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Nabi Muhammad saw, keluarga beserta para sahabat-Nya. Nabi yang telah 

mengeluarkan kita semua dari lembah kegelapan kepada lembah yang terang 

benderang, dari alam kebodohan menuju alam ke ingin tahuan. Atas rida - Nya, 

doa dan usaha yang dilakukan oleh penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi 
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beberapa kesalahan.  
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PEDOMAN  TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin  

 Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat  

dilihat pada tabel berikut :  

1. Konsonan  

Huruf 

Arab 

Nama  Huruf Latin Nama 

 alif a Tidak dilambangkan ا

 ba b Bc ب

 ta t Tc ت

 sa s es (dengan titik di atas) ث

 jim j Je ج

 ha h ha (dengan titik di bawah) ح

 kha k ka dan ha خ

 dal d De د

 zal z zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r Er ر

 zai z Zet ز

 sin s Es س

 syin sy es dan ye ش

 sad s es (dengan titik di bawah) ص

 dad d de (dengan titik di bawah) ض
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 ta t te (dengan titik di bawah) ط

 za z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain “ Aprostrof terbalik,, ع

 gain g Ge غ

 fa f Ef ف

 qaf q Qi ق

 kaf k Ka ك

 lam l El ل

 mim m Em و

 ٌٌ  nun n En 

 wau w We و

ُ ha h Ha 

 hamzah ” Aprostof ء

 ya y Ye ي

 

 Hamzah ( ) ء yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(„).  

2. Vokal   

 Vokal  bahasa  Arab,  seperti  vokal  bahasa  Indonesia,  terdiri  atas  vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut :  
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Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fathah A a ا

 Kasrah I i ا

 dammah U u ا

 

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu :  

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan i يا

ا و  Fathah dan wau Au a dan u 

 

Contoh:  

َ      ََ
ْْ  َ  : Kaifa 

   َْ ََ لُ ه   ََ  : Haula   

3. Maddah   

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:   

Harakat dan huruf Nama Huruf dan 

tanda 

Nama 

 Fathah dan alif يا |ا...ا ...

atau ya’ 

A a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya’ I i dan garis di atas ي

 dammah dan wau U u dan garis di atas وا
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Contoh:   

ََ اتَ    م ََ   : Maata 

 Ramaa :   ىَنَ    ر 

ََ لَِْ     قَ      : Qiila  

مَ       َ ُْ َُ تْ   : yamuutu   

     

4. Tā’ marbūṫah   

 Transliterasi untuk tā‟ marbūṫah ada dua, yaitu: tā‟  marbūṫah yang hidup 

Ta‟marbutah yang hidup (berharakat fathah, kasrah atau dammah) dilambangkan 

dengan huruf “t”. Ta‟marbutah yang mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan 

“h”.  

Contoh: جَ  َ َُ ْْ ََ اْ ْْ َْ َِ الَ Raudah al-atfaal     ر ضْ حْلَ    َِ  ْ َْ َُ جَ ا    ََ  Al-hikmah  

5. Syaddah (Tasydid)  

 Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam  

transliterasinya dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama 

dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.  

 Contoh: 

اًََّةَ   رَ    ََ  : Rabbanaa 

ََ    ىَ    َ  ََ ًاْ َّ   : Najjainaa 

اََ قحَْلَ        : Al-haqq 

ََ هِعُ    ىَ      : Nu’ima 
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دَ  ع َ    ُّ  :„ : aduwwun  

6. Kata Sandang  

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf "l" ( ) ل diganti dengan 

huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan 

bunyinya.    

 Contoh: 

الش َُ سْنَّ   َ   : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

   َ اََ لَزْلَّلزَ     َ    : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ْْلَ   َ    اَُ جََْسْلَ   : al-falsafah 

   َ تْلَ   َ  ََ َْ ا  د َ    : al-bilaadu  

7. Hamzah  

 Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu apabila hamzah terletak di tengah 

dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan 

karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  

 Contoh: 

ََ رُهََْ     َ  َ ُْ ًْ ت ََ    : Ta’ maruuna 

   َ  َ  َ  َ      ََ ليَ َّْ اعْ   : Al-nau 

’ َ  ََ  Syai’un :   ءْ َ     
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   َ تْ رِمُ     ٲ َ     : Umirtu  

 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia  

 Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 

Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 

maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua 

cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.  

 Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an  

Al-Sunnah qabl al-tadwin       

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

 Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.   

 Contoh: 

   َ ًْىدَِ  َُ َ ْ ٍ َ ا   : dinullah  

ْ ِ بِ  ِ   ٍ ََ   : billah  

 Adapun ta‟ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al 

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

َ   ْ  ٍُ َُ َْ ََ فِ ٍ َ رَ ِ ِ ََ ْْ جَ ْ  َِ اَ   : Hum fi rahmatillah  
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10. Huruf Kapital  

 Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf kapital dipakai. Penggunaan huruf kapital seperti yang 

berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal dari nama diri tersebut, bukan 

huruf awal dari kata sandang.  

 Contoh: Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an  

 Wa ma Muhammadun illa rasul  

B.  Daftar Singkatan  

 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

 Swt.    = subhānahū wa ta„ālā  

Saw.    = sallallāhu „alaihi wa sallam  

a.s.    = „alaihi al-salām H  = Hijrah  

M    = Masehi  

SM    = Sebelum Masehi  

l.    = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)  

w.   = Wafat tahun  

QS .../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4  
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HR    = Hadis Riwayat  

h    = Halaman  

cet    = Cetakan                     
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ABSTRAK 

Nama  : Satria Firdasari  

NIM  : 305001160020  

Judul  : Tradisi Cera Ase pada Masyarakat Buluttana Kecamatan 

Tinggimoncong Kabupaten Gowa.   

 Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tradisi Cera Ase terhadap 

Masyarakat Buluttana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa, pokok 

masalah tersebut selanjutnya di breakdown kedalam beberapa sub masalah atau 

pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana gambaran tradisi Cera Ase pada 

masyarakat Buluttana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa?, 2) 

Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi Cera Ase yang dilaksanakan oleh 

masyarakat Buluttana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa?, dan  

Bagaimana implikasi tradisi Cera Ase bagi kehidupan keagamaan masyarakat 
Buluttana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa?  

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif 

dengan menggunakan pendekatan sosiologis, fenomenologis dan antropologi. 

Adapun sumber data penelitian ini adalah tokoh adat Desa Buluttana, tokokh 

masyarakat, tokoh agama, yang ditentukan dengan teknik snowball sampling. 

Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara mendalam, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Kemudian, teknik 

pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) tradisi Cera Ase berasal dari 

kepercayaan dari nenek moyang dan terjadi secara turun-temurun. Tradisi Cera 

Ase merupakan suatu ritual yang sejak dahulu dilakukan oleh sebagian 

masyarakat disana, yang dimana Cera Ase juga dikenal sebagai pesta panen. 

Masyarakat disana melakukan ritual ini dikarenakan ritual ini sebagai ucapan 

syukur kepada Allah swt. Tradisi ini muncul karena ketika masyarakat melakukan 

panen dan tidak melakukan ritual ini, pasti kehidupan mereka nantinya akan 
susah. 2)  Makna ritual yang terdapat pada Cera Ase masyarakat Buluttana yakni 

masyarakat memiliki rasa kesadaran dan kepatuhan yang tinggi terhadap tradisi 

dan adat istiadatnya diantaranya kepatuhan dalam pelaksanaan ritual Cera Ase 

yang dilaksanakan setiap selesai panen. 3)  Pandangan masyarakat muslim 

bermacam-macam, akan tetapi mereka tetap menghargai kepercayaan nenek 

moyang mereka sehingga kepercayaan ini masih berlangsung hingga sekarang. 

 Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan dengan adanya penelitian 

ini maka tidak terjadi pergeseran makna yang terdapat dalam isi Cera Ase dan 

bagi masyarakat agar menggunakan tradisi Cera Ase ini sebagaimana fungsinya 

dan tetap menjadikan ajaran agamanya sebagai pedoman hidup sehingga tidak 

terjadi kemusyrikan dalam menjalankan tradisi dan kebudayaan.    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.   Latar Belakang Masalah  

 Indonesia mempunyai banyak kelompok etnis yang semuanya memiliki 

warisan budaya yang berkembang yang memiliki suku, ras dan agama yang 

berbeda-beda. Diantaranya mempunyai adat istiadat yang berkembang di berbagai 

daerah yakni warisan peninggalan nenek moyang yang di rawat maupun 

lestarikan. Selain dari itu, warisan yang telah di tinggalkan untuk anak cucunya 

menjadi sebuah daya tarik maupun kekayaan bagi bangsa Indonesia. Selain dari 

itu, Indonesia juga memiliki keanekaragaman terkhusus pada kearifan lokal yang 

masih kental dan berkembang di Negara ini.  

 Masyarakat Desa, sebagai representasi dari konteks lokal, tidak terlepas dari 

dampak globalisasi yang semakin memasuki setiap aspek kehidupan. Pergeseran nilai-

nilai, perubahan sosial, dan modernisasi dapat berdampak pada keberlanjutan tradisi-

tradisi lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan kajian mendalam untuk memahami bagaimana tradisi-tradisi lokal di Desa 

dapat dipertahankan dan bahkan mengalami transformasi positif dalam menghadapi 

dinamika globalisasi. 

 Dengan meneliti peran dan tantangan yang dihadapi tradisi-tradisi lokal di 

Desa, skripsi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemahaman yang lebih 

baik tentang upaya pemertahanan dan transformasi tradisi dalam konteks 

masyarakat yang tengah beradaptasi dengan perubahan global. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih dalam tentang bagaimana 
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tradisi lokal dapat diintegrasikan dan terus relevan dalam dinamika global yang 

terus berkembang. 

 Keanekaragaman suku, ras, agama, budaya maupun tradisi yang terdapat 

di Indonesia itu berbeda-beda, sehingga bangsa Indonesia dapat dikatakan sebagai 

bangsa plural. Keberagaman dan kesetaraan dalam konteks kekayaan khazanah 

sosial budaya bangsa, salah satunya adalah dengan mengembangkan dan 

merumuskan kebudayaan nasional Indonesia.
1
 

 Manusia dan kebudayaan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan, kebudayaan merupakan semua hasil dari cipta, karsa, dan rasa 

masyarakat. Koentijaraningrat mendefinisikan kebudayaan merupakan 

keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka 

memenuhi kebutuhan hidup manusia dan dijadikan milik diri manusia dengan cara 

belajar.
2
  

 Hubungan manusia, masyarakat dan kebudayaan berada dalam keadaan 

dialektika sosial. Satu sisi manusia menciptakan sejumlah nilai bagi 

masyarakatnya, pada sisi lain secara kodrati manusia senantiasa berhadapan dan 

berada dalam masyarakatnya. Masyarakat telah ada sebelum individu dilahirkan 

dan masih akan ada sesudah individu mati. Lebih dari itu, didalam 

                                                             
 

1
 Rusmin Tumanggor, dkk, Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar  (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2010), h. 126.   

