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ABSTRAK 

Nama     :  Nurhayani 

Nim        :  40200118095 

Judul  : Tradisi Maccera Wai di Dusun Batu-Batu Desa Tallu Bamba 

Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang (Studi Unsur-Unsur 

Budaya Islam) 

Skripsi ini berjudul Tradisi Maccera Wai di Dusun Batu-Batu Desa Tallu 

Bamba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Masalah yang diteliti dalam 

tulisan ini: 1) Bagaimana Eksistensi tradisi maccera wai ? 2) Bagaimana prosesi 

tradisi maccera wai ? 3) Bagaimana Unsur-Unsur Budaya Islam dalam tradisi 

maccera wai ?  

            Untuk mengkaji tradisi maccera wai di Dusun Batu-Batu, penelitian ini 

menggunakan, penelitian budaya berdasarkan data kualitatif. Untuk menganalisis 

fakta tersebut peneliti menggunakan pendekatan historis, pendekatan antropologi dan 

pendekatan sosiologi agama. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah wawancara dan dokumentasi  

Penelitian ini menemukan bahwa: 1) Tradisi maccera wai merupakan suatu 

rangkaian ritual  yang dilakukan masyarakat Dusun Batu-batu sebagai ungkapan rasa 

syukur masyarakat kepada Allah Swt atas rezki yang berupa air yang berlimpah dan 

juga agar masyarakat senantiasa diberikan keselamatan agar mereka bisa melakukan 

ritual tersebut setiap tahun. 2) Masyarakat melakukan musyawarah untuk menentukan 

hari baik, kemudian Sandro akan menyiapkan 4 macam ayam yang saling berpasang-

pasangan, sedangkan masyarakat yang lainnya membawa ayam sesuai dengan 

kemampuan, sedangkan yang tidak memiliki ayam maka akan membawa telur ayam. 

Di sana ayam akan dipotong dan akan dimasak bersama oleh warga, setelah semua 

sudah siap maka akan dilanjutkan dengan mabaca setelah selesai mabaca, kemudian 

kepala ayam dan telur yang dibawa akan dibagikan kepada pemiliknya dan 

dilanjutkan dengan makan bersama. 3) Unsur-unsur Islam yang ditemukan dalam 

tradisi maccera wai adalah nilai religi seperti berdoa, membaca basmalah, nilai sosial 

kemasyarakatan sperti silahtuhrahmi, sedekah dan gotong-royong, nilai persatuan dan 

solidaritas kemudian yang terakhir nilai ekonomi. 

Implikasi dalam penelitian ini, meskipun dalam tradisi maccera wai sangat 

kental dengan kepercayaan animisme dan dinamisme, tetapi dalam proses 

berlangsungnya banyak hal-hal positif yang dapat kita petik dan jadikan sebagai 

pembelajran yang berguna bagi kehidupan kita sehari-hari contonhya nilai persatuan, 

sikap gotong-royong, solidaritas dan lain sebagainya. Penulis berharap penelitian 

tentang tradisi maccera wai tidak hanya sampai disini, tetapi masih terus berlanjut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau, mulai  dari Sabang 

sampai Merauke. Hal ini yang membuat Indonesia memiliki beragam suku. 

Keberagaman suku yang terdapat di Indonesia menghasilkan budaya yang beragam 

pula. Alasan inilah yang membuat Indonesia terkenal dengan keberagaman budaya 

yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokalnya. 

Setiap kelompok masyarakat atau daerah yang ada di Indonesia memiliki ciri 

khas kebudayaan tersendiri. Karena perbedaan kebudayaan dapat dirasakan ketika 

seseorang masyarakat berinteraksi dengan masyarakat diluar dari pada daerahnya 

sendiri yang berlainan latar belakang budayanya. Sehingga kedua masyaraat dapat 

merasakan pengalaman budaya yang berbeda satu sama lain. 

Salah satu budaya lokal yang terdapat di wilayah Sulawesi Selatan yang masih 

dipertahankan adalah warisan nenek moyang, yang diwariskan kepada keturunnannya 

secara turun-temurun agar tetap dijaga dan dilestarikan sebagai salah satu bentuk 

penghargaan terhadap warisan leluhur mereka. 

 Warisan leluhur mereka biasanya berupa tradisi, yang dilakukan terus 

menerus menjadi sebuah kebudayaan.
1
 Kebudayaan juga dapat diartikan sebagai 

sesuatu yang dimiliki oleh masyarakat tentang dunianya. Karena kebudayaan 

masyarakat lebih memandang lingkungan hidupnya lebih bermakna. 

                                                      
1
Risma, Skripsi Tradisi Agauk-agauk dalam Transformasi Budaya Lokal di Kabupaten 

Takalar (Makassar :Penerbit  Universitas,2015),h.1. 
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Kata “kebudayaan berasal dari (bahsa sansekerta) buddayah yang merupakan 

bentuk jamak dari “buddhi” yang berarti budi atau akal.
2
 Jadi kebudayaan berarti 

“hal-hal yang berkaitan dengan budi atau akal”. Jadi berdasarkan pengertian diatas 

maka dapat disimpulkan bahwa kebudayaan merupakan hasil karya cipta dan karsa 

manusia yang menghasilkan sebuah karya. 

Pada dasarnya, kebudayaan merupakan proses adaptasi, karena ada yang 

berpendapat bahwa konsepsi tentang sebuah kebudayaan merupakan adaptasi 

terhadap lingkungan mereka. Sementara, keanekaragaman juga disebabkan oleh 

faktor (Possiblism).
3
 

Masyarakat dibangun oleh norma-norma, ataupun adat, berupa kebiasaan 

tradisi yang telah membudaya, sebagai hasil dari proses berfikir yang kreatif  secara 

bersama membentuk sistem  hidup yang berkesinambungan.  

Tradisi  adalah suatu kebiasan yakni kepercayaan, adat, kebiasaan ajaran dan 

semua kebiasaan dari leluhur  yang turun-temurun dan dilestarikan oleh masyarakat 

sebagai bentuk dari sebuah kebudayaan. Kemampuan masyarakat dalam menciptakan 

dan memelihara budaya merupakan salah satu bukti bahwa manusia yang hidup 

dalam lingkup masyarakat mampu membuktikan kemampuan dalam mengekspos 

budayanya.  

Olehnya itu dalam sebuah masyarakat ada hukum yang mengatur adat atau 

kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan hukum yang tidak tertulis, 

hidup dan berkembang  pada zaman dahulu dan mengakar dalam masyarakat. Hukum 

adat berfungsi sebagai pedoman untuk menegakan dan menjamin terjaganya tata 

                                                      
2
Koentjaraningrat , Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Penerbit Universitas,1965),h.77-78. 

3
Soerjono Soek anto, Sosiologi Suatu pengantar (Ed,1; Jakarta: Rajawali Pers,2010),h.149-

152. 
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tertib, moral, etika kesopanan, dan nilai-nilai adat yang ada dalam kehidupan 

masyarakat.
4
 

Pengertian istilah  budaya  ialah  mencakup seluruh konsep abstrak tentang 

apa yang diharapkan atau bisa diharapkan, apa yang baik dan dianggap baik oleh 

sekelompok masyarakat. Dalam konteks pengertian ini Gazalba mengatakan bahwa 

“soal nilai bukan soal benar  ataupun salah, akan tetapai soal disenangi atau tidak”.
5
  

Sikap dan juga tindakan dalam hidup dan kehidupan sosial diwarnai oleh 

nilai-nilai budaya yang tumbuh berkembang dan mendapat dukungan dari 

masyarakatnya. Baik masyarakat maju maupun masyarakat yang masih sederhana. 

Ada beberapa nilai budaya yang saling berkaitan sehingga merupakan suatu sistem  

dan sistem itu sebagai patokan dari pedoman, dari konsep-konsep ideal dalam 

kebudayaan yang memberi daya pendorong yang kuat terhadap kehidupan 

masyarakat.
6
 

Kajian tradisi semakin banyak, baik dalam hal pelaksanaannya maupun tema-

tema yang diangkat. Tradisi lahir dan mengakar dikalangan masyarakat sosial yang 

berkembang menjadi budaya dan kebudayaan berdasarkan masyarakatnya. Tradisi   

adalah suatu hal yang bersifat sakral  yang dilaksanakan  oleh masyarakat terdahulu  

dan dilanjutkan oleh generasi-generasi penerusnya sampai saat ini.
7
 Banyak pula 

tradisi yang tidak bisa bertahan sampai saat ini. Meskipun demikian, masih banyak 

                                                      
4
A. Suryaman Mustari, Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang.( Makassar: Pelita 

Pustaka,2009),h.12. 

 
5
Sidi, Gazalba, Asas Kebudayaan Islam ( Jakarta: Bulan Bintang ,1978),h.94. 

6
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antrpolog. ( Cet. IV; Jakarta: Pt Rineka  Cipta,200).h.90. 

7
Soraya Rasyid, “ Tradisi  A’rera pada Masyarakat  Petani di Desa Datara Kecamatan 

Tompolobulu Kabupaten Gowa ( Suatu Tinjauan Sosial Budaya)”, Rihlah Jurnal  Sejarah dan 

Kebudayaan Islam ,Fakultas Adab dan Humaniorah UIN Alauddin, Makassar vol.II no.1 (2015),h.159. 
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pula tradisi yang masih bertahan sampai sekarang salah satunya yaitu tradisi maccera 

wai. 

Setiap masyarakat yang sudah maju maupun yang masih sederhana. Ada 

beberapa nilai budaya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, sehingga 

merupakan suatu sistem dan sistem itu sebagai pedoman dari pedoman konsep-

konsep ideal  dalam sebuah kebudayaan yang memberi daya pendorong  yang kuat 

terhadap kehidupan masyarakat. Budaya yang merupakan sebuah pedoman bagi 

setiap masyarakat  yang menuntun individu dalam berbagai aktivitas, budaya tersebut  

berbeda-beda sesuai dengan  karakter masyarakat itu sendiri. 

Setiap masyarakat memiliki karakter tersendiri  yang berbeda  dengan karakter 

yang dimiliki oleh masyarakat lain. Dalam nilai-nilai budaya yang merupakan sebuah 

pedoman atau pola tingkah laku yang mengarahkan pribadi yang bersangkutan dalam 

berbagai  aktivitas sehari-hari. Pedoman tersebut disebabkan oleh masyarakat dimana 

individu-individu tersebut bergaul dan berinteraksi. 

Berbicara mengenai tradisi yang terdapat di Indonesia tidak lepas dari 

pengaruh leluhurnya. Sebelum Islam datang di Nusantara, masyarakat Nusantara 

yang terdapat di berbagai pulau  sudah mengenal agama Hindu-Budha bahkan jauh 

sebelum kedua agama itu datang. Masyarakat sudah mengenal kepercayaan yaitu 

kepercayaan  Animisme dan Dinamisme. 

Dengan dasar inilah, manusia berlomba-lomba berkarir dan berbudaya, 

dimana jika kebudayaan diartikan, sebagai hasil atau karya cipta manusia, baik itu 

berupa kepercayaan, kesenian, maupun adat-istiadat. Salah satu kepercayaan 

masyarakat khususnya di Dusun Batu-Batu yaitu kepercayaan terhadap roh-roh nenek 

moyang mereka. 
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 Tradisi yang telah diwariskan turun temurun oleh nenek moyang mereka 

telah mengalami banyak pengaruh baik asimilasi budaya maupun akulturasi budaya 

yang sampai kini masih terus dilakukan khususnya di Dusun Batu-Batu Desa Tallu 

Bamba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Masyarakat yang tinggal di 

Kabupaten Enrekang baik di Kota maupun yang tinggal di Desa, masih banyak yang 

percaya mengenai tradisi nenek moyang mereka. Hampir setiap tahun tradisi-tradisi 

yang ada di Kabupaten Enrekang dilaksanakan. 

Salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Batu-Batu adalah 

tradisi maccera wai, maccera wai merupakan suatu ritual yang dilakukan sebagai 

ucapan terimah kasih dan rasa syukur mereka kepada sang pencipta dan juga kepada 

kepada leluhur mereka. 

Proses ritual ini dilakukan langsung di mata air, ritual ini dilakukan dengan 

beberapa rangkaian yang saling berhubungan mulai dari  persiapan beberapa warna 

ayam, pemotongan hewan, persiapan sesajen, dan yang paling penting yakni ritual  

maccera wai  kemudian setelah selesai dilanjutkan dengan makan bersama untuk 

mempererat tali silaturahmi antar satu dengan yang lainnya. 

Pada proses pelaksanaan  tradisi  maccera wai masih terdapat proses-proses  

budaya pra- Islam yakni budaya lokal yang telah disandingkan dengan budaya Islam. 

Hal ini karena budaya lokal lebih kental dan tidak mampu dikikis oleh budaya Islam, 

sehingga proses ritual adat masih bercampur  dengan budaya pra-Islam. 

Karena keingintahuan yang tinggi mengenai eksistensi tradisi maccera wai, 

serta bagaimana prosesi tradisi maccera wai, dan juga bagaimana unsur-unsur  

budaya Islam dalam tradisi maccera wai yang dilakukan oleh masyarakat Dusun 

Batu-Batu Desa Tallu Bamba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, membuat 



6 

 

 

 

penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terkait dengan permasalahan 

tersebut. Oleh karena itu penulis memilih topik ini, kemudian diangkat dan diteliti 

lebih mendalam lagi tentang “tradisi maccera wai di Dusun Batu-Batu Desa Tallu  

Bamba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperoleh pokok permasalahan dalam 

penelitian ini adalah bagaimana prosesi tradisi maccera wai di Desa Tallu Bamba 

Dusun Batu-Batu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang ?  

Untuk memperoleh pembahasan secara detail, maka pokok permasalahan 

tersebut dibagi   dalam beberapa sub  permasalahan yaitu : 

1. Bagaimana eksistensi tradisi  maccera  wai di Dusun Batu-Batu Desa Tallu 

Bamba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang ? 

2. Bagaimana prosesi tradisi maccera wai ? 

3. Bagaimana unsur-unsur budaya Islam dalam tradisi maccera wai di Dusun 

Batu-Batu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus penelitian 

 Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup yang 

diteliti. Olehnya itu pada penelitian ini, memfokuskan penelitian terhadap prosesi  

tradisi maccera wai di Dusun Batu-Batu Desa Tallu Bamba Kecamatan Enrekang 

Kabupaten Enrekang. 
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2. Deskripsi Fokus 

 Fokus penelitian ini berfokus pada prosesi tradisi maccera wai dimana prosesi 

ini sangat menarik unutk dikaji lebih mendalam karena dalam prosesi tradisi maccera 

wai melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan semua proses-proses 

sampai tradisi ini selesai. 

 Masyarakat Dusun Batu-Batu sangat antusias dalam proses penyelenggaraan 

tradisi maccera wai. Untuk menyambut tradisi tersebut banyak yang harus 

dipersiapkan mulai dari penentuan hari yang baik, menyiapkan berbagai macam 

warna ayam, beras ketan putih, beras ketan hitam dan masih banyak lagi yang harus 

dipersiapkan. Maka dari itu jauh sebelum hari-H semua yang diperlukan sudah 

rampung sehingga tidak ada yang ketinggalan. Dan itu semua adalah bentuk 

penghargaan mereka kepada sang pencipta dan juga leluhur mereka. 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan usaha menemukan tulisan atau tahap 

pengumpulan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek atau permasalahan yang 

akan diteliti. Tinjauan pustaka bertujuan untuk memastikan bahwa permasalahan 

yang akan diteliti belum pernah ada peneliti yang menelitinya baik beupa skripsi, 

maupun disertasi. 

Adapun karya ilmiah yang berkaitan dengan judul diatas yaitu : 

1. Penulis, Sitti, 2017 dengan judul skripsi “ Tradisi Panggewaran di Kaluppini 

Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang” dimana dalam tradisi ini membahas 
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tentang proses pelaksaan Tradisi Panggewaran yang dilakukan 8 tahun sekali sebagi 

penghargaan terhadap leluhur. Dan tradisi ini masih bertahan sampi sekarang 
8
. 

2. Penulis, Nur Sitti Hajar, 2017 dengan judul penelitian “ Tradisi     

Mappanono‟Salo di Desa Batu Api Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang”. 

Dalam skripsi ini peneliti membahas bagaimana unsur-unsur budaya Islam yang 

terkandung dalam tradsi Mappanonno‟Salo di Desa Batu Api Kecamatan Maiwa 

Kabupaten Enrekang.
9
 

3. Mattulada, “Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan”. Dalam 

bukunya Mattulada, terdapat pokok-pokok pembahasan yaitu kebudayaan, dimana 

kebudayaan yang ada pada Sulawesi Selatan dan pembahasan tentang bagaimana 

sejarah manusia.
10

 

4. Sitti Patimah Dwi Putri, dengan judul penelitian “Unsur-unsur Budaya Islam 

dalam Upacara Maccerang Manurung di Matakali Maiwa Kabupaten Enrekang”. 

