannya. 
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1.5. Sistematika Skripsi 

Untuk mengetahui garis besar dari penelitian ini, maka peneliti akan 

menguraikan secara singkat sebagai berikut. 

1. Bagian Awal 

Bagian awal berisi mengenai halaman judul, pengesahan, persetujuan 

bimbingan, pernyataan keaslian skripsi, motto dan persembahan, prakata, abstrak, 

daftar isi, daftar tabel, daftar bagan, daftar gambar dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi 

Bagian isi terbagi menjadi 5 bab, yaitu: 

BAB I : Pendahuluan. Berisi mengenai alasan pemilihan judul atau latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

skripsi. 

BAB II : Kajian Pustaka dan Kerangka Teoritis. Berisi mengenai tinjauan hasil-

hasil penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai landasan empiris, landasan 

teoritis yang membantu dan peneliti gunakan sebagai acuan dalam melakukan 

penelitian serta kerangka teoritis penelitian. 

BAB III : Metodologi Penelitian. Berisi mengenai metode penelitian, pendekatan 

penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data serta teknik keabsahan data. 

BAB IV : Temuan dan Pembahasan. Mencakup gambaran umum lokasi 

penelitian, Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari, proses pelestarian kesenian 

kuda lumping, kegiatan pelatihan Kesenian Kuda Lumping di Paguyuban Sri 

Lestari, pengembangan pada gerak, iringan dan kostum pada kesenian Kuda 
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Lumping di Paguyuban Sri Lestari, serta pertunjukan Kesenian Kuda Lumping di 

Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari. 

BAB V : Penutup. Berisi mengenai simpulan dan saran dari hasil penelitian. 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir terdapat daftar pustaka rujukan yang berkaitan dengan 

penelitian dan lampiran yang memuat kegiatan-kegiatan penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS 

2.1. Kajian Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan uraian sistematis dari hasil-hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian 

yang peneliti lakukan sehingga dapat dijadikan sebagai referensi. Penelitian 

didukung dengan menggunakan sumber-sumber yang dapat dipergunakan sebagai 

bahan acuan dalam melaksanakan penelitian. Penelitian mengenai Kesenian Kuda 

Lumping di Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara 

memfokuskan pada upaya pelestarian kesenian Kuda Lumping yang dilakukan 

melalui perlindungan, pengembangan serta pemanfataan. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Endarini & Malarsih (2017), 

hasil penelitiannya menjelaskan bahwa upaya pelestarian terhadap kesenian 

Babalu dilakukan melalui tiga tahap, yaitu perlindungan, pemanfaatan dan 

pengembangan, yang diwujudkan melalui kegiatan pelatihan pementasan atau 

pertunjukan, serta melakukan pembaharuan atau inovasi pada gerak, iringan dan 

tata busana. Kontribusi bagi penelitian yang peneliti lakukan untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan peneliti dalam mengkaji upaya pelestarian bagi 

kesenian tradisional. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Setiawan, dkk (2018), hasil 

penelitiannya menjelaskan bahwa upaya pelestarian oleh Sanggar Satria Laras 

dilakukan dengan memproduksi wayang, pengembangan wayang dan 

pementasannya, pemanfaatan Sanggar Satria Laras, dan perlindungan wayang 
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oleh pementasnya. Kontribusinya pada penelitian yang peneliti lakukan untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan mengenai upaya-upaya pelestarian serta 

fakor yang mempengaruhinya sebagai acuan menganalisis pelestarian kesenian 

Kuda Lumping di Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara. 

Penelitian yang dilakukan Najah & Malarsih (2019), hasil penelitiannya 

menjelaskan bahwa upaya terhadap kesenian Tari Pesta Baratan melalui tiga cara, 

yaitu perlindungan, pengembangan serta pemanfataan. Kontribusi bagi penelitian 

ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam melakukan pelestarian 

kesenian Kuda Lumping di Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari Kabupaten 

Banjarnegara. 

Penelitian yang dilakukan oleh Resi, dkk (2019), hasil penelitiannya 

menjelaskan bahwa upaya pelestarian dapat dilakukan melalui kegiatan 

pembelajaran disanggar seni, yang bertujuan untuk dapat melatih hingga menjadi 

penari profesional dan berkarakter serta bertanggung jawab dalam menjaga, 

melestarikan dan mengembangkan peradaban budaya. Kontribusi bagi penelitian 

yang peneliti lakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

kegiatan pendidikan atau pembelajaran seni di lembaga-lembaga pendidikan baik 

formal maupun non-formal, serta menjadi acuan dalam menganalisis kegiatan 

pelatihan di Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sahadi (2019), hasil penelitiannya 

menjelaskan  bahwa upaya pelestarian terhadap kebudayaan daerah dapat 

dilakukan melalui kegiatan mempelajari budaya (kegiatan ekstrakurikuler di 

sekolah dan mendirikan sanggar sebagai tempat berlatih). Kontribusi bagi 



13 
 

 

penelitian yang peneliti lakukan untuk memberikan wawasan, pengetahuan dan 

sebagai acuan dalam menganalisis pelestarian kesenian Kuda Lumping di 

Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nahak (2019), hasil penelitiannya 

menjelaskan upaya pelestarian pada budaya Indonesia di era globalisasi, dengan 

tujuan menumbuhkan kesadaran mengenai budaya sebagai jati diri, ikut 

melestarikan budaya dengan berpartisipasi dalam pelestarian dan pelaksanaan, 

mensosialisasi kepada masyarakat lain. Kontribusi bagi penelitian yang peneliti 

lakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pelestarian 

budaya lokal agar tidak hilang akibat pengaruh perkembangan zaman, serta 

dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis pelestarian kesenian Kuda Lumping 

di Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara. 