 
2
Hari Poerwanto, Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi (Cet. I; 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 52.  
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masyarakatnyalah dan sebagai hasil proses sosial, individu menjadi sebuah 

pribadi, ia memperoleh dan berpegang pada suatu identitas.
3
  

 Dalam antropologi, yang meneliti dan menganalisa berbagai cara hidup 

manusia dan berbagai sistem tindakan manusia, aspek belajar merupakan aspek 

pokok, karena itu dalam memberi batasan kepada konsep kebudayaan. Menurut 

ilmu antropologi kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, 

serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang 

dijadikan miliknya dengan belajar.
4
  

 Dalam perbedaan tingkat kebudayaan menyoroti fenomena agama sebagai 

bagian dari budaya bangsa manusia. Kenyataan membuktikan bahwa tingkat 

kemajuan budaya berbagai bangsa di dunia ini tidak sama. Tingkat kebudayaan 

dibedakan menjadi dua pendekatan yaitu, kebudayaan yang tinggi dan 

kebudayaan yang rendah, meskipun pembagian dikhotomis dan simplitis ini 

menenggelamkan nuansa kekayaan kultural yang memang ada diantara ujung 

yang tinggi dan rendah.   Adanya ketegangan antara bangsa yang berbudaya tinggi 

dan bangsa yang berbudaya rendah yang dialami  dunia dari masa lampau hingga 

sekarang ini tidak dapat dilepaskan dan dipertanggungjawaban agama-agama 

yang dianut oleh bangsa-bangsa yang bersangkutan.
5
  

 Agama merupakan salah satu elemen penting dalam pembentukan 

identitas seseorang atau sekelompok orang. Kedudukan agama sebagai sumber 

                                                             
 

3
Dadang Kahmad, Sosiologi Agama  (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 7  

 
4
Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi I  (Cet. IV;  Jakarta: Rineka Cipta, 2011),  h. 

72.  

 
5
Hendro Puspito, Sosiologi Agama  (Yogyakarta: Kanisius, 1983), h.88.  
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nilai yang paling utama bagi manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa 

dipungkiri. Bahkan bagi seseorang atau sekelompok orang, agama merupakan 

identitas yang paling penting dibandingkan dengan identitas primordial lainnya. 

Hal ini disebakan karena agama menyangkut urusan yang sangat pribadi bagi 

seseorang. Artinya, keberagaman seseorang merupakan urusan antara dirinya 

dengan Tuhan. Boleh jadi bagi seseorang suatu urusan dikategorikan sebagai 

urusan agama, sedang bagi orang lain hal tersebut tidak termaksuk urusan agama. 

Perbedaan pandangan ini merupakan keniscayaan sebagai konsekuensi logis dari 

subjektivitas keberagaman.
6
  

 Budaya lokal yang berkembang memang tidak lepas dari corak agama 

yang sedang berkembang sebelum masuknya Islam. Awalnya agama itu datang 

dengan sendirinya dan diterima saja oleh masyarakat. Hal ini disebabkan 

perbedaan cara pandang yang berbeda pula terhadap segala sesuatu yang terjadi di 

masyarakat lokal itu sendiri. Tetapi dengan munculnya akulturasi budaya lokal 

dengan agama, terjadilah adaptasi.
7
  

 Suatu kepercayaan lokal yang terdapat disuatu daerah tidak akan sama 

dengan kepercayaan yang berada didaerah lain. Kemiripan beberapa aspek 

kepercayaan lokal dapat terjadi sebagai ekspresi kerohanian dan wujud praktik 

                                                             
 

6
Nurman Said, Masyarakat Muslim Makassar  (Cet. I; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat 

Departemen Agama RI, 2009), h. 107.  

 
7
Muhammad Ilham, Budaya Lokal dalam Ungkapan Makassar dan Relevansinya dengan 

Sarak  (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.25.  
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kepercayaan, tetapi setiap kepercayaan lokal akan menampakkan ciri khas dan 

karakteristiknya tersendiri.
8
  

 Pada umumnya fenomena yang terjadi di Indonesia terkhususnya di 

Provinsi Sulawesi Selatan yang tak luput dari kata kultural yang hampir dilakukan 

di kalangan kelompok maupun individu, dimana yang dimaksudkan dalam 

pembahasan ini terkait dengan  masalah tradisi maupun kepercayaan. 

Sebagaimana diketahui bahwa tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan sejak 

lama dan juga masuk kedalam kehidupan manusia baik dari kebudayaan maupun 

dari suatu agama.  Selain itu, tradisi juga adalah sebuah informasi yang akan 

diteruskan dari generasi ke generasi yang akan datang.  

 Masyarakat Bugis Makassar di kenal sebagai suatu suku bangsa yang 

memiliki semangat kekeluargaan yang sangat kuat. Semangat kekeluargaan yang 

demikian kuat tersebut tumbuh di atas sistem budaya yang berakar pada sistem 

panggadakkang.
9
 Sistem adat suku makassar terangkum dalam panggadakkang 

kata Bugis melalui bahasa Melayu sebagai bahasa utama rumpun Melayu 

disamping sebagai bahasa komunikasi berbagai etnis diwilayah Nusantara sejak 

masa awal sejarah kehidupan masyarakat diwilayah ini hingga sekarang.
10

 

 Berbicara mengenai tradisi, tidak lepas dari kata kulturalisme maupun 

agama, seperti halnya dengan Islam yang mengadopsi yang namanya agama, 

                                                             
 

8
Santri Sahar, Pengantar Antropologi: Integrasi Ilmu dan Agama (Cet. I; Makassar: 

Carabaca, 2015), h. 165  

 
9
Nurman Said, Masyarakat Muslim Makassar… h. 219.   

 
10

Nurman Said, Masyarakat Muslim Makassar…h. 47.  
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agama Islam dipandang sebagai suatu syariat yang mengharuskan manusia untuk 

tunduk kepada Tuhan untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat.    

 Terdapat elite budaya yang basis kekuasaannya terletak pada kontrol atas 

pusat sumber simbolik masyarakat (agama, filsafat, seni, ilmu, serta dalam 

peradaban yang terpenting lebih kompleks, penulisan). Selain itu, ada petani-

petani pekerja keras yang praktis dan subordinat, yang basis kekuasaan utamanya 

adalah kontrol mereka atas sumber bahan pokok masyarakat, yakni persediaan 

pangan. Keduanya menjadi saling bergantungan satu sama lain secara simbiotik, 

dengan kedua varian tradisi saling memantul satu sama lain.
11

  

 Berbicara mengenai tradisi “Cera Ase”, berarti menceritakan sebuah 

kepercayaan maupun aqidah, karena Cera Ase merupakan sesuatu yang diyakini 

oleh sebagian masyarakat Desa Buluttana, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa. 

Menurut beberapa pendapat, tradisi Cera Ase bisa memberikan sebuah manfaat 

maupun keuntungan yang bisa menolak datangnya ketidakberhasilan dalam 

bercocok tanam seorang petani bagi orang-orang yang meyakini hal tersebut.   

 Terkait dengan tradisi “Cera Ase” merupakan suatau ritual yang dilakukan 

ketika selesai memanen padi. Orang-orang disana melakukan ritual ini dengan 

membawa sesajen dan melakukan tradisi ini. Apabila diprediksi mengenai tradisi 

ini, masyarakat seakan-akan tidak meyakini akan anugerah yang terjadi disetiap 

hidup manusia itu adalah rahmat.  

                                                             
 

11
Clifford Geertz. Agama Jawa  (Depok; Komunitas Bambu, 2014),  h. 327.  
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 Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti masalah tradisi Cera Ase 

yang dilaksanakan di Desa Buluttana yang dimana masyarakat mempertahankan 

tradisi ini sampai sekarang. Penulis pun mengangkat judul “Tradisi  Cera‟ Ase 

Pada Masyarakat Desa Buluttana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa”.   

B.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian   

 Adapun penelitian ini difokuskan terhadap tradisi “Cera Ase” yang masih 

dipertahankan oleh sebagian masyarakat disana. Objek penelitian ini terbatas 

hanya di Desa Buluttana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa dan hanya 

fokus pada masalah latar belakang atau sejarah munculnya tradisi Cera Ase.   

2. Deskripsi Fokus  

 ` Untuk mempermudah penulis dalam menyusun dan menganalisis 

data maupun menginterpretasikan judul, penulis menagnggap perlu 

mengemukakan pengertian dari beberapa kata yang terkandung dalam judul 

penelitian ini, yaitu:  

a) Tradisi Pesta Panen merupakan sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan 

diwariskan, juga menjadi bagian dari kehidupan kelompok masyarakat, dimana 

berpengaruh antara kebudayaan, kepercayaan maupun agama. Dalam tradisi pesta 

panen ini biasanya dilakukan untuk mengucap syukur, karena dimasa bercocok 

tanamnya seorang petani, diberikannyalah suatu karunia oleh Tuhan, sehingga 

mulai dari bercocok tanamnya hingga menjelang panen diberikan kemudahan dan 
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hasil yang melimpah. Adapun dalam tradisi pesta panen ini mencakup tiga hal 

penting antara lain:      

 1) Persiapan  

 Adapun persiapan yang dimaksud disini adalah persiapan apa saja yang 

akan digunakan pada saat melakukan tradisi pesta panen.  