Dimana dalam skripsinya membahas tentang awal mulanya upacara Maccerang 

Manurung di Matakali dan proses atau rentetan upacara Maccerang Wai kemudian 

membahas tentang unsur-unsur budaya Islam yang terdapat dalam upacara 

Maccerang Manurung.
11

 

                                                      
8
Sitti “Tradisi Panggewaran di  Desa Kaluppi  Kecamatan Enrekang Kabupaten 

Enrekang, ( Makassar: Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar,2017). 

9
Nur Sitti Hajar “Tradisi Mappanonno‟Salo di Desa Batu Api  kecamatan Maiwa Kabupaten 

Enrekang “ Jurnal Repository UIN Alauddin Makassar http://repositori.uin-alauddin.ac.id (28 

November 2021). 

10
Mattulada, Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulwesi Selatan,( Cet.II: Jakarta: 

Hasanuddin Press,1998). 

11
Sitti Patimah Dwi Putri  “Unsur-unsur Budaya Islam dalam Upacara Maccerang Manurung 

di Matakali Maiwa Kabupaten Enrekang” Jurnal Repository UIN Alauddin Makassar 

http://repositori.uin-alauddin.ac.id (28 November 2021).  
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5. Jurnal dengan judul,“Nilai-nilai Sosial Dalam Tradisi Meron di Masyarakat 

Gunung Kendong Kabupaten Pati” yang ditulis oleh Imam Subqi. Karyanya ini 

membahas tentang proses pelaksanaan tradisi Meron di Kendong Kabupaten Pati 

serta nilai-nilai sosial yang muncul pada saat  trdisi Meron diadakan.
12

 

6. Jurnal yang ditulis oleh Rismawati, dengan judul “Tradisi Songkabala di 

Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar (Studi Kajian Sosio-Kultural)”. Dimana 

didalam tradisi ini membahas mengenai bagaimana tradisi Tradisi Songkabala mulai 

dari pelaksanan sampai dengan ketentuan-ketentuan waktu pelaksanaan yakni hanya 

dilakukan 1 kali dalam satu tahun yakni tepatnya pada bulan Muharram.
13

 

 Dari kajian pustaka diatas peneliti menemukan persamaan dan juga perbedaan 

dengan objek peneltian yang akan peneliti kaji. Adapun persamaan dengan penelitian-

penelitian terdahulu yaitu terjadinya akulturasi antara keudayaan lokal dan 

kebudayaan Islam, adapun perbedaan yaitu perbedaan terletak dalam prosesi tradisi 

tersebut.  

 Selain dari literatur-literatur diatas peneliti belum menemukan penelitian baik 

itu berupa skripsi, disertasi, maupun tesis, yang membahas secara mendalam tradisi 

maccera wai di Dusun Batu-Batu, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, 

                                                      
12

Imanm Subqi “Nilai-nilai Sosial Dalam Tradisi Meron di Masyarakat Gunung Kendong 

Kabupaten Pati”.Jurnal  of Social Studies no. 2 ( Desember 2020. https://media.neliti.com.(9 Februari 

2022) 

13
Rismawati, “Tradisi Songkabala di Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar (Suatu Kajian 

Sosio-Kultural),” Jurnal Rihlah, no 2. ( Desember  2022) 

https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/

rihlah/article/download/1346/1299&ved=2ahUKEwjyhIWJ8bryAhUi6XMBHeZrCzAQFnoECAoQA

Q&usg=AOvVaw0YElrk-wjwy8XlAZ91VqCn. (9 Februari 2022). 
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Kabupaten Enrekang. Maka dari itu peneliti tertarik untuk menjadikannya objek 

pembahasan dalam penelitian ini sebagai skripsi. 

E. Tujuan dan kegunaan penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana eksistensi tradisi maccera 

wai di Dusun Batu-Batu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. 

b. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana prosesi tradisi maccera wai 

di Dusun Batu-Batu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. 

c. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan unsur-unsur budaya Islam dalam 

tradisi maccera wai di Dusun Batu-Batu Desa Tallu Bamba Kecamatan Enrekang 

Kabupaten Enrekang. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan ilmiah, penelitian ini diharapkan sebagai penambah pengetahuan. 

Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi 

terkait dengan budaya, sejarah dan paling utama dalam mengkaji lebih lanjut lagi 

mengenai tradisi maccera wai.  

 Kegunaan praktis, peneliti berharap dapat mengajak masyarakat khusus Desa 

Tallu Bamba Dusun Batu-Batu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang untuk 

lebih menjaga dan melestarikan budaya yang dimiliki khususnya tradisi maccera wai.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Konsep dan Teori Tradisi 

1. Konsep Tradisi 

Tradisi adalah kebiasaan atau sesuatu yang dilakukan sejak dulu  dan menjadi 

bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, 

waktu, kebudayaan atau agama yang sama, dan hal yang paling mendasar dari  tradisi 

yaitu informasi yang diteruskan dari generasi-kegenerasi baik tertulis maupun lisan 

karena cepat atau lambat tradisi akan mengalami kepunahan. Dalam pengertian lain 

tradisi adalah adat-istiadat atau kebiasaan  yang turun-temurun yang masih dijalankan 

oleh masyarakat.
1
 

Tradisi secara etimologi atau studi kata adalah, serapan yang berasal dari 

bahasa Inggris yaitu, tradition seperti halnya kata action, connetion, reselusion, atau 

justification, dalam bahasa Inggris, sufiks atau akhiran tion pada kata tradition 

diganti dengan akhiran si sehingga menjadi tradisi. Namun sebenarya akar kata tradisi 

atau tradition itu sendiri berasal dari bahasa latin, yakni  Tradicition yang berarti kata 

benda dari kata kerja trader atau tradereer, yang bermakna menyampaikan, 

menyerahkan untuk mengamankan, atau mentransmisikan, atau dengan kata lain 

tradisi adalah suatu yang ditransmisikan.
2
   

Perubahan tradisi, disebabkan oleh banyaknya tradisi lain  dan bentrokan 

antara tradisi satu dengan tradisi lainnya, yang sama-sama menganggap paling benar 

                                                      
1
Koentjaraningrat, Kebudayaan Metalitas dan Pembangunan, (Cet.I: Jakarta: 

Gramedia,1987),h. 5-8. 

2
Muhaimin AG, Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cerebon, Terj. Suganda, 

(Cet.I :Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h.116 
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antara satu sama lain. Benturan juga kadang terjadi antara tradisi masyarakat atau 

antar kultur yang berbeda dalam suatu masyarakat tertentu. Kebiasaan yang sering 

dilakukan secara individu maupun kelompok disebut tradisi.Tradisi yang membudaya 

dan mengakar di masyarakat, mereka akan menjaga, melestarikan dan mematuhi agar 

terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan. Tradisi merupakan suatu paham atau 

aliran yang mengajarkan bahwa manusia tidak dapat menemukan kebenaran. 

Sedangkan pengertian lain adalah adat kebiasaan yang dilakukan secara turun-

temurun (nenek moyang mereka) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Penilaian 

atau anggapan  bahwa cara-cara yang telah ada, itu adalah cara yang paling benar.
3
 

2. Teori Tradisi 

Menurut Hasan Hanafi. tradisi (turats) segala warisan masa lampau  yang 

masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan 

demikian, bagi Hanafi turats tidak hanya merupakan persolan peninggalan sejarah, 

tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai 

tingkatannya.
4
 

Tradisi merupakan sebuah persoalan, dan yang lebih penting lagi adalah 

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

Muhaimin tentang istilah-istilah yang dimaknai sebagai sebuah pengetahuan, 

kebiasaan, praktek, dan doktrin-doktrin yang dipahami sebagai  pengetahuan yang di 

wariskan secara turun temurun termasuk cara penyampaian praktek dan doktrin 

tersebut.
5
 

                                                      
3
Deperteman P&k, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.II, (Jakarta: Balai 

Pustaka,1998),h.959. 

4
Moh. Nur Hakim “ Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme” Agama dalam pemikiran  

Hasan Hanafi ( Malang: Bayu Media Publishing.2003).h.29. 

5
Koentjaraningrat , Kebudayaan Metalitas dan Pembangunan, h.5-8. 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi adalah adat kebiasaan 

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

ditransmisikan secara turun-temurun sebagai adat kebiasaan . Dalam defenisi ini, kata 

tradisi bebas dari nilai, bisa bernilai positif  dan bernilai negatif.
6
 

 Dalam Kait Barth, seperti yang dikutip Muhaimin mengatakan bahwa 

bagaimana cara untuk mengetahui tradisi tertentu atau unsur tradisi dan dihubungkan 

dengan berjiwa Islam. Pemikiran Barth ini kemudian menimbulkan asumsi bahwa 

suatu tradisi atau unsur tradisi bersifat Islami ketika pelakunya bermaksud mengaku 

bahwa tingkah lakunya itu bersifat Islami, walaupun kita banyak menemukan 

berbagai macam tradisi yang masih tetap dilakukan oleh mayoritas masyarakat.
7
 

 Dalam bahasa Hafner, agama adalah pemberian Tuhan sedangkan tradisi dan 

adat merupakan buatan manusia, maka agama harus berdiri diatas segala hal yang 

bersifat kedaerahan dan tata cara lokal yang  yang bermacam-macam jika muncul 

pendapat yang bertentangan diantara keduanya maka, tradisi maupun adat harus 

dirubah dengan cara mengakomodasikannya ke dalam nilai-nilai Islam.
8
 

Menurut Muhaimin, tradisi biasa dikaitkan dengan kata-kata adat yang dalam 

pandangan msyarakat awam dipahami sebagai struktur yang sama. Dalam hal ini 

sebenarnya berasal dari bahasa Arab, adat merupakan bentuk jamak dari adah yang 

berarti suatu kebiasaan dan dianggap bersinonim UF, sesuatu yang dikenal dan 

diterimah secara umum.
9
 Tradisi memiliki beberapa fungsi: 

                                                      
6
Muhaimin AG, Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon,Terj.Suganda , h. 

16 

7
Erni Budiman ,Islam Wetu Tuku Versus Waktu Lama , (Cet.II: Yogyakarta: LKS,2000), h.51. 

8
Erni Budiman ,Islam Wetu Tuku Versus Waktu Lama, h. 53. 

9
Muhaimin AG,Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon,Terj.Suganda, h.11. 
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a. Dalam Bahasa Klise, tradisi merupakan kebijakan turun-temurun. Tempatnya di 

dalam keyakinan, norma, dan nilai yang kita anut kini, serta di dalam benda yang 

di ciptakan dimasa lalu. Tradisi juga menyiapkan fragmen warisan historis yang 

kita lihat memiliki manfaat. Tradisi seperti gagasan dan material yang bisa 

digunakan oleh seseorang dalam mengambil tindakan kini dan untuk membangun 

masa depan berdasarkan pengalaman. 

b. Memberikan legitimasi mengenai pandangan hidup baik itu, keyakinan, perantara 

dan aturan-aturan yang memang sudah ada. Semuanya ini memerlukan 

pengakuan agar dapat meyakinkan dan mengikat anggotanya. Salah satu sumber 

legitimasi terdapat dalam tradisi. Bisa dikatakan: “selalu seperti itu” dan “orang 

selalu mempunyai keyakinan demikian”. 

c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang dapat meyakinkan, memperkuat, 

loyalitas primordial terhadap bangsa, kelompok dan juga komunitas. 

d. Membantu menyediakan pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, kekecewaan 

terhadap modern. Tradisi yang menegaskan masa lalu yang bahagia menyediakan 

sumber  pengganti kebanggaan biasa masyarakat dalam krisis.
10

 

 Menurut Nurocholis Majid tradisi juga termasuk dalam kebudayaan Islam, 

tidak mungkin berkembang tanpa adanya tradisi yang kokoh dan mantap, serta 

memberikan ruang yang luas sehingga mengalami pembaharuan pemikiran. 

Kebudayaan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang terbentuk sebagai 

dampak kehadiran agama Hindu-Budha dan juga Islam. Tradisi juga merupakan hasil 

                                                      
10

Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, Cet.IV ( Jakarta: Prenada,2011),h.69-76. 
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ijtihad dan para ulama, cendikiawan, budayawan dan juga orang-orang  Islam yang 

termasuk ulil albab.
11

 

 Dalam hukum Islam dikenal dengan kata URF yang secara etimologi berarti 

sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. AL- URF (Adat Istiadat) 

yaitu sesuatu yang diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang 

berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal manusia.
12

 

Secara terminologi menurut Abdul- Karim Zaldan, istilah URF yaitu sesuatu yang 

tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi sebuah kebiasaan dan 

menyatu dengan kehidupan mereka baik itu berupa perbuatan ataupun perkataan.
13

 

B. Konsep dan  Teori Budaya 

1. Konsep Budaya    

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sanksekerta yaitu buddayah, 

yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal 

yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, dalam bahasa Inggris, kebudayaan 

disebut culture, yang berasal dari kata latin colere, yaitu mengerjakan. Bisa diartikan 

juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan 

sebagai kultur dalam bahasa Indonesia
14

. 

Peningkatan kualitas kehidupan ini sendiri bisa didapatkan apabila pemikiran 

tersebut telah dilaksanakan dan diwujudkan dalam sebuah karya yang nyata. Disini 

hasil pemikiran dalam dilihat dari segi sikap. Hal inilah kemudian disebut dengan 

                                                      
11

Ahmad Syafie Ma’arif, Menembus Batas Tradisi, Meneuju Masa Depan yang 

Membebaskan Refleksi Atas Pemikiran Nurcholis Majid, ( Jakarta: Buku Kompas,2006),h.99. 

12
Rasyad Hasan Khail, Tarikh Tarsyi, ( Cet. I: Jakarta: Grafindo Persada,2009), h.167. 

13
Efendi Satria, Ushul Fiqih (Cet. I: Jakarta: Grafindo Persada,2005), h.98. 

14
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Cet. IX  Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), 

h.146. 
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kebudayaan. Dengan demikian, semua kemajuan baik itu yang berwujud fisik 

maupun non fisik dalam bidang apapun, bisa disebut sebagai sebuah kebudayaan. 

Sebab, hal tersebut merupakan hasil dari proses pemikiran serta usaha fisik manusia 

sehingga menciptakan pembaharuan dalam bidang apapun.
15

 

2. Teori Budaya 

Menurut Prof. M.M. Djojodiguno mengatakan bahwa kebudayaan adalah 

daya dari budi, yang berupa cipta, rasa dan karya. Cipta merupakan kerinduan 

manusia untuk mengetahui rahasia segala sesuatu yang ada dalam pengalamannya, 

hasil cipta berupa berbagai ilmu pengetahuan. Adapun rasa karsa yakni kerinduan 

manusia akan keindahan, sehingga menimbulkan dorongan untuk menikmati 

keindahan, buah perkembangan ini terjelma dalam berbagai bentuk norma keindahan 

yang kemudian menghasilkan berbagai macam karya. Sedangkan karya ialah 

kerinduan manusia untuk menginsafi tentang hal sangka (peran). Hasilnya berupa 

norma-norma keagamaan/kepercayaan, timbul bermacam-macam agama, karena 

kesimpulan bahwa manusiapun bermacam-macam pula.
16

 

Menurut Koentjaraningrat, kata kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta 

budhaya yang artinya budi atau akal, atau sesuatu yang bersangkutan dengan akal. 

Sedangkan budaya bentuk jamak dari kata budi-daya, daya dari budi yang berupa 

rasa, karsa, cipta, sementara kebudayaan sendiri yang artinya hasil dari cipta, rasa, 

dan karsa. Adapun rasa ialah kerinduan manusia akan keindahan, sehingga 

menimbulkan dorongan untuk menikmati keindahan, buah perkembangan ini terjelma 

dalam bentuk berbagai norma keindahan yang kemudian menghasilkan berbagai 

                                                      
15

Danang Hermawan, Islam dan Kebudayaan, (Malang: Media Press,2000), h.25. 

16
M.M Djojodiguna, Asas-asas Sosiologi: dikutip dalam Mustafa Kamal Pasha, Lasijio, dan 

Mudjijana, Ilmu Budaya Dasar, (Cet. I: Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 2006), h.13. 



17 

 

 

 

macam kesenian. Sedangkan karsa ialah kerinduan manusia untuk menginsafi tentang 

hal sangka peran, dari mana manusia sebelum lahir (sangka), dan kemana manusia 

sesudah mati (peran). Hasilnya berupa norma-norma keagamaan/kepercayaan, timbul 

bermacam-macam agama, karena kesimpulan manusiapun bermacam-macam pula.
17

 

Dari berbagai defenisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai 

kebudayaan yaitu sistem pengetahuan yang meliputi ide atau  gagasan yang terdapat 

dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudyaan itu bersifat 

abstrak. Sedangkan wujud kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh  

manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang 

bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, 

religi, seni dan lain-lain, yang keseluruhan ditujukan untuk membantu manusia dalam 

melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan 

memeliki paling sedikit tiga wujud: 

a. Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, 

gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan yang bersifat abstrak; tidak 

dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak didalam kepala atau 

didalam pemikiran warga masyarakat.  

b. Wujud kebudayaan aktivitas sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam 

masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial 

ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan 

kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang 

berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya kongkrit, terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari, dapat diamati dan didokumentasikan. 