Penelitian selanjutnya, dilakukan oleh Fitriani, dkk (2018), hasil 

penelitiannya menjelaskan bahwa upaya pelestarian terhadap kesenian tradisi 

dapat dilakukan melalui pewarisan. Kegiatan pewarisan dilakukan melalui proses 

pembelajaran. Kontribusi bagi penelitian yang peneliti lakukan untuk menambah 

wawasan, pengetahuan, serta perbandingan dalam melakukan kegiatan 

latihan/pembelajaran di Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari Kabupaten 

Banjarnegara melalui pembelajaran. 

Penelitian yang dilakukan oleh Prihadi, dkk (2018), hasil penelitiannya 

menjelaskan upaya pelestarian terhadap kesenian tradisional dapat dilakukan 

dengan mendirikan AFC (Art For Childern) sebagai wadah bagi anak-anak dalam 

belajar seni. Kontribusi bagi penelitian yang peneliti lakukan untuk dijadikan 



14 
 

 

sebagai wawasan, pengetahuan, dan perbandingkan dalam membahas pelestarian 

kesenian Kuda Lumping di Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari Kabupaten 

Banjanegara. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wulansari (2017), hasil penelitiannya 

menjelaskan upaya pelestarian dengan melakukan pengembangan kurikulum di 

sekolah formal. Kontribusi bagi penelitian yang peneliti lakukan untuk menambah 

wawasan serta perbandingan dalam melakukan pelestarian kesenian Kuda 

Lumping di Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ivanka, dkk (2018), hasil penelitiannya 

menjelaskan upaya pelestarian untuk mempertahankan Tari Sikatuntuang di 

Sanggar Tari Mandugo Ombak melalui metode pengajaran modern yaitu melalui 

pelatihan dan penyebaraan. Kontribusi dengan penelitian yang peneliti lakukan 

untuk dijadikan sebagai wawasan serta acuan dalam menganalisis kegiatan 

pelatihan/pembelajaran di Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari Kabupaten 

Banjarnegara. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sholihah & Listyaningsih (2016), hasil 

penelitiannya menjelaskan pelestarian tari Boran di Sanggar Tari Melati melalui 

kegiatan penghafalan tarian, menjaga eksistensi, memberikan pelatihan, 

melakukan pementasan diberbagai tempat, serta membagikan sticker kepada 

masyarakat. Kontribusi bagi penelitian yang peneliti lakukan untuk menambah 

wawasan, pengetahuan serta acuan untuk menganalisis pelestarian kesenian Kuda 

Lumping di Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Sonalitha dkk (2017), hasil penelitiannya 

menjelaskan  upaya pelestarian terhadap kesenian tradisional melalui pelatihan 

pembuatan video bagi pelaku seni yang dilakukan secara step-by-step, serta 

menjadi media publikasi online sehingga penyebaran budaya  tari mempunyai 

jangkauan yang lebih luas. Kontribusi bagi penelitian yang peneliti lakukan untuk 

untuk menambah pengetahuan serta acuan dalam menganalisis pelestarian 

kesenian Kuda Lumping di Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari Kabupaten 

Banjarnegara. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurjaman, dkk (2017), hasil penelitiannya 

menjelaskan upaya pelestarian melalui implementasi pelatihan tarian daerah yang 

dilihat dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sebagai upaya dalam 

melestarikan tarian Banten di Sanggar Raksa Budaya Kota Serang. Kontribusi 

bagi penelitian yang peneliti lakukan untuk menambah pengetahuan serta 

dijadikan acuan untuk menganalisis kegiatan pelatihan/pembelajaran di 

Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara. 

Penelitian yang dilakukan oleh Susanti & Sukaesih (2019), hasil 

penelitiannya menjelaskan mengenai nilai-nilai sosial budaya yang terdapat dalam 

kesenian Singa Depok serta memelihara kelestarian budaya yang dikembangkan 

di Desa Jatiroke sebagai wujud untuk menghindari desa dari perbuatan negatif 

akibat banyaknya penggangguran. Kontribusi bagi penelitian yang peneliti 

lakukan untuk menambah pengetahuan dan dijadikan acuan dalam menganalisis 

pelestarian kesenian Kuda Lumping di Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari 

Kabupaten Banjarnegara.. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Rochmah (2019), hasil penelitiannya 

menjelaskan penguatan pada pendidikan karakter melalui pelatihan tari Reog 

Ponorogo di Sanggar Tari Candra yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 

Kontribusi pada penelitian yang peneliti lakukan untuk menambah pengetahuan 

dan dijadikan acuan menganalisis kegiatan pelatihan/pembelajaran di Paguyuban 

Kuda Lumping Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara. 

Penelitian yang dilakukan oleh Zheng & Zhao (2018), hasil penelitiannya 

menjelaskan pengenalan budaya bahasa tradisional pada pembelajaran seni tari, 

yakni hasil kombinasi budaya bahasa Cina dalam tarian etnis yang meningkatkan 

antusiasme belajar siswa. Upaya yang dilakukan dapat digunakan untuk 

menyebarkan budaya lokal sehingga tetap terjaga kelestariannya. Kontribusi bagi 

penelitian yang peneliti lakukan untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta 

acuan menganalisis pelestarian kesenian Kuda Lumping di Paguyuban Kuda 

Lumping Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara. 

Penelitian yang dilakukan oleh Erwenta, dkk (2018), hasil penelitiannya 

menjelaskan pengembangan pendidikan karakter kepada generasi muda melalui 

kesenian Didong yang sehingga mampu mendukung kehidupan pribadi dan sosial 

masyarakat. Kontribusi bagi penelitian yang peneliti lakukan untuk menambah 

pengetahuan mengenai penguatan karakter serta dijadikan acuan menganalisis 

kegiatan pelatihan/pembelajaran di Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari 

Kabupaten Banjarnegara. 

