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ABSTRAK 

Nama    : St Tanri Yuyun 

Nim    : 40200116029 

Judul Skripsi   : Tradisi Meuri’ di Kecamatan Kalukku Kabupaten

      Mamuju 

 Skripsi ini bertujuan untuk mengungkapkan keberadaan tradisi meuri‟ 

masyarakat di  kecamatan Kalukku kabupaten Mamuju (Studi Sejarah Dan Budaya 

Islam). Masalah yang diteliti dalam tulisan ini difokuskan pada beberapa hal yaitu: 1) 

Bagaimana sejarah awal tradisi meuri‟ di  kecamatan Kalukku kabupaten Mamuju? 2) 

Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi meuri‟ masyarakat di  kecamatan Kalukku 

kabupaten Mamuju? 3) Bagaimana titik temu Budaya Islam dengan Budaya Lokal 

dalam tradisi meuri‟  masyarakat di kecamatan Kalukku kabupaten Mamuju?.   

 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Researh) yaitu peneliti 

melakukan pengamatan dan terlibat langsung dengan objek yang akan diteliti dilokasi 

penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan, yaitu: sanro peana dan 

beberapa tokoh masyarakat setempat. Dengan menggunakan pendekatan Sosiologi, 

Sejarah, dan antropologi. Melalui beberapa metode pengumpulan data yaitu: 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah 

dengan metode analisis data yaitu: metode deduktif metode induktif dan metode 

komparatif. 

 Tradisi meuri‟ ini lahir dan dipercayai oleh masyarakat. Tradisi meuri‟ 

merupakan salah satu tradisi tujuh bulanan suku mandar Sulawesi Barat yang 

diwariskan dari generasi ke generasi sampai saat ini. Menurut beberapa narasumber 

tidak ada waktu yang pasti yang tercatat dimana dan sejak kapan dimulainya tradisi 

meuri‟. Masyarakat hanya melihat dari kehidupan nenek moyang mereka pada zaman 

dahulu sejarah menunjukkan bahwa awal pelaksanaan dari tradisi ini belum terdeteksi 

oleh para tokoh masyarakat dan para sejarawan mengigat kurangya rujukan dalam 

bentuk  tulisan dan lebih banyak bersifat cerita lisan. Proses meuri‟ ini dimulai dari 

adanya keinginan salah seorang masyarakat untuk melaksanakan meuri‟ ketika sudah 

ada  niat maka orang tersebut datang kepada dukun atau yang biasa disebut sanro 

peana menentukan waktu-waktu yang baik untuk melaksanakan atau melakukan 

upacara meuri‟ sebelum melakukan tradisi meuri‟ terlebih dahulu mempersiapkan 

apa-apa saja yang akan digunakan dalam tradisi. Adapun titik temu atara budaya 

Islam dengan budaya lokal dalam tradisi tujuh bulana yaitu proses pembacaan kitab 

barasanji dan pembacaan sholawat dan pada saat sanro memuali ritual dengan 

membaca Bismilahirahmanirrahim kemudian dilanjutkan dengan doa 
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mandar.Harapan penulis dengan adanya penelitian ini masyarakat Mandar  dapat 

senantiasa melestarikan tradisi meuri‟. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai kekayaan budaya dan 

nilai-nilai tradisi lokal yang mempunyai kekhasan disetiap lapisan daerah tertentu di 

Indonesia. Budaya lokal Indonesia sangat besar pengaruhnya karena memiliki nilai 

yang tinggi di mata dunia. Budaya lokal adalah pola pikir manusia yang terjadi dalam 

suatu kelompok masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam masyarakat 

terjadi interaksi antara satu dengan yang lainya membentuk suatu kesatuan yang 

kompleks yang saling melengkapi dan membentuk suatu kebudayaan. Kebudayaan 

merupakan pemahaman perasaan tentang ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, 

moral, hukum, adat istiadat, atau kebiasaan yang diperoleh dari sekelompok 

masyarakat.
1
 

 Secara etimologis kata kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta, yaitu 

buddhayah, bentuk jamak dari kata buddhi, yang berarti akal atau budi. Menurut ahli 

budaya, kata budaya merupakan gabungan dari dua kata yaitu budi dan daya. Budi 

mengandung makna akal, pikiran, paham, pendapat, ikhtiar, perasaan, sedangkan 

daya mengandung makna tenaga, kekuatan, dan kesanggupan..
2
 

 Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa kebudayaan merupakan suatu 

hasil budaya manusia yang diperoleh melalui proses berfikir sehingga menghasilkan 

suatu karya yang  pada akhirnya dimanfaatkan dan dihargai dalam masyarakat. 

Sehingga kebudayaan  sering dikatakan sebagai hasil cipta, rasa dan karsa manusia 

baikyang fisik materil maupun psikologis.

                                                             
1
Munandar Soeleman, Ilmu Budaya Dasar (Cet. 9; Bandung: Repfika Aditama, 2005), h. 19. 

 
2
H. Sulasman dan Setia Gumilar,  Teori-teori Kebudayaan, dari teori hingga Aplikasi (Cet. 1, 

Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 17 
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Budaya adalah suatu cara hidup dan berkembang dan dimiliki bersama oleh 

sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari 

banyak unsur yang rumit termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, 

perkakas, pakaiaan, bangunan dan karya seni.
3
. Dalam masyarakat khususnya 

masyarakat tradisional, masih banyak budaya atau tradisi lokal yang masih kental dan 

dipertahankan seperti halnya tradisi yang ada di kelurahan atau di kampung. 

Budaya Islam sebagaimana yang kita pahami berasal dari dua suku kata yakni 

budaya dan Islam. Budaya merupakan kebiasaan yang membentuk pola tingkah laku 

yang diwariskan secara turun temurun, budaya dapat juga dikatakan sebagai produk 

manusia, sedangkan Islam merupakan agama samawi yang diturunkan oleh Allah Swt 

kepada manusia melalui perantara Nabi Muhammad Saw sebagai wahyu. Jadi dapat 

dikatakan bahwa budaya Islam merupakan segala bentuk tingkah laku yang sesuai 

dengan nilai-nilai atau ajaran terhadap Tuhan. 

Adanya kontak antara budaya masyarakat yang diyakini sebagai bentuk 

kearifan lokal dengan ajaran dan nilai-nilai yang di bawah oleh Islam menghasilkan 

terciptanya akulturasi budaya. Dalam konteks dewasa ini, sering didengar ajaran 

Islam yang kemudian menyerap tradisi atau kebudayaan lokal yang menyerap nilai-

nilai Islam yang dianggap serasi satu sama lain dan meresap jauh dalam tradisi 

sehingga di masyarakat khususnya masyaraat di pedesaan sering ditemukan 

fenomena masyarakat yang pada hakikatnya kulit luarnya Islam tetapi ternyata di 

dalam masih percaya terhadap keyakinan atau kepercayaan lokal. 

                                                             
3
H. Sulasman dan Setia Gumilar, Teori-teori Kebudayaan, dari Teori hingga Aplikasi, h.20. 

 



3 
 

 
 

Unsur budaya Islam. Unsur merupakan bagian yang saling berkaitan langsung 

dengan benda ataupun sesuatu yang digambarkanya.
4
 Sebelum datangnya agama 

Islam, masyarakat di Sulawesi Barat menganut sistem keperayaan terhadap roh nenek 

moyang, dewa-dewa dan makhluk halus yang mendiami tempat-tempat angker. Hal 

ini ditandai dengan adanya pemeliharaan tempat-tempat keramat yang telah dikenal 

sejak lama oleh masyarakat setempat. Keyakinan lama tersebut masih nampak dalam 

pelaksanaan upacara-upacara setempat terutama yang berkaitan dengan pertanian dan 

daur hidup masyarakatnya. 

Masuknya agama Islam dalam masyarakat tidak secara keseluruhan 

menghapus tradisi atau kepercayaan tersebut. Namun, dalam kehidupan sehari-hari 

mereka masih mempertahankan sisa-sisa kepercayaan pra-Islam tersebut, ada tradisi 

yang ditambah dan ada pula yang dihilangkan. Unsur budaya Islam yang berbaur 

dalam tradisi  lokal masyarakat perlahan-lahan menggeser praktik-praktik yang 

dianggap bertentangan dari ajaran Islam seperti halnya tradisi selamatan dalam Islam 

dapat menggantikan tradisi kurban atau sesajian, kemudiaan sholat sebagai penggati 

pemujaan terhadap arwah leluhur dan penyembahan kepada roh nenek moyang, 

selain itu penambahan ayat suci al-Qur‟an shalawat dalam tradisi menggatikan 

mantra-mantra yang diucapkan ketika melakukan upacara ritual. 

Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian 

nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan dari struktur sosial, 

religius dan segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu 

masyarakat. Sedangkan menurut Koentjaraningrat berpendapat bahwa kebudayaan 

                                                             
4
Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, edisi III, (Cet IV; Jakarta: Balai Pustaka), 

h. 1343 
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adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok 

orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur 

yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, 

pakaian, bagunan, dan karya seni. 

Indonesia terkenal sebagai bangsa yang memiliki budaya majemuk 

(pluralistic). 
5
Budaya tersebut kerap kali mengandung sistem religi yang di dalamnya 

terdapat kepercayaan akan hal-hal yang mistik, kepercayaan itu diaplikasikan dengan 

melakukan berbagai ritual- ritual dengan tujuan untuk mengusir roh-roh jahat, 

menolak bahaya, menyembuhkan penyakit.
6
 

Dengan beragamnya budaya yang ada di Indonesia tersebut menjadikan 

masyarakatnya merasa bangga dan memiliki kesadaran untuk tetap menjaga warisan 

yang diberikan oleh nenek moyangnya, walaupun manusia tersebut telah meninggal, 

tetapi kebudayaan itu akan tetap hidup dengan cara mewariskan kepada keturunanya.    

  Dapat dikatakan bahwa manusia dan kebudayaan merupakan satu kesatuan 

yang keduanya tidak dapat dipisahkan, karena manusia merupakan pendukung dari 

kebudayaan itu sendiri adapun perwujudan dari keduanya adalah saat pelaksanaan 

sebuah tradisi. Contohnya ketika kita ingin dimulainya sebuah tradisi, 

pelaksanaannya tidak akan terlepas dari seorang manusia yang memimpin dari awal 

hingga berkhirnya tradisi tersebut.   

  Sulawesi Selatan mempunyai empat suku bangsa yang besar diantaranya 

Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja yang memiliki budaya lokal yang berbeda 

walaupun mempunyai beberapa kesamaan. Sebelum pemerintah memecah Sulawesi 

                                                             

  
5
Supartono Widyosiswoyo Ilmu Budaya Dasar (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2001),h.39. 

 
6
Desy Nurcahyanti, “Tafsir Tanda Penggunaan Busana Dalam Upacara Adat Mitoni di Puro 

Mangkunangaran Surakarta. “Jurnal Komunikasi Massa 3, 2 (Juli 2010):1 
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Selatan menjadi dua provinsi yaitu Sulawesi Barat yang terbentuk pada tahun 2004 

dengan Ibu Kota Provinsi Mamuju.
7
 Wilayah Sulawesi Barat salah satu suku yaitu 

suku Mandar yang tersebar luas didaratan Sulawesi. Mandar dan mamuju mempunyai 

hubungan yang erat yang dapat kita lihat dalam sebuah federasi kerajan-kerajan Pitu 

Babana Binanga dan Pitu Ulunna Salu di mana efdeling Mandar membawahi Onder 

Afdeling, yaitu Majene, Mamuju, Polewali, dan Mamasa Walaupun mereka satu 

rumpung tetapi memiliki banyak perbedaan dan kesamaan baik dari bahasa dan lain-

lain.  

  Seperti halnya suku-suku lain di Indonesia, suku Mamuju memiliki budaya 

yang khas serta masih terkait dan patuh kepada suatu tradisi atau adat yang di 

wariskan oleh leluhurnya. Masyarakat Mamuju memiliki ragam adat istiadat yang 

masih dilestarikan hingga saat ini, dan adat istiadat masih sering digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari.    

  Berbagai upacara adat yang memiliki makna bermacam-macam, sebagian 

diisi dengan selamatan. Masyarakat Mandar mengenal berbagai jenis selamatan, 

antara lain, upacara meuri‟, upacara naik rumah baru, upacara mappepiana‟ 

(kelahiran bayi), upacara mappandhai‟ di toyang (naik ayunan), upacara ma‟akeka‟ 

(akikah) upacara massuna‟ (khitanan) upacara mapperewai tomate (pemakaman). 

Penulis disini terfokus pada upacara meuri‟ yakni selamatan yang dilaksanakan pada 

usia kehamilan tujuh bulan dan pada kehamilan pertama kali.
8
 

                                                             

 7
Syahrir Kila, Sejarah Mamuju Dari Kerajaan Sampai Kabupaten (Makassar: BPSNT, 2010), 

h.7. 

 8
Aco Musaddad, Annangguru Dalam Proses Perubahan Sosial di Polewali Mandar. 

(Polewali Mandar: BAPPEDA, 2010), h.4-5. 
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  Di beberapa wilayah Indonesia, proses kelahiran mendapat perhatian 

tersendiri bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat Mamuju. Berbagai harapan 

muncul terhadap bayi yang ada di dalam kandungan, yang nantinya diharapkan 

mampu menjadi generasi yang berguna bagi keluarga, bangsa, negara serta 

agamanya.    

  Meuri‟ merupakan selamatan kehamilan yang dilaksanakan pada saat 

kandungan berusia tujuh bulan dan pada kelahiran pertama serta merupakan salah 

satu selamatan kehamilan yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Mandar hingga 

saat ini, tidak terkecuali oleh Masyarakat Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. 

Tradisi ini diyakini oleh masyarakat mengandung makna rasa bersyukur dan 

memohon kepada Allah Swt agar  keselamatan ibu yang sedang mengandung beserta 

bayinya agar pada saat kelahiran tidak mengalami kesusahan atau hambatan. 