 2) Proses Pesta Panen  

 Proses secara umum yang sering penulis lihat saat melakukan sebuah 

tradisi yaitu dengan cara membawa sesajen dan juga berdoa  

 3) Persepsi terhadap Tradisi  

 Persepsi yang dimaksud disini adalah tanggapan, penilaian dari 

masyarakat terhadap pelaksanaan pesta panen ini, dalam artian ada juga 

masyarakat yang percaya dan tidak percaya akan hal yang dilakukan dalam tradisi 

ini.  

b) Cera Ase  

 Tradisi Cera Ase ini adalah suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat 

ketika memanen sesuatu yang telah ditanam oleh petani, seperti padi. Tradisi ini 

dilakukan  guna untuk sesuatu yang tidak diinginkan ketika menanam lagi, dalam 

artian mencegah bahaya ketanaman seperti hama atau penyakit tanaman dan juga 

salah satu bentuk ucap syukur atas limpahan hasil panen di Desa Buluttana 
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Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Adapun asal usul, gambaran dan 

persepsi masyarakat antara lain:  

 1) Asal-usul Cera’ Ase  

 Tradisi Cera Ase merupakan suatu ritual yang sejak dahulu dilakukan oleh 

sebagian masyarakat disana, yang dimana Cera Ase juga dikenal sebagai pesta 

panen. Masyarakat disana melakukan ritual ini dikarenakan ritual ini sebagai 

ucapan syukur kepada Allah swt. Tradisi ini muncul karena ketika masyarakat 

melakukan panen dan tidak melakukan ritual ini, pasti kehidupan mereka nantinya 

akan susah.      

 2) Gambaran Cera’ Ase  

 Cera Ase berada di sebuah desa yang sekarang ini penduduknya cukup 

banyak. Di desa Buluttana dimana desa yang penulis teliti itu, merupakan desa 

yang dari dahulu kala sudah disakralkan oleh penduduk dikarenakan di desa itu 

terdapat banyak kebudayaan seperti rumah adat, ritual dan benda-benda yang 

dijaga dari warisan nenek moyang nya.   

 3) Persepsi terhadap Pesta Panen  

 Masyarakat di Desa Buluttana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten 

Gowa, tidak semua masyarakatnya percaya dengan hal-hal yang berkaitan dengan 

tradisi Cera Ase. Hanya sebagian masyarakat yang percaya akan tradisi ini, 

dikarenakan sekarang penduduknya juga sudah mengikuti proses pendidikan 
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maupun telah lulus di perguruan tinggi, sehingga banyak yang tidak percaya akan 

hal ini. Dari penjelasan tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang  

dimaksud dengan “Tradisi Cera Ase Pada Masyarakat Buluttana, Kecamatan 

Tinggimoncong Kabupaten Gowa”. Dalam penelitian ini adalah sebuah adat 

kebiasaan yang turun temurun dari warisan nenek moyang. Ruang lingkup 

penelitian ini mencakup prosesi pelaksanaan tradisi pesta panen yang 

dilaksanakan di Desa Buluttana, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.   

C. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian diatas yang sempat dikemukakan, maka persoalan 

pokok yang menjadi masalah yaitu:  

1. Bagaimana gambaran tradisi Cera Ase pada masyarakat Buluttana 

Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa?  

2. Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi Cera Ase yang dilaksanakan oleh 

masyarakat Buluttana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa?  

3. Bagaimana implikasi tradisi Cera Ase bagi kehidupan keagamaan 

masyarakat Buluttana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa?   

D. Kajian Pustaka  

 Kajian pustaka atau penelitian terlebih dahulu yang menunjang fokus 

penelitian ini adalah:  

 Pertama, penulis menemukan penelitian skripsi yang berjudul Tradisi 

Andingingi Balla‟ masyarakat Kel.Bontolerung Kec.Tinggimoncong Kab.Gowa 
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(Pespektif Teologi) yang ditulis oleh Nuriffah. Skripsi ini membahas mengenai 

bagaimana ritual ini dilakukan saat selesai membangun rumah. Masyarakat yang 

tidak melaksanakan ritual ini beranggapan ketika ada masalah yang terjadi dalam 

rumahnya seperti kebakaran, maka masyarakat percaya bahwa masalah yang 

terjadi   dikarenakan tidak melakukan ritual tersebut.
12

 Sedangkan penulis sendiri 

mengkaji tentang tradisi masyarakat di Desa Buluttana yang berada di Kabupaten 

Gowa yang bernama Cera Ase, yang masalahnya hampir persis sama dengan 

skripsi ritual Addingingi Balla.  

 Kesamaan peneliti yang dilakukan Nuriffah adalah sama-sama 

memfokuskan prosesi pelaksanaannya, maupun tujuan untuk melakukan tradisi 

tersebut seperti meminta pertolongan maupun rezeki pada pelaksanaan ritual yang 

dilakukan. Sedangkan pada penelitian ini lebih memfokuskan pada implikasi 

terkait tradisi pesta panen pada kehidupan keagamaan masyarakat.    

 Kedua, penulis menemukan skripsi yang berjudul Makna Sesajen dalam 

Ritual Tilem dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Keagamaan yang 

ditulis oleh Leni Erviana. Skripsi ini membahas mengenai sesajen yang dianggap 

sebagai sesuatu yang sakral apabila dalam melaksanakan pemujaan belum 

terdapat sesajen apapun itu bentuknya maka ritual atau upacara tersebut belum 

dianggap sah, karena sesajen dalam sebuah ritual itu bisa dikatakan satu dalam 

kesatuan yang kaitannya sangat erat.
13

 Kesamaan peneliti yang dilakukan oleh 

                                                             
 

12
Nuriffah, Tradisi Andingingi Balla‟  Masyarakat Kel. Bontolerung Kec.Tinggimoncong 

Kab.Gowa (Samata-Gowa, 2016),  h.16.   

 
13

Leni Erviana, Makna Sesajen Dalam Ritual Tilem dan Implikasinya Terhadap 

Kehidupan Sosial Keagamaan ( Lampung, 2017), h. 91  
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Leni Erviana adalah sama-sama membahas mengenai sesajen yang disajikan 

dalam tradisi ataupun upacara tersebut.   

 Ketiga, penulis juga mendapatkan sebuah skripsi yang berjudul Analisis 

Perbandingan Terhadap Penyembelihan Hewan Secara Stunning Dengan Manual 

yang ditulis oleh Ilham. Skripsi ini membahas terkait penyembelihan hewan darat 

yang halal dimakan, dengan memutuskan urat bagian pernapasan dan urat tempat 

mengalirnya darah. Penyembelihan dengan cara Stunning ini yaitu penyembelihan 

yang dimana hewan dipingsangkan dulu sebelum disembelih guna untuk 

mempermudah penyembelihan.    

 Kesamaan yang dikaji oleh peneliti tak lari dari pembahasan mengenai 

Cera Ase, dikarenakan arti dari Cera’ itu adalah darah atau pengaliran darah. 

Disini dimaksudkan adalah dalam tradisi yang diteliti oleh penulis yaitu membuat 

sebuah acara dimana masyarakat menyembelih hewan” yang berdarah dan halal.   

 Keempat, pada jurnal Yolla Ramadani, mahasiswa STIE Sakti Alam 

Kerinci, dengan judul “Pengaruh Pelaksanaan Kenduri SKO (Pesta Panen) 

Terhadap Perekonomian dan Kepercayaan Masyarakat Kerinci, Provinsi Jmabi)” 

penelitian ini merupakan hasil penelitian yang menggunakan metode kualitatif 

yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pesta panen terhadap 

perekonomian dan kepercayaan masyarakat Kerinci. Peneliti ini mengunmpulkan 

data dari hasil wawancara dan observasi maupun studi dokumentasi.  Hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa pesta panen ini dilaksanakan secara turun temurun 

dari generasi ke generasi. Rangkaian kegitana ini dilaksanakan dalam desa yang 
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diantaranya pergelaran seni budaya, Tarei Asyeik untuk mengundang roh-roh 

nenek moyang, penobatan gelar adat, dibersihkannya benda-benda pusaka dan 

syukuran atas hasil panen yang melimpah. Beberapa masyarakat disana 

berpendapat bahwa penyelenggaraan pesta panen ini adalah sebuh ucapan syukur 

kepada Allah Swt, yang telah memberikan rizki dan ridho, memohon supaya 

pendapatan mereka dilipatgandakan lewat hasil panen ditahun yang akan datang.   

 Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yolla Ramadani adalah sama-

sama membahas masalah terkait pesta panenyang dilakukan secara turun temurun 

oleh generasi kegenerasi di desa Buluttana. Namun didalam jurnal ini tidak 

membahas mengenai implikasi, seperti yang akan diteliti oleh penulis terkait pesta 

panen di Buluttana.   

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam peneliti ini ialah:  

a) Mengetahui bagaimana  gambaran  tradisi Cera Ase di Desa Buluttana 

Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa  

b) Mengetahui tata cara pelaksanaan  tradisi Cera Ase yang dilaksanakan 

oleh masyarakat Buluttana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa  

c) Mengetahui bagaimana implikasi terhadap masyarakat yang melaksanakan 

tradisi Cera Ase yang dilaksanakan di desa Buluttana Kecamatan 

Tinggimoncong Kabupaten Gowa.  
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2. Manfaat Penelitian  

 Manfaat penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian yakni: Manfaat Teoritis, 

praktis dan akademis  

a) Manfaat Teoretis  

 Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sebuah ilmu dan 

menambah wawasan pengetahuan terkait masalah Tradisi Cera Ase. Selain itu, 

penelitian ini diharapkan turut memberi sumbangsi dalam mengembangkan hasil-

hasil penelitian yang sejenisnya.  

b) Manfaat Praktis  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait tradisi 

Cera Ase di masyarakat Buluttana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. 

Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan argumen bagi para budayawan 

dan masyarakat umum untuk senantiasa menjaga dan melestarikan 

kebudayaannya yang sesuai dengan ajaran Agama.   
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian Tradisi  

 Tradisi pada dasarnya adalah segala sesuatu yang diwarisi secara turun 

temurun dari masa lalu. Tradisi merupakan kebiasaan yang telah dilakukan sejak 

lama dan juga menjadi kehidupan suatu kelompok masyarakat. Tradisi merupakan 

warisan yang berwujud budaya dari nenek moyang, yang telah dijalani ratusan 

tahun dan tetap dilakukan sampai sekarang. Tradisi itu diwariskan sejak dahulu 

untuk diikuti karena dianggap akan mendapatkan pedoman kepada mereka ketika 

masih ada didunia. Tradisi ini pun dianggap tidak bisa untuk ditinggalkan dan 

dilupakan bahkan diwariskan.
1
  

 Tradisi juga bisa dikatakan sebagai hasil cipta dan karya manusia yakni 

dari sudut pandang objek material, kepercayaan, khayalan, kejadian, atau lembaga 

yang diwariskan secara turun temurun. Perihal tradisi juga sebagai segala macam 

aturan yang berlaku dalam masyarakat yang dilakukan dari satu generasi ke 

generasi selanjutnya yang dilaksanakan oleh masyarakat tertentu pada suatu 

daerah.
2
  

 Tradisi  memiliki bahasa latin Traditio yang berarti diteruskan, menurut 

artian bahasa adalah satu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik itu 

                                                             
 

1
Bungaran Antonius Simanjuntak, Tradisi, Agama, Dan Akseptasi Modernisasi Pada 

Masyarakat Pedesaan Jawa  (Jakarta: Yayasan pustaka  Obor Indonesia, 2016) , h.145.  