                                                      
17

M.M. Djojodiguna, Asas-asas sosiologi: dikutip dalam Mustafa Kamal Pasha, lasijo, dan 

Mudjijana, Ilmu Budaya Dasar, (Cet. I: Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 2006), h. 13. 
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c. Wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktifitas perbuatan, dan karya 

semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat 

diraba,  dan dilihat. Sifatnya paling konkret diantara ketiga wujud kebudayaan.
18

 

Pernyataan ini relevan dengan apa yang dikemukakan oleh Simuh, bahwa 

wujud dari kebudayaan terdiri atas sistem budaya, gagasan-gagasan, ide, tingkah 

laku, tindakan, dan kebudayaan yang bersifat fisik dalam artefak dan benda-benda 

hasil budaya yang bersifat materil. Ada beberapa yang merumuskan mengenai unsur-

unsur pokok kebudayaan salah satu yaitu Beals dan Hoyer mengatakan bahwa unsur-

unsur kebudayaan terdiri dari technology, socialorganization, economy, symbolic 

culture, religion.
19

 

Bronislaw Malinowski adalah salah satu seorang pelopor teori fungsional 

dalam antropologi unsur-unsur pokok kebudayaan yaitu: 

a. Sistem norma yang memungkinkan antara anggota masyarakat dalam upaya   

menguasai alam disekitarnya.   

b. Organisasi ekonomi. 

c. Lembaga atau petugas pendidikan; perlu kita ingat bahwa keluarga adalah 

lembaga pendidikan yang paling utama. 

d. Organisasi kekuatan.
20

 

 Menurut Broislaw Malinowski yang selalu mencari fungsi dari pada 

kebudayaan mengatakan bahwa tidak ada satu unsur kebudayaan yang tidak memiliki 

kegunaan yang cocok dalam rangka kebudayaan secara keseluruhan. Ketika salah 

                                                      
18

R. Warsito, Antropologi budaya, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h. 53. 

               
19

Nurman Said, Religius Orang Bugis (Cet.I; Yogyakarta: Cakrawala Media 

Yogyakarta,2009),h.13-14. 
20

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar  (Cet. XXX III; Jakarta: Rajawali 

Pers,2022),  h. 175-176. 
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satu unsur  kebudayaan  yang kehilangan kegunaannya, maka unsur tersebut akan 

hilang dengan sendirinya. Bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem 

peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan 

kesenian. Ketujuh  komponen tersebut dapat dijumpai di seluruh kebudayaan yang 

ada diberbagai negara di dunia.
21

 

C. Hubungan antara Agama dan Budaya 

Kebudayaan dikenal karena adanya hasil atau unsur-unsurnya. Unsur-unsur 

kebudayaan terus menerus bertambah seiring berkembangnya zaman. Manusia 

mengembangkan kebudayaan, kebudayaan berkembang karena manusia. Manusia 

disebut sebagai makhluk yang berbudaya, ia mampu hidup dalam atau sesuai 

budayanya. Sebagai makhluk yang berbudaya, bukan saja bermakna mempertahankan 

nilai-nilai budaya masa lalu atau warisan nenek moyang melainkan termasuk 

mengembangkan (hasil-hasil) kebudayaan. Disamping kerangka besar kebudayaan, 

manusia pada komunitasnya, dalam interaksinya mempunyai norma, nilai serta 

kebiasaan turun-temurun yang disebut tradisi. Tradisi biasa dipertahankan apa adanya 

namun terkadang mengalami sedikit modofikasi akibat pengaruh luar dalam 

komunitas yang menjalankan tradisi tersebut. Misalnya pengaruh agama-agama ke 

dalam komunitas budaya dan tradisi tertentu, banyak unsur kebudayaan ( misalnya 

puisi-puisi, bahasa, nyanyian, tarian, seni ukir dan seni lukis) diisi formula 

keagamaan sehingga menghasilkan perpaduan atau sinkretis antara agama dan 

kebudayaan. Kebudayaan dan berbudaya, sesuai dengan pengertiannya itu tidak akan 

pernah berubah yang mengalami perubahan dan perkembangan adalah hasil atau 

                                                      
21

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar . h. 175-176. 
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unsur-unsur kebudayaan. Namun, ada kecenderungan dalam masyarakat yang 

memahami bahwa hasil-hasil dan unsur-unsur budaya dapat berdampak pada 

perubahan kebudayaan.
22

 

Interaksi antara agama dan kebudayaan itu dapat terjadi dengan: 

1. Agama mempengaruhi kebudayaan dalam pembentukannya, nilainya adalah   

agama, tetapi simbolnya adalah kebudayaan. Contoh: bagaimana sholat 

mempengaruhi bangunan. 

2. Agama dapat mempengaruhi simbol agama. Contoh: kebudayaan Indonesia 

mempengaruhi Islam dengan pesantren dan kiai yang berasal dari padepokan. 

3. Kebudayaan dapat menggantikan sistem dan nilai simbol agama. Agama dan 

kebudayaan mempunyai dua persamaan yaitu: keduanya adalah sistem nilai dan 

simbol dan keduanya mudah sekali terancam setiap kali mengalami perubahan.
23

 

Agama dalam perspektif ilmu-ilmu sosial adalah sebuah sistem nilai yang 

memuat sejumlah konsepsi mengenai konstruksi realitas, yang berperan besar dalam 

menjelaskan struktur kata normatif dan tata sosial serta memahamkan dan 

menafsirkan dunia sekitar. Sementara seni tradisi merupakan  ekspresi cipta, karya 

dan karsa manusia (dalam masyarakat tertentu) yang berisi nilai-nilai dan pesan-

pesan religiusitas, wawasan filosofis dan kearifan lokal. Baik agama ataupun budaya 

sama-sama memberikan wawasan serta cara pandang dalam menyikapi kehidupan 

agar sesuai dengan kehendak Tuhan dan kemanusiannya. Misalnya, ketika 

menyambut anak yang baru lahir, bila agama memberikan wawasan untuk 

melaksanakan aqiqah, sementara budaya yang dikemas dalam marhaban dan bacaan 

                                                      
22

Sumardi Mulyono, Penelitian Agama, Masalah dan Pemikiran (Jakarta; Pustaka Sinar 

Harapan,1982), h.8. 

23
Sidi Gazalba, Asas Agama Islam.(Jakarta: PT Bulan Bintang,1985),h.40. 



21 

 

 

 

berjanji memberikan wawasan dan cara pandang yang lain, tetapi memiliki tujuan 

yang sama, yaitu mendoakan kesolehan anak yang baru lahir agar sesuai dengan 

harapan ketuhanan dan kemanusiaan. Demikian juga dengan tahlilan, baik agama 

maupun budaya lokal dalam tahlilan sama-sama saling memberikan wawasan dan 

cara pandang  dalam menyikapi orang yang meninggal.
24

 

Islam datang untuk mengatur dan membimbing masyarakat menuju kepada 

kehidupan yang baik dan seimbang. Dengan demikian Islam tidaklah datang untuk 

menghancurkan budaya yang telah dianut suatu masyarakat, akan tetapi dalam waktu 

yang bersamaan Islam menginginkan agar  ummat manusia ini jauh dan terhindar dari 

hal-hal yang tidak bermanfaat dan mudhorat didalam kehidupannya. Sehingga perlu 

meluruskan dan membimbing kebudayaan yang berkembang  dimasyarakat menuju 

kebudayaan yang beradab dan berkemajuan serta mempertinggi derajat 

kemanusiaan.
25

 

Dari sudut pandang Islam, kebudayaan itu terbagi menjadi tiga macam : 

1. Kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam 

 Dalam kaidah fiqih disebutkan: al-a‟datu muhakkamatun. Maksudnya, adat  

istiadat dan kebiasaan  suatu masyarakat, yang merupakan bagian dari budaya 

manusia, mempunyai pengaruh di dalam penentuan hukum. Tetapi yang perlu dicatat 

bahwa kaidah tersebut hanya berlaku pada hal-hal yang belum ada ketentuannya 

dalam syariat, seperti kadar kecil dan mahar dalam pernikahan. 

2. Kebudayaan yang sebagian unsurnya bertentangan dengan ajaran Islam, 

kemudian  direkonstruksi sehingga menjadi Islami. 

                                                      
24

A Hasyimi, Sejarah Kebudayaan Islam. (Cet. 1; Jakarta:PN Bulan Bintang,1975),h.60. 

25
 Prijono, Prasarana Mengenai Kebudayaan, (Jakarta: Rineka Cipta,2008),h.1. 
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 Contohnya adalah tradisi jahiliyah yang melakukan ibadah haji dengan cara 

yang bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti talbiayah yang syarat dengan 

kesyirikan, tawaf di Ka’bah dengan telanjang direktsruksi dengan penghilangan 

unsur-unsur jahiliyah  menjadi bentuk ibadah yang telah ditetapkan aturan-aturannya. 

Dalam konteks seni sastra budaya Arab dalam bentuk syair-syair jahiliyah isinya di 

rekonstruksi memasukan nilai-nilai Islam. 

3. Kebudayaan yang bertentangan dengan Islam. 

 Contohnya, budaya ngaben yang dilakukan oleh masyarakat Bali, yaitu 

upacara pembakaran mayat yang diselenggarakan dalam suasana yang meriah. Ini 

menggambarkan bahwa budaya ngaben adalah bentuk penyempurnaan bagi orang 

yang telah meninggal  atau telah  kembali kepada  penciptanya. Upacara semacam ini 

bukan hanya menguras tenaga tapi juga membutuhkan  dana yang sangat besar dalam 

prosesi tradisi tersebut.
26

 

D. Akulturasi Budaya Islam dan Budaya Lokal 

 Menurut Koentjaraningrat, akulturasi adalah proses sosial yang terjadi ketika 

manusia dalam suatu masyarakat dengan suatu kebudayaan tertentu dipengaruhi oleh 

unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing yang sedemikian berbeda sifatnya, sehingga 

unsur-unsur kebudayaan asing lambat laun diakomodasikan dan diintegrasikan 

kedalam kebudayaan itu sendiri tanpa menghilangkan kepribadian budaya itu 

sendiri.
27

 

                                                      
26

“ Ngaben”,  Wikipedia the Free Encycklopedia. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ngaben (26 

Agustus 2021 ) 

27
Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi  II,  (Jakarta Penerbit Universitas 

Indonesia,1990), h. 91.  
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 Proses akulturasi itu memang sudah ada sejak dulu kala dalam sejarah 

kebudayaan manusi. Proses akulturasi  berlangsung dalam jangka waktu yang relatif 

lama hal ini disebabkan adanya unsur-unsur kebudayaan asing yang diserap atau 

diterima secara selektif atau ada unsur-unsur yang tidak diterima sehingga proses 

pertumbuhan kebudayaan mekanisme pncampuran masih memperlihatkan adanya 

unsur-unsur kepribadian yang asli.
28

 

Dalam proses akulturasi manusia adalah makhluk sosial yang berbudaya yang 

memperoleh perilakunya dengan belajar. Dari aspek belajar manusia, komunikasi 

merupakan aspek yang paling penting dan paling mendasar karena kegiatan 

komunikasi berfungsi sebagai alat untuk menafsirkan lingkungan fisik dan sosial kita. 

Proses yang dilalui individu-individu untuk memperoleh aturan-aturan (budaya) 

dimulai dari masa awal hidupnya hingga akhir hayatnya. Melalui proses sosialisasi 

dan pendidikan pola-pola budaya ditanamkan kedalam sistem syaraf manusia dan 

menjadi kepribadian dan perilaku masing-masing individu. Proses belajar ini 

menjadikan manusia harus berinteraksi dengan manusia yang lain dari anggota 

budaya lainnya dan juga memiliki pola-pola komunikasi serupa. Proses memperoleh 

pola-pola demikian oleh individu-individu itu disebut enkulturasi. Proses enkulturasi 

sendiri mempunyai pengertian proses belajar dan menyesuaikan alam fikiran terhadap 

adat istiadat, sistem, norma, serta semua peraturan yang terdapat dalam kebudayaan 

seseorang.
29

 

                                                      

             
28

Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, ( Jakarta PT Rineka Cipta,1990) .h. 248. 

29
Koentjaraningrat, Kamus Antropologi, ( Jakarta Progres), h. 145. 
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Proses terjadinya  akulturasi kebudayaan Islam dengan budaya Indonesia juga 

terbagi menjadi tiga yakni alami, edukasi, dan organisasi. Hasil dari akulturasi 

memunculkan beberapa bentuk akulturasi yakni: 

1. Substansi 

     Unsur budaya lama diganti dengan unsur budaya baru yang memberikan nilai 

lebih bagi para penggunanya. Contohnya, para petani mengganti alat pembajak sawah 

oleh mesin pembajak seperti traktor.  

2. Sikretisme 

Unsur-unsur budaya lama yang bersatu padu dengan unsur-unsur budaya yang 

baru sehingga membentuk sistem baru. Perpaduan ini sering terjadi dalam sistem 

keagmaan, contohnya agama Trantayana di zaman Singosari yang merupakan 

perpaduan antara agama Budha dan Hindu. Demikian juga pada tradisi keagamaan 

orang Jawa yang masih memperlihatkan perpaduan antar agama Hindu dan Islam. 

3. Penambahan (Addition) 

     Unsur budaya lama yang masih berfungsi ditambah unsur baru sehingga 

memberikan nilai lebih. Contohnya, di Kota Yogyakarta, penggunaan kendaraan 

bermotor melengkapi sarana transportasi tradisional, seperti becak dan andong. 

4. Penggantian (Deculturation) 

 Unsur budaya lama hilang karena diganti oleh unsur baru. Contohnya, delman 

atau andong diganti dengan angkot atau angkutan bermotor. 

5. Originasi 

    Masuknya unsur budaya baru  yang sebelumnya tidak dikenal menimbulkan 

perubahan besar dalam kehidupan masyarakatnya. Contonhya: proyek listrik masuk 

desa menimbulkan perubahan besar dalam kehidupan masyarakat desa. Energi listrik 
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tidak hanya menggantikan lampu teplok dengan lampu listrik, tetapi juga mengubah 

perilaku masyarakat desa akibat masuknya berbagai media eletronik, seperti televisi, 

radio, dan film. 

6. Penolakan (Rejection) 

     Akibat adanya proses perubahan sosial budaya yang begitu cepat 

menimbulkan dampak negatif berupa penolakan dari sebagian anggota masyarakat 

yang tidak siap dan tidak setuju terhadap proses percampuran tersebut. Salah satu 

contoh masih ada sebagian orang yang menolak berobat ke dokter dan lebih percaya 

ke dukun. Masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonsia berpengaruh besar 

terhadap perkembangan kebudayaan Indonesia. Unsur-unsur kebudayaan tersebut 

tidak ditiru sebagaimana adanya, tetapi sudah dipadukan dengan unsur kebudayaan 

Hindu-Budha yang telah dahulu ada di Indonesia sehingga terbentuklah unsur 

kebudayaan baru yang lebih sempurna. Hasil akulturasi budaya Indonesia dengan 

kebudayaan Hindu-Budha adalah dalam bentuk seni bangunan, seni rupa, aksara, 

sastra, sistem pemerintahan, sistem kelender, sistem kepercayaan dan filsafat.
30

 

   

  

 

                                                      
30

M Abdul Karim, Islam Nusantara, (Yogyakarta: Pustaka Book Publiser,2007), h. 147. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui suatu 

langkah-langkah secara sistematis.
1

 Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan 

ilmiah yang ditempuh melalui serangkaian proses yang panjang. Dalam konteks ilmu 

sosial, kegiatan penelitian dimulai dengan adanya minat untuk mengkaji secara 

mendalam terhadap munculnya fenomena-fenomena tertentu. 

A. Jenis  Penelitian 

Jika dilihat dari aspek metode, maka penelitian ini adalah penelitian budaya 

dengan data kualitatif, yang mana tujuan penelitian ini adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-

sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti.
2
 

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian terletak di Dusun Batu-Batu, Desa Tallu Bamba Kecamatam 

Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Peneliti  memilih permasalahan 

ini sebagai permasalahan yang akan dikaji karena peneliti ingin melihat dimana letak 

perbedaan di dusun-dusun lain yang juga berada di desa yang sama. Dan juga 

memilih lokasi penelitian ini karena masyarakat pada daerah ini masih sangat kuat 

                                                      
1
Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif: Pradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu 

Sosial Lainnya.( Cet.VII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2013),h.145. 