Penelitian yang dilakukan oleh Azzahrah, dkk (2017), hasil penelitiannya 

menjelaskan upaya pelestarian kesenian tradisional dengan melakukan 
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Revitalisasi tarian tradisional melalui kegiatan di sekolah seperti kegiatan 

ekstrakurikuler. Kontribusi bagi penelitian yang peneliti lakukan untuk 

memberikan wawasan serta acuan menganalisis pengembangan pada kesenian 

Kuda Lumping di Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara. 

Penelitian yang dilakukan oleh Primasari (2018), hasil penelitiannya 

menjelaskan proses revitalisasi yang dilakukan melalui penggarapan gerak, rias, 

busana, pengolahan produksi yang profesional serta inovasi dalam pementasan 

yang dilakukan oleh Sanggat Selayar Art pada tari Pakarena Laiyolo. Kontribusi 

bagi penelitian yang peneliti lakukan untuk menambah wawasan dan acuan 

menganalisis pengembangan pada kesenian Kuda Lumping di Paguyuban Kuda 

Lumping Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ariastuti & Risnawati (2018), hasil 

penelitiannya menjelaskan pelestarian kesenian tradisional yang hampir punah 

dengan melalui kegiatan pengembangan hingga beralih fungsinya sebagai 

hiburan. Kontribusi bagi penelitian ini untuk menambah wawasan dan acuan 

menganalisis pengembangan pada kesenian Kuda Lumping di Paguyuban Kuda 

Lumping Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara. 

Penelitian yang dilakukan oleh Raharjo, (2018), hasil penelitiannya 

menjelaskan  pelestarian kesenian tradisional melalui kegiatan pengembangan 

elemen-elemen pertunjukannya, seperti pengembangan iringan dan kostum dalam 

kesenian Kempling. Kontribusi bagi penelitian yang peneliti lakukan untuk 

memberikan pengetahuan dan acuan menganalisis pengembangan pada kesenian 

Kuda Lumping di Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Bulan, dkk (2019), hasil penelitiannya 

menjelaskan perkembangan dan perubahan bentuk tari Melinting sebagai upaya 

pelestarian dan pengembangan budaya lokal yang dilihat dari elemen seni 

pertunjukan dan pendukungnya. Kontribusi bagi penelitian ini untuk menambah 

pengetahuan dan acuan menganalisis pengembangan pada kesenian Kuda 

Lumping di Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rakasiwi, dkk (2018), hasil penelitiannya 

menjelaskan upaya pelestarian kesenian Kompang di Sanggar Tapak Budaya 

dengan tetap menarik perhatian generasi muda agar tetap mempelajari kesenian 

Kompang. Kontribusi bagi penelitian yang peneliti teliti untuk memberikan 

pengetahuan dan acuan menganalisis pelestarian kesenian Kuda Lumping di 

Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Irhandayaningsih (2018), hasil 

penelitiannya menjelaskan upaya pelestarian kesenian tradisional sebagai upaya 

menumbuhkan kecintaan Budaya Lokal di masyarakat melalui dokumentasi 

sebagai wadah Pelestarian, Rancangan Pelestarian Kesenian melalui Kemasan 

Multimedia. Serta implementasinya Kontribusi bagi penelitian yang peneliti 

lakukan untuk menambah wawasan dan acuan menganalisis pelestarian kesenian 

Kuda Lumping di Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Karmini & Paramartha (2019), hasil 

penelitiannya menjelaskan pementasan tari Sanghyang pada prosesi upacara dewa 

yadnya dalam menunjukan rasa bakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa., 

menguatkan rasa kebersamaan dan solidaritas masyarakat serta memperkuat 
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kesadaran masyarakat setempat dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian 

lingkungan hidup. Kontribusi bagi penelitian yang peneliti lakukan untuk 

menambah pengetahuan dan acuan menganalisis pelestarian kesenian Kuda 

Lumping di Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Rahmasari & Hidayat (2017), hasil 

penelitiannya menjelaskan fungsi tradisi Sorong Serah Aji Krama yang terdiri dari 

fungsi religi dan sosial, serta upaya pelestarian melalui kegiatan membangun 

organisasi pelaksana tradisi, pembinaan dan pelatihan pelaksanaan tradisi bagi 

generasi muda, memasukan tradisi sebagai muatan lokal pelajaraan sekolah dan 

ditampilkan sebagai atraksi pariwisata. Kontribusi bagi penelitian yang peneliti 

lakukan untuk menambah wawasan serta acuan menganalisis pelestarian kesenian 

Kuda Lumping di Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Gustianingrum & Affandi (2016), hasil 

penelitiannya menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam kesenian Kuda 

Renggong berupa nilai religus/spiritual, kerja keras dan ketekunan dan sosial. 

Kontribusi bagi penelitian yang peneliti lakukan untuk menambah wawasan dan 

acuan menganalisis pelestarian kesenian Kuda Lumping di Paguyuban Kuda 

Lumping Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara. 

Penelitian yang dilakukan oleh Soemantri, dkk (2015), hasil penelitiannya 

menjelaskan upaya pelestarian terhadap kesenian tradisional melalui pelatihan 

pada kegiatan ekstrakuler, kegiatan penyuluhan dan sosialiasasi mengenai 

pentingnya menjaga identitas daerah, melakukan pagelaran seni dan pasanggir 

serta mengadakan perlombaan di bidang kesenian. Kontribusi bagi penelitian yang 
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peneliti lakukan untuk menambah wawasan serta dijadikan acuan menganalisis 

pelestarian kesenian Kuda Lumping di Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari 

Kabupaten Banjarnegara. 