  Di samping itu, memiliki anak juga merupakan karunia yang dipercayakan 

Allah Swt. Kepada hamba-Nya karena dengan lahirnya seorang anak maka sepasang 

suami istri akan merasa mendapatkan kesempurnaan hidup. Dengan demikian bagi 

masyarakat Mandar selamatan kehamilan merupakan hal penting sebagai wujud 

memohon keselamatan pada maha Pencipta.
9
 

 Tradisi meuri‟ ini biasanya dilaksanakan di rumah yang memiliki hajat dan 

dihadiri oleh anggota keluarga, tetangga dekat dan termasuk juga kenalan-kenalan 

yang tinggal tidak jauh. Selain itu, tradisi meuri‟ juga  memiiki keunikan yang 

menarik untuk dikaji 

 

                                                             
9
R. Gunasasmita, Kitab Primbon Jawa Serbaguna (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2009), 

h.76 
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B.  Rumusan Masalah  

1. Bagaimana sejarah awal tradisi meuri‟ di Kecamatan Kalukku Kabupaten 

Mamuju? 

2. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi meuri‟ di Kecamatan Kalukku 

Kabupaten Mamuju? 

3. Bagaimana titik temu budaya Islam dan budaya lokal  dalam tradisi meuri‟  di 

Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju? 

 

C.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian  

 Fokus penelitian ini terletak pada tradisi meuri‟ di Kecamatan Kalukku 

Kabupaten Mamuju. Sebelum  pembahasan fokus terlebih dahulu dibahas sejarah 

awal munculnya tradisi meuri‟, proses pelaksanaan tradisi meuri‟,  titik temu budaya 

Islam dan budaya lokal  dalam  tradisi meuri‟. 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan, maka penulis 

memberikan deskripsi fokus sebagai berikut:  

a. Tradisi meuri‟ dalam kehidupan sosial masyarakat Kecamatan Kalukku sudah ada 

dan berkembang sejak zaman dahulu hingga sekarang dan dipertahankan oleh 

masyarakat setempat karena mereka menganggap bahwa tradisi ini jika 

dihilangkan dan tidak dlakasanakan maka sama halnya dengan melupakan 

peninggalan nenek moyang mereka yang akhirnya akan membuat cara berfikir 

mereka dirusak oleh suatu tradisi yang bertolak belakang degan syariat Islam. 
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Sehingga muncul beberapa paham bahwa tradisi ini harus selalu dijaga dan 

dipertahankan. 

b. Meuri‟ merupakan suatu prosesi adat yang ditujukan pada wanita yang telah 

memasuki masa tujuh bulanan kehamilan di mana acara ini merupakan sebuah 

doa akan kelancaran dalam bersalin, Meuri‟ merupakan tradisi yang 

diselenggarakan pada saat kandungan ibu menginjak usia tujuh bulan dan pada 

kehamilan pertama. Pada usia ini, umumnya janin yang ada dalam kandungan 

sudah hampir sempurna. Rasa antusias sekaligus cemas dirasakan calon orangtua 

menjelang hari persalinan tiba. Untuk itulah, tradisi meuri‟ diadakan dengan 

tujuan menghanturkan doa dan harapan demi keselamatan dan kebaikan sang ibu 

dan calon bayi. 

D. Tinjauan Pustaka    

  Kajian pustaka merupakan usaha peneliti untuk menunjukkan sumber-sumber 

yang terkait dengan penelitian ini. Adapun sumber data dalam penyusunan penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Annangguru dalam Proses Perubahan Sosial di Mandar, yang ditulis oleh 

Aco Musaddad, penerbitanya bekerja sama dengan BAPPEDA Polewali 

Mandar dan The Institute Sulawesi Barat, tahun 2010 silam. Dalam buku ini 

membahas tentang upacara atau tradisi tradisional masyarakat Sulawesi Barat 

termasuk upacara meuri‟ yang di dalamnya membahas tentang alat-alat yang 

digunakan dalam tradisi meuri‟ serta proses pelaksanaan upacara meuri‟ 

2.  Yuli Saraswati “Hukum Memperingati Tingkeban (Tujuh Bulanan 

Kehamilan) Pada Tradisi Masyarakat Jawa Menurut Pandangan Tokoh 
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Nahdatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan 

Stabat Kabupaten Langkat) dalam skripsi ini membahas tiga sub masalah 

yaitu mengenai pelaksanaan tingkeban (tujuh bulanan kehamilan) di 

Kecamatan Stabab Kabupaten Langkat, Pendapat tokoh Nahdatul Ulama dan 

Tokoh Muhammadiyah mengenai tingkeban (tujuh bulanan kehamilan), serta 

pendapat yang paling relevan diantara kedua pendapat tersebut 

3. Al Aksarin “Tradisi Mamose Masyarakat Adat Budong-budong di Desa 

Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah (Tinjauan Aqidah 

Islam) dalam skripsi ini membahas tiga sub masalahnya yaitu mengenai 

Proses pelaksanaan tradisi Mamose, pandangan masyarakat terhadap tradisi 

mamose di desa Tabolang, serta tradisi mamose dilihat dari sudut pandang 

Aqidah Islam 

4. Nurul Fitroh “Ritual Tingkeban Dalam Persfektif Aqidah Islam”. Dalam 

skripsi ini membahas tiga sub masalahnya yaitu mengenai bagaimana 

rangkaian tata cara proses pelaksanaan tingkeban, makna filosofis dari ritual 

tingkeban, dan bagaimana pandangan Islam tentang tingkeban. 

Dari beberapa literatur-literatur serta penelitian terdahulu diatas terdapat 

perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, dalam penelitian terdahulu lebih 

memfokuskan penelitian pada pandangan Islam tentang tradisi tujuh bulanan dan 

pendapat tokoh Nahdatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah mengenai tujuh bulanan 

kehamilan sedangkan penelitian ini lebih fokus pada sejarah awal tradisi tujuh 

bulanan dan titik temu budaya Islam dengan budaya lokal pada adat tujuh bulanan 

masyarakat Mandar di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui sejarah awal munculnya tradisi meuri‟ di Kecamatan Kalukku 

Kabupaten Mamuju 

b. Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi meuri‟  di Kecamatan Kalukku 

Kabupaten mamuju. 

c. Untuk mengetahui titik temu budaya Islam dan budaya lokal dalam tradisi meuri‟ 

di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju 

2.  Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah; 

a. Secara teoritis dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan yang pada akhirnya 

dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan, khususnya di Kecamatan Kalukku 

Kabupaten Mamuju untuk senantiasa memperhatikan adat atau tradisi mereka, 

dan menjadi pedoman bagi mereka agar mampu membedakan yang mana tradisi 

sejalan atau tidak sejalan dengan ajaran Alqur‟an dan Assunnah.  

b. Secara Praktis, dengan adanya karya ilmia ini dapat memberikan masukan-

masukan yang berarti bagi masyarakat penganut agama Islam, sehingga nantinya 

keyakinan mereka tidak menyimpan dari ajaran agama Islam yang sesuai dengan 

Alqur‟an dan sunnah
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BAB II 

TINJAUAN  TEORETIS 

A.  Akulturasi 

 Akulturasi adalah percampuran dua hal yang salin melengkapi. Istilah dalam 

antropologi mempunyai beberapa makna (acculturation, atau cultur contact)  ini 

semua menyangkut konsep mengenai proses sosial yang timbul apabila sekelompok 

manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur dari suatu 

kebudayaan asing sehingga unsur-unsur asing itu lambat laun diterima dan diolah 

kedalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kebudayaan itu 

 Akulturasi merupakan proses sosial yang terjadi apabila kelompok manusia 

dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda, 

sehingga unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah didalam 

kebudayaan tanpa menyebabkan hilangnya kepribadiaan kebudayaan sendiri.   

 

B. Konsep dan Fungsi Tradisi Meuri’ dalam Masyarakat 

1. Tradisi 

Tradisi dalam bahasa Arab A‟datun; sesuatu yang terulang-ulang atau 

isti‟adah; adat atau istiadat yang berarti sesuatu yang terulang-ulang dan diharapkan 

akan terulang lagi.
10

 

Tradisi berasal dari kata latin yaitu tradition yang artinya diteruskan, jadi 

tradisi adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat, baik yang menjadi 

adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual adat dan agama. Dalam 

                                                             

 
10

Zuheri Misrawi, Menggugat Tradisi Pergaulan Pemikiran Anak Muda NU dalam Nurhalis 

Madjid Kata Pengantar, (cet. 1, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara , 2004),h. xvi 
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pengertian lain, sesuatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari 

kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, 

waktu, atau agama yang sama. Biasanya tradisi ini berlaku secara turun temurun baik 

melalui informasi lisan berupa cerita, atau informasi tulisan berupa kitab-kitab kuno 

atau juga yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti.
11

 

Tradisi merupakan cara yang dapat membantu untuk memperlancar 

perkembangan pribadi anggota masyarakat. Misalanya dalam membimbing anak 

menuju kedewasaan. Tradisi juga penting sebagai pembimbing pergaulan bersama di 

dalam masyarakat. W.R Rendra menekankan pentingnya tradisi dengan mengatakan 

bahwa tanpa tradisi, pergaulan bersama akan menjadi kacau, dan hidup manusia akan 

menjadi biadab. Namun demikian, jika tradisi mulai bersikap absolut, nilainya 

sebagai pembimbing akan merosot. Jika tradisi mulai absolut bukan lagi sebagai 

pembimbing, melainkan merupakan penghalang kemajuan. Oleh karena itu, tradisi 

yang diterima perlu direnungkan kembali dan disesuaikan dengan zamanya.
12

 

Berbicara mengenai tradisi, hubungan antara masa lalu dan masa kini haruslah 

lebih dekat. Tradisi mencakup kelangsungan masa lalu di masa kini ketimbang 

sekedar menunjukkan fakta bahwa masa kini berasal dari masa lalu. Kelangsungan 

masa lalu dan masa kini mempunyai dua bentuk: material dan gagasan, atau objektif 

dan subjektif. Menurut arti yang lebih lengkap, tradisi adalah keseluruhan benda 

material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar tersisa dari 

masa lalu. Seperti yang dikatakan Shils sebagaimana yang dikutip oleh Piotr 

                                                             

 
11

Muhaimin, Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: potret dari cirebon, Ter. Suganda (Ciputat 

:PT. Logos Wacana Ilmu,2001),h.11. 

 
12

Dikutip dalam, Mardimin Johanes, Jangan Tangisi Tradisi (Yogyakarta: Kanisius, 

1994),h.12-13. 
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Sztompaka “tradisi berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa 

lalu ke masa kini”.
13

 

Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah 

bagaimana tradisi terbentuk. Menurut Funk dan Wagnalls seperti yang dikutip oleh 

Muhaimin tentang istila-istila dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, 

praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan 

secara turun temurun termasuk cara menyampaikan doktrin dan praktek tersebut.
14

 

Lebih lanjut lagi muhaimin mengatakan tradisi terkadang disamakan dengan 

kata-kata adat yang dalam pandangan masyarakat awam dipahami sebagai struktur 

yang sama. Dalam hal ini sebenarnya berasal dari bahasa arab adat bentuk jamak dari 

adat yang berarti kebiasaan dan dianggap bersinonim UF, sesuatu yang dikenal atau 

diterima secara umum.
15

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi didefenisikan sebagai 

adat kebiasaan turun temurun (dari leluhur) yang masih dijalankan dalam masyarakat, 

berarti suatu yang ditransmisikan turun-temurun adalah adat kebiasaan. Dalam 

defenisi ini, kata tradisi bebas dari nilai; bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif. 

Devenisi versi KBBI ini membuat segala sesuatu yang diwariskan turun temurun 

dianggap sebagai tradisi, tidak peduli apakah itu bersifat baik atau buruk.
16

 

                                                             

 
13

Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial (Cet.V; Jakarta: prenada, 2010),h.69. 

 
14

Students, Defenisi dan Pengertian Tradisi, http://1 x-e11. Blogstop. Com/2007/07/Defenisi 

Pengertian-Tradisi.htm (5 maret 2016). 

 
15

Muhaimin AG, Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cerebon, 

Terj.Suganda,(Cet. 1; Cciputat: PT. Logos Wacana Ilm, 2001), hal, 11 

 
16

Muhaimin AG, Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal:  Potret dari Cirebon, Terj. Suganda, 

hal, 16 
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Dalam Kait Barth seperti yang dikutip Muhaimin mengatakan bagaimanakah 

cara untuk mengetahui tradisi tertentu atau unsur tradisi berasal atau dihubungkan 

dengan berjiwa Islam. Pemikiran Barth ini memungkinkan kita berasumsi bahwa 

suatu tradisi atau unsur tradisi bersifat Islami ketika pelakunya bermaksud atau 

mengaku bahwa tingkah lakunya sendiri berjiwa Islami.
17

 Walaupun kita mempunyai 

macam-macam tradisi tetapi masih dilakukan oleh Masyarakat yang ada disekeliling 

kita.  

Dalam memahami tradisi ini tentu kita mungkin banyak melihat betapa 

banyaknya tradisi yang dikemas dengan nuansa Islam. Tidak bisa kita pungkiri tradisi 

sebenarnya juga memberikan manfaat yang bagus bagi berlangsungnya tatanan dan 

nilai yang telah diwariskan secara turun temurun. 

Tradisi yang ada pada filosof, ulama, dan kaum terpelajar adalah sebuah 

tradisi yang ditanamkan dengan penuh kesabaran, sementara tradisi dari kebanyakan 

orang adalah tradisi yang diterima dari dahulu dengan apa adanya (taken for granted) 

dan tidak pernah diteliti atau disaring pengembanganya.
18

 

Dalam pandangan Hanafi, tradisi dalam warisan Islam lama yaitu turats, 

adalah segala warisan masa lampau yang sampai kepada kita dan masuk kedalam 

kebudayaan yang berlaku sekarang. 