2
Moh Nazir, Metode Penelitian Kualitatif (Cet.III; Ghalia Indonesia, Jakarta,1998),h.63. 
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mempertahankan budaya atau tradisi dari Nenek Moyang mereka yang di dalamnya 

masih terdapat kepercayaan terdahulu yang harus dikaji lebih mendalam. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian adalah waktu yang digunakan penulis untuk mempersiapkan 

penelitiannya, baik dari tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan penelitian. Waktu akan 

didapatkan  oleh seorang peneliti ketika izin penelitian telah dikeluarkan. 

Adapun waktu penelitian, dilakukan selama 2 (dua) Bulan yakni mulai 

Tanggal 17 Januari 2022 s/d 17 Maret 2022. Penulis mulai mengumpulkan data 

ataupun kajian pustaka (buku, skripsi, jurnal, artikel dan website) dalam jangka waktu 

yang telah di tentukan. 

C. Metode Pendekatan  

Adapun beberapa pendekatan yang digunakan penulis dalam mengkaji secara 

mendalam tentang tradisi Maccera Wai  yaitu : 

1. Pendekatan Historis 

Pendekatan sejarah merupakan pendekatan yang digunakan oleh  penulis 

dalam penelitian ini. Melalui pendekatan sejarah seseorang diajak untuk memasuki 

keadaan yang sebenarnya dengan penerapan suatu peristiwa. Pendekatan tersebut 

dimaksudkan sebagai usaha untuk mengetahui apa yang terjadi dalam tradisi adat 

Maccera Wai. 

2. Pendekatan Antropologi 

Antropologi merupakan kedua bidang ilmu yang membahas mengenai 

manusia dan kebudayaan. Dalam hal ini pendekatan antropologi berusaha mencapai 

pengertian tentang nilai-nilai budaya merupakan konsep yang terdapat dalam alam 
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pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, 

berharga dan penting dalam hidup. 

  Adapun metode antropologi yang berkaitan dengan sejarah menurut 

Koentjaraningrat dalam buku Dadang adalah metode asimilasi, metode ini 

menjelaskan mengenai proses saling  mempengaruhi unsur-unsur budaya dalam 

situasi kontak dari berbagai kelompok kebudayaan.
3
 Sehinnga diharapkan pada tradisi 

Maccera Wai dilihat dari sudut pandang manusia sebagi salah satu kebudayaan yang 

harus dijaga agar tidak hilang seiring kemajuan zaman yang semakin canggih. 

3. Pendekatan Sosiologi dan Pendekatan Agama 

Metode pendekatan ini digunakan sebagai cara untuk mengetahui  sistem nilai 

sosial didalamnya akan terkuak dari segi sosial peristiwa yang akan dikaji. Sosiologi 

adalah salah satu ilmu yang membahas tentang cakupan golongan sosial yang 

berperan, jenis hubungan sosial, konflik yang berdasarkan kepentingan, pelapisan 

sosial, peran, serta status sosial. Dalam perubahan nilai solidaritas tumbuh dari sikap 

gotong-royong tanpa menerimah upah, dan penggerak utama terjadinya proses 

perubahan dalam suatu masyarakat dari faktor internal dan faktor eksternal.
4
 

Karena dalam penelitian, peneliti membahas tentang pemahaman dan 

penerapan ajaran Islam maka dari itu, peneliti menggunakan pendekatan agama. 

Dengan metode pendekatan agama ini, akan ada perbandingan tradisi sebelum Islam 

dan setelah  masuknya Islam dengan melihat-lihat nilai agama untuk dilestarikan dan 

dikembangkan sesuai ajaran Islam 

                                                      
3
Dudung Abdurrahman,Metode Penelitian Sejarah,h.16 (Cet I; Jakarta: Logos,1999). 

              
4
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet. XXX; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2002),h.15. 
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D. Sumber Data  

Dalam menentukan sumber data, untuk penelitian berdasarkan kemampuan 

dan kecakapan peneliti dalam berusaha mengungkap suatu peristiwa secara subjektif 

mungkin dan menetapkan informan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan 

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

yang konkrit. 

Sumber data yang digunakan  dalam penelitian ini : 

1. Data Primer  

Dalam penelitian lapangan data primer adalah data yang bersumber dari 

lapangan atau observasi yang dilakukan secara langsung oleh penulis serta melakukan 

wawancara langsung dengan informan seperti pemuka adat, masyarakat dan beberapa 

tokoh masyarakat setempat,  yang penulis akan tuangkan secara deskriptif dalam hasil 

penelitian. 

2. Data sekunder  

Data sekuder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer 

berupa dokumen atau laporan yang mendukung pembahsaan terkait dengan dengan 

penelitian ini. 

E. Metode Pengumpulan Data  

Metode yang digunakan  dalam penelitian ini adalah Librari research, yaitu 

metode pengumpulan data atau penyelidikan dengan membaca buku-buku di 

perpustakaan dan juga karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang 

dibahas. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut: 
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1. Metode observasi,  

Yaitu penulis secara langsung melihat dan melakukan penyelidikan  dan 

pengamatan pada tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian. 

2. Metode Wawancara (Interview), 

Teknik wawancara yang dilakukan ialah dengan melakukan tanya jawab 

langsung dengan informan berdasarkan pada tujuan penelitian. Tekhnik wawancara 

yang dilakukan penulis yakni  dengan cara mencatat berdasarkan pedoman yang 

terdapat pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. 

3. Metode dokumentasi 

Yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung dan juga pencatatan 

terhadap hal-hal yang berkaitan dengan  objek yang akan diteliti. 

F. Instrumen Penelitian 

Penelitian kualitatif  adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci.
5
 Dalam penelitian 

kualitatif, yang menjadi instrumen  atau alat peneliti itu adalah kita sendiri, namun 

dalam membantu penelititi untuk mengumpulkan atau mendapatkan sebuah data 

peneliti menggunakan instrumen atau alat peneliti sederhana berupa catatan, grand 

tour question, gawai, wawancara, dokumentasi. 

G. Tehknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis sejarah bertujuan untuk melakukan sintesis atau sejumlah fakta yang 

didapatkan dari sumber-sumber pada umumnya metode ini ialah salah satu langkah 

                                                      
5
Hunain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi  Penelitian Sosial (Cet.II; 

Jakarta:Bumi Kasara,2009),h.55. 
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yang dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yang telah ditetapkan dalam 

pengolahan data  dan menggunakan metode sebagai berikut:
6
 

1. Metode Induktif 

Metode induktif yaitu metode yang bertitik tolak dari unsur-unsur yang 

bersifat  khusus kemudian kemudian mengambil kesimpulan  yang bersifat umum. 

2. Metode Deduktif 

Metode deduktif adalah metode untuk menganalisa dari masalah yang bersifat 

umum kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. 

3. Metode Komperatif 

Metode komperatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisa dengan 

cara membanding-bandingkan data atau pendapat para ahli, antara satu dengan yang 

lainnya kemudian, menarik kesimpulan. 

 

 

 

 

 

                                                      
6
Abuddin Nata,Metodologi Studi Islam  ( Cet.I; Jakarta: PT Raja  Grafindo Persada,2008 

),h.48. 
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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kabupaten Enrekang 

 Kabupaten Enrekang adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi 

Selatan, Indonesia. Ibu Kota Kabupaten Enrekang ini terletak di kota Enrekang. 

Kabupaten Enrekang terletak ± 235 Km sebelah Utara Makassar. Kabupaten 

Enrekang memiliki  luas wilayah 1.786,01 km
2 

dan berpenduduk sebanyak ± 225.172 

jiwa. Kabupaten Enrekang mempunyai 12, Kecamatan, 17 Kelurahan, 112 Desa. 

Pendudukya sebagian besar pemeluk agama Islam dengan mata pencaharian utama 

pada sektor pertanian ( ± 65%).  

Batas wilayah Kabupaten Enrekang: 

Sebelah Utara    Kabupaten Tanah Toraja 

Sebelah Selatan  Laut Sidrap 

Sebelah Timur  Teluk Luwu 

Sebelah Barat  Kabupaten Pinrang 

   Secara umum keadaan topografi wilayah didominasi oleh bukit-bukit/ 

gunung-gunung, sungai dan lembah yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah 

Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04% dengan ketinggian 47-

3.293 m dari permukaan laut serta tidak memiliki pantai. Secara wilayah Kabupaten 

Enrekang terletak pada kordinat 3° 14’ 34” sampai 03° 50’ 00” Lintang Selatan dan 

119° 40’ 53” sampai 120° 06’33” Bujur Timur. 
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Masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri karena 

kebudayaan Enrekang (Massenrenpulu’) berbeda diantara kebudayaan Bugis, Mandar 

dan Tana Toraja. Bahasa daerah yang digunakan  di Kabupaten Enrekang secara garis 

besar terbagi atas tiga bahasa dari tiga rumpun etnik yang berbeda di Massenrenpulu’, 

yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa. Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk di 

Kecamatan Alla, Baraka, Malua, Buntu Batu, Masalle, Baroko, Curio, dan sebagian 

penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk di 

Kecamatan Enrekang, Cendana, dan sebagian penduduk Anggeraja. Bahasa Maiwa 

dituturkan oleh penduduk Kecamatan Maiwa, dan Kecamatan Bungin. Iklim atau 

musim yang ada di  Kabupaten Enrekang ini hampir sama dengan musim yang ada di 

daerah lain  yang ada di provinsi Sulawesi Selatan yaitu musim hujan dan musim 

kemaru. Dimana musim hujan terjadi di bulan November- Juli sedangkan musim 

kemarau terjadi dibu lan Agustus- Oktober. 

2. Desa Tallu Bamba 

Sejarah Desa Tallu Bamba dimulai dari awal mula terbentuknya Desa Tallu 

Bamba pada tahun 1995 dengan mayoritas penduduk sebagai petani dan peternak. 

Desa Tallu Bamba terdiri dari tiga  komunitas adat yang dikenal dengan oleh 

( Peta Kabupaten Enrekang ) 
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masyarakat setempat Tallu Madikka. Tallu yang artinya tiga dan madikka berarti tiga 

kerajaan yang terdiri dari Madikka Surakan, Madikka Roppo dan Madikka Leon. 

Karena Desa Tallu Bamba dulunya adalah kerajaan kecil yang menyatu menjadi satu 

kesatuan maka masyarakat Desa Tallu Bamba tidak bisa dipisahkan dengan adat 

istiadat yang diturunkan oleh nenek moyang mereka terutama adat sipakatau yang 

artinya memanusiaka manusia, jadi sebagian masyarakat menganggap bahwa Desa 

Tallu Bamba dulunya kerajan kecil yang menyatu menjadi suatu kesatuan yang 

disebut Desa Tallu Bamba. Dari ketiga kerajaan inilah cikal-bakal terbentuknya Desa 

Tallu Bamba.  

Desa Tallu Bamba masuk dalam wilayah penutur bahasa pattinjo dan sebagian 

juga memakai bahasa Toraja karena Desa Tallu Bamba berbatasan langsung dengan 

dua Kabupaten yaitu Kabupaten Toraja dan Kabupaten Pinrang. Ada beberapa 

kebiasaan masyarakat Desa Tallu Bamba yang masih dilakukan sampai sekarang 

yakni sifat gotong royong yang masih terpelihara dengan baik. Dari terbentuknya 

Desa Tallu Bamba telah mengalami empat kali pergantian kepala desa yaitu: 

a. Seli (1995-1997) 

b. Rigu (1997-2005) 

c. Usman Sande (2005-2011) 

d. Mukmim (2011-2017) 

e. Mukmim (2017- sekarang) 

3. Kondisi Gografis Desa Tallu Bamba  

Desa Tallu Bamba terletak +/-20 KM dari Ibukota Kabupaten Enrekang, atau 

+/-20 KM dari Ibukota. Kecamatan Enrekang dengan luas wilayah 43,43 km
2
, 
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Dengan jumlah penduduk sebanyak 2403 jiwa/ 512 kk, RTM = 88 KK, RTSM = 77 

KK, Non RTM = 357 KK. Dengan batas-batas  sebagai berikut:  

Tabel I. Batas Wilayah Desa Tallu Bamba 

Selabelah Utara Kabupaten Tator 

Sebelah Selatan Desa Temban 

Sebelah Timur Buttu Batu 

Sebelah Barat Kabupaten Pinrang 
(Sumber data: Kantor Desa, Tallu Bamba 24 Januari 2022) 

Desa Tallu Bamba terdiri dari dari 6 Dusun yakni: Dusun Batu-Batu, Dusun 

Kampong Tangga, Dusun Jalikko, Dusun Surakan, Dusun Kalidong, dan Dusun 

Panassang. Dengan jumlah penduduk sebagai berukut : 

Tabel II. Pembagian wilayah dan jumlah penduduk 

NO NAMA DUSUN 
JUMLAH JIWA KEPALA 

KELUARGA L P TOTAL 

1. Batu-Batu 230 215 445 101 

2. Kp. Tangga 174 152 326 63 

3. Jalikko 295 271 566 120 

4. Surakan 202 188 390 81 

5. Kalidong 123 110 233 45 

6. Panassang 236 207 443 10 

JUMLAH 1260 1143 2403 521 

(Sumber data: Kantor Desa, Tallu Bamba 24 Januari 2022) 

a. Mata pencaharian penduduk, potensi alam yang menjanjikan di Desa Tallu 

Bamba kontur tanah serta cuaca, menjadikan hampir seluruh masyarakat Desa 
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berprofesi sebagai petani berdasarkan  data dari kantor Desa Tallu Bamba pada 

tahun 2022.  

Tabel III. Jenis mata pencarian di Dusun Batu-Batu 

PETANI PEDAGANG PNS BURUH 

1378 45 30 - 

Sumber data: Kantor Desa, Tallu Bamba 24 Januari 2022)  

Berdasarkan tabel diatas, maka mata pencaharian masyarakat Dusun Batu-Batu 

hampir 100%  petani. Tetapi masyarakat Desa Tallu Bamba khususnya Dusun 

Batu-Batu kebanyakan bercocok tanam dengan tanaman jangka pendek, karena 

kondisi tanahnya yang tidak cocok untuk tanaman jangka panjang. Itu sebabnya 

masyarakat biasanya hanya menanam tanaman  seperti jagung kuning, kacang 

tanah, sayur-sayuran seperti kangkung dan sawi.  

b. Tingkat Pendidikan 

Tabel. IV Tingkat Pendidikan  

TIDAK TAMAT SD SD SMP SLTA SARJANA 

543 502 175 85 45 

(Sumber data: Kantor Desa, Tallu Bamba 24 Januari 2022) 

Semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan terbukti 

bahwa sudah banyak pemuda dan pemudi yang melanjutkan pendidikan sampai 

keperguruan tinggi bahkan sudah ada beberapa diantaranya yang menyandang 

gelar sarjana diberbagai jurusan. Ekonomi (biaya) menjadi alasan utama 

penyebab tingginya angka putus sekolah dikalangan anak usia sekolah khususnya 

dijenjang perguruan tinggi. 
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c. Ekonomi Masyarakat Desa Tallu Bamba, Dalam kehidupan Ekonomi, 

masyarakat Dusun Batu-Batu dapat dikatakan cukup. Hal ini dapat dilihat gaya 

hidup mereka yang sangat sederhana. Hampir setiap keluarga di Dusun Batu-

Batu dapat memenuhi kebutuhan sekundernya, seperti meja, kursi, lemari, 

kendaraan bermotor dan tv. 

d. Kondisi Sosial Budaya, yang dimaksud disini yakni aktivitas masyarakat sebagai 

makhluk sosial yang berbudaya mempunyai kreativitas dan hubungan sebagai 

makhluk sosial yang tidak lepas dari saling membutuhkan antar satu dengan yang 

lainnya. Gambaran dari sosial budaya yang dapat kita lihat seperti gotong 

royong, berorganisasi dan lain-lain. 

Dalam kehidupan sosial budaya masyarakat cukup harmonis, karena dapat 

kita buktikan ketika salah seorang penduduk mengadakan acara seperti akikah, 

pengantin, ataupun membuat rumah, masyarakat akan datang berbondong-bondong 

membantu baik itu laki-laki maupun perempuan, anak remaja, mereka akan ikut andil 

dalam membantu seperti membuat tenda ketika acara pernikahan, mengambil kayu 

bakar ataupun lainnya. Sedangkan para ibu-ibu membantu membuat makanan. 

Menurut Ibu Lina salah satu warga yang merupakn informan peneliti mengatakan 

bahwa 

 
Lina  : 

 
Pakkampong yake deen apa na pugauk to tau, pasti ratu manan I mora njoa 
na di tambai.

1
 

 
 
Artinya:  

 
Ketika ada acara yang dilakukan oleh salah satu masyarakat, maka masyarakat 
yang lainnya akan datang sendiri untuk membantu tanpa diundang satu-satu. 

                                                      
1
Lina, masyarakat  wawancara di Dusun Batu-Batu, 23 Januri 2022  
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Oleh karena itu peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat sangat 

menjunjung tinggi rasa kebersamaan, solidaritas karena, seperti yang dikatakan oleh 

narasumber bahwa masyarakat Dusun Batu-Batu memiliki rasa kebersamaan yang 

terjalin dengan baik antara satu dengan yang lainnya dan saling tolong menolong satu 

sama lain. 