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2016), hasil penelitiannya 

menjelaskan upaya pelestarian terjadap kesenian khas Kampung Naga dengan 

bertujuan untuk tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk tetap melestarikan, 

membentuk generasi penerus yang terampil memaikan kesenian-kesenian 

kampung Naga, serta ada peralatan kesenian yang memadai untuk memainkan 

kesenian-kesenian kampung Naga. Kontribusi bagi penelitian yang peneliti 

lakukan untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pelestarian 

dengan melibatkan generasi muda untuk ikut serta dalam berkegiatan seni serta 

sebagai acuan menganalisis pelestarian kesenian Kuda Lumping di Paguyuban 

Kuda Lumping Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara. 

Penelitian yang dilakukan oleh Suparno. dkk (2018), hasil penelitiannya 

menjelaskan upaya pelestarian dengan cara 1) melakukan koordinasi dengan 

pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan dalam bentuk himbauan agar 

tradisi daerah dapat dilaksanakan oleh semua daerah, 2) mengikutsertakan setiap 

elemen masyarakt sebagai panitia atau pelaksana kegiatan, 3) menjadikan tradisi 

daerah menjadi materi wajib pada kurikulum muatan lokal di sekolah. Kontribusi 

bagi penelitian yang peneliti lakukan untuk dijadikan sebagai perbandingan dan 

menambah pengetahuan mengenai upaya pelestarian dengan melibatkan 

masyarakat dalam berkegiatan seni.   
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Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani, dkk (2019), hasil penelitiannya 

menjelaskan strategi komunikasi tentang perencanaan pesan, menentukan metode 

penyampaian pesan dan sosialisasi kesenian Beluk yang digunakan oleh kepada 

adat dalam melestarikan kesenian Beluk. Kontribusi bagi penelitian yang peneliti 

lakukan untuk dijadikan sebagai wawasan dan pengetahuan serta dijadikan acuan 

menganalisis pelestarian kesenian Kuda Lumping di Paguyuban Kuda Lumping 

Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ismah (2018), hasil penelitiannya 

menjelaskan  upaya dalam memelihara dan melestarikan sebagai penghargaan 

terhadap seni budaya yang telah diwariskan oleh leluhurnya melalui revitalisasi. 

Kontribusi bagi penelitian yang peneliti lakukan untuk menambah wawasan dan 

acuan menganalisis pelestarian kesenian Kuda Lumping di Paguyuban Kuda 

Lumping Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hermanto & Rosadi (2019), hasil 

penelitiannya menjelaskan strategi komunikasi dalam pelestarian dan 

pengembangan kebudayan lokal yang dilakukan melalui media massa, 

pementasan-pementasan budaya, serta melibatkan peran pemenrintah pada Dinas 

Pariwisata Kota Bima. Kontribusi bagi penelitian yang peneliti lakukan untuk 

menambah pengetahuan serta acuan menganalisis pengembangan pada kesenian 

Kuda Lumping di Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara.    

Penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi, dkk (2017), hasil penelitiannya 

menjelaskan peranan sanggar Budaya Bandakh Makhga sebagai wadah dalam 

menghimpun pemuda-pemudi, memberikan pendidikan bagi para pemuda-pemudi 
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dan mengembangkan potensi dalam pelestarian, sebagai sumber informasi bagi 

pemuda dan masyarakat dan sebagai mitra pemerintah untuk memajukan seni dan 

budaya daerah dalam pelestarian nilai budaya Lampung. Kontribusi bagi 

penelitian yang peneliti lakukan untuk memambah wawasan dan acuan 

menganalisis pelestarian kesenian Kuda Lumping di Paguyuban Kuda Lumping 

Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara.  

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati & Hartono (2019), hasil 

penelitiannya menjelaskan enkulturasi budaya sebagai salah satu upaya untuk 

melestarikan kesenian tradisional yang dilakukan oleh Paguyuban Genjring 

Sokoaji yang terjadi secara turun-temurun melalui keluarga, lingkungan, dan 

pembelajaran. Kontribusi bagi penelitian yang peneliti lakukan untuk menambah 

wawasan dan pengentahuan serta acuan menganalisis kegiatan 

pelatihan/pembelajaran di Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari Kabupaten 

Banjarnegara. 

Penelitian yang dilakukan oleh H. Setiawan & Darmawan (2016), hasil 

penelitiannya menjelaskan upaya dalam mempertahankan nilai-nilai luhur yang 

terdapat dalam aturan adat yang ada dilingkungan masyarakat Desa Ulu Danau 

yang memberikan kelonggaran dalam pelaksanaan adat, dan aparat desa telah 

mulai berupaya mempertahankan aturan adat dengan memaksimalkan peran para 

pemuka adat, tokoh masyarakat dan warga. Kontribusi bagi penelitian yang 

peneliti lakukan untuk memberikan pengetahuan serta wawasan dan dijadikan 

acuan menganalisis pelestarian kesenian Kuda Lumping di Paguyuban Kuda 

Lumping Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Sukihana & Kurniawan (2018), hasil 

penelitiannya menjelaskan pentingnya perlindungan pengetahuan tradisional dan 

ekspresi budaya tradisional sebagai warisan budaya dari leluhur yang harus 

diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya melalui. Implementasi pasal yang 

mengatur tentang hal cipta dan pelaksanaannya dengan perlindungan seni 

pertunjukan. Pemahaman kepada masyarakat mengenai inventarisasi dan 

dokumentasi perlu ditingkatkan lagi dalam rangka perlindungan hukum melalui 

kerjasama pemenrintah dengan masyarakat dan pihak lain yang terkait. Kontribusi 

bagi penelitian yang peneliti lakukan untuk menjadi pengetahuan dan acuan 

menganalisis pelestarian kesenian Kuda Lumping di Paguyuban Kuda Lumping 

Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara. 