Ia membagi turats menjadi dua tingkatan. Pertama yang berbentuk materi, 

seperti buku-buku, dokumen-dokumen, manuskrip-manuskrip, dan benda-benda 

sejenisnya. Kedua, yang berbentuk konsep-konsep tentang segala hal yang 

                                                             

 
17

Erni Budiman, Islam Wetu Tuku Versus Waktu Lama, (Cet. II: Yogyakarta: LKIS, 

2000),hal,51. 

 
18

Erni Budiman, Islam Wetu Tuku Versus Waktu Lama hal, 4. 



15 
 

 
 

dikontribusikan oleh setiap generasi tentang penafsiran atas realitas tertentu sebagai 

respon terhadap apa yang menjadi tuntutan zaman.
19

 

2. Meuri’ 

 Kehamilan merupakan anugrah terbesar dari Allah Swt bagi pasangan suami 

istri dalam perjalanan rumah tangganya, maka dari itu untuk rasa syukur pasangan 

suami istri terhadap janin yang telah dikandung oleh istri diadakanlah ritual yang 

khusus diperuntukkan bagi seorang wanita yang sedang mengandung, yaitu selamatan 

yang disebut dengan meuri‟.    

 Meuri‟ berasal dari bahasa mandar yang artinya diurut, tujuan dari diurut ini 

diharapkan agar proses kelahiran  lancar, dan disarankan agar si ibu yang sedang 

mengandung tidak bekerja berat lagi karena bayi yang dikandungnya sudah semakin 

besar, hal ini untuk menghidari sesuatu yang tidak diinginkan. Tradisi ini 

dilaksanakan pada saat kehamilan berusia tujuh bulan, karena pada usia itu, bentuk 

bayi dalam kadungan sudah sempurna atau sudah waktunya, dengan kata lain sudah 

dianggap wajar jika bayi lahir 

 Acara meuri ini hanya dilakukan ketika seorang wanita mengandung anak 

pertama. Tetapi untuk kandungan anak-anak berikutnya bisa dilakukan atau tidak. 

Tradisi meuri‟ ini biasanya dilaksanakan di rumah yang memiliki hajat dan dihadiri 

oleh anggota keluarga, tetangga dekat, dan termasuk juga kenalanya yang tinggal 

tidak jauh. 
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Moh Nurhakim, Islam Tradisi dan Reformasi, Cet. 1 (Jatim: Penerbit Bayumedia 

Publishing, 2003), h. 28-30. 
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3. Fungsi Tradisi bagi Masyarakat  

Berbicara mengenai tradisi, hubungan antara masa lalu dan masa kini haruslah 

lebih dekat. Tradisi mencakup kelangsungan masa lalu di masa kini ketimbang 

sekedar meunjukkan fakta bahwa masa kini berasal dari masa lalu. Kelangsungan 

masa lalu di masa kini mempunyai dua bentuk: material dan gagasan, atau objektif 

dan subjektif. Menurut arti yang lebih lengkap, tradisi adalah keseluruhan benda 

material dan gagasan-gagasan yang berasal dari masa lalu, namun benar-benar masih 

ada hingga saat ini, belum dihancurkan, dirusak, dibuang atau dilupakan. Di sini 

tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu. Seperti 

yang dikatakan Shill: Tradisi berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan 

dari masa lalu ke masa kini.
20

 

Tradisi dalam masyarakat tidak bisa dipisahkan, keduanya saling terkait satu 

sama lain, seperti yang dikatakan Shill dalam buku “The Sosiology of Social 

Change”menegaskan bahwa: Manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka 

sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka.
21

 

Dari pernyataan Shill di atas, dapat dipahami bahwa tradisi dalam masyarakat 

sangat dibutuhkan sehingga menyebabkan tradisi tersebut memiliki fungsi sebagai 

berikut: 

1. Tradisi adalah kebijakan turun-temurun, yang tempatnya berada dalam 

kesadaran, keyakinan, nilai dan norma yang dianut kini serta di dalam benda 

yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan 

                                                             
20

Lihat Shill dalam Piotr Sztompka, The Sociology of Social Chage, terj. Alimandan, 

Sosiologi Perubahan Sosial, (Edisi 1, Cet ke 5, Jakarta: Prenada, 2010), h. 70. 

21
Lihat Shill dalam Piotr Sztompaka, The Sociology of Social Chage, terj. Alimandan, 

Sosiologi Perubahan Sosial, h. 74. 
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historis yang dipandang bermanfaat. Tradisi layaknya seonggok gagasan dan 

material yang dapat digunakan seseorang dalam tindakannya saat ini dan 

untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Salah satu 

contohnya: tradisi mengenai peran yang harus diteladani seperti tradisi 

kepahlawanan, kepemimpinan seseorang atau Nabi.   

2. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan 

aturan yang sudah ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat 

mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. 

Biasa dikatakan: “selalu seperti itu” atau “orang selalu mempunyai keyakinan 

demikian”, dengan kata lain tindakan tertentu hanya akan dilakukan karena 

orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu 

diterima semata-mata karena mereka telah menerimanya sebelumnya.  

3. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat 

loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi 

nasional dengan lagu, bendera, mitologi dan ritual umum adalah contoh 

utama. 

4. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketakpuasan dan 

kekecewaan kehidupan modern. Contohnya: tradisi kedaulatan dan 

kemerdekaan di masa lalu membantu suatu bangsa untuk bertahan hidup 

ketika berada dalam penjajah. 

C. Makna Konsep Budaya Lokal dan Budaya Islam. 

1. Budaya Lokal 

Budaya lokal berasal dari dua kata yaitu budaya dan lokal. Kata budaya 

merupakan terjemahan dari istila culture dari bahasa Inggris, dalam bahasa Belanda 
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diistilahkan dengan kata cultuur, dalam bahasa latin, berasal dari kata colera. Colera 

berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, mengembangkan tanah (bertani). Dari 

arti ini berkembang arti cultire sebagai daya upaya serta tindakan manusia untuk 

mengolah tanah dan merubah alam.
22

 

Koentjaraningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem 

gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang 

dijadikan milik manusia dengan belajar.
23

 Menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman 

Soemardi merumuskan kebudayaan sebagai hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.
24

 

Kedua defenisi di atas banyak mempengaruhi masyarakat dalam mengartikan 

apa itu kebudayaan. Sedangkan pengertian yang lebih luas menurut E.B. Tylor, 

kebudayaan sebagai suatu kesatuan jalinan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, 

kesenian, susila, hukum, adat dan tiap kesanggupan yang diperoleh seseorang sebagai 

anggota masyarakat.
25

 

Teori yang dikemukakan Koentjaraningrat, Sole Soemadjan dan E.B Taylor 

mengenai kebuayaan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem baik berupa hasil 

karya, rasa, cipta seseorang sebagai anggota masyarakat. 

Kata lokal dalam kamus antropologi berarti menunjuk pada suatu daerah atau 

hal-hal yang berasal dari daerah sendiri.
26

 Kata lokal sering diucapkan oleh 

masyarakat dan pengertianya beragam. Lokal adalah kata yang diartikan dengan 
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Wahyudin G. Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, (Cet. I; Makassar: Alauddin 
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Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi, (Cet. IX, Edisi Revisi, Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2009), h. 182. 

 
24

Elly M Setiadi dkk, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 28.  
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Soerjone Soekanto Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Raja  Grasindo Persada, 
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 Agung Tri Haryanta, Kamus Antropologi, (Surakarya: Aksara Snergi Media, 2013) h. 170. 
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kebudayaan dan setiap daerah memiliki kebudayaanya tersendiri. Kata lokal bisa 

digunakan bersamaan dengan kata kebudayaan, penduduk, orang dan lain-lainya. 

Lokal adalah sesuatu yang berasal dari daerah asli. Pengertian lokal lebih 

menekankan pada daerah asal.
27

 Jadi budaya lokal biasanya didefenisikan sebagai 

budaya asli dari suatu kelompok masyarakat tertentu. 

Menurut J.W Ajawaila, budaya lokal adalah ciri khas budaya sebuah 

kelompok masyarakat lokal.
28

 Budaya lokal juga disebut sebagai budaya daerah. 

Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di suatu 

daerah dengan didukung oleh anggota masyarakat yang lebih luas dan terdiri dari 

berbagai suku-suku bangsa.
29

 Sedangkan menurut Booven dan Thull, budaya lokal 

merupakan sistem yang diungkapkan melalui berbagai simbol, kepercayaan, sikap, 

nilai, harapan, dan norma dalam berperilaku.
30

 Menurut  Narawi Ismail, budaya lokal 

adalah semua ide, aktivitas manusia dalam suatu kelompok masyarakat di lokasi 

tertentu. Budaya lokal tersebut secara aktual masih tumbuh dan berkembang dalam 

masyarakat serta disepakati dan dijadikan pedoman bersama. Budaya lokal bukan 

hanya berupa nilai, aktivitas,dan hasil aktivitas tradisional atau warisan nenek 

moyang masyarakat setempat.
31
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Budaya lokal merupakan istila yang digunakan untuk membedakan suatu 

budaya dengan budaya nasional dan budaya global. Budaya lokal adalah budaya yang 

dimiliki oleh masyarakat untuk menempati lokalitas atau daerah tertentu yang 

berbeda dari budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang berbeda di tempat lain. 

Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 pasal 1 mendefenisikan budaya lokal atau daerah 

sebagai “suatu sistem nilai yang dianut oleh komunitas atau kelompok masyarakat 

tertentu di daerah, yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga negara 

masyarakat.
32

 

Budaya lokal merupakan nilai-nilai lokal hasil budaya masyarakat suatu 

daerah yang terbentuk secara alami dan diperoleh melalui proses belajar dari waktu 

ke waktu. Budaya lokal dapat berupa hasil seni, tradisi pola pikir, atau hukum adat. 
33

 

Menurut Koentjaraningrat mengemukakan tripatri dari kebudayaan adalah 

perangkat ide atau nilai-nilai, perangkat aktivitas atau perilaku dan hasil aktivitas, 

jika dikaitkan dengan kebudayaan lokal berarti setiap ide (nilai-nilai, norma-norma, 

gagasan), aktivitas, dan hasil aktivitas dari kelompok manusia di suatu tempat atau 

daerah.
34

 

Nilai-nilai lokal dalam masyarakat biasa disebut sebagai kearifan lokal yang 

terdapat di setiap suku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hidup rukun 

antar manusia atau antar kelompok. Nilai-nilai budaya lokal tidak hanya berorientasi 

pada warisan nenek moyang di masa lalu, tetapi juga berupa nilai-nilai yang tumbuh 
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di tengah kehidupan masyarakat dan terpenting nilai-nilai tersebut menjadi rujukan 

dan kesepakatan bersama bagi anggota masyarakat. 

Menurut Hildred dalam bukunya Aneka budaya dan komunitas di Indonesia, 

budaya lokal adalah sesuatu yang selalu terkait dan berhubungan dengan hal-hal 

fisisk seperti geografis.
35

 Perbedaan iklim dan kondisi geografis berpengaruh 

terhadap kemajemukan budaya lokal. Kemajemukan budaya lokal tercermin dari 

keanekaragaman budaya, adat istiadat dan tradisi dalam masyarakat. Banyaknya suku 

di Indonesia menjadikan suatu kesatuan suku bangsa yang hidup terisolasi dari suku 

bangsa lain. Setiap suku bangsa tumbuh dan berkembang sesuai dengan alam 

lingkunganya. Keadaan geografis yang terisolir yang menyebabkan penduduk setiap 

pulau mngembangkan pola hidup dan adat istiadat yang berbeda-beda. 

Ciri-ciri budaya lokal dapat dikenali dalam bentuk kelembagaan sosial yang 

dimiliki oleh suatu suku bangsa. Kelembagaan sosial ini adalah ikatan sosial bersama 

anggota masyarakat. Lembaga sosial memiliki orientasi perlakuan sosial ke dalam 

yang sangat kuat. Hal ini ditunjukkan dengan orientasi untuk memenuhi kebutuhan 

lembaga tersebut. Bentuk kelembagaan sosial dapat dijumpai dalam sistem gotong 

royong. Gotong royong merupakan ikatan hubungan tolong menolong diantara 

masyarakat desa. Budaya lokal mengandung nilai kebersamaan, saling menghormati, 

toleransi dan solidaritas antar warga masyarakat yang hidup dalam komunitas yang 

sama.
36

 

Budaya lokal merupakan warisan nenek moyang yang kemudian diwariskan 

kepada keturunanya untuk tetap dijaga dan dilestarikan sebagai bentuk 
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penghargaannya kepada warisan leluhur. Warisan leluhur berupa tradisi, adat istiadat 

dan kebiasaan. Tradisi lebih berorientasi kepada kepercayaan dan kegiatan ritual yang 

berkembang dan mengakar pada masyarakat menjadi sebuah kebudayaan.
37

 Seperti 

halnya dengan budaya lokal yang ada di Sulawesi Barat yang memiliki 

keanekaragaman budaya yang masih terjaga dan dilestarikan di masyarakat hingga 

saat ini sebagai warisan leluhur. 