B. Eksistensi  tradisi Maccera Wai  di Desa Tallu Bamba Kecamatan Enrekang 

Kabupaten Enrekang. 

1.  Asal Usul Tradisi Maccera Wai di Dusun Batu-Batu Desa Tallu Bamba   

Kecamatan Enrkang Kabupaten Enrekang.  

Belum diketahui pasti kapan pertama kali dimulainya maccera wai tapi, 

masyarakat Desa Tallu Bamba khususnya Dusun Batu-Batu meyakini bahwa tradisi 

tersebut, sudah dilakukan turun-temurun dari leluhur  mereka, jauh sebelum mereka 

memeluk agama Islam. Menurut salah satu informan yang merupakan sandro di 

Dusun Batu-Batu mengatakan bahwa:  

 
Nasa:  

 
Iya te tradisi na pugaung memang tomatuakki jolo-jolo, iya unnapa tonna 
nopa na mettama sallang. Cuma njo di ussen taun pira na dipammula sa‟ 
kami ki pattarru kana ri apa to na pepasanni kan tumatuakki.

2
 

 
 
 
Artinya:  

 
Ini tradisi memang sudah dilakukan oleh orang tua mereka sejak dulu, jauh 
sebelum orang tua mereka memeluk agama Islam. Tetapi mereka tidak tau 
pasti sejak tahun berapa tradisi ini mulai dilakukan, mereka hanya 
meneruskan tradisi turun temurun yang sudah dilakukan oleh orang tua 
mereka sebagai bentuk penghargaan terhadap leluhur. 

 Ungkapan yang sama juga dikemukakan oleh salah satu tokoh masyarakat 

yang mengatakan bahwa: 

                                                      

2
Nasa, Sandro  wawancara di Dusun Batu-Batu, 24 Januri 2022 
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Tamarang :  

 
Iya te tradisi njo kami ki issenni taun pira na di pammula, sa kami ki pugauk 
kana ri to na papasanna to matuakki. Sa njo ke ki pugaukki ke papaguruan 
sala to na paguruakki.

3
 

 
Artinya :  

 
Tradisi ini belum diketahui pasti tahun berapa mulai dilakukan, karena kami 
hanya melakukan apa yang oleh orang tua kami pesankan, karena tidak 
mungkin kami lakukan jika itu hal yang salah yang diajarkan oleh orang tua 
kami terdahulu. 

 Menurut narasumber diatas mengatakan bahwa tradisi ini memang sudah 

dilakukan oleh orang tua mereka secara turun temurun, tetapi kedua narasumber ini 

tidak menyebutkan secara pasti tahun berapa tradisi ini mulai dilakukan. 

 Maccera adalah adalah mendarah, yaitu menyembelih hewan dengan tujuan 

untuk persembahan bagi penguasa alam sedangkan Wai yang artinya air. Meskipun 

pemahaman Islam bagian utama dalam kehidupan beragama masyrakat Dusun Batu-

Batu, namun estetika dari tradisi maccera wai tetap dilakukan sebagai penghormatan 

atau penghargaan terhadap leluhur. 

Tradisi maccera wai  merupakan tradisi lokal yang dilakukan oleh masyarakat 

Dusun Batu-Batu sebagai ungkapan rasa syukur mereka kepada sang pencipta atas 

rezki yang diberikan kepada mereka berupa air yang berlimpah dan juga kepada 

leluhur-leluhur mereka. Maka dengan melakukan ritual-ritual ini mereka berharap air 

tersebut tetap terjaga dan tidak akan pernah mengalami kekeringan meskipun musim 

kemarau tiba. Seperti yang dikatakan oleh narasumber yang mengatakan bahwa:  

 

Nasa: 
   

Iya moo te‟ee na di pugaung ma‟na salama miki niso‟ii na salama toi to jio to 
siputorroan, na‟ jaga makassing‟ii to wai di iso. Ma‟na mannannungan mii 

                                                      
3
Tamarang , Tokoh adat/ Imam Lingkunga wawancara di Dusun Batu-Batu, 24 Januari 2022. 
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te‟ee wai, iya  na di pugaung‟ii te‟ee. Kela na dei miki dalleng too 
puanglata‟ala na di pugaung taru te‟ee. Iya te‟ee situru unna ke massukuran 
kii lako punggalata‟ala . Iya too maccerang wai na pugaung memang to nene-
nene ki to jolo-jolo, iya to‟mo na pepasanan  lako batina ma‟na na di 
pugaung tarru taun-taun.

4
 

 
Artinya: 
  

Ini dilakukan agar kita selamat meminum air tersebut dan selamat  juga untuk 
makhluk yang menjaga air tersebut, agar air tersebut bagus untuk diminum. 
Agar air tersebut terus-menerus seperti ini Mudah-mudahan Allah Swt 
senantiasa memberikan kita rezki agar tradisi ini tetap dilakukan. Ini sama 
halnya ungkapan rasa syukur kita kepada sang pencipta. Ini maccerang wai 
sudah dilakukan oleh Nenek-nenek moyang kami terdahulu. Mereka juga 
berpesan kepada seluruh keturunannya untuk melakukan tradisi tersebut setiap 
tahun. 

 
Sama halnya yang dikatakan oleh tokoh adat sekaligus imam lingkungan yang 

mengatakan bahwa: 

 
Tamarang:   

 
Iya mo te‟ee na dipugaung ma‟na ta salama. Kammen tee tan‟ne 
bela‟belaanna tee wai na  ola mbawa‟i, iya mo te‟ee na di pugaung to 
maccerang-cerang, labu‟apa te‟ee ke melosi na solang-solang „ii to wai, melo 
sii na patibattu to salang, sola na salai lalo rii torroanna tee to ta dikita na 
salai too mata wai. Iya too‟mo na di pugaung tanda sakkurutu lako 
punggala‟ta‟ala. Sa nadei ki dalleng iyo tee wai, saba selama deen mo taen 
mo ta masussa nanga wa ke timo ii.

5
 

Artinya : 

Ini dilakukan agar kita selamat. Jika dilihat bagaimana jauhnya perjalanannya 
membawa air, maka dari itu perlu dilakukan maccerang air. Bagaiman jika 
kita tidak lakukan, maka semau-maunya merusak-rusak pipa air, atau makhluk 
gaib itu akan meninggalkan tempat mata air tersebut dan juga sebagai  
ungkapan rasa syukur mereka terhaap sang pencipta. Karena mereka diberikan 
rezki berupa air yang berlimpah sehingga, ketika musim kemarau tiba mereka 
tidak kekurangan air untuk kebutuhan sehari-hari mereka. 

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan latar belakang munculnya 

tradisi maccerang wai yakni sebagai ungkapan rasa syukur mereka kepda sang 

                                                      
4
Nasa, Sandro  wawancara di Dusun Batu-Batu, 24 Januari 2022. 

5
Tamarang, Tokoh adat/Imam Lingkungan wawancara di Dusun Batu-Batu, 24 Januari 2022.  
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pencipta atas rezki yang diberikan kepada mereka berupa air yang berlimpah, 

sehingga mereka tidak akan kesulitan air meskipun musim kemarau telah tiba. 

Masyarakat Dusun Batu-Batu percaya bahwa tradisi ini apabila tidak 

dilakukan akan mendatangkan malapetaka bagi masyarakat khususnya di Dusun 

Batu-Batu, salah satunya seperti mata air tersebut akan mengalami kekeringan, 

kerena mereka meyakini bahwa dimata air tersebut terdapat makhluk ghaib yang 

menghuni dan menyerupai perempuan, dan perempuan tersebut memiliki anak, jika 

mereka tidak melakukan ritual ini maka penghuni tersebut akan meninggalkan mata 

air tersebut. Kepercayaan inilah yang terus melekat kepada masyarakat Dusun Batu-

Batu. 

Adapun hasil wawancara dengan narasumber yang terkait dengan pembahasan 

diatas adalah:  

 
 

Kabilang :  
 
Maccerang wai mbade pa mai na pugaung memang to tumatuakku. Sa iya 
kela taen ii too ta‟dikita jagai toowai sola kuasa punggalata‟ala na di dei ki 
dallek pugaukki tee to maccerang wai. Maccerang di pugaung sa rasa 
sakkuru ta lako puanglata‟ala sa na barakkai unnapiki na dei ki wai to taen 
sanga pattu-pattu moi tomo. Njo‟mo na masussa tau ponjo siakka-akka wai, 
sirappa-rappa wai ke timo sii.

6
 

 
Artinya :       

 
Maccerang wai  sudah dilakukan sejak dulu oleh orang tua kami. Karena 
seandainya tidak ada makhluk gaib yang menjaga mata air itu dan juga atas 
kuasa Allah Swt., sehingga kita masih diberikan rezki untuk melakukan 
maccerang wai. Maccerang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kita 
kepada Allah Swt., karena kita masih diberikan rezki berupa air yang 
berlimpah yang tidak akan pernah habis meskipun musim kemarau telah tiba. 
Kita tidak kesulitan air lagi, tidak lagi pergi mengangkut-angkut air dan baku 
rampas-rampas air jika musim kemarau telah tiba. 

                                                      
 
6
Kabilang, masyarakat wawancara di Dusun Batu-Batu, 26 Januari 2022. 
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Masyarakat juga berharap dengan dilakukannya maccera wai ini makhluk 

ghaib yang menyerupai perempuan, yang diyakini sebagai pemilik mata air tersebut 

akan selalu menjaga air, dan tidak akan meninggalkan tempat itu. Tradisi ini sudah 

dilakukan oleh nenek moyang mereka sejak dulu. Tradisi maccera wai ini terdapat 

nilai-nilai kearifan lokal yaitu  nilai sosial kemasyarakatan orang-orang terdahulu dan 

saling menghormati  satu sama lain serta bersahabat dengan alam. Bagi masyarakat 

Dusun Batu-Batu tidak begitu penting untuk memperdebatkan kapan tradisi ini 

pertama kali dilakukan sebab, mereka telah memahami apa yang telah diajarkan dari 

orang tua mereka, dan akan mendatangkan kebaikan pada diri mereka sendiri. 

2. Perkembangan Tradisi Maccera Wai di Desa Tallu Bamba Kecamatan 

Enrekang Kabupaten Enrekang . 

a. Tradisi Maccera Wai Pra Islam, tradisi maccera wai adalah tradisi yang dibawa 

masyarakat Basseang ke Desa Tallu Bamba Kecamatan Enrekang Kabupaten 

Enrekang sejak awal mereka bermukim di tempat tersebut, tradisi maccera wai 

telah dilakukan jauh sebelum nenek moyang mereka memeluk agama Islam, 

kepercayaan nenek moyang mereka ialah mempercayai bahwa adanya makhluk 

ghaib yang menyerupai sosok perempuan cantik dan mereka juga percaya bahwa 

makhluk gaib tersebut yang menjaga mata air.  

Masyarakat Basseang percaya bahwa makhluk ghaib yang menyerupai sosok 

perempuan itu sebagai pembawa berkah, dan percaya bahwa dialah sang pemilik 

mata air. Lebih jauh masyarakat Basseang percaya bahwa apabila mereka tidak 

melakukan ritual maka makhluk gaib atau pemilik air tersebut akan 

meninggalkan tempatnya dan bahkan bisa merusak hasil panen warga, mereka 

juga berkeyakinan jika mereka tidak memberikan sesajen kepada makhluk gaib 
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itu maka, makhluk ghaib itu akan mendatangi sandro dengan maksud menagih 

sesajen. 

Adapaun hasil wawancara yang penulis dapatkan dari hasil wawancara 

denngan sandro  yang mengatakan bahwa 

Nasa:   
 Tumatuakki ki pamula jumai na pugauk memang mi, iya unnpa tonna tamai 

bassean,sa njo‟oo kela ki pugaukki kela tannia to pole tumatuakki.Tonna 
njopa na sallang na pugauk memang mi, sampaina mettamasallang. Tonna 
mettama mo sallang nasalai mi lalan mai bassean ponjo lako di Batu-Batu. 
Tonna  ratu mi lako Batu-Batu kabendu mi bola, tapi lako-lako ii masussa wai 
apalagi ke timo mi. Jadi ponjo mi too pakampong nanga mata wai.

7
 

 

Artinya:      

 
Orang tua mereka dari dulu sudah melakukan tradisi ini, jauh sebelum mereka 
masuk Islam dan sampi mereka memeluk agama Islam tradisi ini masih tetap 
dilakukan. Ketika mereka sudah masuk Islam mereka meninggalkan 
perkampungan yang telah lama ditempati yaitu bassean, kemudian pindah ke 
Batu-Batu. Ketika mereka sampai di Batu-Batu mereka mulai menggarap 
lahan pertanian, tapi seiring berjalannya mereka kesulitan mendapatkan air 
sehingga mereka mencari mata air setelah menemukan mata air maka mereka 
melakukan kembali tradisi ini sebagai ungkapan rasa sykur mereka. 
 

Dalam upacara maccera wai sebelum masyarakat Basseang memeluk agama 

Islam mereka melakukan ritual yang bertentangan dengan Islam mulai dari 

akidah hingga dalam prosesinya, antara lain mereka msaih menggunakan tuak 

dalam prosesi maccera wai, dan juga sebelum memeluk agama Islam mereka 

masih memakai bahasa mereka sendiri dalam berdoa, serta cara menyembelih 

ayam yang mereka gunakan dengan cara mereka sendiri serta tidak membaca 

basmalah. 

b.  Tradisi Maccera Wai Pasca Islam, seiring perkembangan zaman dari waktu ke 

waktu tradisi maccera wai mengalami sedikit demi sedikit mengalami 

                                                      
7
Nasa Sandro,  wawancara di Dusun Batu-Batu, 24 Januari 2022. 
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perubahan. Sesuai dengan pola pikir masyarakat setempat. Akan tetapi esensi 

kepercayaan  masyarakat terhadap maccera wai tetap terpelihara. Kondisi seperti 

ini tetap memungkinkan pengembangan adat maccera wai merupakan kekayaan 

budaya. Tradisi yang ada di Kabupaten Enrekang merupakan campuran dari 

unsur-unsur Islam dan Pra Islam. Berdasarkan pandangan yang tersebar luas 

dikalangan masyarakat Enrekang. Perbedaan antara ritual sebelum masuknya 

Islam dengan ritual setelah masuknya Islam adalah ritual yang melakukan 

penyembahan yang berbeda. Namun setelah Islam dianut oleh mayoritas 

masyarakat Desa Tallu Bamba kedua praktek tersebut disatukan yang 

menghasilkan sesuatu yang sama yaitu berkah dari sang pencipta, Allah Swt. 

Seperti halnya dikemukakan oleh narasumber penulis yakni: 

Becce :  
 
Ya tonna njopa na sallang tau yake maccerang wai tau di mammanggi ra to 
apa pake manyang njo na di baca sa sa iya na pugauk tomatuakki jolo-jolo sa 
njopa na sallang, yanna ma gere manung njo too na ma baca bismillah. Tapi 
iya tonna mettama mo sallang lako-lako mappamula mi di tadean, mane di 
sellei mabaca sa sallang manan mi to tau, yanna ma‟gere manung mo mbaca 
mi bismillah, sa ia mo na suruan ki to pungga‟la‟tala.

8
 

Artinya :  

Dulu ketika masyarakat Dusun Batu-Batu belum memeluk agama Islam 
ketika melakukan tradisi maccera wai mereka tidak mabaca melainkan di 
mammanggi dan ketika mereka menyembeli ayam tidak membaca bismillah, 
masyarakat biasanya hanya sekedar menyembeli saja atau menggunakan 
bahasa sendiri pada saat menyembeli hewan yang hendak digunakan dalam 
tradisi tersebut, tetapi seiring berkembangnya zaman masyarakat sudah 
memeluk Islam semua maka mualailah sedikt demisedikit dihilangkan karean 
merupakan salah satu perintah dari Allah apabila meneyembeli hewan harus 
membaca basmalah. 
 

Dalam proses tradisi maccera wai ini, dalam wawancaranya dengan salah satu 

tokoh yang dituakkan mengatakan bahwa tradisi maccera wai kini mengalami 

                                                      
8
Becce, masyarakat wawancara di Dusun Batu-Batu, 26 Januari 2022. 
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perubahan seiring dengan berkembangnya zaman, mulai dari prosesinya yang 

dulu pada acara inti semua ayam yang sudah disaji kemudian dimammangngi 
9
 

menggunakan manyang.
10

 Atau dipercikkan air menggunakan air tuak. Tetapi 

seiring berkembagnya zaman, kemudian sedikit demisedikit dihilangkan 

sehingga perlahan-lahan dihilangkan. 