Penelitian yang dilakukan oleh Molloy (2015), hasil penelitiannya 

menjelaskan peran dari objek digital bagi seni pertunjukan sebagai salah satu 

upaya dalam menjaga kelestarian seni pertunjukan, dengan meningkatkan 

kesadaran praktisi mengenai manfaat manajemen objek digital yang lebih baik 

dan beberapa upaya pelatihan penyediaan bagi masyarakat yang dapat bermanfaat  

dengan didukung oleh pengembangan panduan dan penetapan standar bagi 

penyandang dana kreatif. Objek digital yang dianggap oleh para praktisi sebagai 

bagian sentral dari produksi seni pertunjukan untuk menjaga keberadaan dan 

keaslian objek seni pertunjukan. Kontribusi bagi penelitian yang peneliti lakukan 

untuk menambah wawasan dan acuan menganalisis pelestarian kesenian Kuda 

Lumping di Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia (2018), hasil penelitiannya 

menjelaskan  pelestarian serta potensi kearifan lokal masyarakat Kediri meliputi 

latar belakang budaya dan  sosial serta sistem pertanian dan irigasi. Kontribusi 

bagi penelitian yang peneliti lakukan untuk menambah wawasan dan acuan 

menganalisis pelestarian kesenian Kuda Lumping di Paguyuban Kuda Lumping 

Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara..  

Penelitian yang dilakukan oleh Wikandia (2016), hasil penelitiannya 

menjelaskan upaya dalam melestarikan dan mengembangkan kesenian tradisional 

melalui pembinaan pada remaja, pengadaan seminar, pelatihan, liputan 

dokumentasi dan pembuatan buku bahan ajar untuk muatan lokal di sekolah. 

Kontribusi bagi penelitian yang peneliti lakukan untuk menambah wawasan dan 

acuan menganalisis pelestarian kesenian Kuda Lumping di Paguyuban Kuda 

Lumping Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara.  

Penelitian yang dilakukan oleh D.E. (2017), hasil penelitiannya 

menjelaskan bentuk tari dan makna filosofis tari Gandrung yang terkandung 

dalam tradisi Petik Laut di Pantai Muncar Banyuwangi serta pementasan tari 

Gandrung yang merupakan kekayaan budaya lokal Banyuwangi. Pementasannya 

dilakukan pada acara publik termasuk dalam tradisi petik laut. Kontribusi bagi 

penelitian yang peneliti lakukan untuk memberikan wawasan  mengenai 

pementasan pada seni tradisional sebagai bagian dari budaya lokal serta acuan 

menganalisis pertunjukan kesenian Kuda Lumping di Paguyuban Kuda Lumping 

Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Sukman & Gusmail (2019), hasil 

penelitiannya menjelaskan upaya dalam mempertahankan eksistensi tari Ratoh 

Bantai melalui upaya pengajaran kepada anak didik di sanggar seni setiap bulan 

sehingga para siswa tetap mengetahui repertoar tari-tari yang berada di Aceh 

khusunya tari Ratoh Bantai yang hampir dilupakan oleh generasi muda. 

Kontribusi bagi penelitian yang peneliti lakukan untuk menambah wawasan dan 

acuan menganalisi pelestarian kesenian Kuda Lumping di Paguyuban Kuda 

Lumping Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sakanthi & Lestari (2019), hasil 

penelitiannya menjelaskan nilai mistis pada kesenian Paguyuban Kuda Lumping 

Satrio Wibowo di Desa Sanggarahan Kabupaten Temanggung. Pertunjukan Kuda 

Lumping Satrio Wibowo Temanggung yang mengandung nilai mistis pada bagian 

semedi, kesurupan dan terdapat sesaji pada saat pertunjukan, gerak saat 

melakukan atraksi, tata rias dan busana Leak, dan Barongan Bali, properti yang 

berwujud jaran yang dipercaya memiliki penunggu didalamnya, penari kuda 

Lumping saat kesurupan bergerak dari luar batas manusia. Kontribusi bagi 

penelitian yang peneliti lakukan untuk menambah wawasan dan dijadikan acuan 

menganalisis pertunjukan kesenian Kuda Lumping di Paguyuban Kuda Lumping 

Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara.  

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini & Hasnawati (2016), hasil 

penelitiannya menjelaskan perkembangan seni dari sudut pandang pendidikan dan 

perkembangannya di masyarakat dari beberapa dekade. Seni tari mengandung 

nilai-nilai luhur yang perlu dipertahankan eksistensinya dengan berbagai cara agar 
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dapat sampai kepada generasi muda sebagai pewaris seni tradisi. Kontribusi bagi 

penelitian yang peneliti lakukan untuk menambah wawasan dalam membahas 

pelestarian seni tradisi melalui pengembangan-pengembangan serta dijadikan 

acuan menganalisis pengembangan pada kesenian Kuda Lumping di Paguyuban 

Kuda Lumping Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sari, dkk (2018), hasil penelitiannya 

menjelaskan pengembangan pada koreografi tari Satampah Baniah sebagai bentuk 

pelestarian seni budaya lokal. Hasil pengembangan koreografi tari Satampah 

Baniah sekarang sudah dikenal pada tingkat Nasional dan Internasional. 