Menurut Suyanto budaya lokal yang tumbuh di masyarakat memiliki fungsi 

sebagai berikut: 

a. Budaya lokal sebagai wadah titik temu anggota masyarakat dari berbagai latar 

belakang seperti status sosial, suku, agama, ideologi, dan politik. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya ritual atau upacara yang berkembang di era 

modernisasi. 

b. Budaya lokal sebagai lembaga, adat, tradisi dapat juga berfungsi sebagai norma-

norma sosial yang memiliki pengaruh signifikan dalam mengatur sikap dan 

perilaku masyarakat. 

c. Budaya lokal sebagai pengontrol sosial dari setiap anggota masyarakat 

d. Budaya dapat berfungsi penjamin anggota pendukung budaya, misalanya 

memiliki nilai sosial ekonomis bagi anggotanya.
38

 

2.  Budaya Islam  

Budaya Islam merupakan istila yang sering digunakan dalam akademik 

sekuler untuk mendeskripsikan praktik budaya orang Islam. Agama Islam muncul di 
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Arab pada abad ke-6 dengan bentuk awal budaya Muslim kebanyakan merupakan 

budaya Arab. Dengan berkembangnya kerajaan Islam, Muslim saling berhubungan 

dan berasimilasi dengan budaya Persia, Turki, Mongol, India, Mesir, Uyghur, 

Melayu, Berber, Moro, Rohingya, dan termasuk Indonesia.
39

 

Pada umumnya masyarakat mengartikan kebudayaan dengan estetika atau 

hasil karya manusia. Seperti seni tari, seni lukis, drama dan sebagainya. Atau karya 

manusia seperti candi , artefak, kerajaan dan mesjid. Demikian perilaku manusia yang 

dilakukan dalam lingkup yang luas juga dikatakan sebagai kebudayaan. Kebudayaan 

diatas lebih mengarah pada kebudayaan bersifat material, dan ada juga kebudayaan 

sebagai pandangan hidup, tata nilai, norma-norma yang bersifat ideal.
40

 

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya 

manusia untuk memenuhi kehidupanya dengan cara belajar, yang semuanya itu 

tersusun dan menjadi warisan turun-temurun dalam kehidupan masyarakat. Oleh 

karenanya, budaya yang lahir secara alamiah dan berkembang di suatu daerah akan 

sukar diubah, karena budaya tersebut sudah mendarah daging dalam diri masyarakat. 

Budaya teraktualisasi dalam wujud adat mulai dipahami sebagai fenomena alami 

yang kehadiranya secara umum dan memberi kontribusi terhadap perilaku manusia, 

hingga berkenaan melakukan sesuatu, seperti menjalankan kewajiban agama dan 

perilaku sosial.
41
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Hubungan agama dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan, keduanya saling melengkapi satu sama lain. Ketika kita berbicara 

mengenai agama dan kebudayaan, hal tersebut dapat diketahui lewat 

pengaplikasiannya dalam wujud budaya dan dalam bentuk tradisi atau ritual 

keagamaan yang keduanya bisa mengandung unsur agama dan kebudayaan.
42

 

Secara bahasa kata Islam berasal dari bahasa  Arab yang di ambil dari kata 

“salima” yang memiliki arti “selamat”. Dari kata “salima” tersebut membentuk kata 

“aslama” yang memiliki arti “menyerah, tunduk, patuh, dan taat”. Kata “aslama” 

menjadi pokok kata Islam, orang yang melakukan “aslama” atau masuk Islam disebut 

sebagai muslim. Kata Islam dari segi kebahasaan mengandung arti patuh, tunduk, 

taat, dan berserah diri kepada Allah Swt. Dalam  upaya mencari keselamatan dan 

kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Hal itu dilakukan atas dasar kemauan 

sendiri, bukan paksaan melainkan fitrah dirinya sebagai makhluk yang sejak dalam 

kandung telah menyatakan patuh dan tunduk kepada Allah Swt. 
43

 

Agama Islam dalam maknanya sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Swt, 

sehingga menuntut sikap pasrah dan patuh kepada-Nya. Sebagaimana firman Allah 

Swt, dalam QS.Al-Imran/3: 19.  

 Islam dari segi istila, banyak ahli yang mendefenisikanya, diantaranya Harun 

Nasution. Ia mengatakan bahwa Islam adalah agama yang ajaran-ajaranya 
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diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad saw 

sebagai Rasul yang di dalamnya tidak hanya mengenal satu segi, tetapi mengenai 

berbagai segi kehidupan manusia. Menurut Abdul Jabbar, Islam adalah agama yang 

diturunkan oleh Allah Swt dengan mengutus Nabi Muhammad saw untuk 

menyampaikan kepada manusia sebagai hidayah dan kebahagian bagi mereka.
44

 

Sementara Maulana Muhammad Ali mengatakan Islam adalah agama perdamaian, 

dan ada dua inti ajaranya, yaitu keesaan Allah Swt, dan kesatuan atau persaudaraan 

umat manusia sebagai bukti nyata bahwa Islam selaras dengan namanya. Islam bukan 

hanya dikatakan sebagai agama seluruh Nabi Allah, sebagaimana dalam Alqur‟an, 

melainkan pula segala sesuatu yang secara tak sadar tunduk dan patuh pada undang-

undang Allah Swt.                      

Islam adalah tatanan kehidupan yang sangat sempurna dan lengkap karena 

dalam ajaran Islam mengatur segala macam aturan dari hal-hal kecil hingga hal-hal 

besar, mulai dari ajaran lingkup keluarga, sekolah hingga masyarakat. Islam diyakini 

sebagai agama yang sempurna, dalam kesempurnaannya, Islam juga membutuhkan 

implementasi dan penafsiran serta penakwilan dari kaidah-kaidah tertentu. Persentuan 

budaya lokal dengan Islam tidak menafikan adanya jalinan akulturasi atau saling 

mempengaruhi satu sama lain. Hubungan akulturasi antara kebudayaan dan Islam 

melahirkan kebudayaan Islam.
45

 

Kebudayaan Islam adalah manifestasi (penjelmaan) dari pada kerja jiwa 

manusia muslim yang didasari dan mencermikan ajaran Islam dalam arti yang seluas-
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luasnya. Kebudayaan Islam mengandung tiga unsur prinsip yaitu kebudayaan Islam 

adalah ciptaan orang Islam, kebudayaan orang Islam didasarkan pada ajaran kepada 

ajaran Islam, dan kebudayaan Islam merupakan suatu kesatuan yang utuh antara satu 

dengan yang lainya yang tidak dapat dipisahkan.
46

 

Kebudayaan Islam selalu terkait dengan nilai-nilai ilahiyah yang bersumber 

dari Alqur‟an dan hadist, sehingga dapat pula dipahami bahwa kebudayaan Islam 

adalah implementasi Alqur‟an dan hadist terhadap umat muslim dalam kehidupanya 

baik itu dalam bentuk pikiran, ide, tingkah laku, karya-karya untuk kemaslahatan 

manusia demi mendekatkan diri kepada Allah Swt dalam mencari keridhaan-Nya.
47

 

Islam membagi kebudayaan menjadi tiga macam yaitu: 

1. Kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam. Dalam kaidah fiqih 

disebutkan: “al-„adatu muhakkamatun” yang artinya bahwa adat-istiadat dan 

kebiasan suatu masyarakat merupakan bagian dari budaya manusia dan 

memiliki pengaruh dalam penetapan hukum. Contohnya, menentukan kadar 

besar kecilnya mahar dalam pernikahan dan memperbolehkan menentukan 

bentuk bangunan masjid 

2. Kebudayaan yang sebagian unsurya bertentangan dengan Islam, kemudian 

direkontruksi sehingga menjadi Islami. Contohnya, syair-syair jahiliyah yang 

merupakan kebudayaan Arab tetapi masih dipertahankan dengan 

merekontruksi isi-isi syair tersebut dengan nlai-nilai Islam. 
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3. Kebudayaan yang bertentangan dengan Islam. Seperti budaya ngeben yang 

dilakukan oleh masyarakat Bali. Upacara ngeben merupakan upacara 

pembakaran mayat yang diselenggarakan degan nuansa yang meriah.  

 Adapun ciri-ciri dari budaya Islam adalah berdasarkan kepada ajaran-ajaran 

agama Islam dengan bersumber kepada Alqur‟an dan Hadist. Dengan demikian, 

segala sesuatu yang dihasilkan harus merujuk pada ajaran agama. Kebudayaan Islam 

juga harus mampu mengembangkan kebutuhan dunia (materi) dan akhirat (ukhraw). 

Selain itu, ciri-ciri kebudayaan Islam adalah meletakkan tiga hal sebagai dasar yaitu 

akidah, akhlak, dan ilmu. Kebudayaan Islam merupakan kebudayaan yang sifatnya 

universal, terbuka, mampu melewati zaman, toleransi serta integrasi dalam berbagai 

perbedaan yang dialami. Terbukti bahwa kebudayaan Islam mampu melintas ruang 

dan waktu sepanjang zaman serta memberikan sumbangan bagi peradaban 

dunia.
48

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, budaya Islam adalah budaya 

yang ada di masyarakat dan terdapat praktik-praktik Islam atau dengan defenisi lain 

kebudayaan Islam adalah hasil dari karya, cipta dan rasa masyarakat yang 

berlandaskan nila-nilai tauhid
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode merupakan suatu pendekatan umum yang digunakan untuk mengkaji 

topic penelitian.
49

Sedangkan penelitian merupakan suatu bentuk kegiatan untuk 

mencari data, kemudian merumuskan sebuah permasalahan yang ada lalu mencoba 

untuk menganalisis hingga pada akhirnya sampai pada penyusunan laporan.
50

 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan penulis untuk mendapatkan dan 

mengumpulkan data informasi penelitian adalah penelitian lapangan atau field 

researct yaitu penulis melakukan penelitian secara langsung ke lokasi dan peneliti 

sekaligus terlibat langsung dengan objek yang diteliti dalam penelitian. Selain itu 

peneliti juga melakukan penelitian pustaka atau library researct yaitu penelitian 

dengan mengambil beberapa literatur dari buku-buku atau tinjauan pustaka sebagai 

bahan pendukung. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif yaitu 

suatu penelitian yang memberikan penjelasan mengenai gambaran tentang ciri-ciri 

suatu gejala yang diteliti yang data-datanya dinyatakan dalam bentuk tanggapan 

terhadap informasi lisan dari beberapa orang yang dianggap lebih tahu tentang objek 

yang diteliti.  

 

 

 

                                                             

 49
Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 

145. 

 
50

Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, Metode Penelitian (Jakarta PT. Bumi Aksara 2007), h.1 



29 
  

 
 

 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian   

 Fokus lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kalukku Kabupaten 

Mamuju tepatnya di Provinsi Sulawesi Barat. Adapun alasan penulis  memilih tempat 

penelitian ini selain mudah dijangkau, biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu 

banyak sehingga memudahkan dalam penelitian. Penulis menganggap bahwa dalam 

penelitian ini berupaya untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang masih 

dipertahankan eksistensinya dalam kehidupan bermasyarakat sampai sekarang. 

Sistem nilai budaya yang masih banyak dipertahankan tersebut adalah akulturasi 

budaya lokal dengan Islam dalam tradisi meuri‟. 

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

 Kabupaten mamuju merupakan ibu kota Provensi ulawesi Barat. 

Kabupaten ini terlatak pada posisi 1 38 118 -2 54 552 Lintang Selatan dan 11 54 47 -

13 5 35 Bujur Timur. Daerah kabupaten mamuju ini memiliki luas wilayah 794.276 

Ha dan secara administrasi pemeritahanya terbagi atas 11 kecamatan yang terdiri dari 

88 desa , 11 kelurahan, 99 lingkungan, dan 614 dusun, kabupaten mamuju ini 

berbatasan langsung dengan 5 kabupaten se- sulawesi Selatan dan barat yakni  

 Sebelah Utara :Kabupaten Mamuju Utara 

 Sebelah Timur : Kabupaten Luwu Utara 

 Sebelah Selatan :Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, dan 

    Kabupaten Tanah Toraja 

 Sebelah Barat : Selat Makassar 

Setidaknya ada 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju yakni 

Kecamatan Mamuju, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Tapalang, Kecamatan 

Tapalang Barat, Keamatan Simboro, Kecamatan Papalang, Kecamatan Tommo, 
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Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Sampaga, dan Kecamatan 

Bala-Balakang dari keseblas kecamatan diatas, lokasi penelitian yang dipilih adalah 

Keamatan Kalukku. 

Kecamatan Kalukku memiliki luas area 470.26 Ha. Yang terbagi atas 13 desa/ 

kelurahan , Jumlah penduduk sebesar 52.552 jiwa yang terbagi berdasarkan jenis 

kelamin laki-laki 26.743 jiwa dan perempuan 24. 809 jiwa. Berdasarkan data dari 

badan pusat statistika Kabupaten Mamuju, Kecamatan Kalukku terbagi atas 3 

kelurahan dengan 10 desa, 42 lingkungan serta 75 dusun. Jarak tempuh dari ibu kota 

kecamatan kalukku sejauh 32 km. Kehidupan masyarakatnya yang jauh dari ibu kota 

provinsi menjadikan mereka masih memelihara tradisi dari nenek moyangnya, 

Masyarakat kecamatan kalukku sebagiaan besar masih melaksanakan adat istiadat 

setempat dan kearifan-kearifan lokal mereka. 