Proses dimammangngi kemudian diganti dengan mabaca. Karena didalam 

agama Islam tuak termasuk minuman yang diharamkan. Menurut masyarakat 

setempat proses dimammangngi itu hanya dilakukan oleh nenek-nenek atau 

orang tua mereka terdahulu sebelum masuk agama Islam. Namun setelah masuk 

Islam perlahan-lahan proses dimammangngi diganti dengan mabaca. Bukan itu 

saja semua makanan yang di sajikan harus menggunakan daun samma-samma 

kini bisa diganti dengan pembukus nasi (kertas minyak) ketika masyarakat tidak 

menemukan daun tersebut, karena daun samma-samma sudah langkah 

ditemukan.   

3.  Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Maccera Wai. 

Persepsi merupakan suatu pandangan atau pemahaman yang timbul dari 

pengamatan terhadap suatu objek yang diamati. Persepsi seorang dapat dipengaruhi 

dari tingkat pengetahuan seorang terhadap objek yang diamati dan system nilai yang 

terkandung didalam masyarakat itu sendiri. Maccera wai  merupakan tradisi yang 

dilakukan oleh masyarakat Dusun Batu-Batu. Persepsi masyarakat di Dusun Batu-

Batu memiliki perbedaan pendapat, dimana masyarakat  yang masih  percaya  dan 

beranggapan bahwa tradisi tersebut sah-sah saja dilaksanakan dan menganggap tidak 

                                                      
9
Dimammangngi artinya Dipercikkan  

10
Manyang artinya Tuak  
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bertentangan dengan agama serta menjadikan alasan bahwa ini adalah salah satu 

untuk mempertahankan tradisi dari leluhur mereka. Seperti yang dikatakan oleh 

narasumber yang bernama Nasa mengatakan bahwa: 

Nasa: 

Maccera wai jolo-jolo na pugauk memang to matuakki, na njo ke laki 
pugaukki ke la anu salah, jolo-jolo njo ke sallang I to matuakki tapi lako-lako 
mettama mi sallang, Cuma iya to di pitadai punggala‟ta‟ala.

11
 

 
 
Artinya:  

 
Maccera wai memang sudah dilakukan oleh orang tua kami sebelumnya, 
olehnya itu tidak mungkin sesuatu yang diajarkan orang tua kami dulu itu 
adalah hal yang salah. Meskipun dulu orang tua kami memang non muslim 
tetapi seiring waktu berjalan mereka memeluk agama Islam, dan satu yang 
pasti bahwa yang merekah tempati meminta itu tidak lain dan tidak bukan 
yakni Allah Swt. 
 
 Becce juga mengungkapkan hal sama dengan  Nasa yang mengatakan bahwa: 

Becce:   

Tradisi maccera wai parallu di dipugauk njo wading di tadean, sa laba lako 
kaleta ke njo na di pugauk, sa di dei miki dale wai njo mo ke masussa ki njo ta 
ponjo si akka-akka jio kana ki bola na ratu, apa unnapa la di caccanni. 

12
 

 

Artinya:  
Tradisi maccera wai perlu di pertahankan dan tidak boleh ditinggalakan, 
karena apabila kita tidak melakukan tradisi ini maka dampaknya akan kembali 
ke diri sendiri. Kita sudah diberikan rezki berupa air, sehingga kita tidak perlu 
mencari kesana kemari air mengangkat seperti dulu, kita tinggal menyalakan 
kran maka air tersebut akan mengalir dengan sendirinya, apa lagi yang kurang 
baik dari tradisi tersebut. 
 
Berbeda pendapat dengan salah satu masyarakat yang memangatakan bahwa  

 

Jasa:  

Maccera wai merupakan perbuatan yang sia-sia, dan perbuatan yang syirik 
karena meminta perlindungan atau meminta selain Allah Swt, merasa takut 

                                                      
11

Nasa, sandro wawancara di Dusun Batu-Batu, 30 Mei  2022. 

12
Becce,  masyarakat wawancara di Dusun Batu-Batu, 30 Mei  2022. 
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terhadap penunggu air yang akan memberikan hukuman apabila mereka tidak 
melakukannya.

13
 

 
 Meskipun ada perbedaan pendapat antar masyarakat satu dengan yang 

lainnya, tidak membuat hal tersebut, menjadi perpecahan diantara satu individu 

dengan individu lainnya. Dengan adanya perbedaan pendapat, membuat masyarakat 

untuk tetap menghargai satu sama lain. Adapun faktor yang lain mendorong 

masyarakat untuk tetap melakukan tradisi ini sikap masyarakat yang tetap ingin 

melaksanakan karena masyarakat menghormati leluhur mereka sehingga masyarakat 

tetap mempertahankan tradisi maccera wai. Dengan adanya persepsi ini masyarakat 

masyarakat mampu mempertahankan tradisi ini, meskipun terdapat perbedaan 

pendapat.  

Pada tradisi ini peneliti melihat bahwa masyarakat masih bercampur baur 

dengan kepercayaan animisme dan dinamisme yang menjadi landasan masyarakat 

dalam menjalankan keseharian mereka, walaupun saat ini masyarakat Dusun Batu-

Batu telah memeluk agama Islam sebagai agama mereka. Meskipun demikian peneliti 

juga menemukan  beberapa hal dimana budaya Islam pun masuk dalam tradisi ini. 

Hal ini dapat dilihat keikutsertaan perangkat syariat yang mendasari beberapa 

perubahan dalam tradisi maccera wai, ada beberapa yang telah diubah. Pengubahan 

bebeapa prosesi ritual maccera wai disesuaikan dengan ajaran Islam yaitu: 

menyembeli hewan dengan membaca basmalah bukan hanya itu ada banyak nilai-

nilai Islam yang dapat kita lihat dari tradisi maccera wai seperti gotong-royong, 

silahtuhrahmi dan masing banyak lagi. 
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Jasa,  masyarakat wawancara di Dusun Batu-Batu, 30 Mei  2022. 
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C. Prosesi Maccera Wai di Desa Tallu Bamba Kecamatan Enrekang  Kabupaten     

Enrekang   

1. Tahap persiapan tradisi  Maccera Wai 

 Pelaksanaan tradisi maccera wai hanya berlangsung selama setengah hari. 

Tapi sebelum pelaksanaan acara trdisi ini dilakukan, terlebih dahulu dilakukan 

persiapan beberapa hari sebelumnya diantaranya, penentuan hari yang baik, 

pengumuman kepada masyarakat, dan mempersiapkan  persyaratan tradisi. 

a. Musyawarah, sebelum dilakukannya tradisi maccera wai, Imam lingkungan 

memanggil  atau mengundang orang-orang yang dituakkan (orang lebih tua), pak 

Dusun dan beberapa masyarakat, untuk mencari hari yang dianggap baik untuk 

melakukan tradisi maccera wai . Adapun hasil wawancara yang mengatakan 

bahwa: 

 

Tamarang :  

Iya ke la maccera wai ki di pasikumpulu ki jolo iya manan to tu matua mane 
di kitai to allo macege, purai te jio mane di pau jiong masigi.

14
 

Artinya:  

Sebelum maccera wai dilakukan, maka sebelumnya Imam lingkungan 
melakukan musyawarah bersama, kemudian menentukan hari yang baik, 
setelah itu diumumkan di Masjid. 
 

 Adapun penentuan hari yang baik, adalah didasarkan pada bulan mariwang,  

Yaitu sesuai dengan kelender Hijriah. Bulan lolo, sii dua ompona , Appa omopona. 

(kemunculan  bulan yang baik/ apapun yang ingin dilakukan dalam bulan itu) artinya 

bahwa ketika ingin melakukan suatu hajat maka harus melihat hari yang baik.
15

 

b. Mengumumkan kepada masyarakat, setelah waktu pelaksanaan tradisi maccera 

wai telah ditentukan, maka tugas bagi tokoh adat atau imam lingkungan, 

selanjutnya adalah mengumumkan kepada para masyarakat menggunakan media 

                                                      
14

Tamarang, tokoh adat/imam lingkungan, wawancara di Dusun Batu-Batu, 24 Januari 2022. 

15
Jasa, masyarakat wawancara di Dusun Batu-Batu, 29 Januari 2022.  
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masjid, biasanya tokoh adat akan mengumumkannya di Masjid, tepatnya pada 

hari Jum’at, setelah Shalat Jum’at dilakukan atau setelah sholat magrib. Maka 

tokoh adat akan mengumumkan tentang waktu pelaksanaan maccera wai. 

Sedangkan bagi warga yang belum mengetahui, biasanya akan diberitahukan 

ketika mereka bertemu dijalan atau di kebun. 

c. Persiapan Maccera Wai, tahapan dimana masyarakat menyiapkan  bahan yang 

akan disuguhkan pada proses tradisi tersebut. Menurut Narasumber yang 

bernama Nasa mengatakan bahwa:  

Nasa:  

Appa macam manung to parallu di pasadia, Manung patangrupa (ayam 
empat warna), manung malocong (ayam hitam), manung karame mabusa, 
(ayam putih) manung bakka,( ayam putih campur ijo kekuning-kuningan) 
manung lappung (ayam merah). Njo wading ke tadei te sala mesa na. Njo 
wading deen apanana kurang apalagii ke deen kambang sola tade tallingnga. 
Iya manan te appa manung deen manan artina.Njo na manung kana, 
sokko,kalosi, kamanyyang, tallo,  doi, putti sola daun samma-samma.

16
 

 
Artinya:  

 
Empat macam warna ayam yang perlu disediakan, ayam hitam, ayam putih, 
ayam putih campur ijo kekuning-kuningan, ayam merah. Kempat ayam ini 
tidak boleh ada yang kurang dan tidak boleh lecet sedikit pun. Keempat ayam 
tersebut memiliki filosofi yang berbeda-beda. Bukan Cuma empat macam 
ayam tetatapi sokko, dua rupa, pisang ota, buah kalosi, uang dan daun samma-
sama yang harus ada dalam prosesi tradisi tersebut. 

Dari hasil wawancara penulis, dengan narasumber yang merupakan sandro  

mengatakan bahwa ada beberapa yang perlu dipersiapkan seperti yang sudah 

dikatakan oleh narasumber yakni : 

1) Manung patangrupa (ayam empat warna), jenis ayam yakni, manung 

malocong (ayam hitam), manung karame mabusa, (ayam putih) manung 

bakka,( ayam putuh campur ijo kekuning-kuningan) manung lappung (ayam 

merah). Keempat ayam tersebut saling berpasang-pasangan, dan diibaratkan 
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Nasa sandro, wawancara di Dusun Batu-Batu, 24 Januari 2022  
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sebagai manusia yang hidup saling berpasang-pasangan. Ayam tersebut 

merupakan  ayam yang wajib ada dalam proses maccera wai jika tidak ada 

maka maccera wai  tidak bisa dilakukan, tidak bisa kurang dari 8 ayam yakni 

empat ayam jantan dan empat ayam betina yang saling melengkapi satu sama 

lain. Ayam hitam dilambangkan sebagai penolak bala, ayam putih 

dilambangkan sebagai kesehateraan, ayam bakka diibaratkan keturunan yang 

berkualitas dan yang terakhir ayam hitam dilambangkan sebagai kesuburan 

tanah. Dan mengapa harus emapat karena, menurut orang tua terdahulu angka 

genap merupakan angka yang baik, tidak kurang dan tidak lebih. 

2) Sokko dua rupa  (nasi ketan dua warna) jenis sokkonya yaitu sokko mabusa, 

sokko malocong keduanya mempunyai makna tersendiri dalam kandungan 

warnanya, sokko malocong (nasi ketan hitam) mempunyai makna sebagai 

tanah sedangkan sokko mabusa mempunyai makna sebagai air. Mengapa 

harus dua macam karena menurut orang tua terdahulu bahwa angka genap 

merupakan angka yang baik, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang.  

3) Tallo (telur) merupakan benda yang selalu hadir dalam setiap ritual budaya 

atau keagamaan. Telur diibaratkan sebagai hati manusia yang bulat dan bersih, 

manusia harus menjaga hatinya agar selalu bersih dari hal-hal yang buruk. 

Karena apabila telur  yang busuk maka dijual kemana pun tidak akan laku, 

begitu juga dengan hati manusia jika kotor maka siapapun tidak akan 

mendekat. 

4) Ota ( daun sirih) dan  Doi (Uang) , daun sirih adalah daun yang selalu 

digunakan oleh masyarakat masa lampau dan masih ada beberapa suku yang 

menggunakannya hingga kini sebagai pembersih dan penguat gigi. Daun sirih 
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dimaknai sebagai pengganti wujud salam dari dalam sebuah ritual atau 

pembuka kata, bahwa badan secara jasmani dan rohani menjadi satu dalam 

acara ritual maccera wai. Penyatuan diri tersebut menjadi sebuah kesatuan 

yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Dusun B atu-Batu pada saat 

acara maccera wai, dan uang dimaknai sebagai bekal dalam tradisi maccera 

wai. 

5) Dupa (kemanyen) bermakna suatu keharuman atau sebagai pewangi yang 

berarti suatu kerja sama yang baik antar sesama warga masyarakat dalam 

berusaha agar senantiasa diberikan rezki. Asap dari dupa tersebut 

dimaksudkan untuk menyampaikan harapan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Terlaksananya permohonan doa ditandai dengan usapan wajah, sekaligus 

tanda bahwa mabaca telah selesai. 

6) Buah Kalosi dan Banno Barra, buah kalosi yang bermakna bahwa manusia 

sadar akan posisinya hanya seorang hamba dihadapan sang pencipta, 

sedangkan banno barra atau padi yang disan grai sehingga seperti popcorn 

memiliki makna semoga keturun mereka bisa berkembang seperti padi  

disangrai yang bermekaran seperti banno yang mekar.  

7) Putti (pisang), piang disajikan dalam bentuk per-sisir, tetapi hanya jenis 

pisang tertentu yang dapat digunakan yaitu jenis pisang panasa atau biasa 

disebut sebagai pisang Ambon yang merupakan simbol yang melambangkan, 

kemanisan, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. 

8) Daun samma-samma, yang digunakan sebaga pengalas makanan dan 

pembungkus maka nan, dijadikan sebagai pengganti piring, yang merupakan 

makna dari kesederhanaan masyarakat Dusun Batu-Batu, mengapa harus 
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menggunakan daun Samma-samma karena daun ini memiliki bau khas 

tersendiri berbeda dengan daun-daun yang lainnya dan juga daun ini memang 

sudah digunakan sejak dulu oleh orang tua terdahulu dalam proses maccera 

wai.
17

 

Sedangkan keperluan lainnya seperti garam, penyedap rasa, beras dan  

tambahan ayam diluar dari pada ke-empat ayam diatas yakni empat jantan dan empat 

betina dibawa masing-masing oleh masyarakat seikhlasnya sesuai dengan 

kemampuan mereka. Dan bagi yang tidak bisa membawa ayam maka masyarakat di  

wajibkan membawa telur ayam kampung.  

2. Pelaksanaan Tradisi Maccera Wai  

 Pelakanaan tradisi Maccera Wai dimulai pada pagi hari, masyarakat akan 

berangkat kemata air yang terdapat dikaki gunung, semuanya dikumpul disatu tempat 

kemudian diangkut oleh motor atau mobil, sampi di gunung kemudian akan diangkat 

oleh masyarakat menuju mata air dimana yang merupakan tempat maccera wai. 

Samapi disana ayam-ayam  tidak langsung dipotong tetapi akan dikumpul terlebih 

dahulu sambil menunggu masyarakat lainnya yang belum datang. 

 Sembari menunggu masyarakat yang belum datang membawa ayam-ayamnya 

dan guru atau imam datang,  para ibu-ibu akan membagi tugas mereka, ada yang 

memasak sokko, nasi, air,  dan ada yang membuat bumbu untuk ayam. Setelah guru 

dan warga sudah datang membawa ayam-ayamnya, maka proses pemotongan ayam 

bisa dilakukan. Sebelum memotong ayam, ayam tersebut harus dijenne‟i.
18

  

Bapak Tamarang mengakatan bahwa: 
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Nasa, sandro wawancara di Dusun Batu-Batu, 24 Januari 2022. 
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Tamarang:  

 
Manung di jennei, njo kepada ke kita la majenne, ajena kana ra sola ulunna 
di bissai.

19
 

Artinya: 

 
Ayam ketika diwuduhkan tidak sama dengan cara wudhu manusia, ayam 

hanya dicuci kaki dan kepalanya saja. 

 Cara mewuduhkan ayam tidak sama dengan cara wudhu manusia, yaitu cukup 

dengan mencuci kepala ayam sebanyak tiga kali dan mencuci kaki ayam tiga kali 

pula. Setelah ayam dijenne‟i  maka ayam tersebut diberi makanan, caranya adalah 

ayam dipegang kemudian disodorkan sebuah piring yang berisi beras, pemberian 

makanan terhadap ayam-ayam tersebut bukan bertujuan agar ayamnya kenyang, 

tetapi hanya sebagai bentuk penghargaan terhadap ayam tersebut. Setelah ayam diberi 

makan, proses selanjutnya adalah ayam tersebut akan dirummbui.
20

 

  Ayam ini dirummbui tidak memakan waktu yang lama, ayam cukup dipegang 

di atas sabuk kelapa yang dibakar dan mengeluarkan asap. Sabuk kelapa tersebut 

sebelunya terlebih dahulu diberikan dupa kemudian di doakan oleh guru atau imam. 