 
2
W.J.S. Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Cet; IV, Jakarta: Balai 

Pustaka, 1993), h. 436.  
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kebiasaan adat atau ritual Agama. Artian lain sesuatu yang telah sejak lama 

dilakukan dan telah menjadi bagian hidup masyarakat.  

 Menurut Funk dan Wagnalls seperti yang dikutip oleh Muhaimin tentang 

istilah tradisi dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek lainnya 

yang dipahami sebagai hal telah diwariskan secara temurun.
3
  

 Menurut Hafner, tradisi adalah hasil buatan manusia dan karenanya tidak 

dapat melampaui peran Agama dalam mengatur masyarakat, karena Agama 

adalah anugerah Tuhan sedangkan adat dan tradisi adalah buatan manusia. Jika 

keduanya bertentangan, tradisi dan adat istiadat harus diubah dengan 

memasukkannya ke dalam nilai-nilai Islam.
4
 Menurut pandangan Hanafi, tradisi 

lahir dan dipengaruhi oleh masyarakat, kemudian masyarakat muncul dan 

dipengaruhi oleh tradisi. Tradisi pada mulanya adalah sebab, tetapi berakhir 

sebagai kesimpulan dan premis, isi dan bentuk, akibat dan tindakan, pengaruh dan 

pengaruh.
5
 

  Banyak orang yang memahami tradisi sebagai budaya, sehingga sulit 

untuk memisahkan keduanya. Kebudayaan timbul dan berkembang dalam 

masyarakat yang muncul melalui kehadiran Agama Hindu, Budha dan Islam. 

Tradisi ini sebenarnya merupakan hasil ijtihad para ulama, cendekiawan, 

budayawan dan seluruh umat Islam yang tergabung dalam Ulil Albab.  

                                                             
 

3
Muhaimin AG, Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: potret dari cirebon, Trej. Suganda 

(Ciputat: PT. Logos wacana ilmu, 2001) h.11 

 
4
Erni budiwanti, Islam wetu tuku versus waktu lama (yogyakarta: Lkis, 2000)h.51  

 
5
Hasan Hanafi, oposisi pasca tradisi (yogyakarta:2003), h.2 
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 Hukum Islam mengenal tradisi dengan sebutan  urf  yaitu secara etimologi 

berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat” , kebanyakan 

orang meyakini sesuatu, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang diulang-

ulang, sehingga mengakar dalam jiwanya dan diterima oleh akal sehatnya. 

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan tradisi adalah 

aturan (perbuatan) yang lazim dilakukan sejak dahulu kala cara atau kelakuan 

yang sudah menjadi kebiasaan dan terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum 

dan aturan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan membentuk suatu 

sistem. 

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Tradisi harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang 

banyak (masyarakat) dengan latar belakang ataupun golongan berbeda 

secara terus-menerus, dan diterima oleh akal mereka. Dengan kata lain, 

kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih khusus dari hanya 

sekedar adat biasa. 

2. Tradisi dibagi menjadi dua kategori: 

 Kata-kata dan tindakan. Sebagai contoh, hadis dalam bentuk peribahasa 

adalah penggunaan kata walad untuk anak laki-laki, meskipun secara linguistik 

mencakup baik anak laki-laki maupun perempuan dan itu adalah bahasa yang 

digunakan dalam Al-Qur'an, sedangkan hadis dalam perbuatan adalah segala 

perbuatan yang biasa dilakukan orang. sedang mengerjakan. dan biasakan 

melakukan kebiasaan turun temurun.  
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Secara empiris, perilaku yang terus menerus menjadi kebiasaan individu, 

demikian pula jika kebiasaan itu diikuti oleh orang lain, kebiasaan itu tetap ada, 

jika kebiasaan itu lambat laun diikuti oleh semakin banyak orang, maka lambat 

laun menjadi tradisi, adat istiadat, menjadi atau kebiasaan.  

 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, budaya menjadi sesuatu yang 

menjadi kebiasaan masyarakat, diwujudkan melalui gagasan, cara berpikir dan 

perilaku, dan menjadi kebiasaan masyarakat, khususnya masyarakat Bugis-

Makassar, yang ade'/ada' (adat). Yang merupakan norma kesusilaan dalam 

berbagai lingkungan kehidupan dan yang budayanya berbeda dengan budaya 

lain.
6
  

 Penjelasan diatas mungkin mengarahkan untuk mengetahui fungsi tradisi, 

sebagai berikut:  

a. Menurut klise, tradisi adalah politik turun-temurun. Tempatnya ada 

dalam kesadaran, keyakinan, norma dan nilai saat ini dan dalam 

hal-hal yang diciptakan di masa lalu. Tradisi juga memberikan 

warisan sejarah yang dianggap berguna, seperti ide dan bahan yang 

dapat digunakan orang dalam aktivitas saat ini dan membangun 

masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu.  

b. Memberi legitimasi pada cara hidup, kepercayaan, institusi, dan 

aturan yang ada. Semua ini membutuhkan pembenaran untuk 

mengikat para anggotanya. Sumber legitimasi tradisional biasanya 

                                                             
 

6
Wahyuni,  Soiologi Bugis Makassar (Cet: 1, Alauddin University Press, 2014),h.109 
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dikatakan: "Selalu seperti ini" atau "Orang selalu percaya seperti 

ini", meskipun ada risiko paradoks bahwa beberapa tindakan akan 

dilakukan hanya karena orang lain telah melakukan hal yang sama 

sebelumnya, atau akan diterima karena orang telah melakukannya 

berkali-kali.  

c. Menyediakan simbol identitas kolegtif yang meyakinkan, 

memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan 

kelompok. Tradisi nasional dengan lagu, bendera, mitologi, dan 

ritual umum adalah contoh utama.
7
 

B. Kepercayaan terhadap Animisme dan Dinamisme  

 Secara umum kepercayaan adalah sikap keyakinan yang tinggi dan 

terkumpul karena adanya dorongan dari orang disekitar, menurut Mowen dan 

Minor kepercayaan adalah semua pengetahuan yang dimiliki konsumen dan 

semua kesimpulan yang dibuat oleh konsumen tentang objek, atribut dan 

manfaatnya.  

 Menurut Maharani kepercayaan adalah keyakinan satu pihak pada 

rehabilitas, durabilitas, dan integritas pihak lain dalam keyakinannya bahwa 

tindakannya merupakan hal yang paling baik. Kepercayaan, menurut Pavlo adalah 

penilaian terhadap hubungan dengan orang lain yang melakukan transaksi tertentu 

seperti yang diharapkan dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian. 

 Definisi para ahli diatas bahwa kepercayaan merupakan sebuah harapan 

                                                             
 

7
Pior Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Cet: 8 PT Balebat Dedikasi 

Prima,2017)h.73 
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yang dipegang oleh individu atau kelompok ketika perkataan, janji, pernyataan 

lisan maupun tulisan dari seseorang individu atau kelompok lainnya dapat 

diwujudkan. Sebelum masuknya Islam kepercayaan primitif masyarakat dipanggil 

Tuhan, dimana kepercayaan itu disebut kepercayaan dinamisme dan animisme, 

poloteisme. 

 Keyakinan dan kepercayaan adalah sikap yang menunjukkan manusia 

ketika ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirirnya telah mencapai 

kebenaran. Karena keyakinan merupakan sikap, maka keyakinan seseorang itu 

tidak selalu benar  atau bukanlah jaminan. Kepercayaan merupakan keadaan 

psikologis pada saat seseorang menganggap semua itu sudah benar.   

a) Animisme  

 Animisme berasal dari kata “anima” yang artinya “nyawa”. Bahasa latin 

imus, bahaya yunani avepos, bahasa sansekerta prana, bahasa ibrani ruah, dan 

sekaligus memiliki artian yaitu nafas, jiwa, nyawa, atau roh.
8
 Jadi, anisme 

merupakan ajaran ataupun suatu doktrin tentang realitas jiwa atau roh. 

Kepercayaan animisme merupakan kepercayaan yang mengartikan segala sesuatu 

yang ada dibumi, yang hidup maupun yang mati, semuanya memiliki roh.  

 Teori animisme dimunculkan pertama kali oleh E.B. Tylor (1832-1917), 

menurutnya animisme adalah perlambang dari suatu jiwa atau roh dari beberapa 

makhluk hidup dan obyek bernyawa lainnya. Apapun yang ada didunia ini dapat 

hidup dikarenakan adanya jiwa ataupun nyawa, baik yang hidup maupun yang 

                                                             
 

8
 Rahmat Fajri, dkk. Agama-agama Dunia  (Cet. I; Yogyakarta: Belukar, 2012),  h. 29.  
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mati. Dari sini manusia primitive sampai pada suatu konsepsi tentang adanya 

makhluk- makhluk diluar manusia dan dapat menentukan kehidupannya.
9
  

 Di beberapa tempat, orang Indonesia percaya bahwa arwah orang yang 

meninggal tidak mencapai alam akhirat/dewa selama 40 hari setelah kematian. 