Kontribusi bagi penelitian yang peneliti lakukan untuk menambah pengetahuan 

mengenai pelestarian seni tradisi melalui pengembangan pada koroegrafinya serta 

dijadikan acuan menganalisis pengembangan pada kesenian Kuda Lumping di 

Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahadi, dkk (2015), hasil penelitiannya 

menjelaskan perkembangan Kesenian Jaran Kecak di Yosowilangun, mulai dari 

awal munculnya kesenian Jaran Kecak hingga perkembangannya. Kontribusi bagi 

penelitian yang peneliti lakukan untuk menambah wawasan mengenai 

perkembangan pada kesenian tradisional serta dijadikan acuan menganalisis 

pengembangan kesenian Kuda Lumping di Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari 

Kabupaten Banjarnegara.  

Penelitian yang dilakukan oleh Suardana (2017), hasil penelitiannya 

melakukan pengembangan pada seni pertunjukan serta dimanfaatkan sebagai 

atraksi wisata yang bertujuan meningkatkan minat wisatawan. Kontribusi pada 
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penelitian yang peneliti lakukan untuk menambah wawasan serta dijadikan acuan 

dalam menganalisis pertunjukan kesenian Kuda Lumping di Paguyuban Kuda 

Lumping Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara. 

Penelitian yang dilakukan oleh Parthasarathy (2017), hasil penelitiannya 

melakukan pelestarian dan penyebarluaskan mengenai bentuk tari klasik India 

pada seni visual dan seni rupa. Kontribusi bagi penelitian yang peneliti lakukan 

untuk menambah wawasan, pengetahuan serta dijadikan acuan dalam 

menganalisis pertunjukan Kesenian Kuda Lumping di Paguyuban Kuda Lumping 

Sri Lestari Kabupaten Banjarnegara.  

2.2. Kajian Teori  

2.2.1. Kesenian 

Kesenian merupakan ekspresi simbolik dari kondisi masyarakat dan 

mengandung nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat. Terbukti dari minat 

masyarakat yang masih meyakini dan menikmati keberadaan kesenian, terutama 

kesenian tradisional (daerah/lokal, etnik). Kesenian tradisional menjadi salah satu 

refleksi kebudayaan yang dimiliki masyarakat. Kesenian tradisional sebagai 

produk budaya masyarakat senantiasa tumbuh dan berkembang selaras dengan 

perkembangan serta pertumbuhan masyarakat yang bersangkutan (Jazuli, 2016, 

h.33). 

Kesenian menurut Bahari (dalam Jazuli, 2016, h.33) menjadi salah satu 

unsur spiritual dari kebudayaan. Sebagai unsur spiritual, kesenian merupakan 

energi pendorong perkembangan masyarakat dan kebudayaannya. Kesenian 

merupakan keterampilan yang diperoleh dari pengalaman belajar dan pengamatan. 
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Jadi, kesenian merupakan hasil dari kebiasaan serta budaya yang melekat 

dimasyarakat yang senantiasa tumbuh dan berkembang menyesuaikan 

perkembangan masyarakat dan lingkungan. 

2.2.2. Pelestarian 

Kesenian perlu dijaga keberadaanya agar tetap lestari serta sebagai upaya 

untuk menjaga jati diri bangsa sehingga tidak tenggelam oleh pengaruh budaya 

asing (Sediyawati 2008, h.209). Menurut A.W. Widjaja (dalam Ranjabar 2006, 

h.115), pelestarian dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara terus-

menerus, terarah dan terpadu dalam mewujudkan tujuan tertentu agar tetap abadi, 

bersifat dinamis, luwes, dan selektif. Menurut Brandon (2003, h.209-212), 

pelestarian dapat dilakukan secara tradisional dan modern. Pengajaran tradisional 

terjadi secara informal, tidak terstruktur, dan meniru dari apapun yang terekam 

oleh individu. Pelestarian secara modern dilakukan dengan lebih formal dan 

terstruktur melalui lembaga-lembaga seperti sekolah, organisasi/kelompok, serta 

penyebaran melalui publikasi.  

Menurut Edy Sedyawati (2008, h.166), untuk menjaga kebudayaan agar 

tetap lestari maka perlu dilakukan pelestarian melalui tiga hal, yaitu (1). 

Perlindungan; (2). Pengembangan; (3). Pemanfataan. Tiga tujuan pemanfaatan 

budaya yang dapat didefinisikan, yaitu: (1). Pendididkan (baik terstruktur maupun 

tidak terstruktur, formal maupun non-formal atau pendidikan masyarakat); (2). 

Industri, menghasilkan produk kemasan-kemasan industri budaya; (3). 

Pariwiasata, baik untuk kepentingan wisata maupun wisatawan minat khusus 

(Sediyawati 2008, h.152). Jadi, pelestarian merupakan kegiatan perlindungan, 
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pengembangan, dan pemanfaatan yang dilakukan secara terus menerus dan terarah 

guna melindungi kesenian tradisional untuk mempertahankan keberadaanya 

sehingga tidak hilang dan tenggelam oleh pengaruh budaya-budaya asing. 

2.2.3. Pelatihan  

Menurut Widodo (2015, h.28), pelatihan merupakan serangkaian aktivitas 

individu dalam meningkatkan keahilan dan pengetahuan secara sistematis 

sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di bidangnya. Menurut 

Hartono (2019, h.16) pembelajaran berasal dari kata belajar yang memiliki arti 

mengumpulan sejumlah pengetahuan yang diperoleh dari seseorang yang lebih 

mengerti dan mengetahui akan sebuah bahan atau materi. Menurut Jazuli (2008, 

h.137-138), pembelajaran merupakan proses interaksi antara siswa dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu kondisi yang sengaja diciptakan agar 

terjadi perubahan tingkah laku. Pembelajaran terdiri atas komponen tujuan, 

materi, pendekatan, strategi, metode, sarana, sumber belajar, serta penilaian hasil 

belajar (evaluasi). 