Mulai dari ayam yang dijenne‟i, diberi mankan lalu dirumbui dalam semua proses 

tersebut ayam yang di dahulukan dipotong yakni ke-empat ayam wajib tersebut lalu 

dipisahkan, agar tidak tercampur dengan ayam-ayam yang lain. Pada proses 

pemotongan ayam yaitu magere manung.
21

  

 Pemotongan ayam juga tidak boleh asal potong begitu saja, harus dengan 

membaca basmalah dan harus menghadap kiblat. Untuk memotong ayam dilakukan 

oleh dua orang, satu orang yang memegang ayam dan yang satu orang bertugas 
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Tamarang, tokoh adat/imam lingkungan wawancara di Dusun Batu-Batu, 24 Januari 2022.  
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Dirummbui artinya Diasapi 
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Magere Manung artinya memotong ayam 



54 

 

 

 

memotong ayam. Orang yang bertugas memegang ayam tangan kirinya harus 

memegang kaki dan sayap ayam agar tidak banyak bergerak ketika dipotong 

sedangkan tangan kanannya memegang lehernya, untuk membantu orang yang 

memotong ayam sehingga dengan mudah untuk memotong ke-tiga saluran dileher 

ayam tersebut, yakni saluran pernapasan, saluran makanan, dan pembulu darah besar  

dileher ayam.  

 Guru atau imam yang bertugas memotong ayam, harus ada di belakang ayam 

dengan posisi ayam dan sipemotong menghadap arah kiblat. Tangan kanan 

sipemotong memegang pisau, sedangkan tangan kirinya memegang kepala ayam.   

Setelah semua ayam dipotong, seluruh masyarakat mengambil bagian dalam 

hal mengolah ayam baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki bertugas 

massappan,
22

 sedangkan perempuan bertugas membersihkan ayam, menyiapkan 

bumbu dan memasak daging ayam. Dalam proses memasak dan mengolah terlihat 

bentuk kerja sama dan gotong-royong masyarakat Dusun Batu-Batu. Setelah olahan 

ayam, nasi, sokko, dan telur sudah masak, maka proses selanjutnya adalah  

membungkus ayam dengan nasi  dan memisahkan kepala ayam agar tidak tercampur 

dengan ayam agar mudah dibungkus, selanjutnya adalah proses mabaca dimana 

dalam proses tersebut disediakan asap yang ditaburi dupa kemudian disimpan di 

depan guru, didepan guru sudah disajikan pisang, ayam dan juga sokko yang sudah 

dimasak kemudian dibungkus dengan kertas minyak (pembungkus nasi) atau daun. 

 Dalam proses mabaca, ketika guru mengangkat tangannya untuk berdoa dan 

mengeraskan suaranya lalu berkata “amin” maka, semua yang hadir saat itu akan 

diam, agar tidak mengganggu guru yang bersungguh-sungguh berdo’a. Do’a itu di 
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tunjukkan untuk meminta kepada Allah swt., agar air tersebut senanantiasa mengalir 

dan tidak akan mengalami kekeringan meskipun musim kemarau telah tiba dan juga 

berdoa untuk keselamatan seluruh masyarakat Dusun Batu-Batu, sehingga senantiasa 

diberikan rezki dan umur yang panjang sehingga setiap tahunnya masyarakat Dusun 

Batu-Batu akan terus berkumpul ditempat itu. 

 Setelah proses mabaca telah selesai, guru
23

 atau kepala Dusun akan 

membagikan kepala ayam bagi masyarakat yang membawa ayam dan membagikan 

telur ayam kepada masyarakat yang tidak membawa ayam. seluruh masyarakat Dusun 

Batu-Batu yang ada di tempat itu, sudah bisa menikmati hasil olahan ayam yang telah 

diolah bersama sebelumnya.  

3. Setelah Pelaksanaan Tradisi Maccera Wai 

 Setelah kepala ayam dan telur ayam telah dibagikan oleh guru atau kepala 

lingkungan maka, dilanjutkan dengan makan berama oleh seluruh masyarakat Dusun 

Batu-Batu, Setelah  masyarakat selesai menikmati hidangan yang telah dibagikan, 

maka berakhirlah pelaksanaan tradisi maccera wai. Kemudian masyarakat akan 

bergotong-royong untuk membersihkan tempat tersebut sebelum meninggalkan mata 

air, agar tempat tersebut tetap bersih dari sampah-sampah yang dibawa oleh 

masyarakat. 

 Sebelum pulang sandro
24

 akan meletakkan daun yang berisi daun siri, bua 

kalosi
25

 dan banno barra,
26

 disamping mata air dan juga disamping bak yang 

merupakan penampungan yang dibuat oleh masyarakat Dusun Batu-Batu, agar 

                                                      
23

Guru Artinya Imam Desa. 

24
Sandro Artinya Dukun. 

25
 Bua Kalosi Artinya Buah Pinang 

  
26

Banno Artinya biji padi yang di sangrai mirip dengan popcron yang terbuat dari padi. 
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penjaga air tersebut merasa dihargai, setelah selesai diletakkan semuanya bersih 

seluruh masyarakat pun kembali ke rumah masing-masing, dengan perasaan  yang 

legah. 

D. Unsur-unsur Budaya Islam dalam Tradisi  Maccera Wai di Desa Tallu Bamba 

Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. 

  Adapun unsur-unsur kebudayaan Islam dalam tradisi maccera wai, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Nilai Religi 

a. Berdoa, dalam agama Islam berdoa adalah bentuk penghambaan manusia 

terhadap Allah Swt., dalam sebuah hadits Allah Swt., memerintahkan manusia 

untuk berdoa. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah r.a, bahwa 

Rasulullah  Saw., bersabda: 

“Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah niscaya Allah akan murka      
kepadanya.” (HR. Tirmidzi).

27
 

Sedangkan didalam QS.al-A’raf/7:55 Allah memerintahkan kepada hamban-Nya 

untuk berdoa dengan suara yang lembut. 

 

الْمُعْتَدِيْنَ   يُُِبُّ  لَ  ٗ  ادُْعُوْا ربََّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۗاِنَّه  

 

Terjemahnya: 

Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut 
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

28
 

 
                                                      

27
Rasyid bin Husain Abdul Karim, Ad Durus Al-Yaumiyyah Minas Sunani wal Ahkan Asy-

Syahr‟iyyah, ter. Arif Mahmudi, Nila Noer Fajariyah, Rahmad Arbi Nur Shadiq, Materi Pengajian 

Setahun ( Cet. II; Solo: AQWAM, 2015), h.103. 

28
Depertemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Cet. X; Bandung: Al-Mizan 

Publishing House,2011). 
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Hakikatnya, tradisi ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat 

Dusun Batu-Batu kepada Allah Swt., olehnya itu tradisi ini tetap dilakukan 

berdoa dengan harapan masyarakat tetap diberikan rezki berupa kesehatan 

sehingga masyarakat Dusun Batu-Batu tetap melaksanakan tradisi ini setiap 

tahunnya. 

b. Membaca Basmalah, pada saat memulai prosesi setiap kegiatan yang akan 

dilakukan, sama halnya ketika akan dilakukan pemotongan hewan maka, 

sebelum pemotongan Guru atau imam lingkungan terlebih dahulu membaca 

basmalah, kemudian memotong ayam yang akan  disajikan dalam prosesi 

maccera wai Hal ini berkaitan dengan arti dari basmalah yaitu dengan menyebut 

nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang dimaksudkan agar 

Allah senantiasa memberikan mereka rezki berupa air yang berlimpah sehingga 

mereka tidak akan kesulitan air bersih bukan hanya di waktu musim kemarau dan 

senantiasa diberikan kesehatan. Kebudayaan juga dapat diwujudkan oleh 

masyarakat dalam bentuk simbol-simbol budaya.  

Didalam tradisi  maccera wai yang merupakan peninggalan pra- Islam  tidak 

hanya dijumpai simbol-simbol budaya lokal tetapi juga dapat kita temui dalam 

beberapa proses pelaksanaan yang mengandung ajaran Islam, tetapi masyarakat 

setempat menerjemahkan ajaran tersebut kedalam bentuk simbol-simbol budaya. 

Seperti penentuan hari baik dalam pelaksanaan tradisi maccera wai. Penentuan hari 

baik, didasarkan pada  kemunculan bulan atau disebut ompona. Selain itu, setiap 

penanggalan itu selalu dikaitkan dengan peristiwa Nabi, baik Nabi Muhammad Saw 

maupun Nabi-nabi sebelumnya. Bukan hanya itu dalam proses pemotongan ayam 

juga dijumpai beberapa simbol-simbol budaya yang mengandung ajaran Islam. 
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Ketika saat penyembelihan hewan dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Pada 

penyembelihan binatang akan dihadapkan kearah kiblat dan didahului dengan 

membaca basmalah. Ini merupakan salah satu perintah Allah  Swt. Terdapat dalam 

penggalan  ayat dalam Q.S.al-An’am/6:121, yang berbunyi: 

 
 

لَفِسْق ۗ  ٗ  وَلَ تََْكُلُوْا مَِّا لََْ يذُْكَرِ اسْمُ اللّهِّ عَلَيْهِ وَاِنَّه  

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama 
Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu 
adalah suatu kef asikan.

29
 

Meskipun  hewan selalu dipercayakan kepada orang yang dirasa  kuat dalam 

menjalankan ibadah seperti Imam Desa. Pada dasarnya Islam mengajarkan bahwa 

syarat orang yang akan menyembeli binatang adalah orang yang beragama Islam, 

sebagaimana yang yang tercantum dalam penggalan ayat Q.S. al-Maidah/5:5 yang 

berbunyi: 

 
مُْ ۖ الَْيَ وْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّ   وَطعََامُ الَّذِيْنَ اوُْتوُا الْكِتهبَ  حِلٌّ لَّكُمْ وَۖطعََامُكُمْ حِلٌّ لََّّ

ۗ
بهتُ  

Terjemahnya: 

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan yang (disembeli) 
orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu hala 
(pula) bagi mereka.

30
 

Kemudian dalam traisi maccera wai jumlah ayam yang akan dipotong dalam 

jumlah yang banyak, menurut masyarakat ayam yang dibawa biasa mencapai ratusan 

                                                      
29

https://www.merdeka.com/quran/al-anam/ayat-121. (9 Februari 2022). 

30
https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-5. (9 Februari 2022). 
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ekor, akan tetapi ayam yang harus didahulukan adalah ke-empat ayam tersebut yakni: 

manung malocong (ayam hitam), manung karame mabusa, (ayam putih) manung 

bakka,( ayam putuh campur ijo kekuning-kuningan) manung lappung (ayam merah). 

Kemudian setalah ke-empat ayam berpasang-pasangan baru ayam ayam lainnya 

dipotong. 

Mengenai tradisi dari zaman pra-Islam yang masih dilaksanakan ketika agama 

Islam telah diterima dalam satu wilayah . Nabi Muhammad Saw., pernah ditanya oleh 

sahabat mengenai hal tersebut. Dalam sebuah hadits: 

Dari Nubisyah al- Hudzali, ia berkata: ada seorang laki-laki  bertanya kepada  
Rasulullah: Ya Rasulullah ! kami biasanya menyembelih binatang di zaman 
jahiliyah  pada (setiap) bulan Rajab, lalu apakah yang engkau perintahkan 
kepada kami? Jawab Rasulullah: “Sembelilah karena Allah, pada bulan apa 
saja berbuat baiklah kamu kepada dan berikanlah (dagingnya) kepada fakir 
miskin.- Nubisyah berkata: Lalu ada laki-laki lain datang, juga bertanya: Ya 
Rasulullah! Kami biasa menyembeli binatang di zaman jahiliah untuk 
tabarruk.

31
 Lalu apa akan perintahkan kepada kami? Jawab Rasulullah Saw. : 

“Pada tiap-tiap kambing peliharaan itu ada selebihnya yang dimakan, 
sehingga apabila sembelihannya sudah ada yang  mau membawa, maka 
sedehkahkan daging itu kepada ibnu sabil, sebab yang mau demikian itu suatu 
kebaikan”. (HR. Imam yang kelima kecuali Tirmidzi).

32
 

2. Nilai Sosial Kemasyrakatan 

 Salah satu manfaat tradisi maccera wai yang dapat kita lihat adalah kegiatan 

ini mampu mengumpulkan seluruh masyarakat Dusun Batu-Batu.  

a. Silatuhrahmi, nilai silatuhrahmi merupakan nilai yang sangat penting untuk 

menjaga keharmonisan pada masyarakat. Disini masih jelas terlihat nilai 

silatuhrahmi yang masih sangat dijaga dengan baik dan dipegang erat oleh 

                                                      
31

Tabarruk  adalah menyembeli anak binatang yang pertama dengan maksud kiranya berkah 

buat induknya , agar memiliki banyak anak, dimana sembelihan itu tidak ada maksud untuk dimakan 

sendiri (tetapi untuk disedehkahkan). 

32
Faishal  bin Abdul  Aziz al-Mubarak, Nailul Authar, vol. 4 ter. Mu’ammal Hamidy, dkk., 

Terjemahan Nailil Authar: Himpunan Hadits-Hadits Hukum, jilid 4 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 

2009),h.1624. 



60 

 

 

 

masyarakat Dusun Batu-Batu dalam tradisi maccera wai dapat dilihat kerabat, 

tetangga dan orang-orang terdekat datang dalam meramaikan dan membantu 

berlangsungnya tradisi tersebut. Seperti yang dikatakan oleh rasa sumber Cunni 

bahwa:  

Cunni: 
  

Iyamanan to pakkampong ratu manan, taen to njoo na inja, iya mo na to 
jarang ki si runtu, si runtu manan mki jio.

33
 

Artinya:  

Seluruh masyarakat berkumpul di tempat dimana akan dilakukannya tradisi 
maccera wai, sehingga masyarakat yang jarang bertemu bisa bertemu kembali 
ditempat tersebut untuk mempererat talisilatuhrahmi antr satu dengan yang 
lannya. 

Olehnya itu silatuhrahmi ini dapat mempererat tali persaudaraan mereka 

dalam melangsungkan hidup sosial. Hal ini juga bermanfaat bagi mereka karena 

dengan silatuhrahmi yang baik maka hubungan tolong-menolong antara mereka 

akan terjalin baik pula. Agama Islam sendiri mengajarkan tentang menjaga 

silaturahmi. Begitu pentingnya tali silaturahmi didalam Islam, bahkan dalam 

sebuah hadits, Rasulullah Saw, bersabda bahwa seorang muslim tidak akan 

masuk surga jika dia memutuskan tali silatuhrahmi. 

Dari Ja bir bin Muth’im r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. Bersabda, “Tidak   
akan masuk surga orang yang memutuskan.” Yaitu orang yang memutuskan 
tali kekerabatan. (Muttafaq Alaih).

34
 

Tidak hanya itu dengan bersilahtuhrahmi juga akan melapangkan rezki, 

mempepanjang umur, itulah pentingnya silatuhrahmi agar kerukunan dan 

keharmonisan antara warga satu dengan warga lainnya. Selain itu juga 

                                                      
33

Cunni, masyarakat wawancara di Dusun Batu-Batu, 29 Januari 2022.  

34
Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Mukhtasahrul kalam ala Bulugh al-Muram,ter. Imam 

Fauji dan Ikwanuddin Abdillah, Bulughul Maram dan Penjelaannya (Cet. I; Cipayung, Jakarta Timur: 

Ummul Qura, 2015),h. 1123. 
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merupakan amalan yang memiliki nilai pahala yang besar. Seseorang yang  

senantiasa menjaga silatuhrahmi maka Allah akan melapangkan rezki dan 

memperpanjang umur sebagaiman sabda .asulullah Saw: 

“Barang siapa yang ingin diluaskan rezkinya dan dipanjangkan umurnya,    
maka hendaklah ia menyambung tali silatuhrahmi,” (HR. Bukhari-Muslim).