Masih diyakini bahwa roh melayang di antara bumi dan langit, membawanya ke 

tempat yang tepat. Upacara pembakaran kemenyan diperlukan untuk mendorong 

semangat pada upacara puncak penyembelihan hewan kurban. kambing atau sapi 

diyakini sebagai kendaraan ketika jiwa pergi ke surga.
10

 

b) Dinamisme  

 Dinamisme berasal dari kata yang terdapat dalam bahasa Yunani 

“dunamos”, yang diartikan dalam bahasa Indonesia dengan kekuatan, kekuasaan, 

atau khasiat, juga dayta. Dinamisme adalah kepercayaan bahwa adanya kekuatan 

pada benda. Selanjutnya T.S.G Mulia menjelskan dianmisme sebagai kepercayaan 

bahwa pada benda terdapat suatu kekuasaan atau kesaktian, misalnya api, air, 

batu, hewan,  tumbuhan dan juga pada manusia.
11

  Pengertian dinamisme pada 

masa Socrates ditumbuhkan dan dikembangkan dengan menerapkannya terhadap 

perubahan bentuk atau form. Form atau bagian pokok dari sesuatu jiwa atau 

bahkan kekuatan sebagai bentuk yang memberi hidup kepada materi atau tubuh 

                                                             
 

9
 Rahmat Fajri, dkk. Agama-agama Dunia…h.33.  

 
10

Dewi Anggariani, Perempuan dalam dinamika beragama (Cet: 2, Alauddin University 

Press, 2018 ),h.45-54  

 
11

 Rahmat Fajri, dkk. Agama-agama Dunia…h. 33  
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kekuatan sebagai bentuk yang memberi hidup kepada materi atau tubuh sehingga 

benda itu menjadi hidup.
12

  

 Benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan yang berhubungan dengan 

keyakinan dapat diungkapkan sebagai berikut Mana, Sihir, Jimat:  

a. Mana 

 Istilah mana populer di kalangan orang Malaysia dan memiliki arti seperti 

dinamisme. Makna mana bagi orang Melanesia adalah tindakan pemujaan yang 

ditujukan kepada roh atau hantu. Roh dipercaya memiliki kemampuan untuk 

mengetahui hal-hal gaib, Roh tidak terlihat meskipun memiliki kekuatan gaib, 

meskipun tidak berwujud tetapi memiliki jiwa. Mana juga bisa dalam bentuk 

hewan atau tumbuhan yang dikaitkan dengan hal-hal supernatural atau 

karakteristik tertentu.    

b. Magi  

 Salah satu istilah paling populer dalam hal dinamika adalah sihir berasal 

dari bahasa Persia atau kata Maga yang terkait dengan kepercayaan Zoroastrian. 

Magi berarti pendeta atau pendeta wanita yang fungsi utamanya adalah 

mengembangkan dan mendukung Agama serta melakukan upacara keagamaan. 

Frazer mendefinisikan sihir sebagai sistem hukum alam atau panduan yang 

menipu, itu adalah ilmu palsu, pengetahuan yang telah jatuh sebelum waktunya.  

c. Fetish  

                                                             
 

12
 Dewi Anggariani, Perempuan dalam Dinamika Beragama: Suatu Tinjauan Antropologi 

Agama (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 49.  
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 Fetish berasal dari bahasa portugis yaitu kata Feitico yang berarti jimat 

juga digunakan untuk memberi arti pada wasiat atau tashbih. Fetish dianggap 

memiliki kekuatan supra natural yang mengandung daya magis, fetish bagi 

kalangan masyarakat Bugis Makassar berupa badik yang diselipkan dipinggang 

jika ingin dibawa bepergian, si pembawa badik akan merasa lebih percaya diri 

karena memiliki senjata penangkal bahaya, dimana semakin banyak benda 

tersebut memakan korban maka dianggap semakin bertuah. 

c. Poloteisme  

 Poloteisme adalah kepercayaan dan pemujaan terhadap banyak dewa. Atau 

secara lebih umum dapat dikatakan bahwa ini adalah masalah kepercayaan 

terhadap makhluk gaib yang memiliki corak antropomorfik dan memiliki 

persyaratan seperti manusia (memiliki ide, perasaan seperti manusia). Istilah 

polidemonisme juga terkadang digunakan, yang berarti pemujaan terhadap 

makhluk gaib yang jumlahnya lebih banyak tetapi kekuatannya agak lemah. 

Tetapi istilah ini terutama digunakan oleh mereka yang ingin menangkap segala 

bentuk kemusyrikan dengan asosiasi setan. Kemudian bentuk lain dari animisme 

muncul, yaitu kepercayaan pada Roh, yang dikatakan menghidupkan semua 

makhluk hidup dan alam dan menghuni banyak benda tak bergerak. Naturisme 

adalah membunyikan dan memuja matahari, bulan, angin, guntur, dan fenomena 

alam lainnya. Hal ini tampaknya jelas dan tertanam kuat dalam banyak Agama 

suku.  
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 Poloteisme terkadang dipandang sebagai langkah dalam evolusi Agama. 

Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 berkembang pesat tesis tentang 

perkembangan Agama itu sendiri; Sebagian besar menulis bahwa poloteisme 

dimulai dengan tingkat magis, animisme sederhana, atau kepercayaan totemik 

pada kesetaraan mistik antara manusia dan hewan, dan memuncak pada 

monoteisme, atau bentuk tertinggi dari Agama. Sosiolog Prancis Emile Durkheim 

(1858-1917) menggambarkan penduduk asli totemik Australia sebagai masyarakat 

paling gelap di dunia; dari sini dia berteori totemisme adalah bentuk asli Agama 

dari mana semua Agama lain muncul. Pada saat yang sama, antropolog Inggris Sir 

Edward Burnett Tylor (1832-1917) menganggap konsep jiwa dan roh dalam 

Agama animisme sebagai tahap pertama dalam perkembangan Agama. Namun 

karena perkembangan zaman, teori-teori tersebut ditinggalkan sejak abad ke-20 

dan dianggap sebagai teori yang lebih spekulatif karena informasi yang diperlukan 

untuk mengkonfirmasinya tidak ada.
13

   

 Dinamisme disebut juga dengan pre-animisme yang mengajarkan bahwa 

tiap-tiap benda atau makhluk lainnya mempunyai “mana”, kata ini berasal dari 

Melanesia. Codrington mengatakan, “mana” adalah tenaga supranatural yang luar 

biasa dalm segala  apapun, yang dapat menimbulkan baik maupun buruk.
14

  

  

                                                             
 

13
Daniel Lucas, Jurnal Tentang Antara Poloteisme dan Monoteisme.h,1-2 

 
14

 Sidi Gazalba, Antropologi Budaya II Gaya Baru (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 

1974), h. 55  
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C. Ritual  

 Ritual adalah seperangkat tindakan yang mencoba melibatkan Agama atau 

magis, yang diperkuat melalui tradisi. Para ahli seperti Arnold Van Gennep, 

Victor Turner, Clifford Geertz, Catherine Bell, Emile Durkeim dan Roy 

Rappaport, dalam melihat ritual lebih menekankan pada bentuk ritual sebagai 

suatu penguatan ikatan tradisi sosial dan individu dengan struktur sosial dari 

kelompok. Intergrasi itu dikuatkan dan diabdikan melalui simbolisasi ritual. Jadi 

ritual bisa dikatakan sebagai perwujudan esensial dari kebudayaan. Ritual sendiri 

merupakan suatu tindakan kebiasaan dari cerita rakyat yang berulang-ulang. 

Ritual mempunyai tujuan yang sangat terorganisir dan dikendalikan secara umum 

untuk menunjukkan keanggotaan dalam kelompok.
15

 

 Ritual pada hakekatnya adalah ekspresi manusia atas keheranannya 

terhadap kekuatan Supra Alam dan sikap pasrah terhadap kondisi alam di 

sekitarnya. Namun perwujudannya sebagai makhluk yang religius tidak berdiri 

sendiri melainkan terkait dengan tiga hal penting, yaitu yang Gaib, Lingkungan 

Alam dan Lingkungan Sosial. Kajian para antropolog tentang ritual juga tidak 

terlepas dari ketiga aspek yang direpresentasikan dalam berbagai bentuk simbol.  

 Turner mendefinisikan simbol sebagai sesuatu yang dianggap, dengan 

kesepakatan bersama, sebagai sesuatu yang memberi sifat atau mewakili atau 

mengingat dengan memiliki kualitas yang sama, atau membayangkan dalam 

kenyataan atau pemikiran. Jadi dalam pandangan simbolik, simbol dengan 
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Dhavamoy, jurnal tentang “Fenomenology Agama”. h.135  
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konteks sosialnya memberikan makna dan interpretasi atas tindakan dan perilaku 

manusia. Turner mengacu pada tiga dimensi makna simbol ditinjau dari aktor 

penafsir, yaitu eksegetis pertama, yaitu jangkauan interpretasi yang diberikan 

informan asli kepada peneliti, sehingga interpretasi harus diklasifikasikan menurut 

karakteristik sosial dan kualifikasi informan. Kedua dimensi operasional, dimensi 

ini tidak dapat mencakup interpretasi verbal, melainkan apa yang diperlihatkan 

kepada pengamat dan peneliti, dan ketiga dimensi posisional, bahwa simbol-

simbol itu berkaitan dengan simbol-simbol lain, sehingga hubungan dengan 

simbol-simbol ritual tertentu lebih ditekankan, sedangkan pada waktu lain tidak. 

tidak ditekankan sama sekali.
16

  

 Upacara-upacara berikut yang masih dilakukan sampai sekarang, yaitu:  

a) upacara kelahiran anak, digunakan untuk mendapatkan berkat dari Tuhan agar 

mendapatkan kebaikan dimasa depan. 

b) upacara kematian, diadakan agar arwah-arwah orang yang sudah meninggal 

dapat pergi dengan tenang tanpa membawa beban didunia. 

c) upacara wujud permohonan ampun, biasanya dilakukan oleh masyarakat yang 

beragama Hindu sebagai bentuk permohonan ampun kepada dewa pencipta atau 

brahma. 
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Santri sahar, dkk. Jurnal tentang “Oppo, ritual kematian orang taba di pulau Makian 

Maluku Utara. 2020.h 18”  
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d) upacara bentuk rasa syukur, biasanya dilakukan masyarakat sebagai bentuk 

rasa syukur kepada Tuhan atas nikmat Tuhan setiap tahunnya atau atas hal baru 

yang didapatka dalam hidup.
17

 

D. Teori  Sakral dan Profan  

 Sakral dan profan merupakan dua istilah yang khas dalam “kamus” para 

ahli studi agama-agama, terutama ketika membicarakan masyarakat primitif.
18

 

Profan merupakan suatu bidang dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hal-hal apa 

saja yang dilakukan secara teratur, acak dan yang sebenarnya tidak terlalu 

penting. Bila yang profan itu mudah hilang dan terlupakan, hanya bayangan, 

sebaliknya yang sakral itu abadi, penuh substansi dan realitas.
19

 Mircea Eliade 

dalam Ridwan, mengatakan, bahwa init agama adalah adanya dialektika antara 

yang sakral maupun yang profan.   