Menurut Anwar Mangkunegara (2006, h.95) terdapat aspek-aspek yang 

dijadikan sebagai indikator agar proses pelatihan dapat berjalan dengan baik, 

yaitu: 1) Pengorganisasian peserta pelatihan; 2) Pengorganisasian tujuan dan 

bahan ajar; 3) Metode pembelajaran; 4) Alokasi pembelajaran; 5) Dana belajar; 6) 

Tempat dan sarana pendukung; 7) Alat dan media pembelajaran; 8) Suasana 

pembelajaran; dan 9) Evaluasi. Jadi, pelatihan  merupakan serangkaian kegiatan 

pembelajaran guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta 

mengembangkan bakat masing-masing individu.  
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2.2.4. Pengembangan  

Menurut KBBI (2002, h.538) pengembangan ialah proses, cara, 

pembuatan mengembangkan. Menurut Sediyawati (2008, h.166) Pengembangan 

meliputi pengolahan yang menghasilkan peningkatan mutu dan/atau perasaan 

khanasah. Proses pengembangan pada hakekatnya terjadinya perubahan sesuai 

dengan tingkatan dan kondisi sosial yang mempengaruhinya. Pada dasarnya 

perkembangan dan perubahan bersifat evolutif (cultural evolution) (Sumaryono, 

2011, h.22). Jadi, pengembangan merupakan proses pengolahan atau perubahan 

untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bermutu yang dipengaruhi oleh kondisi 

sosial dan lingkungan sekitar. 

2.2.5. Pertunjukan 

Menurut Martha C. Sims dan Martin Stephens (dalam Simatupang, 2013, 

h.31), pertunjukan adalah sebuah aktivitas pengungkapan yang meminta 

keterlibatan, kenikmatan pengalaman yang ditingkatkan, serta mengandung 

respon. Menurut Soedarsono (1999, h.4), sebuah pertunjukan merupakan 

perpaduan antara berbagai aspek yang  menunjang seperti lakon, pemain, busana, 

iringan, tempat pentas dan penonton. 

Menurut Jazuli (1994, h.60) pertunjukan berarti menampilkan sesuatu 

kepada penonton yang memiliki nilai seni, serta mengesankan sehingga 

memberikan kepuasan, pengalaman serta pengetahuan baru. Pertunjukan harus 

direncanakan terlebih dahulu dengan melakukan latihan oleh para pelaku atau 

pemain serta menyiapkan elemen-elemen pendukung lainnya seperti tempat 

pentas, iringi musik, dan dekorasi yang dapat memberikan kesan indah pada 
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pertunjukan. Jadi, pertunjukan merupakan aktivitas berupa penampilan oleh 

pelaku seni yang menampilan perpaduan antara lakon/pemain, busana, iringan, 

tempat pentas dan penonton yang dapat memberikan kesan, kepuasan serta 

pengalaman baru bagi para penikmatnya atau penonton. 

2.3. Kerangka Teoritis 
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Berdasarkan uraian di atas, penelitian diarahkan untuk membahasan upaya 

pelestarian terhadap kesenian Kuda Lumping dengan dilakukan melalui 

perlidungan, pengembangan serta pemanfaatan. Ketiga hal tersebut diwujudkan 

pada kegiatan pelatihan, pengembangan pada gerak, iringan, dan kostum serta 

pertunjukan. Kesenian Kuda Lumping diajarakan atau diregenerasikan kepada 

para generasi muda melalui paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari. Dalam 

kegiatannya, melakukan pengembangan berupa pembaharuan agar Kesenian Kuda 

Lumping sehingga dapat diterima serta menarik perhatian masyarakat supaya 

tidak dianggap kuno, kemudian diwujudkan melalui pertunjukan kepada 

masyarakat umum sebagai salah satu upaya memanfaatkan dan menjaga 

keselestariannya.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari Pelestarian Kesenian 

Kuda Lumping Sri Lestari di Kabupaten Banjarnegara dapat dikemukakan sebagai 

berikut : 

Kesenian Kuda Lumping di Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari telah 

berdiri sejak tahun 1990 dan diketuai oleh Bapak Waryono. Paguyuban Kuda 

Lumping Sri Lestari telah mengalami vakum dari tahun 1995 hingga tahun 2000, 

bahkan menyebabkan kehilangan beberapa aset paguyuban. Hingga kemudian, 

pada akhir tahun 2000 bangkit dan eksis kembali dimasyarakat. Masyarakat Desa 

Kesenet menganggap kesenian Kuda Lumping merupakan bagian dari 

kebudayaan lokal dan menjadikannya sebagai ikon dari Desa Kesenet.  

Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari terus melakukan upaya pelestarian 

sejak Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari berhasil bangkit dan memulai 

kembali eksis dimasyarakat. Kegiatan pelestarian yang dilakukan oleh Paguyuban 

Kuda Lumping Sri Lestari melalui perlindungan, pengembangan dan 

pemanfaatan, yang diwujudkan dengan kegiatan pelatihan, pengembangan gerak, 

iringan dan kostum serta pertunjukan/pementasan kesenian Kuda Lumping.selain 

itu, Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari melakukan regenerasi sejak tahun 2000, 

dengan mengajak generasi muda berpartisipasi dalam menjaga Kesenian Kuda 

Lumping. Bahkan ketua Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari saat ini merupakan 

generasi kedua. 
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Hasil dari kegiatan pelatihan di Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari 

meningkatkan keterampilan, mengolah bakat, dan menambah pemahaman pada 

gerak serta kepekaan pada iringan bagi para anggota. Kegiatan pelatihan 

dilakukan secara terprogram dua kali dalam satu minggu pada hari Rabu dan 

Sabtu. Pada hari Rabu lebih dikhususkan pada latihan musik/iringannya, 

sedangkan pada hari Sabtu dilakukan latihan bersama penari dan pemusiknya. 