35
 

 

b. Sedekah, nilai sedekah merupakan salah satu bentuk sikap hidup rukun dalam 

lingkungan sosial. Islam sangat menganjurkan seluruh ummatnya untuk 

bersedekah atau berbagi rezki dengan orang lain. Dalam hadis riwayat Imam A-

Baihaqi, Rasulullah Saw bersabda: 

 

 وقال صلى الل ه عليه وسلم: الصَّدَقَةُ تَسُدُّ سَبْعِيَْْ بََبًَ مِنَ السُّوءِ 
Artinya :  

 

“Sedekah menutup 70 pintu keburukan.” (HR. Imam A-Baihaqi) 
36

 

Seperti halya yang terjadi pada saat tradisi maccera wai dimana masyarakat 

saling berbagi, masyarakat yang tidak memiliki ayam bisa ikut serta menikmati 

ayam yang ada ditempat tersebut tanpa terkecuali, meskipun mereka tidak 

membawa ayam. Karena degan bersedekah Allah melipatgandakan rezki bagi 

mereka yang bersedekah. 

c. Gotong-Royong, nilai gotong-royong merupakan sebuah nilai yang sangat 

terlihat dalam pelaksanaan tradisi ini. Pelaksanaan tradisi maccera wai tentu 

sangat membutuhkan kerjasama yang baik antara satu individu ke individu yang 

lain dalalm menyelesaikan semua perlengkapan tradsi tersebut dan 

                                                      
35

Ahmad Baiquni.  Keutamaan Silahtuhrahmi” Merdeka .com. 
https://www.merdeka.com/jateng/7-keutamaan-silaturahmi-dalam-islam-bisa-melapangkan-rezeki-
kln.html. ( 07 Februari 2022). 

36
https:www.inwes.id/amp/lifestyle/muslim. (30, Mei 2022) 
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menyelesaikan tahapan-tahapan sehingga pelaksanaan tradisi maccera wai dapat 

terselsaikan. 

Disini dapat dilihat dalam menyelesaikan semua tahapan-tahapan pelaksanaan 

tradisi maccera wai terbangunnya kerja sama yang baik antara individu dengan 

individu yang lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Suleman (kepala 

lingkunga) mengatakan bahwa: 

 
Suleman:  

To jama-jaman mai te macege, sa mora to si cindi tatta di jama sola manan, 
sipa na to padatta rupa tau macege, iya mo na to maccera wai dijama sola 
manan pa balian majama manung, mannasu .

37
 

Artinya:  

Kerja sama disini sangatlah baik, pekerjaan sekecil apapun itu tetap bekerja 
sama dalam menyelesaikannya karena hubungan masyarakat disin sangat baik 
sehingga adanya pelaksanaan ini mereka secara bersama-sama akan turun 
langsung membantu d.an mereka saling membantu menyiapkan makanan. 
 

Berdasarkan observasi peneliti, nilai gotong royong merupakan salah satu untuk 

menyatukan kekompakan dalam kehidupan bermasyarakat. Gotong-royong 

adalah bekerja sama dengan tujun menyelesaikan pekerjaan atau beban tersebut. 

Seperti yang kita lihat dalam prosesi maccera wai di mana masyarakat 

bergotong- royong membawa perlengkapan dapur ke gunung di mana tempat 

akan diadakan tradisi tersebut, bukan hanya itu masyarakat juga bergotong-

royong dalam menyiapkan makanan, seperti bergotong-royong membersihkan 

ayam, memasak, menyiapkan bumbu dan masih banyak lagi. Karena nilai gotong 

royong semua berlandaskan komunikasi yang baik. Apabila komunikasi yang 

baik terjalin sesame masyarakat tersebut tidak terjalin baik, maka akan sulit 

masyarakat tersebut untuk saling bergotong-royong, dan bahkan sulit untuk 

melakukan kerjasama menyelesaikan segalah sesuatu dengan baik. 

                                                      
37

Suleman,  masyarakat wawancara di Dusun Batu-Batu, 24 Januari 2022. 
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Karena Islam sangat menghormati dan menjnjung tinggi nilai-nilai keadilan. 

Sehingga dalam hal gotong-royong dimana hal itu membutuhkan adanya peran 

agama. Didalam Qs. Al-Maidah:2, Allah berfirman yang berbunyi: 

 

َ ۗاِنَّ اللّهَّ  ىۖ وَلَ تَ عَاوَنُ وْا عَلَى الِْثِْْ وَالْعُدْوَانِ وَۖات َّقُوا اللّهّ دِيْدُ وَتَ عَاوَنُ وْا عَلَى الْبِِّ وَالت َّقْوه َِ  الْعِقَابِ      
Terjemahnya:  

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan 
ketakwaan. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwa lah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah 
sangat pedih.

38
 

 

Gotong- royong juga sangat sesuai dengan ajaran Islam, Islam menginginkan 

umatnya saling mencitai, menyayangi dan saling berbagi, itu sangat sejalan 

dengan prinsip gotong-royong. Semangat gootong-royong dalam Islam juga bisa 

dijadikan ukuran keimanan seorang, dalam hal ini Rasulullah Saw. Bersabda 

dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Nasai: 

“Barangsiapa yang membebaskan suatu kesusahan seorang mukmim dari 
kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan dari satu kesusahan 
diantara kesusahan-kesusahan akhirat. Barangsiapa yang menutup aib seorang 
muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah 
akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong 
saudaranya.” (HR. Muslim).

39
 

3. Nilai Persatuan dan Solidaritas 

a. Nilai persatuan, persatuan dalam ajaran Islam secara umum disebut Ikhwan 

Islamiyah yaitu persaudaraan dalam Islam baik itu saudara sesama manusia dan 

saudara seagama. Nilai persatuan antar masyarakat yang terlibat didalamnya, satu 

sama lain saling membutuhkan, saling ketergantungan, saling memberi yang 

                                                      
38

https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-2. (28 Mei  2022). 

39
https://mytripsedekahcom./pentingya-gotog-royong-dalam-islam-menurut-alquran-dan-

hadits./ (28 Mei 2022).  

https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-2.%20(28
https://mytripsedekahcom./pentingya-gotog-royong-dalam-islam-menurut-alquran-dan-hadits./
https://mytripsedekahcom./pentingya-gotog-royong-dalam-islam-menurut-alquran-dan-hadits./
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pada gilirannya dapat menciptakan kehidupan yang selaras, seraasi dan 

seimbang. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Hujrat/49:9. 

 

ىهُمَا عَلَى الُْخْره   بَ غَتْ اِحْده
ْۢ
نَ هُمَا  فاَِنْ ِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَْْ اقْ تَ تَ لُوْا فاََصْلِحُوْا بَ ي ْ فَتٰه ى فَ قَاتلُِوا الَّتِِْ وَاِنْ طاَۤىِٕ ءَ اِلٰهى امَْرِ اللّهِّ  َ يُُِبُّ الْمُقْسِطِيَْْ  ۖتَ بْغِيْ حَتّهّ تفَِيْۤ نَ هُمَا بَِلْعَدْلِ وَاقَْسِطوُْا ۗاِنَّ اللّهّ فَاِنْ فاَۤءَتْ فاََصْلِحُوْا بَ ي ْ  

Terjemahnya: 

Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka 
damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim 
terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat 
zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika 
golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara 
keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-
orang yang berlaku adil.

40
 

 

Nilai persatuan masyarakat Dusun Batu-Batu Kecamatan Enrekang Kabupaten 

Enrekang dalam pelaksanaa tradisi maccera wai bukan hanya dalam bentuk 

tenaga saja, melainkan dengan dalam pelaksanaannya masyarakat membawa 

beras semampunya, membawa garam dan penyedap rasa seperti ajinamoto, 

membawa air minum dan mengumpul uang seiklhasnya untuk keperluan 

lainnya, tujuannya untuk membantu melaksanakan tradisi tersebut. Sebagaimana 

hasil wawancara menurut salah satu masyarakat mengatakan bahwa: 

Suleman:  

Persatuan  antar masyarakat terjalin sangat baik sehingga dapat melaksanakan 
proses maccera wai dengan baik dan lancar. 

b. Nilai Solidaritas, selain itu juga tergambar rasa solidaritas yang kuat. Bagaimana 

mereka saling tolong-menolong sikap saling mendukung satu sama lain sehingga 

acara tersebut dapat terlaksana dengan baik, saling membaur meskipun ada salah 

                                                      
40

Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Bandung: CV Mikraj Khazanah 

Ilmu, 2011) h. 295. 
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satu diantara mereka sudah tidak lagi mempercayai tradisi tersebut.
41

 Jika dalam 

hidup bermasyarakat terdapat perbedaan pendapat, dan pemikiran namun semua 

itu dapat diselesaikan dengan baik melalui musyawarah dan dialog bersama antar 

warga yang bersangkutan. Karena dalam menjaga hubungan antara masyarakat 

harus mengedepankan sikap rendah hati. Jasa mengatakan bahwa: 

 
Jasa:  

Yaku memang njo mo ke ku katapai tongan mi to pada te lako tapi njo ke ku 
kua ko salai to apa napugauk, Cuma yaku tatta a ponjo ke den ii sa iya kela 
taen ii te wai na apa la di iso, ponjo kuatanni kua njo‟o  ku katappai, tapi di 
hargai sa len-laen pendapana to tau.

42
 

Artinya:  

Saya memang tidak percaya mengenai tradisi tersebut, tetapi bukan berarti 
saya terang-terangan mengatakan bahwa itu hal yang salah, olehnya itu setiap 
acara maccera wai saya tetap ikut serta karena saya tetap menghargai apa 
yang mereka yakini, dan mereka juga tidak menyalahkan apa yang saya 
yakini. 
 

Solidaritas itu sendiri mendorong terwujudnya sikap saling menghargai antar 

sesama atau golongan dengan segalah kemungkinannya. Sebagaimana firman 

Allah dalam Q.S Ali Imran/3:103. 

 
تُمْ اَعْدَاۤءً فاَلَََّ  بَ يَْْ قُ لُوْبِ وَاعْتَصِمُوْا بَِبْلِ اللّهِّ  عًا وَّلَ تَ فَرَّقُ وْا وَۖاككُْرُوْا نعِْمَتَ اللّهِّ عَلَيْكُمْ اِكْ كُن ْ ي ْ كُمْ  مَِِ ُ لَكُمْ  اِخْوَانً   ىٓ ٗ  فاََصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِه ُ اللّهّ لِكَ يُ بَ يِّْ هَا ۗ كَذه ن ْ نَ النَّارِ فاَنَْ قَذكَُمْ مِّ فَا حُفْرَةٍ مِّ َِ تُمْ عَلهى  وكَُن ْ   تَ هْتَدُوْنَ  لَعَلَّكُمْ  ٗ  اهيهتِه

 
 

Terjemahnya: 

Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan 
janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika 
kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, 

                                                      
41

Syamzan Syukur”Kearifan lokal dalam kesenian tradisional Ma‟balendo dalam pesta panen 

di Belopa Kabupaten Luwu”.Jurnal  al Qalam V. 20. No 1 Tahun 2022 h.21. 

http://jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/issue/view/76 ( 9 Agustus 2022) 
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Jasa, masyarakat wawancara di Dusun Batu-Batu, 29 Januari 2022.   
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sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika 
itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari 
sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu 
mendapat petunjuk.

43
 

 

Dalam pelaksanaan tradisi maccera wai mengandung makna yang kegiatan 

solidaritas yang cukup menonjol diantaranya tempat pelaksanaan maccera wai 

dimana setiap masyarakat berhak turut serta dan bersuka ria tanpa adanya 

diskriminasi dari segi status sosial, perbedaan perspektif antara satu dengan yang 

lainnya yang ada dikalangan masyarakat, sehingga selalu terjaga ketertiban, dan 

kesopanan dari prosesi maccera wai. 

4. Nilai Ekonomi 

Tradisi maccera wai, memiliki nilai ekonomi, karena dalam pelaksanaannya 

membutuhkan beberapa persiapan seperti beras ketan, ayam, telur dan semua yang 

berkaitan dengan tradisi maccera wai. Salah satu yang merasakan dampak finansial 

yakni pedangang ayam, pedagang telur dan pedagang beras ketan. Seperti yang 

diungkapkan oleh salah satu pedagang beras ketan sekaligus pedagang telur yang 

mengatakan bahwa: 

Nia :  

Yanna la maccerang wai si tau, tatta ii buda si to onga‟ barra puluh, sola 
tallo manung  iya mo na buda ku pasadia sa tattai laku, ke to pada te jio kan 
wattu-wattuan ra  na laku, iya lumayan di appa ke la maccerang wai si tau. 
Sa iyara na buda ditarima ke wattu-wattu pada te jio.

44
 

Artinya : 

Apabila tradisi maccera wai telah tiba maka mulailah mereka menyiapkan 
sebanyak-banyaknya beras ketan dan juga telur ayam , karena pasti akan laku 
karena masyrakat sangat membutuhan beras ketan tersebut. Beras tersebut 
cuman laku diwaktu-waktu tertentu saja, jadi otomatis kita akan mendapatkan 
keuntungan dibandingakn hari-hari biasa. 
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Begitu juga yang dikemukan oleh seorang pedagang ayam bahwa 

Puri : 

Iya deen dikita sa iya to manung kampong, iya pi na laku ke deen apa la na 
pugauk to tau, apa lagi ke la maccera wai to tau biasa lalo ra deen to taen 
tawana, jio tomi ki tee na deen unna dikita untung na si cindi, dari pada allo 
allo biasa.

45
 

Artinya: 

Itu baru kelihatan untungnya menjual ayam kampung pada waktu-waktu 
tertentu, seperti pelaksanaan tradisi maccera wai, karena masyarakat akan 
berlomba-lomba untuk mencari ayam, karena apabila mereka terlambat maka 
mereka tidak akan kebagian ayam. Jadi otomatis kita bisa mendapatkan 
untung dari tradisi ini. 
 

Jadi dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa dalam tradisi 

maccera wai terdapat nilai-nilai ekonomi di dalamya karena masyarakat akan 

mendapatkan keuntungan lebih dari hasil menjual ayam, telur, beras ketan dan semua 

keperluan lainnya yang berkaitan dengan tradisi maccera wai. Karena menurut 

mereka ayam kampung hanya laku diwaktu-waktu tertentu seperti ketika akan 

dilakukan maccera wai, hari raya dan hari-hari penting lainnya. 

                                                      

45
Puri pedagang ayam, wawancara di Dusun Batu-Batu, 30 Mei  2022. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah menguraikan hal-hal yang perlu dan penting sesuai dengan maksud 

dan tujuan dari skripsi ini pada beberapa bab terdahulu maka sampailah kita 

kepada bagian terakhir mengenai kesimpulan  dari pokok permasalahan yang 

ada. 

1. Tradisi maccera wai merupakan rangkaian ritual syukuran masyarakat Dusun 

Batu-Batu yang lahir karena didasari mitos yang berkembang dari zaman pra-

Islam sampai sekarang ini dalam kehidupan masyarakat Desa Tallu Bamba 

khususnya di Dusun Batu-Batu. Tradisi maccera wai adalah sebuah tradisi 

yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat Dusun Batu-Batu 

kepada Allah Swt atas rezki yang diberikan berupa yang berlimpah dan juga 

senantiasa diberikan keselamatan sehingga masyarakat bisa melakukan ritual 

tersebut setiap bulan. 

2. Pelaksanaan tradisi ini, dilakukan pada hari yang dianggap baik menurut 

penanggalan orang-orang terdahulu dengan, melihat pergerakan bulan. Pada 

hari yang ditentukan Sandro akan menyiapkan 4 macam waran ayam yang 

berpasang-pasangan, danmasyarakat lain akan membawa ayam sesuai dengan 

kemampuan, jika tidak memiliki ayam cukup dengan membawa telur ayam 

kampung, dan tidak lupa pula masing-masing membawa beras dari rumah 

masing-masing untuk dimasak ditempat pelaksanaan maccera wai. Disana 

semua ayam akan dikumpul kemudian dipotong dan dimasak bersama oleh 

seluruh masyarakat Dusun Batu-Batu. Setelah semua makanan sudah siap 
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maka dilanjutkan dengan ritual mabaca yang dipimpin oleh guru setelah 

selesai mabaca kepala ayam akan dibagikan kepada masyarakat yang 

membawa ayam dan juga telur ayam bagi yang membawa telur ayam 

kemudian, dilanjutkan dengan  makan bersama oleh seluruh masyarakat yang 

hadir. 

3. Tradisi ini merupakan bentuk warisan budaya lokal yang berasal dari zaman 

pra-Islam. Tapi dalam pelaksanaannya dapat ditemukan beberapa unsur-unsur 

Islam diantaranya, nilai religi seperti: berdoa, membaca basmalah, nilai sosial 

kemasyrakatan: silahtuhrahmi, sedekah, dan gotong royong. Nilai persatuan 

dan solidaritas, dan yang terkhir nilai ekonomi. 

B. Implikasi 

        Implikasi dalam penelitian ini, meskipun dalam tradisi maccera wai sangat 

kental dengan kepercayaan animisme dan dinamisme, tetapi dalam proses 

berlangsungnya banyak hal-hal positif yang dapat kita petik dan jadikan sebagai 

pembelajran yang berguna bagi kehidupan kita sehari-hari contonhya nilai persatuan, 

sikap gotong-royong, solidaritas dan lain sebagainya. Penulis berharap penelitian 

tentang tradisi maccera wai tidak hanya sampai disini, tetapi masih terus berlanjut. 

Dan penulis berharap agar masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya 

melestarikan kebudayaan untuk menjaga kearifan lokal khususnya di Dusun Batu-

Batu Desa Tallu Bamba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. 
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