Desa/kelurahan Sinyoyoi Selatan memiliki luas 42,81 (km) yang sebagian 

besar lahanya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi sawah dan kebun. Sisanya 

digunakan sebagai tempat pemukiman dan prasarana umum. Topografi 

Desa/Kelurahan Sinyonyoi selatan dan sekitarnya ada yang berbukit dan sebagian 

besar wilayah datar serta dilewati oleh aliran sungai da bersebrangan dengan wilayah 

pantai. Pola pemukiman warga cukup rapi, beberapa masih mempertahankan rumah 

berbahan kayu dan yang sudah lebih modern dengan menggunakan batu bata sebagai 

bahan pembangun rumah mereka jalan utama menuju desa/kelurahan cukup baik 

dengan jalan beraspal mulus namun beberapa bagian jalan menuju ke beberapa 

lingkungan masih berbatu. Begitu pula dengan jalan menuju kantor Lurah yang cukup 

berbatu dan berlubang dan tidak layak untuk dilewati Desa/Kelurahan Sinyonyoi 

Selatan ini terbagi menjadi 9 lingkungan diantaranya   
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b. Mata Pencaharian  

  Sebagian besar masyarakat Sinyonyoi selatan bermata pencaharian sebagai 

petani dan peternak. Hal itu dapat dilihat dari kondisi lahan yang sebagian besar 

dimanfaatkan unuk persawahan letak desa yang dilewati aliran sungai memberikan 

keuntungan yang banyak bagi para petani unuk mengolah sawah maupun kebun 

mereka. Selain sungai daerah ini juga terletak di area pinggir pantai sehingga 

beberapa warga mencari penghasilan dengan memanfaatkan laut sebagai lahan 

pekerjaan, selain dijadikan lahan persawahan, beberapa lahan disekitaran pantai 

dijadikan lahan tambak walaupun tidak seluas lahan persawahan. Masyarakat yang 

tinggal disekitaran pantai memang lebih memberi perhatian pada hasil laut. Oleh 

karena itu warga yang tinggal di daerah ini lebih dikenal dan disebut sebagi orang 

pantai oleh warga lain 

c.  Agama dan Kepercayaan 

Desa/kelurahan Sinyonyoi Selatan adalah desa/kelurahan yang hampir 

seluruh penduduknya beragama Islam. Walaupun mayoritas penduduknya beragama 

Islam, kepercayaan akan  dunia mitos dan dunia gaib ini masi ada. Seperti adanya 

kepercayaan mengenai anak keil yang tidak boleh dibawah keluar rumah dimalam 

hari, karna hal itu tidak baik untuk anak kecil nanti diganggu makhluk halus (setan) 

Kepercayaan akan mitos cerita nenek moyang zaman dulu memang belum 

sepenuhnya ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia ada banyak masjid yang ada di 

desa/kelurahan ini sebagai tempat beribadah kepada Allah SWT. Selain sebagai 

tempat peribadatan, mesjid ini juga digunakan sebagai tempat anak-anak yang ada di 

linkungan/dusun itu sebagai tempat belajar Al-Qur‟an biasanya anak-anak mulai 

belajar setelah shalat subuh dan shalat magrib. Banyak para orang tua 
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mempercayakan anak mereka untuk belajar Iqra dan Al- Qur‟an sejak dini di masjid 

tersebut  

 

B.  Metode Pendekatan  

Ada beberapa pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian 

yaitu:   

1. Pendekatan Sejarah  

Melalui pendekatan sejarah seorang diajak untuk memasuki keadaan yang 

sebenarnya berkenaan degan penerapan suatu peristiwa yang terjadi dalam  

masyarakat, pendekatan ini dimaksudkan sebagai usaha untuk mengetahui peristiwa 

dalam lingkup fenomena yang telah terjadi pada masyarakat yang telah beragama 

Islam. 

2. Pendekatan Antropologi 

Antropologi ini sebagaimana diketahui adalah ilmu yang mempelajari tentang 

manusia dan kebudayaanya. Dalam hal ini pendekatan antropologi berusaha 

mencapai pengertian tentang mahluk Manusia yang mempelajari keragaman bentuk 

fisik, masyarakat dan kebudayaanya sehingga diharapkan tradisi Meuri‟ dapat dilihat 

dari sudut pandang manusia sebagai salah satu aset kebudayaan bangsa yang harus 

dilestarikan.  

3. Pendekatan Agama 

Pandangan sosial budaya yang berdasarkan Agama bertolak dari kesadaran 

bahwa pada hakikatnya seburuk apapun, yang bernama manusia pasti memilki 

Tuhan.
51

Agama jika dilihat dari defenisinya secara substansif berarti dilihat dari 

esensinya yang sering kali dipahami sebagai suatu bentuk kepercayaan sehingga 

                                                             

 51
Esti Ismawati, Ilmu Sosial Budaya Dasar (Yogyakarta: Ombak, 2012) h. 156. 
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menjelaskan religiusitas masyarakat adalah berdasarkan tingkat ortodoksi dan ritual 

keagamaan, bahkan lebih berpusat pada bentuk tradisional suatu Agama. Dengan 

metode pendekatan agama ini maka akan ada dasar perbandingan tradisi sebelum 

Islam dan setelah masuknya Islam dengan melihat nilai-nilai religiusnya untuk 

dilestarikan dan dikembangkan sesuai ajaran Islam..  

C. Data dan Sumber Data 

Dalam menentukan sumber data untuk penelitian didasarkan kepada 

kemampuan dan kecakapan peneliti dalam berusaha mengungkap suatu peristiwa 

seojektif mungkin dan menetapkan informan yang sesuai dengan syarat ketentuan 

sehingga data yang dibutuhkan peneliti benar-benar sesuai dan alamiah dengan fakta 

yang konkrit.   

 Penentuan sumber data dalam peneliti ini didasarkan pada usaha peneliti 

dalam mengungkap peristiwa seobjektif mungkin sehingga penentuan informan 

sebagai sumber utama menggali data adalah memiliki kompetensi pengetahuan dan 

pemahaman yang mendalam tentang tradisi meuri‟.   

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Data Primer 

Dalam penelitian lapangan data primer merupakan data utama yang diambil 

langsung dari narasumber atau informan yang dalam hal ini yaitu pemuka adat dan 

beberapa tokoh masyarakat setempat. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung yang tidak diambil langsung dari 

informan akan tetapi melalui dokumen atau buku untuk melengkapi informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian. 
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D. Pengumpulan Data 

1. Observasi   

Hasil observasi lapangan dilakukan dengan pencatatan secara sistematik 

kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan 

dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Teknik ini dengan 

menggunakan pengamatan langsung terhadap objek, yaitu langsung mengamati apa 

sedang dilakukan dan sudah dilakukan serta memperdalam data hasil pengamatan. 

2. Wawancara  (Interview)    

Tehnik wawancara dalam penelitian ini bersifat terstruktur karena penulis 

telah menetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. 

Tehnik wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data primer tentang pelaksanaan 

tradisi Meuri‟ 

3. Dokumentasi 

 Metode dokumentasi digunakan peneliti sebagai sumber data yang dapat 

dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Dalam 

menguji, menafsirkan dan meramalkan digunakan tehnik kajian isi (content analisis), 

yaitu tehnik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha 

menemukan karakteristik pesan, dilakukan secara objektif dan sistematis. Dengan 

metode ini pula maka penulis memperoleh data yang selengkapnya. 

E. Interpretasi (Pengolahan dan Analiss  Data) 

Pada prinsipnya metode analisis data adalah salah satu langkah yang ditempuh 

oleh peneliti untuk menganalisis hasil temuan data yang telah dikumpulkan melalui 



35 
  

 
 

metode pengumpulan data yang telah diterapkan. Pengolahan data digunakan metode-

metode sebagai berikut; 

1. Metode Induktif, yaitu bertitik tolak dari unsur-unsur yang bersifat khusus 

kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum 

2. Metode Deduktif, yaitu menganalisa data dari masalah yang bersifat umum 

kemudian kesimpulan yang bersifat khusus 

3. Metode Komparatif, yaitu menganalisa dengan jalan membanding-

bandingkan data atau pendapat para ahli yang satu dengan yang lainnya 

kemudian menarik kesimpulan 

 Adapun  langkah-langkah yang digunakan untuk analisis data yaitu tahap 

reduksi data, klasifikasi data, tahap menyajikan data, dan tahap pengecekan 

keabsahan data.
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BAB VI 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Sejarah Awal Tradisi Meuri’  

 Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa tradisi meuri‟ ini lahir 

dan dipercayai oleh masyarakat. Tradisi meuri‟ merupakan salah satu tradisi tujuh 

bulanan suku mandar Sulawesi Barat yang diwariskan dari generasi ke generasi 

sampai saat ini. Menurut beberapa narasumber tidak ada waktu yang pasti yang 

tercatat dimana dan sejak kapan dimulainya tradisi meuri‟. Masyarakat hanya melihat 

dari kehidupan nenek moyang mereka pada zaman dahulu sejarah menunjukkan 

bahwa awal pelaksanaan dari tradisi ini belum terdeteksi oleh para tokoh masyarakat 

dan para sejarawan mengigat kurangya rujukan dalam bentuk  tulisan dan lebih 

banyak bersifat cerita lisan. 

 Masyarakat pada umumnya, memiliki budaya lokal berupa adat istiadat yang 

terus berkembang dengan budaya lain. Dan hal ini terwariskan sejak masa lampau 

hingga sekarang secara turun temurun .Tradis meuri‟ di kecamatan kalukku muncul 

sebagai tradisi yang telah membudaya di masyarakat yang tidak  diketahui bagaiman 

asal-mulanya secara pasti. Masyarakat hanya megetahui bahwa tradisi ini sudah 

dilestarikan oleh nenek moyang mereka telebih dahulu kemudian dilanjutkan oleh 

anak cucunya yang sampai saat ini masih dilestarikan. 

 Sejarah tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia, hal ini juga 

berkaitan dengan kebudayaan atau tradisi yang lahir dalam kehidupan masyarakat 

Mandar, meuri‟ dalam kehidupan masyarakat Mandar sudah tidak bisa dihilangkan 

sekalipun di tawar dengan sesuatu yang berharga, sebab tradisi tersebut memberi 

makna tersendiri untuk masyarakat di sana, pemahaman masyarakat tentang tradisi 

ini 
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adalah sesuatu yang perlu diapresiasi karna dari dulu hingga sekarang tradisi ni masih 

ada dan tetap dijaga dengan baik oleh masyarakat Mandar.  

 

 Salah satu tradisi yang masih bertahan yang ada hingga sekarang adalah 

tradisi meuri‟ (tujuh bulanan), adalah suatu tradisi yang memegang dasar keyakinan 

tentang segala kebaikan yang akan didapat oleh ibu hamil yang melaksanakan tradisi 

ini. Dari dulu tradisi ini mulai muncul dan dianut oleh masyarakat Mandar sampai 

sekarang masih menampakkan keaslianya akan tetapi dalam proses pelakasanaannya 

akulturasi Islam dengan tradisi ini sudah mulai terlihat dalam proses tujuh bulanan 

masyarakat Mandar. Dimana dalam masayrakat atau pelaku dari tradisi ini bahwa 

dalam pelaksanaan meuri‟ harus melewati beberapa tahap yang  ada kaitanya dengan  

ajaran Islam. (H. Luhung)
52

  

 

Saya tidak tau pasti siapa yang pertama yang memulai melakukan tradisi 

meuri‟  karna tradisi ini sudah ada dan dilakukan secara turun temurun oleh orang-

orang tua terdahulu sehingga masyarakat juga melakukan tradisi meuri‟. Dan awal 

munculnya tradisi ini tidak ada kaitanya  dengan tradisi yang ada di jawa ataupun di 

daerah lainya. (Arjab)
53

 

 Dari pernyataan diatas keberadaan tradisi ini telah dilakukan oleh masyarakat 

sejak dahulu dan tradisi ini murni dari nenek moyang.  

 

Mengatakan bahwa tradisi meuri‟ mau di kaji  dengan jelas tentang kapan 

dimulainya maka itu adalah suatu hal yang susah untuk ditelusuri hal ini disebabkan 

karna orang-orang tua terdahulu tidak ada pernah  yang menjelaskan kepada 

masyarakat kapan dimulainya tradisi ini dan siapa yang memulainya yang jelasnya 

tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi soal kapan dimulainya dan 

siapa yang memulainya secara pribadi, saya tidak mengetahuinya dengan pasti. 

(Hasanuddin)
54

.  

 Dengan berdasar  pada sejarah awal tradisi meuri‟ tersebut diatas, maka 

peneliti dapat mengasumsikan bahwa tradisi tersebut sudah dianggap oleh masyarakat 

sebagi suatu keharusan yang harus dilaksanakan. 

 

                                                             
52

 H. Luhung (tokoh masyarakat) wawancara oleh Penulis 14 september 2020 Pukul 14:00 WITA 
53

 Arjab (imam lingkungan/dusun) wawancara oleh Penulis 15 September 2020 Pukul 15:00 WITA 
54

 Hasanuddin (tokoh agama) wawancara oleh Penulis 15 September 2020 Pukul 20:00 WITA 
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Keberadaan tradisi meuri‟ ini tidak terlepas dari orang yang memimpin tradisi 

tersebut seperti sanro sangat penting untuk keberadaan meuri‟ karna suatu tradisi 

apabila tidak ada yang memimpin maka tradisi tersebut tidak akan terlaksana. 

(Jumurdin) 
55

 

Dalam kehidupan masyarakat Mandar, penyebutan gelar sanro tidak 

digunakan secara umum atau seenaknya, ini dikarenakan penilaian terhadap sosok 

tersebut sagat sakral dan hanya orang tertetu saja yang memiiki keahlian dan 

kelebihan pantas meperoleh julukan tersebut. Seperti sanro meuri‟  (orang yang ahli 

dalam pengurutan ibu hamil). 

 Sanro biasa juga  disebut dukun. Pada masyarakat Mandar khususnya di 

Kecamatan Kalukku memiliki fungsi sebatas membantu dalam proses persalinan, 

tetapi memiliki pengetahuan tentang ritual-ritual yang akan dilakukan sebelum proses 

kelahiran seperti ritual-ritual meuri‟. 

 

Dengan perkembangan zaman, pelaksanaan sebuah tradisi dalam masyarakat 

juga berpengaruh. Tardisi tidak kaku dalam mengikuti perkembangan zaman 

sehingga walaupun yang serba modern ini tradisi masih tetap terlaksana, akan tetapi 

nilai- nilai estetika dari tradisi tersebut sedikit pudar seperti yang di kemukakan oleh 

sanro. 