Peserta latihan terdiri dari 11 orang pemusik atau panayaga serta 26 penari laki-

laki dan perempuan mulai anak-anak hingga dewasa. Materi yang diberikan 

kepada para penari adalah tari Kuda Lumping, sedangkan untuk para pemusik 

ialah tembang-tembang banyumasan.  

Model pembelajaran yang dilakukan menggunakan metode imitatif atau 

meniru. Hal ini dilakukan secara otodidak bersama-sama antar sesama anggota 

saling bertukar informasi dan pengetahuan, karena tidak memiliki pelatih atau 

guru khusus yang memiliki pengetahuan lebih mendalam mengenai gerak dan 

iringan. Kegiatan latihan hanya didampingi oleh penanggungjawab kegiatan 

latihan yaitu Bapak Narwanto dan Ibu Parni.  

Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari melakukan pengemembangan pada 

gerak, iringan, dan kostum dengan menyesuaikan perkembangan zaman 

menghasilkan sehingga setiap pertunjukan Kesenian Kuda Lumping Sri Lesatari 

terlihat variatif, kreatif dan menarik. Pengembangan dilakukan dengan cara 

belajar melihat/menonton pertunjukan pada Kelompok Kesenian Kuda Lumping 

lainnya, serta dengan mengadopsi dari pertunjukan wayang. Tujuan dilakukannya 
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pengembangan agar pertunjukan kesenian Kuda Lumping Sri Lestari tidak 

terkesan monoton dan ketinggalan zaman.  

Pengembangan pada gerak dilakukan dengan menambahkan variasi pada 

gerak-gerak permainan properti Kuda Lumping, pola lantai serta durasi permainan 

gerak. Pengembangan pada iringannya berupa pengadopsian iringan-iringan pada 

pertunjukan wayang seperti Budhalan yang dikreasikan kemudian dijadikan 

sebagai ciri khas bagi Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari. Pengembangan pada 

kostum dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan zaman, dilihat dari desain 

model serta penambahan pada variasi aksessoris dan warna. Pengembangan 

dilakukan untuk menghadapi modernisasi agar kesenian Kuda Lumping di 

Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari keberadaannya dapat tetap diterima dan 

dinikmati oleh masyarakat. 

Hasil dari kegiatan latihan dan pengembangan kemudian diwujudkan 

dalam bentuk pertunjukan. Pertunjukan Kesenian Kuda Lumping dimanfaatkan 

sebagai hiburan atau tontonan serta ditampilkan untuk memeriahkan berbagai 

acara hiburan dan perayaan pada hari-hari penting seperti HUT RI, tahun baru 

Islam, dan lain sebagainya. Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari juga aktif 

mengikuti lomba dan festival Kesenian Kuda Lumping atau Embeg, bahkan telah 

mendapatkan beberapa penghargaan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2018. 

Pertunjukan kesenian Kuda Lumping Sri Lestari terdiri dari 3 bagian, 

yakni awal, inti dan penutup. Bagian awal yaitu tari Gunungan yang dibawakan 

oleh dua orang penari laki-laki dengan menggunakan properti Gunungan. Tari 

Gunungan merupakan tari hasil pengembangan yang diciptakan tahun 2018, dan 
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dijadikan sebagai tarian pembuka untuk memeriahkan pertunjukan Kesenian Kuda 

Lumping di Paguyuban Sri Lestari. Bagian inti yaitu tari Kuda Lumping yang 

dibawakan oleh penari laki-laki dan perempuan. Bagian penutup yaitu agedan 

trance atau atraksi debus, pada bagian ini hanya dilakukan oleh beberapa penari 

laki-laki dewasa. 

5.2. Saran 

1) Saran dari hasil penelitian mengenai proses pelestarian Kesenian Kuda 

Lumping di Paguyuban Kuda Lumping Sri Lestari kepada Paguyuban supaya 

terus melaksanakan kegiatan pelestarian serta meningkatkan fasilitas yang 

mendukung proses pelestarian. 

2) Saran dari hasil penelitian mengenai kegiatan pelatihan di Paguyuban Kuda 

Lumping Sri Lestari kepada pengurus Paguyuban supaya mengundang atau 

meminta bantuan kepada pelatih secara khusus yang memiliki pengetahuan dan 

keterampilan mengenai bidang seni khususnya tari, agar dapat meingkatkan 

kualitas para anggota.  Tujuannya, agar para penari Paguyuban Kuda Lumping Sri 

Lestari memiliki pengetahuan yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan 

pembaharuan kedepannya.  

3) Saran dari hasil penelitian mengenai bentuk pengembangan gerak, iringan 

dan kostum kepada para anggota, dan pengurus Paguyuban serta para pegiat seni 

agar dapat melakukan pengembangan pada kesenian-kesenian tradisional, akan 

tetapi dengan tetap memperhatikan nilai, dan menjaga identitas budaya yang 

sebenarnya.  
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4) Saran dari hasil penelitian mengenai pertunjukan sebagai hasil dari kegiatan 

latihan dan pengembangan, kepada masyarakat untuk terus memberikan dukungan 

agar kesenian tradisional tidak hilang. Selain itu, kepada para anggota paguyuban 

untuk terus melakukan pertunjukan sebagai wujud untuk memperkenalkan kepada 

masyarakat luas mengenai kesenian Kuda Lumping, serta kepada Pemerintah 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, supaya melakukan 

kerjasama dan mengadakan berbagai event agar meningkatkan minat masyarakat 

terhadap kesenian-kesenian tradisional khusunya Kesenian Kuda Lumping.
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