Menurut Eliade dalam Adeng bahwa yang sakral tidak hanya menunjukkan 

bentuk kepercayaan primitive, tetapi agama yang lain memilikinya. Hal ini 

sebagaimana ditunjukkan pada pemujaan terhadap batu, pohon-pohon yang 

terdapat pada teologi masyarakat India.
20

  

 Dalam beragama juga ditemukan sikap yang mesakralkan sesuatu, 

misalnya, benda tertentu, tempat, buku, dan lain sebagainya. Sakral berarti duci, 
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Koenjaraningrat. Kebudayaan mentalitas dan pembangunan.( Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama).1974  
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 Adeng Muchtar Ghazali, Antropologi Agama (Upaya Memahami Keragaman, 

Kepercayaan, Keyakinan, dan Agama) (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011),  h.43.   

 
19

 Daniel L Pals, Seven Theories of Religion, terj. Inyiak Ridwan Muzir dan M. Syukri, 

Tujuh Teori Agama Paling Komprehensif  (Jogjakarta, IRCiSoD, 2012), h..233.    
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 Adeng Muchtar Ghazali, Antropologi Agama (Upaya Memahami Keragaman, 

Kepercayaan, Keyakinan, dan Agama)…h.43.   
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pasangan dari yang sakral adalah yang profan, yaitu yang biasa saja dan alamiah. 

Seuatu yang sakral ditemukan oleh penduduk Jawa melalui benda-benda dan 

tempat yang berada disekitarnya.
21
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 Bustanuddin Agus, Agama dalam Kehidupan Manusia  ( Cet. I; Jakarta: PT.Raja 

Grafindo Persada, 2006), h.81.   
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A.   Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat menggambarkan apa 

adanya dari lisan maupun tulisan maupun tingkah laku dari apa yang diteliti.
1
  

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian akan difokuskan di Desa Buluttana Kecamatan 

Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Lokasi tersebut dipilih sebagai lokasi 

penelitian karena terdapat berbagai masalah yang khususnya masalah kepercyaan 

tradisi Cera Ase.  

B. Pendekatan Penelitian  

 Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data 

adalah sebagai berikut:  

a) Pendekatan Sosiologis  

Pendekatan sosiologis adalah interaksi pendekatan antara masyarakat dan 

agama yang ditekankan. Tekanan kajiannya pada susunan struktur  pengalaman 

manusia dan kebudayaan.
2
 Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui 

masalah-masalah sosial. Pendekatan ini menekankan peneliti untuk menggunakan  
                                                             
 

1
 Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan 

(Cet III; Jakarta: Kencana, 2005),  h. 166.  

 
2
 Michael S. Northcott, Pendekatan Sosiologi, dalam Peter Conolly , Aneka Pendekatan 

Agama  (Yogyakarta, LKiS, 2002),  h. 267.   
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logika dalam menggambarkan fenomena keagamaan serta pengaruh antara satu 

fenomena ke fenomena yang lainnya.  

b) Pendekatan Fenomenologis  

Pendekatan fenomenologis adalah pendekatan yang digunakan untuk 

mengaplikasikan dan juga menggambarkan terungkapnya kesamaan makna yang 

menjadi esensi dari fenomena yang secara sadar dialami dalam hidupnya. Dalam 

penelitian ini pendekatan ini pun digunakan untuk menggambarkan tradisi Cera 

Ase masyarakat Desa Buluttana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.  

c) Pendekatan Antropologi  

Antropologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang 

masyarakat dan kebudayaan secara holistic dalam ruang dan waktu. Di dalam 

ilmu antropologi telah berkembang bermacam-macam bidang kajian (spesialisasi) 

yang dapat dikategorikan berdasarkan tema dan wilayah. Berdasarkan tema kajian 

diantaranya antropologi ekologi, antropologi ekonomi, antropologi hukum, 

antropologi politik, antropologi psikologi, antropologi gender, dan antropologi 

perkotaan.
3
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 Sidik Permana, Antropologi Pedesaan dan Pembangunan Berkelanjutan, (Yogyakarta: 

Deeppublish, 2016),  h. 1   
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C. Sumber Data   

 Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:  

a) Data Primer adalah data yang dihasilkan oleh peneliti dari hasil 

wawancara atau pengamatan dengan informan yang telah dianggap 

memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang problem yang diteliti.  

b) Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti dari buku, laporan 

penelitian maupun dokumen yang telah dianggap penting serta mempunyai 

keterkaitan dengan masalah yang diteliti.    

D. Metode Pengumpulan Data  

 Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini yaitu, Field Research (Penelitian Lapangan) adalah penelitian yang 

menyediakan data-data yang diperlukan untuk memutuskan kearah mana 

penelitiannya berdasarkan konteks. Dalam penelitian ini tidak memerlukan 

pengetahuan yang mendalam akan acuan yang digunakan oleh pihak peneliti. 

Adapun langkah-langkah yang dapat digunakan dalam memperoleh data dalam 

penelitian ini yaitu:  

a) Wawancara  

Wawancara adalah komunikasi langsung antara peneliti dan responden. 

Hal itu berlangsung secara langsung melalui Tanya jawab secar bertatapan 
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muka. Peneliti juga bisa menangkap ide, perasaan, emosi, pengalaman, 

maupun motif yang dimiliki oleh responden.
4
  

b) Observasi  

Observasi adalah bagian untuk mengumpulkan data. Observasi berarti 

metode pengumpulan data yang mecatat informasi sebagaimana yang telah 

dilihat secara langsung selama meneliti.
5
  

c) Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data baik berupa buku, 

tranksip surat kabar, catatan, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk 

pencatatan dokumen maupun data yang lainnya yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti.     

5. Informan  

 Informan adalah orang yang memberikan informasi, yang bisa 

menentukan warna penelitian budaya. Informan ini penting dalam penelitian 

kualitatif budaya, karena hal-hal yang tidak terungkap dalam penelitian kuantitatif 

dapat teratasi seluruhnya relative teratasi.
6
  

 6. Instrumen Penelitian  

  Instrument utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Penelitilah 

yang menentukan teknik atau cara memperoleh data sesuai dengan kondisi real 

                                                             
 

4
 W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Grasindo, 2000) h. 119.   

 
5
 W. Gulo, Metodologi Penelitian…h. 116  

 
6
 Suwardi Endraswara, Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan, (Yogyakarta: 

Pustaka Widyatama, 2006). h. 117  
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dilapangan. Selain itu peneliti juga menggunakan instrument pelengkap yang 

meliputi:  

a) Daftar pertanyaan   

b) Alat tulis menulis seperti buku, pulpen sebagai alat untuk mencatat apa-

apa yang didapatkan ketika observasi maupun wawancara.  

c) Kamera sebagai alat untuk mengambil gambar dilapangan  

 7.  Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data  

a) Teknik Pengolahan Data  

 Secara rinci proses pengolahan dan analisis data dilakukan pada tahap 

pengumpulan, selanjutnya diolah dan dianalisis data ini dilakukan secara langsung  

dan dilakukan selama berlangsungnya penelitian dari awal sampai akhir. Teknik 

ini digunakan untuk penelitian kualitatif.
7
 

b) Analisis Data  

 Analisis data digunakan untuk memperoleh analisis yang berkaitan dengan 

logisnya dengan cara mengkategorikan dan diklasifikasikan. Kemudian 

ditafsirkan lalu disajikan secara sistematis dan actual dalam permasalahan dan 

kegiatan penelitian secara keseluruhan.
8
   

  

                                                             
 

7
 Ajat Rukajat, Penelitian Tindakan Kelas, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018) h. 50.   

 
8
 Ajat Rukajat, Penelitian Tindakan Kelas…h. 50.  
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 Analisis data akan dilakukan melalui tiga tahap berupa:
9
  

1) Reduksi data adalah proses menyederhanakan yang dilakukan melalui 

percobaan, memfokuskan  dan proses data mentah menjadi informasi 

yang bermakna.  

2) Paparan data adalah proses tampilan data secara sederhana.  

3) Penyimpulan adalah pengambilan intisari dari sajian data yang telah 

dipaparkan dalam bentuk formula yang singkat dan jelas tetapi 

mengandung arti yang luas.    

  

                                                             
 

9
 Ajat Rukajat, Penelitian Tindakan Kelas…h. 50-51  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Kabupaten Gowa  

Dalam sejarah nasional, Gowa telah menjadi sebuah nama yang familiar. 

Sejak abad ke-14 (1320), Kerajaan Gowa memegang peranan penting sebagai 

kerajaan maritim yang berpengaruh di wilayah perairan Nusantara. Salah satu 

tokoh terkemuka yang muncul dari kerajaan ini adalah Ayam Jantan dari Timur, 

Sultan Hasanuddin, Raja Gowa XVI, yang berani melawan VOC Belanda pada 

awal kolonisasi di Indonesia. Meskipun Kerajaan Gowa akhirnya tunduk kepada 

Belanda melalui Perjanjian Bungaya, namun warisannya tetap signifikan, 

terutama dalam bentuk Pelabuhan Makassar yang kemudian menjadi dasar 

pembentukan Kota Makassar. Kerajaan Gowa sendiri menjadi cikal bakal 

Kabupaten Gowa saat ini.
1
  

Meskipun Kota Makassar lebih dikenal di kalangan masyarakat, 

Kabupaten Gowa tetap berperan sebagai induk bagi kota tersebut. Terletak hanya 

sekitar 10 menit perjalanan dari Kota Makassar, kabupaten ini menyuplai 

sebagian besar kebutuhan dasar kota, termasuk bahan material untuk 

pembangunan, bahan pangan seperti sayur-mayur, dan pasokan air bersih dari 

Waduk Bili-bili.
2
  

                                                             
 

1
 www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-08-05. Diakses 

tanggal 31 Oktober 2021. 
 

2
 Haris, D. A., Puspitasari, D., Vernanda, E., & Putri, K. A. Makalah Sejarah Indonesia 

Kerajaan Gowa Tallo (1528-1670-an).  

https://web.archive.org/web/20210805043517/http:/gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/
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Keberhasilan Kabupaten Gowa dalam menyediakan kebutuhan bagi 

wilayah sekitarnya dapat diatributkan pada kondisi alamnya. Dengan luas 

mencapai 1.883,32 kilometer persegi, kabupaten ini memiliki enam gunung, 

dengan Gunung Bawakaraeng sebagai puncak tertingginya. Sungai Jeneberang 

juga melintasi daerah ini dan bertemu dengan Sungai Jenelata, membentuk 

Waduk Bili-bili. Kondisi alam yang menguntungkan ini menjadikan tanah Gowa 

kaya akan bahan galian dan subur.  