 

 Dulu kita kalau melaksanakan tardisi meuri‟ banyak yang disediakan karna 

masih muda untuk didapatkan seperti timbah yang digunakan terbuat dari tempurung 

kelapa sekarang timba yang terbuat dari plastik,panci tanah sekarang panci merek 

jawa ( panci besi) karna sekarang cuma itu yang ada dijual. (Patimah)
56

  

 Dari pernyataan sanro menegaskan pelaksanaan tradisi tidak lagi seperti 

dahulu seperti alat-alat yang digunakan, dan pelaksanaan tradisi ini masih 

dilaksanakan sampai sekarang akan tetapi pada proses pelaksanaannya sudah sangat 

praktis. 

                                                             
55

 Jumurdin (tokoh masyarakat) wawancara oleh Penulis 16 September 2020 Pukul 15:30 WITA 
56

 Patimah (sanro peana) hasil wawancara oleh Penulis 20 September 2020 Pukul 10:00 WITA 



39 
 

 
  

Masyarakat Mandar merupaka suatu rumpun yang sangat menghargai suatu 

tradisi oleh sebab itu, tradisi meuri‟ di kecamatan kalukku sagat dijaga meskipun 

sedikit diantara masyarakat yang sudah tidak lagi ikut atau menjalankan prosesi 

tradisi tersebut, namun mereka turut menjaga pelestariaan tradisi meuri‟ Adapun 

masyarat yang masih memegang kuat tradisi ini adalah orang-orang yang sudah 

berumur kurang lebih delapn puluh keatas, ini disebabkan karna mereka tidak ingin 

menghilangkan budaya nenek moyang mereka yang dijaga mulai dari munculnya 

tradisi ini hingga sekarang. 

Dari hal tersebut diatas maka penulis dapat mengasumsikan bahwa tradisi ini 

benar-benar murni dari nenek moyang bukan tradisi yang di adopsi atau ditiru dari 

luar,  meuri‟ ini dalam proses tujuh bulanan masyarakat Mandar di Kecamaan 

Kalukku sudah menjadi  tradisi berkembang . Masayrakat disana sudah banyak yang 

melakukan tradisi tersebut, akan tetapi diantara mereka yang menolak tradisi ini 

masih banyak pula yang  mempertahankan, dengan alasan tradisi secara turun 

temurun dari peninggalan nenek moyang harus selalu dilestarikan dan diperhatikan, 

pelaku dalam tradisi ini beraggapan bahwa, ketika tradisi ini dihilangkan maka seperti 

halnya melupakan peinggalan-peninggalan nenek moyang kita yang meberikan 

banyak kontribusi dalam kehidupan masyarakat Mandar saat ini.     

B.  Prosesi Tradisi Meuri’  

Suatu Prosesi merupakan tahapan atau langkah-langkah suatu kegiatan 

dilakukan. Adat sebagai suatu simbol perayaan suatu kegitan yang telah menjadi 

bagian dari kehidupan sehari-hari. Setiap kegiatan yang dilakukan mempunyai proses 

tersendiri, diantaranya adalah upacara-upacara tradisional misalanya upacara 

perkawinan, upacara naik rumah baru, upacara khitanan, upacara kelahiran anak dan 
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lain sebagainya. Secara umum upacara-upacara atau ritual tradisi budaya-budaya 

masyarakat yang mendiami wilayah sulawesi barat menunjukkan mentalitas riligious-

magic, yang diungkapkan secara kolektif melalui tradisi 

 Selain sebagai upacara adat, meuri‟ juga mengandung makna yang lebih luas 

yakni merupakan sebuah konsep upaya perlindungan anak sejak dini, hal ini 

tercermin dari tujuan pelaksanaan acara tersebut. Di mana seluruh anggota keluarga 

menaruh harapan untuk menjaga sang janin dari segala unsur bahaya. Baik sejak 

masih dalam kandungan maupun dalam proses kelahiran kelak. Hal inipula sangat 

sejalan dengan program pemeritah tentang perlindungan anak berdasarkan UU 

(UUPA) Pasal 1 ayat 1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(Delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.  

Tradisi meuri‟ merupakan tradisi masyarakat Mandar yang dilakukan dengan 

maksud untuk melakukan kegiatan atau acara adat tradisional dengan tujuan terhindar 

dari hal-hal yang dapat membahayakan pada saat sebelum dan setelah pelaksanaan 

upacara adat seperti acara meuri‟. Tradisi ini telah dilaksanakan secara turun temurun 

oleh Masyarakat Mandar  merupakan adat istiadat yang telah dilakukan orang tua kita 

terdahulu sampai sekarang 

Proses meuri‟ ini dimulai dari adanya keinginan salah seorang masyarakat 

untuk melaksanakan meuri‟ ketika sudah ada  niat maka orang tersebut datang kepada 

dukun atau yang biasa disebut sanro peana menentukan waktu-waktu yang baik 

untuk melaksanakan atau melakukan upacara meuri‟ sebelum melakukan tradisi 

meuri‟ terlebih dahulu mempersiapkan apa-apa saja yang akan digunakan dalam 

tradisi. 
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Adapun tahapan-tahapan dalam persiapan dan pelaksanaan tradisi meuri‟ 

adalah sebagai berikut: 

1. Persiapan proses tradisi 

 Tahap persiapan adalah langkah pertama yang harus dipenuhi untuk memulai  

pelaksanaan suatu tradisi, tradisi  ini tidak akan terlaksana apabila belum memenuhi 

persiapan yang telah ditentukan, dalam tahap persiapan semua keperluan akan 

dilengkapi sekaligus memenuhi syarat awal sebelum memulai tradisi meuri‟ 

   Meuri‟ merupakan bagian dari tradisi kehidupan masyarakat Mandar yang 

dilakukan atau dilaksanakan secara turun temurun. Sebelum melakukan tradisi 

tersebut perlu persiapan alat dan bahan-bahan yang akan digunaka dalam tradisi 

meuri‟ sebagaimana dikemukakan oleh narasumber yang ditemui oleh penulis  

mengatakan: 

Sebelum memulai tradisi meuri‟ terlebih dahulu menyiapkan bahan dan alat-

alat  seperti kappar pertama yang diatasya berupa loka manurung, loka tira‟, loka 

warangan, sokkol mamea, malotong, dan mapute, baje, tallo, cucur, katupat,buras, 

dan tumpi. Dan kappar kedua yang berisi kue-kue tradisional seperti onde-onde, 

paranggi kukus pisang keju panada, tarajju, dan doko-doko dan lain sebagainya, dan 

ada bambu tiga batang yang kemudian disatukan dan diikat menggunakan tali rapia, 

air satu gelas, korek api, undung atau pedupaan, pammenangan, ribu-ribu, dan rappa, 

panci yang berisi beras yang diatasnya terdapat lilin yang terbuat dari bambu yang 

dibelah tujuh kemudian masing-masing belahan dililitkan dengan kemiri yang di 

campur dengan kapas kemudian ditumbuk, dan ada satu butir telur ayam kampung 

diatas priring keil yang di beri miyak asli dari kelapa tempat cuci tangan atau yang 

biasa di sebut koyokang, sarung atau lipa Semua bahan tersebut di taruh di dalam 

kamar yang akan ditempati untuk melakukan proses meuri‟. Sedangkan alat dan 

bahan-bahan lain berada di luar rumah tepatnya di depan pintu seperti kelapa satu 

tandang, pucuk daun kelapa atau burabeq anjoro, daun pandang. (Normah)
57

 

 

 

                                                             
57

 Normah (70 tahun) Tokoh masyarakat, wawancara, mamuju 20 September 2020 Pukul 10:30 WITA 
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Adapaun perlengkapan tradisi yang harus dipersiapkan dalam tradisi meuri‟ 

adalah sebagai berikut: 

a. Undung atau kemenyang  yang dibakar diyakini agar doa yang diminta 

kepada Tuhan berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan sehingga cepat 

sampai kepadanya. Kemenyang terbuat dari bahan getah pohon kemeyang. 

b. Anjoro (kelapa) mengandung makna kehidupan yang sempurna dan 

berumur panjang, seluruh bagian pohon kelapa, mulai dari pucuk daun 

hingga akar semuanya bermanfaat bagi kehidupan manusia 

c. Loka (pisang) yang terdiri dari loka warangan, loka manurung, loka 

tira‟melangbangkang kehidupan yang subur dan selalu ada pewarisan 

kehidupan selanjutnya (tidak ada yang mandul) dalam satu rumpung 

pohon pisang terdapat beberapa induk pisang dan anak pisang sebagai 

pelanjut generasi dan pisang yang rasanya manis dan harum mengandung 

makna kehidupan yang sejahtera dan harmonis 

d. Lilin merupakan obor yang penerang dan memberi sinar pada jalan yang 

akan ditempuh dikaitkan dengan tata kehidupan mayarakat yang rukun 

dan damai 

e. Ribu-ribu adalah tumbuhan yang bunganya lebih banyak dari pada daunya 

ini diharapkan agar si bayi kelak lahir setelah dewasa nanti menjadi orag 

yang kaya 

f. Minyak  mengandung makna penghalus dari segalanya agar sang ibu hamil 

dalam melahirkan tidak terlalu mendapat kesusahan atau hambatan 

g. Sokkol atau nasi ketan yang terdiri dari warna hitam, putih dan merah 

berkaitan dengan dengan pencapaiaan derajat seseorang. Nasi ketan hitam 
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mengandung makna mistik biasanya digunakan untuk belajar dan mencari 

ilmu hitam, nasi ketan putih mengandung makna kesucian biasanya 

digunakan untuk mencari ilmu agama, sedangkang nasi ketan merah 

mengandung makna keberaniaan biasanya digunakan untuk mencari ilmu 

kekebalan 

2. Pelaksanaan Proses tradisi 

 Apabila Perlengkapan yang akan digunakan pada proses meuri‟ sudah 

tersedia maka proses meuri‟ bisa segera dilaksanakan adapun lagkah-langkah dalam 

proses meuri‟ yaitu 

Pembacaan kitab  barasanji upacara tradisi diawali dengan pembacaan 

barasanji acara ini biasanya dihadiri oleh para pemuka agama dan pihak lain yang 

diundang keluarga baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, setelah 

pembacaan barasanji selesai doa kembali dipanjatkan sembari berdoa bersama 

dengan masyaakat yang ikut hadir dalam tradisi tersebut, setelah pembacaan doa 

dilanjut dengan acara makan-makan bersama yang telah disiapkan oleh tuan rumah  

Tujuan dilakukanya barasanji bagi masyarakat Mandar Kecamatan Kalukku 

untuk mereka yang meyakininya adalah untuk mendapat keberkahan dan keutamaan 

dari Nabi Muhammad Saw, kemudian cara mereka untuk mengenang dan 

memuliakan Nabi Muhammad Saw, dan keberkahan akan didapat oleh ibu hamil. 

 

Tradisi ini adalah selamatan yang yang diadakan oleh orang yang pertama 

memperoleh keturunan di mana usia kandungan sekitar tujuh sampai delapan bulan 

(tetapi ada juga yang melaksanakanya pada usia kandungan sembilan bulan) artinya 

diperhitungkan sebelum kelahiran sang bayi dengan maksud untuk mengetahui 

bagaimana keadaan letak dan posisi sang bayi apakah dalam keadaan yang benar atau 

tidak dalam kandungan sang ibu hal ini dilakukan oleh sanro dengan cara atau 

menyentuh perut sang ibu hamil agar dapat diketahui letak dan posisi sang bayi 

apakah kepalanya diatas atau dibawah bila hal ini terjadi maka sanro kampunglah 
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yang tahu bagaimana memperbaiki posisi dan letak bayi dalam kandungan sang ibu. 

(Hasanuddin)
58

  

Dari pengamatan dalam penelitian upacara meuri‟ juga merupakan manifestasi 

rasa syukur kedua orang tua kepada Allah SWT denga hadirnya anak yang dikandung 

oleh sang ibu. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Q.S Ibrahim/ 

14:7 

نَ زَبُّكُمْ لىَ ِنْ شَكَسْتمُْ لََشَِيْدَنَّكُمْ وَلىَ ِنْ كَفسَْتمُْ اِنَّ عَرَابيِْ لشََدِيْد  
 وَاِذْ تاَذََّ

Terjemahnya: 

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “sesungguhnya jika kamu 

bersyukur, niscaya aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu 

mengingkari (nikmat-ku), maka pasti azab-ku sangat berat”.
59

 

Setelah makan prosesi upacara inti  dimulai  Didalam kamar  terdapat bahan 

ritual antara lain “undung” (pedupaan) satu baki yang berisi pisang empat sisir pisang 

diantaranya loka warangan, loka tira‟, loka manurung, loka dano dan di atas pisang 

terdapat empat piring tiga piring berisi “sokkol” yang terdiri dari warna merah, hitam 

dan putih dan satu piring berisi “baje” dengan bagian atas masing-masing terdapat 

cucur dan satu telur ayam kampung,dan dibagian tengah baki terdapat ketupat, buras, 

tumpi, satu baki berisi kue-kue tradisinal seperti doko-doko, onde-onde, tetu, pisang 

keju, paranggi, dan lain sebagainya, selain itu ada juga piring kecil yang diatasnya 

terdapat telur ayam kampung dan minyak kelapa, ada dua pammenangan yang satu 

didalamnya terdapat beras kemudian lilin tersebut di tanamkan ke dalam tumpukan 

beras, yang satunya lagi diatasnya terdapat tumbuh-tumbuhan seperti ribu-ribu dan 

rappa panci yang di dalamnya juga terdapat beras, uang, dan di atasnya di terdapat 

                                                             
58

 Hasanuddin (tokioh agama) wawancara oleh Penulis 15 September 2020 Pukul 20:00 WITA 
59

 Al Qut‟an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al 

Qur‟an, 2007), h.78 
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telur ayam kampung sebanyak tujuh butir dan juga ada lilin yang terbuat dari bambu 

yang dibelah menjadi tujuh bagian masing-masing belahan dililitkan dengan kemiri 

yang dicampur dengan kapas kemudian ditumbuk, bambu tiga batang kemudian 

disatukan dan diikat menggunakan tali rapia, air satu gelas,dan satu wadah yang di 

dalamnya terdapat air putih. 

Bertempat diatas tempat tidur ibu hamil mengenakan pakaiaan adat Mandar 

dan sarung sutera kemudian perempuan hamil dibaringkan di atas kasur pakaiaan 

yang menutup bagian perut dilepas, sanro duduk disamping kanan perempuan hamil 

yang berbaring sambil menekuk lutut di bawah tubuh perempuan terdapat tujuh 

sarung sutera yang dilipat memanjang. Sebelum memulai pijatan lembut Kemudian 

sanro mengambil tempat pembakaran dupa lalu diputar putar beberapa senti di atas 

kepala dan perut sang ibu hamil, asap dupa yang keluar di usap-usapkan dirambut 

calon ibu tersebut, perbuatan ini membri makna untuk mengusir roh-roh jahat yang 

bisa menganggu kelahiran bayi menurut kepercayaan mereka, roh jahat itu terbang 

bersama dupa. Kemudian perut ibu hamil diolesi miyak kelapa untuk kemudiaan 

melakukan beberapa pijatan dengan memberi tekanan-tekanan tertentu di sekeliling 

perut yang bertujuan untuk memperbaiki posisi bayi di dalam perut prosesnyapun 

tidak lama tak sampai lima menit. Kemudian sarung sutera yang berada di bawah 

tubuh perempuan hamil masing-masing ujung sarung tersebut dipertemukan di atas 

perut untuk selanjutnya ditaik-tarik seolah-olah memperbaiki posisi bayi yang ada 

dalam kandunga. Setelah itu sanro memberikan sarung tersebut kepada keluarga yang 

ditugaskan untuk melarikan ke teras rumah untuk digantung ke bambu yang telah 

disediakan masing-masing satu sarung satu orang dan orang yang melarikan sarung 

harus orang yang sudah menikah. Setelah itu “pammenangan”yang diatasnya 
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terdapat tujuh lilin yang ditanam di atas tumpukan beras diputar-putar di atas perut 

perempuan hamil kemudiaan “pammenangan” diletakkan mengambil sedikit beras 

yang ada didalamnya lalu disemburkan ke atas perut perempuan hamil sementara 

beras sebagai perlambagan agar anak tak kekurangan pangan, selanjutnya sanro 

mengambil bambu yang sudah diikat lalu di bakar  kemudian diputar putar di atas 

perut ibu hamil  sanro memberikan bambu itu ke orang yang ditugaskan untuk 

dilarikan ke teras rumah kemudian orang yang melarikan bambu tersebut kembali ke 

dalam kamar sebanyak tiga kali. Setelah itu, sanro melanjutkan tugasnya dengan 

menaburkan beras ke kepala perempuaan, seekor ayam betina yang sedang megeram 

diambil lalu diarahkan ke kepala dan perut agar mematuk beras, bila ternyata ayam 

tersebut malas mematuk beras menurut mereka pertanda anak yang akan lahir 

perempuan sebaliknya jika ayam tersebut langsung mematuk beras pertanda anak 

yang akan lahir laki-laki. Selanjutnya, yaitu mealattigi jumlah orang yang mealattigi 

sebanyak tujuh orang perempuan proses mealattigi ini dimulai dari dahi samapai 

turun ke kaki, ketika proses diatas selesai perempuaan hamil diminta segera bangun 

untuk meniup api lilin diatas pammenangan setelah itu menuju teras rumah. 

Perempuan hamil dimandikan di teras rumah. Bahan mandi berupa air satu baskom 

yang  didalamnya  terdapat burabeq anjor (bunga bakal buah kelapa), irisan-irisan 

daun pandan, dan lopi-lopi (bagian diatas pohon kelapa yan berbentuk perahu). 

Pada saat dimandikan oleh sanro perempuan hamil duduk diatas satu tandan 

buah kelapa. Prosesi mandi dilakukan selama tiga hari yang berlangsung pada pagi 

hari, sekitar jam depalan yang dipimpin oleh sanro beranak, bahan mandi tetap sama 

hanya dilakukan penambahan air sesaat sebelum kegiatan mandi dilakukan sebelum 

mandi juga dilakukan poroses meuri‟ sebagaimana yang dilakukan pada hari pertama. 
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Ritual di hari kedua dan ketiga tidak ramai lagi hanya di hadiri oleh sanro 

perempuaan hamil, ibunya, beserta suami sang perempuan hamil juga tidak ada 

upacara makan-makan hanya proses meuri‟ dan mandi diteras rumah.   

Setelah dimandikan, perempuan hamil kembali ke kamar dan duduk 

bersanding dengan suaminya, keduanya dalam busana tradisional lengkap. Keduanya 

disuruh memilih kue-kue yang telah disediakan di baki, kepada mereka berdua 

dipersilahkan untuk memilih makanan yang paling disukai. Misalnya onde-onde, 

gogos dan semacamnya maka diperkirakan akan lahir bayi lakik-laki, jika kue yang 

dipilih berbentuk gepeng misalnya pupuk, kue lapis dan semacamnya diperlirakan 

akan lahir seorang bayi wanita. Sesudah makan bersama istilah Mandarnya nipande 

mangidang perempuan kembali melanjutkan proses upacara yaitu “macceraq” (ceraq 

adalah darah), oleh  sanro  mengambil ayam kemudian membuat luka di jengger 

ayam berapa tetes darahnya dicampur dengan serbuk kapur di atas piring kecil, 

setelah diaduk dan terbentuk sebuah adonan, adonan tadi dioleskan kekening dan 

leher hamil istilanya “maccooqbo”. 

Bila semua proses mandi selesai, “burabeq” kemudian digantung di palfon 

teras rumah. Bagian ini dibiarkan terus. Nanti bisa dilepas ketika bayi yang lahir nanti 

sudah mulai berjalan. Tapi kalau mau dibiarkan dipasang terus juga tak apa-apa 
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Lantunan syair dalam pelaksanaan Meuri‟: 

Bismilahirahmanirrahim 
Dengan menyebut nama Allah yang maha 

pengasih lagi maha penyayang 

Alai sippa „uwaimmu Ambil sifat airmu (gampang mengalir) 

Pidei sipa‟ apimmu Padamkan sifat apimu (panas) 

Tallammo‟o liwang Keluarlah engkau 

Muammung pura beremu Membawa takdirmu 

Uwai penjarianmmu  Engkau tercipta dari air  

Uwai pessunganmmu Keluarlah merangkak 

Uwai pellosoranmu, Uwai 

pellene‟mu,Uwai peoromo  

Duduk dan berjalan seperti lancarnya air 

mengalir 

Uwai atuo-tuoanmmu Murah rezekimu dan dingin seperti air 

 

Dalam proses upcara meuri‟ ini memiliki tiga makna yakni: 

1. Kebersamaan 

 Kebersamaan dalam upacara meuri‟ yaitu bekerja sama, gotong royong, 

dan saling membantu. Gotong royong merupakan sebuah nilai yang tersirat jelas 

dalam upcara ini. Proses pelaksanaan tradisi meuri‟ tentu membutuhkan kerja sama 

yang baik sehingga dalam proses penyelesaiaan meuri‟ dari tahap ke tahap terbangun 

kerja sama yang baik antara manusia sebagai individu kepada masyarakat lainya. 

Gotong royong terlaksana dengan baik apabila masyarakat tersebut menjunjung 

tinggi kebersamaa. 
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2. Ungkapan rasa syukur 

 Meuri‟ ini mengandung makna sebagai rasa syukur yang dipanjatkan 

oleh Allah SWT. Dengan diadakanya acara meuri‟ ini, maka para keluarga 

berkumpul untuk memanjatkan rasa syukur atas usia kehamilan yang sudah melewati 

masa kritis selama 6 bulan pertam. Selanjutnya para keluarga memanjatkan doa 

kepada sang pengcipta agar janin yang masih dalam kandungan dapat lahir dengan 

selamat. 

3. Berbagi 

Makna lain yang terkandung dalam tradisi meuri‟ ini adalah sebagai ajang untuk 

berbagi dengan sesama. Hal ini dapat dilihat dari rangkaiaan acara yang salah satu 

acara intinya adalah acara makan-makan bersama dan juga melakukan pembagian 

makanan kepada keluarga dan tetangga dekat. Hal ini didasarkan pada pandangan 

bahwa keluarga yang sedang berbahagia haruslah membagi kebahagiannya dengan 

harapan agar acara yang dimaksudkan akan mendapat berkah dari sang pencipta dan 

itu akan berpengaruh terhadap sang janin dalam kandungan. 

Dalam upacara adat selamatan tujuh bulanan di usia kehamilan bagi seorang 

calon ibu, beda daerah juga beda tradisi. Upacara selamatan untuk kehamilan pertama 

yang memasuki usia ke tujuh masyarakat bugis menyebutnya sebagai upacara adat 

mappassili. Tata caranya sedikit berbeda dengan masyarakat Mandar namun punya 

makna sama supaya anak lahir dalam keadaan selamat. Upacara tujuh bulanan 

kehamilan dalam bahasa Bugis bone disebut mappasili, artinya memandikan makna 

upacara ini adalah untuk tolak bala atau menghindari dari malapetaka/bencana, 
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menjauhkan dari roh-roh jahat sehingga segala hilang lenyap. Kalau dalam adat jawa 

tradisi tujuh bulanan atau yang biasa disebut mitoni dalam adat jawa acara ini 

memiliki berbagai manfaat yaitu sebagai ungkapan rasa syukur menghindari hal-hal 

yang tidak dinginkan selama kehamilan hingga kelahiran dan berisi doa-doa serta 

harapan yan baik untuk ibu dan anak 

C. Titik Temu Budaya Islam Dengan Budaya Lokal 

Budaya Islam di Indonesia telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan 

bangsa Indonesia, namun dalam perkembanganya sehingga dasar kebudayaan 

setempat yang tradisional masih tetap kuat sehingga terdapat suatu bentuk perpaduan 

kebudayaan itu di sebut akulturasi. Akulturasi adalah percampuran budaya lokal 

dengan budaya asing. 

Budaya lokal adalah suatu budaya yang berkembang di daerah-daerah dan 

merupakan milik suku bangsa nusantara. Bangsa Indonesia di kenal sebagai bangsa 

multikultural dalam suku bangsa dan budaya. Sedangkan budaya Islam adalah suatu 

cipta dan karya manusia baik muslim maupun non muslim yang berangkat dari 

sumber ajaran Islam. Islam tersebar di tengah masyarakat dan terjadi interaksi 

didalamnya antara budaya lokal dengan Islam. Ciri-ciri struktur kebudayaan Islam  

1. Kebudayaan Islam adalah suatu cipta dan karya yang dihasilkan dalam 

pemerintahan Islam, atau komunitas yang mayoritas muslim, dengan Islam 

sebagai agama individu, atau komunitas pencetus  

2. Kebudayaan Isam adalah semua hasil cipta dan karya yang bersumber dari 

dasar ajaran Islam, apapun agama indvidu, atau komunitas pencetusnya 

meskipun di bawah  pemerintahan non muslim.  
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 Percampuran budaya lokal dengan budaya Islam sangat mempengaruhi 

kehidupan sosial dalam masyarakat. Di dalam masyarakat yang berada di kecamatan 

Kalukku Kelurahan sinyonyoi selatan kabupaten mamuju terjadi percampuran budaya 

lokal dengan budaya Islam baik dari segi pcerencanaan, pelaksanaan dan sebagainya 

di dalam kehidupan masyarakat adat yang lama tidak bisa dihilangkan begitu saja 

walaupun Islam sudah masuk dan berkembang. Percampuran budaya Islam dan 

budaya lokal dalam masyarakat kecamatan kalukku kelurahan sinyonyoi selatan tidak 

begitu banyak memiliki hambatan. 

 Budaya lokal yang masih dipertahankan sampai sekarang ini terlihat dari 

ketika“macceraq” (ceraq adalah darah), oleh sanro dia mengambil ayam kemudian 

membuat luka di jengger ayam brapa tetes darahnya dicampur dengan serbuk kapur 

di atas piring kecil, setelah diaduk dan terbentuk sebuah adonan, adonan tadi 

dioleskan kekening dan leher hamil istilanya “maccooqbo”., yang kedua dukun  

menaburkan beras ke kepala sang ibu hamil, seekor ayam betina yang sedang 

megeram diambil lalu diarahkan ke kepala dan perut agar mematuk beras. 

   Pada masyarakat kecamatan kalukku kelurahan sinyonyoi selatan dalam 

tradisi meuri‟  selain terdapat praktik budaya lokal juga terdapat praktiki Islam, 

mereka berbaur jadi satu kesatuan yang utuh. Praktik Islam dalam tradisi tujuh 

bulanan ini terlihat pada saat  pembacaan barasanji, pembacaan sholawat Seperti 

penentuan waktu, hari bulan berapa yang baik untuk melakukan acara tujuh bulanan 

Biasanya Masyarakt Mandar melakukan acara ini pada hari yang baik menurut 

tanggal dan bualan Islam. Nilai-nilai Islam yang terdapat pada upcara tujuh bulanan 

adalah nilai gotong royong dalam acara tujuh bulanan sehingga tejalin kebersamaan 

dan terjalin silaturahmi . Dalam upacara ini mereka berbaur menjadi satu rasa 
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sehingga menciptakan kekerabatan, kekeluargaan dan bertetangga percampuran 

budaya ini telah melekat sampai sekarang ini sehingga susah untuk dipisahkan karena 

mereka menyatu dan saling melengkapi satu dengan yang lainya. 