Kabupaten Gowa meliputi daerah dataran rendah dan dataran tinggi, 

dengan ketinggian berkisar antara 10 hingga 2800 meter di atas permukaan laut. 

Meskipun demikian, sebagian besar wilayah Kabupaten Gowa, khususnya di 

bagian timur hingga selatan, terdiri dari dataran tinggi, mencapai sekitar 72,26%. 

Hal ini disebabkan oleh keberadaan Pegunungan Tinggimoncong, Pegunungan 

Bawakaraeng-Lompobattang, dan Pegunungan Batureppe-Cindako. Sekitar 

35,30% dari total luas Kabupaten Gowa memiliki kemiringan tanah di atas 40 

derajat, terutama di wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, dan 

Tompobulu.
3
  

Kabupaten Gowa dilintasi oleh banyak sungai yang cukup besar, dengan 

total 15 sungai. Sungai terluas dalam luas daerah aliran adalah Sungai Jeneberang, 

mencakup wilayah seluas 881 km² dan memiliki panjang sungai utama sekitar 90 

km. Kabupaten Gowa memiliki iklim muson tropis (Am) menurut klasifikasi 

iklim Koppen, dengan dua musim yang dipengaruhi oleh pergerakan angin 

muson, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim kemarau di wilayah 

                                                             
 

3
 Marwadi, Muh. Chalik (2022). Kabupaten Gowa Dalam Angka 2022. Gowa: BPS Kabupaten 

Gowa. hlm. 3.  

https://gowakab.bps.go.id/publication/2022/02/25/1642dc2406c862181ab0fed9/kabupaten-gowa-dalam-angka-2022.html
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Gowa disebabkan oleh angin muson timur–tenggara yang kering dan memiliki 

sedikit uap air, terjadi pada periode Mei hingga Oktober. Sebaliknya, musim 

penghujan di wilayah ini disebabkan oleh angin muson barat laut–barat daya yang 

bersifat basah dan lembab. Musim penghujan di Kabupaten Gowa berlangsung 

dari November hingga April, dengan puncak curah hujan terjadi pada bulan 

Januari, mencapai lebih dari 500 mm per bulan. Curah hujan tahunan di wilayah 

ini berkisar antara 2.000–3.000 mm per tahun, dan jumlah hari hujan berkisar 

antara 100–180 hari hujan per tahun. Suhu udara di Kabupaten Gowa bervariasi 

antara 22°–33 °C, dengan tingkat kelembapan nisbi sekitar ±81%.
4
 

2. Gambaran Kelurahan Lokasi Penelitian  

 Buluttana merupakan sebuah kelurahan yang bertempat di Kecamatan 

Tinggimoncong, Kabupaten Gowa. Jarak wilayah dari kota Malino berjarak 3 km; 

jarak dari Ibu Kota Kabupaten Gowa (Sungguminasa) berjarak 62 km; untuk 

menempuh perkampungan tersebut harus melalui jurang yang dalam, dahulu 

menurut masyarakat setempat di pegunungan, tetapi sekarang jalanan tersebut 

sudah diperlebar dan sudah bisa dilalu kendaraan roda empat.
5
  

 Menurut riwayat, kelurahan Buluttana ini merupakan salah satu daerah 

kecil di pegunungan Bawakaraeng; perihal tersebut bisa dilihat beberapa rumah 

adat yang pernah ditinggali oleh para pembesar di wilayah ini, mulai dari 

Karaeng, Suro, Pinati, yang berjumlahkan sekisar 12. Para pembesar 

pemerintahan adat tersebut dikenal dengan nama Adat Dua Belas.  

                                                             
 

4
 Statistik Kebahasaan 2019. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. 

hlm. 11. ISBN 9786028449182. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-04-30. Diakses tanggal 2020-05-23.  

 
5
 Zainuddin Tika, Dkk, Sejarah Tinggimoncong, h.10  

http://repositori.kemdikbud.go.id/11005/
https://id.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://id.wikipedia.org/wiki/Istimewa:Sumber_buku/9786028449182
https://web.archive.org/web/20200430141420/http:/repositori.kemdikbud.go.id/11005/
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 Secara geografis batas-batas wilayah Kelurahan Buluttana meliputi :  

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Malino;  

2. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Pattapang;  

3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Parigi;   

4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bonto Lerung;
6
  

Luas wilayah Kelurahan Buluttana dalam Tata Guna Lahan seluas 1270, 

yang terdiri atas  

1. Hutan Lindung : 1367  

2. Hutan Adat : 4  

3. Sawah : 389  

4. Ladang : 274,5  

5. Pemukiman : 135,5  

 Nama kelurahan Buluttana secara etimologi adalah kata yang terdiri dari 

kata Buluk dan Tana. Dalam Kamus bahasa Makassar „Buluk‟ berarti Gunung 

atau tanah yang berbukit.
7
 Sedangkan kata „Tana‟ dalam Kamus bahasa Makassar 

Indonesia berarti Sawah atau Tanah. Dengan demikian, kata Buluttana merupakan 

Gunung dan Sawah. Berikutnya, berdasarkan data wawancara dengan Bapak 

Amir Selle, salah seorang pemuka adat dua belas menjelaskan bahwa “Buluttana” 

adalah “Butta Toa Buluttana” merupakan suatu kampung tertua yang terletak di 

dataran tinggi.  

                                                             
 

6
 Pemerintah Kelurahan Buluttana, Profil Kelurahan Buluttana (Legenda dan Sejarah), h. 

19.  

 
7
 Pemerintah Kelurahan Buluttana, Profil Kelurahan Buluttana, Legenda dan Sejarah, h. 

19  
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 Dari segi geografisnya, Kelurahan Buluttana terletak pada ketinggian 

berkisar sekitar 1.380 sampai 1.600 meter dari permukaan laut topografi 

bergelombang, suhu udara berkisar antara 18 sampai 23 celcius dengan fluktuasi 5 

derajat celcius, curah hujan rata rata 2,300 mm/tahun, memiliki tipe iklim B 

menurut klasifikasi Schmid dan Feguson, terdiri atas 9 bulan basah, 3 bulan 

kekeringan dan 1 bulan lembah. Kelembaban udara 85% dan terjadi 2 kali musim 

penghujan dalam setahun.
8
 

B. Gambaran tradisi Cera Ase pada masyarakat Buluttana Kecamatan 

Tinggimoncong Kabupaten Gowa  

 Tradisi merupakan segala sesuatu yang diwarisi dari masa lampau yang 

menghasilkan hasil cipta dan karya manusia yang berisi objek material, khayalan, 

kepercayaan, kejadian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi biasa 

juga disebut sebagai segala macam aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat 

yang secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat tertentu pada suatu daerah.
9
 

 Jika ditelusuri lintas sejarah dan liku-liku budaya, tidak dapat diprediksi 

bahwa Kabupaten Gowa merupakan suatu nama yang dikenal dengan sejarahnya 

yang melampaui banyak kebijakan leluhur dari generasi ke generasi. Desa 

Buluttana, Kecamatan Tinggimoncong merupakan sebuah desa yang terletak di 

wilayah Kabupaten Gowa yang sebahagian masyarakatnya mempercayai tradisi 

Cera Ase. Tradisi Cera Ase di Desa Buluttana merupakan tradisi yang 

                                                             
 

8
 Pemerintah Kelurahan Buluttana, Profil Kelurahan Buluttana, Legenda dan Sejarah, h. 

23  

 
9
 W.J.S. Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Cet; IV.  Jakarta: Balai 

Pustaka, 1993). h. 436.  
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ditinggalkan oleh nenek moyang, sehingga dilaksanakan secara turun-temurun.
10

 

Mereka menerima mengikuti dan menjalankan tradisi tersebut sebagai salah satu 

moment dalam mengantisipasi bahaya dan meningkatkan suatu kualitas maupun 

kuantitas terutama dalam meningkatkan beserta menjaga produksi dibidang 

pertanian.  

 Munculnya tradisi Cera Ase sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Saleh 

Sili Yaitu sejak dahulu kala, masyarakat senantiasa mengalami gagal panen dalam 

bertani. Sehingga masyarakat disana gelisah dan resah. Dalam keadaan ini, 

muncullah ide dari berbagai kalangan masyarakat terutama pemuka adat untuk 

mencari jalan penangkalnya. Ide ide mereka yakni melakukan suatu upacara 

tradisi yakni dengan menyiapkan dupa dan bermacam macam makanan beserta 

pelengkapnya untuk melaksanakan ritual Cera Ase sebagai tujuan untuk menolak 

segala macam musibah yang bakal menimpanya, baik masyarakat itu sendiri 

maupun padi yang ditanamnya. Sejak kegiatan ini dilakukan maka berbondong 

bondong kejadian kejadian yang sering menimpa para masyarakat hampir tidak 

pernah ditemui lagi kegagalan dalam panen. Sehingga masyarakat pada waktu itu 

telah menjadikan tradisi ini sebagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat 

Buluttana secara turun temurun. 

 Cera Ase terdiri dari dua kata, yakni “Accera” berarti Berdarah. 

Sedangkan “Ase” berarti Padi. Jadi ketika digabungkan kalimat ini Cera Ase 

merupakan mengorbankan segala sesuatu utnuk sebuah ritual baik yang bernyawa 

maupun yang tidak bernyawa sama sekali. Sebelum disiapkan ritual ini 

                                                             
 

10
 Saleh Sili, Pemuka Masyarakat, Wawancara, di Desa Buluttana, tanggal 12 Juni 2020   
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masyarakat sudah menyiapkan paling kurang 3 ekor ayam kampung. Ritual ini 

dilakukan dengan membawa sesajen dan dupa sebagai persembahan kepada apa 

yang mereka percayai bahwa itu sakral atau sakti terutama apabila ditimpa 

musibah.
11

  

 Menurut Ibu Rosmiati Manja acara Cera Ase merupakan acara ritual yang 

dilakukan oleh pemangku adat biasanya dilakukan pada saat dan waktu-waktu  

tertentu, dimana diawali dengan beberapa kegiatan diantaranya “Aklanja” didepan 

rumah adat Balla Lompoa Buluttana, dimana hal ini dilakukan sebagai 

perwujudan rasa syukur kepada Allah Swt karena masa panen mereka sudah 

sampai dilumbung masing-masing.
12

 Cera Ase dilakukan setahun dalam sekali 

yang dihadiri oleh sebahagian besar masyarakat di Buluttana. Hal ini diawali 

dengan musyawarah adat di rumah adat Balla Lompoa dan menentukan waktu 

pelaksanaan Cera Ase.  