 

 Percampuran budaya dalam tradisi ini terletak pada saat pebacaan barasanji 

dan shalawat. Pembacaan barasanji dilakukan oleh imam. (Arjab)
60

 

 Persatuan budaya Islam dengan budaya lokal sangat berpengaruh dalam 

kehidupan masyarakat. Sebagai medan budaya yang diwarnai ataupun dengan Islam 

pada akhirnya beriorentasi secara konseptual untuk memperoleh berkas sebagai suatu 

yang sakral Islam yang bernuansa lokalitas tersebut hadir melalui tafsiran-tafsiran 

agen-agen sosial yang secara aktif berkolaborasi dengan masyarakat luas dalam 

kerangka mewujudkan Islam yang bercorak khas, yaitu Islam yang begitu 

menghargai terhadap adat di nilai absah/shahi 

 Pengaruh Islam terhadapa budaya lokal memberi dampak penyebaran Islam 

karna dengan percampuran budaya Islam dengan budaya lokal, akibatnya Islam lebih 

muda diterima. Terlepas dari semua itu banyak tradisi-tradisi lokal yang  bercampur 

dengan budaya Islam dan mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat baik 

dari segi kesenian upacara-upacara adat dan sebagainya Tradisi yang dipegang oleh 

masyarakat Kelurahan Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju 

dalam upacara meuri‟ ini memberi pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan 

masyarakat . seperti ungkapan informan 

 

 Pengaruh yang dapat dirasakan oleh masyarakat ketika budaya Islam 

bercampur dengan budaya lokal dan menjadi sebuah tradisi yang diterima baik tanpa 

menghilakan budaya lokal yang ada. Adapun yang dihilangkan oleh masyarakat 

ketika Islam sudah tersebar luas yaitu perbuatan syirik. (Hasanuddin)
61

.  

                                                             
60
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 Perbuatan syirik yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu seperti 

menyembah pohon, batu dan tempat-tempat yang dikeramatkan telah hilang ketika 

Islam datang dan menyatu dengan tradisi masyarakat lokal. Pengaruh pada 

masyarakat Kelurahan sinyonyoi selatan dalam tradis meuri‟ sangat berpengaruh 

dimana tradisi-tradisi lokal mampu bersanding dengan kebudayaan asing yang 

memberi dampak yang besar bagi kehidupanya. Mereka bekerja sama dengan 

didasari rasa ikhlas dan pamrih dan meminta imbalan dengan adanya percampuran 

budaya ini maka mereka bergotong royong dalam tradisi meuri‟ 

 Praktik-praktik Islam seperti pembacaan kitab barasanji dan shalawat diterima 

dengan baik oleh  masyarakat bahkan tidak sah tradisi meuri‟ bagi masyarakat 

kecamatan Kalukku jika didalamnya tidak dilakukan pembacaan kitab barasanji dan 

shalawat. Percampuran budaya lokal dengan Islam memberi pengaruh yang sangat 

besar karna memberi dampak yang positif seperti terjalin silaturahmi, bergotong 

royong dan mereka menyampinkan masalah-masalah pribadinya ketika dalam 

membantu tetangga siapa saja yang ingin melakukan tradisi meuri‟ Islam dalam 

upacara meuri‟  mempunyai tempat yang sagat istimewa  

 Pengaruh antara Islam dengan budaya lokal itu sangat baik karna pada saat 

dilakukan tradisi meuri‟  ini semua masyarakat datang untuk membantu baik dari 

suku bugis, makassar, mandar, mereka bersatu dalam pelaksanaan tradisi sehingga 

terjalin persatuan     

 Tradisi menjadi bagian dari hasil manusia dalam megembangkan potensi yang 

dimilikinya sebagai ciptaan Allah SWT. Di muka bumi ini dalam menjalankan 

fungsinya sebagai khalifah manusia mengatur kehidupan berdasarkan aturan dari 

agamanya demi terwujudnya kehidupan yang diridhoinya menjalin hubungan dengan 
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sesama makhluk berdasarkan petunjuk dan tuntunan agama sehingga segala bentuk 

aktivitasnya baik berupa adat istiadat, norma-norma kebiasaan atau tradisi harus 

sejalan dengan agama syari‟at Islam. Tradisi dan agama dalam masyarakat harus 

sejalan beriringan sehingga dalam tradisi tidak terjadi ketimpangan yang 

menyebabkan tradisi itu keluar dari aturan-aturan agama bahkan lebih mendekat 

kepada dosa besar seperti Syirik kepada Allah SWT. Agama menuntut manusia 

dalam menjalankan roda kehidupanya yang lebih baik dapat mengubah pesan-pesan 

dan menyempurnakan unsur tradisi yang ada dalam masyarakat tersebut  

 Berdasarkan hasil penelitiaan ini, kehidupan sosial masyarakat Mandar 

kecamatan kalukku terutuma yang tetap melestarikan tradisi upacara tujuh bulanan itu 

hidup tentram, saling menghargai  suka bergotongroyong dalam acara tujuh bulanan 

tetap mencintai budaya leluhur, hidup berbandingan dengan masyarakat yang berbeda 

kebudayaanya dan tetap tercipta kedamaiaan dalam hidup menjadi realitas cita-cita 

luhur yang harus dihargai dan tetap diwujudkan untuk tercipta masyarakat yang 

madani 

 Kekayaan budaya dan tradisi lokal yang mempertahankan masyarakat bukan 

berarti menutup diri dari perkembangan zaman dalam hal ini mengikuti 

perkembangan budaya di era modern sekarang. Namun, demi mempertahankan 

kearifan budaya lokal dari pengaruh kebudayaan asing yang begitu terbuka dengan 

konsep hidup yang ditawarkan yaitu dari segi pakaiaan, makanan yang membawa 

pengaruh buruk terhadap kelangsungan budaya lokal serta membawa efek hidup 

hura-hura dan jauh dari konsep hidup yang diajarkan oleh budaya lokal dan ajaran 

agama Islam 
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  Pelaksanaan tradisi lokal yang ada di kecamatan Kalukku ini sudah 

diperpadukan dengan ajaran Islam. Seperti pelaksanaan tradisi tujuh bulana yang ada 

di kecamatan kalukku juga banyak mengandung unsur-unsur keislaman.Adapaun 

upacara adat yang diakukan dalam tujuh bulanan seperti yang sering terjadi 

sepenuhnya merupaan upacara budaya atau urusan duniawi yang bebas dilakukan 

oleh umat Islam sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran kaidah-kaidah agama 

Islam. Upacara tujuh bulanan itu boleh dilakukan dengan alasan perbuatan itu bukan 

perbuatan yang dilakukan sia-sia, tidak ditempatkan sebagai bagian dari ibadah atau 

syari‟at Islam artinya jangan sampai seseorang merasa berdosa jika tidak melakukan 

upacara adat, tidak menyerupai agama lain dan tidak bertentangan dengan syari‟at 

Islam. 

 Tradis tujuh bulanan di Kecamatan Kalukku ada beberapa proses yang 

dilakukan secara Islam maupun tradisi. Proses yang dilakukan secara Islam yang 

pertama yaitu proses pembacaan barasanji dimana dalam proses ini mengundang 

kerabat, tokoh agama, maupun tetangga untuk ikut serta mendoakan sang ibu hamil 

dan juga membacakan sholawat Nabi bersama, yang kedua yaitu proses tujuh bulanan 

yang dimana ketika dimulianya suatu tradisi dukun atau sanro memulainya dengan 

membaca bisilahirahmanirrahim. Proses yang dilakukan dengan tradisi yaitu proses 

pengurutan perut sang ibu hamil, proses mekalantigi, proses macceraq  proses 

maccobo‟ dan proses memandikan  

 Adapun titik temu atara budaya Islam dengan budaya lokal dalam tradisi tujuh 

bulana yaitu proses pembacaan kitab barasanji dan pembacaan sholawat dan pada 

saat  sanro memuali ritual dengan membaca Bismilahirahmanirrahim kemudian 

dilanjutkan dengan doa mandar. Seperti yang dikatakan oleh Bronislaw Malinowski 
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dalam teori fungsionalisme bahwa agama berfungsi untuk mengikat masyarakat. 

Agama juga dapat mengekspresikan dan membantu melestarikan tradisi dan berbagai 

peribadatan keagamaan yang senang tiasa dilaksanakan oleh berbagai kelompok. 

Mengenai hal tersebut tradisi tujuh bulanan di kecamatan kalukku akan membuat 

agama dapat melestarikan sebuah tradisi masyarakat karna dalam melaksanakan 

tradisi tujuh bulanan sudah diperpadupadanka antara agama dan tradisi. Dengan 

melaksanakan tradisi tujuh bulanan yang menggunakan sebuah aturan agama dan 

juga aturan dari tradsi masyrakat setempat. Upacara tujuh bulanan di sini terliahat 

betapa kentalnya tradisi Islam dengan tradisi lokal saling melengkapi satu sama lain 

sehingga terlihat sangat sakral. Pada masyarakat Kecamatan Kalukku Kelurahan 

Sinyonyoi Selatan setiap melaksanakan ritual pasti diawali dengan pembacaan kitab 

barasanji, sholawat dan membaca  bismillahirahmanirrahim kemudian dilanjutkan 

dengan ritual-ritual dalam proses tradisi meuri‟.  
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Masyarakat Mandar di Kelurahan Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalakku 

Kabuputen Mamuju melaksanakan meuri‟ hanya dengan cara mengundang 

keluarga tetangga untuk melakukan doa bersama yang dilatarbelakangi selain 

untuk melestarikan sebuah tradisi juga sebagai bentuk rasa syukur kepada 

Allah SWT. Karna telah diberi nikmat berupa akan lahirnya seorang anak 

serta memohon keselamatan bagi anak yang dikandung dan ibu yang akan 

melahirkan nantinya.Tradisi meuri‟ di Kelurahan Sinyonyoi Selatan tidak 

lepas dari sejarah kemunculanya. Tradisi meuri‟ ini muncul sebagai tradisi 

yang membudaya di Masyarakat Mandar yang tidak diketahui asal muasalnya 

secara pasti, hanya dilestarikan secara turun temurun.  

2. Proses pelaksanaan tradisi meuri‟ yaitu tahap persiapan dan proses 

pelaksanaan. pertama, tahap persiapan, sebelum melakukan tradisi meuri‟ 

terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat dan bahan-bahan berupa: undung 

atau kemenyan, anjoro, lilin, pedupaan, loka, ribu-ribu, Miyak kelapa, 

sokkol, burabeq anjoro, telur. Kedua proses pelaksanaan tradisi meuri‟. 

3. Akulturasi adalah percampuran antara budaya lokal dengan budaya asing. 

Percampuran budaya lokal dengan budaya Islam sangat mempengaruhi 

kehidupan sosial dalam masyarakat. Budaya lokal yang masih dipertahankan 

sampai sekarang ini. Dalam tradisi meuri‟ terlihat dari ketika telah selesai 

pembacaan barasanji, sholawat dan berdoa maka wajib bagi seorang ibu 

hamil melakukan ritual macceraq darah, dan maccoqbo‟. 
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Praktik Islam yang terdapat dalam tradisi meuri‟ terlihat pada pemilihan waktu 

dan hari karna memakai tanggal dan bulan Islam, pembacaan barasanji, Salawat. 

Pengaruh Islam terhadap budaya lokal memberi dampak terhadap penyebaran 

Islam karna dengan pertemuan budaya Islam dengan budaya lokal, penyebaran 

Islam lebih mudah diterima. Praktik-praktik Islam seperti pembacaan barasanji 

salawat diterima dengan baik. Bahkan tidak sah upacara meuri‟ bagi masyarakat 

Mandar jika didalmnya tidak dilakukan pembacaan barasanji dan salawat. 

Pengaruhnya sangat baik karna pada saat diadakan tradisi meuri‟ ini semua 

masyarakat datang membantu baik itu dari suku Mandar, Bugis dan Mamuju 

mereka bersatu dalam kegiatan ini da terjalin persatuan.   

B. Implikasi 

1. Kepada semua pihak hendaknya memberikan tanggapan yang positif dan 

bersifat membangun kepada masyarakat Kelurahan Sinyonyoi Selatan, 

pelaku dari tradisi meuri‟ sebagai adat istiadat yang atas kehadiranya telah 

dibenarkan oleh umat Islam, pada umunya masyarakat Mamuju Kelurahan 

Sinyonyoi Selatan khususnya. 

2. Penulis perlu menyarankan kepada seluruh pelaku tradisi meuri‟ baik yang 

berdomisili di daerah mamuju sendiri maupun pengikut dari tradisi ini yang 

ada diluar Mamuju agar semakin mempererat tali persaudaraan. 

Bangkitkanlah ukhuwwah Islamiyah yang semakin mantap dan kokoh, 

semoga dengan demikian kita mampu menempatkan diri sebagai manusia 

indonesia yang dipercaya untuk berperan aktif mengisi pembangunan 

nasional di bidang material dan spiritual.  
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 Dokumentasi Lapangan 

 

Gambar 1: Foto diatas memperlihatkan beberapa masyarakat  

mempersiapkan  berbagai bahan untuk tradisi Meuri’. Tanggal 20 September 

2020, Pukul 07:45 

 
Gambar 2: Foto diatas memperlihatkan tokoh agama dan masyarakat yang 

sedang melakukan pembacaan kitab barasanji dan pembacaan sholawat. 

Tanggal 20 September 2020, Pukul 07:40. 



 
 

65 
 

 

 

Gambar 3:Foto diatas memperlihatkan Patimah yang sedang melakukan 

pengambilan darah di jengger ayam. Tanggal 20 September 2020, Pukul 07:52  

 

Gambar 4:Foto diatas memperlihatkan ibu hamil yang sedang memilih 

makanan yang paling disukainya. Tanggal 20 September 2020, Pukul 07:53  
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Gambar 5 : Foto diatas memperlihatkan Patimah yang sedang mempersiapakan 

bahan dan alat yang akan digunakan dalam ritual tradisi Meuri’ Tanggal 20 

September 2020, Pukul 07:13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6:Foto diatas memperlihatkan beberapa keluarga yang sedang 

melakukan proses ritual Mealatigi. Tanggal 20 September 2020, Pukul 07:40 
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