 Berbicara mengenai masalah Cera Ase, berarti membicarakan masalah 

kepercayaan, sebab Cera Ase merupakan sesuatu yang dipercayai maupun 

diyakini oleh sebahagian masyarakat Desa Buluttana, Kecamatan Tinggimoncong, 

Kabupaten Gowa. Menurut mereka Cera Ase ini dapat memberikan keberhasilan 

atau manfaat dan juga dapat menolak mudharat. Cera Ase dimaksudkan adalah 

ritual yang dilaksanakan dengan sebuah sesajen dan dupa untuk dipersembahkan.  

                                                             
 

11
 Muh Saleh Dg. Nompo, Bapak Lingkungan Buttatoa Buluttana, Wawancara, di Desa 

Buluttana, 26 Juni 2020  

 
12

 Rosmiati Manja, Pemuka Masyarakat, Wawancara, di Desa Buluttana, tanggal 1 Mey 

2020  
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 Ritual Cera Ase dilakukan saat panen telah selesai. Masyarakat disana 

juga mempercayai ketika tradisi ini tidak dilakukan dan mereka sakit, dia 

beranggapan penyakitnya itu datang dari tradisi ini yang tidak mereka laksanakan.  

Hal-hal yang dilakukan dalam ritual tersebut yakni mengumpulkan semua 

keluarga untuk menyetujui akan dilaksanakan upacara tradisi tersebut. Kemudian 

mempersiapkan makanan makanan untuk dihidangkan seperti songkolo, ayam, 

onde onde, baje, pisang dll. Setelah itu biasanya dilakukan oleh seseorang yang 

ahli dalam bidang Baca-baca atau yang biasa disebut sandro yang menguasi 

rangkaian ritual tersebut.    

 Menurut sebagian masyarakat Desa Buluttana, bahwa melaksanakan ritual 

Cera Ase maka proses bercocok tanamnya menjadi penyebab suburnya tanaman 

dan memperbanyak hasil panennya, menyembuhkan penyakit, dan juga 

melindungi masyarakat dari musibah. Sebaliknya ketika ritual ini tidak dijalankan, 

maka hasil panennya akan berakibat fatal atau gagal panen. Uraian tersebut 

dipahami bahwa Cera Ase merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh 

masyarakat, yang bertujuan untuk menjauhkan mereka dari gagal panen, penyakit, 

dan bala bencana. Oleh karena itu, setiap masyarakat yang mempercayainya 

melaksanakan tradisi ini sebagai bentuk kepercayaan mereka kepada apa yang 

mereka anggap sakral.  

 

 

 



46 
 

 
 

C. Proses pelaksanaan   

1. Tata Cara Pelaksanaan Cera Ase  

 "Tata cara" merujuk pada serangkaian langkah atau aturan yang harus diikuti 

untuk melaksanakan suatu tindakan atau prosedur dengan benar. Ini mencakup 

serangkaian langkah-langkah tertentu atau norma-norma yang harus diikuti dalam suatu 

kegiatan atau ritual. Tata cara dapat berlaku dalam berbagai konteks, termasuk dalam 

aspek keagamaan, kebudayaan, administratif, atau profesi tertentu. Contohnya, tata cara 

pelaksanaan suatu upacara adat, prosedur pengajuan dokumen administratif, atau 

aturan etika dalam suatu profesi. Dalam setiap konteks, tata cara memberikan 

pedoman atau panduan bagi individu atau kelompok untuk melakukan suatu 

tindakan dengan keteraturan dan konsistensi. 

 Kultural yang harus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat yakni  dengan 

hidup dengan cara yang berkembang maupun berbeda. Budaya dimiliki oleh 

sekelompok orang, lalu diwariskan secara turun temurun  yang terbentuk dari 

banyaknya unsur yang rumit, termaksuk sistem Agama dan politik, adat istiadat, 

bahasa, pakaian, karya seni maupun bangunan. Perbedaan ini merupakan suatu 

proses yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita yang menurutnya akan 

dilestarikan oleh anak cucunya nanti seperti upacara adat tradisional khusus di 

daerah Gowa Kecamatan Tinggimoncong, Desa Buluttana, diantaranya adalah 

tradisi Cera Ase yang bersifat ritual, dipercaya dan diselenggarakan oleh 

sebahagian masyarakat desa Buluttana baik secara individu maupun kelompok.   

  Produk kesepakatan masyarakatan yang telah dirancang guna untuk 

menjalankan sebuah sistem nilai dan norma tertentu. Sebagai pranata sosial 
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sebagai bagian dari integral dari masyarakat yang mendukung dilakukannya 

sebuah tradisi ini dengan faktor pendukung melalui pola dengan symbol-symbol 

yang bermakna, sebagai peran untuk alat komunikasi antar sesame manusia dan 

menjadi penghubung antara dunia gaib dengan dunia nyata.  

 Sisi lain dari ritual Cera Ase ini perkembangannya memiliki arti khusus 

yang cukup penting. Tradisi ini memiliki nilai sejarah dan berbagai makna ritual. 

Tradisi ini tetap dijaga dan dilestarikan sampai sekarang, dipelihara secara utuh, 

juga masih dipercaya dan dilakukan oleh sebahagian masyarakat, tetapi ada juga 

yang tidak mempercayainya dikarenakan pendidikannya atau pengetahuan 

agamanya sudah cukup tinggi.  

 Adapun tata cara pelaksanaannya yaitu sebagai berikut:  

2. Perlengkapan dan Persiapan  

a. Pemotongan beberapa ekor ayam kampung minimal 3 ekor, dan juga bisa 

memotong ayam potong untuk dihidangkan.  

b. Beberapa liter beras terutama beras ketan.  

c.  Beberapa butir kemenyan untuk dibaca ( Dupa )  

d.  Makanan yang terbuat dari beras ketan seperti : songkolo, onde onde dan 

baje  

e. Beberapa sisir pisang raja dan pisang lainnya.   

3. Praktek Pelaksanaan  

a. Semua masakan yang telah dipersiapkan, akan dibawa ke salah satu rumah 

adat  yang telah dipersiapkan.  
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b. Dukun atau orang yang berpengalaman memimpin upacara dengan membakar 

sebuah kemenyan (dupa), kemudian membacakan bacaan- bacaan untuk 

keselamatan mereka dan rasa syukur atas selesainya panen. Selanjutnya 

ketika dukun telah selesai membacakan bacaannya, dukung tersebut diberikan 

uang.  

c. Sesajen yang telah dibaca maka siap untuk dibawah sebagian kesawah dan 

sebagian lagi disimpan di lumbung padi kemudian dibuat suatu gumpalan 

kecil beralaskan daun pisang atau kertas yang dibentuk bundar untuk di 

tempatkan di sudut sawah, dan di tiang yang dibekali lumbung padi yang ada 

di atas „para’.  

d. Sisa dari makanan yang telah dibacakan do‟a di berikan kepada sanak 

keluarga untuk dimakan.  

4. Makna Ritual Cera Ase   

a. Makna Rangkaian Ritual Cera Ase  

 Sebelum dilaksanakannya tradisi Cera Ase maka yang berkaitan akan 

memilih waktu yang baik seperti hari, jam untuk melakukan ritual tersebut Karena 

menurut mereka ada waktu yang baik dan ada juga waktu yang mendatangkan 

keburukan.   

Adapun beberapa makna yang terkandung dalam rangkaian tradisi Cera 

Ase dikemukakan oleh Ibu Bungalia, salah satu sandro-nya. Dimulai dengan 

penyembelihan ayam, menyiapkan makanan seperti onde-onde, baje, songkolo 

maupun pisang, sebagai jamuan yang dipersembahkan untuk makhluk yang tak 

kasat mata yang menurutnya menjaga padi mereka. Mereka menyebutnya sebagai 
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Malaikat Padi. Semua makanan yang telah disiapkan terlebih dahulu dibacakan 

do‟a, dan juga pembakaran kemenyan.
13

   

Jadi, masyarakat Desa Buluttana menyajikan berbagai macam makanan 

dengan tujuan untuk menjamu makhluk yang tak kasat mata atau makhluk gaib 

yang mereka anggap sebagai penjaga padi tersebut. Mereka menanggapi bahwa 

mereka layaknya seperti manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan juga 

dijamu karena telah menjaga padi mereka. Oleh karena itu, berbagai jenis 

makanan yang telah disajikan dan berbagai macam ritual tersebut dengan maksud 

untuk mengungkapkan rasa bersyukurnya dan rasa terima kasih terhadap makhluk 

gaib yang mereka percayai.   

b. Dorongan Melaksanakan Tradisi Cera Ase  

 Umumnya dalam suatu masyarakat ketika memunculkan suatu tingkah 

laku yang menurutnya efektif dalam hal menanggulangi suatu masalah yang 

didapat, maka tingkah laku tersebut biasanya cenderung diulangi setiap kali 

menghadapi masalah yang sama. Kemudian masyarakat mengkomunikasikan pola 

tingkah laku perihal individu-individu lain secara kolektif.    

Cera Ase misal, suatu sistem dari nilai budaya yang kemungkinan efektif 

dan juga bernilai bagi masyarakat Desa Buluttana khususnya. Cera Ase tersebut 

adalah salah satu nilai budaya yang telah memberikan arahan maupun pandangan 

guna mempertahankan nilai-nilai hidup. Termaksuk dalam meningkatkan beserta 

mempertahankan rasa cinta kepada leluhur. Hal-hal yang membuat masyarakat 

Desa Buluttana termotivasi yaitu:  

                                                             
 

13
 Bungalia, Pemuka Masyarakat, Wawancara, di Desa Buluttana, 22 Juni 2020.  
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a) Motivasi Rasional  

 Kepatuhan masyarakat Buluttana terkait tradisi leluhurnya dapat dilihat 

dengan ketekunannya dan menjaga  pelaksanakan berbagai tradisi salah satunya 

Tradisi Cera Ase. Masyarakat Bulutana melaksanakan Cera Ase  ini dikarenakan 

kesadaran akan menghargai dan hormatnya terhadap tradisi leluhur yang 

mendahuluinya. Perilaku dan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun oleh 

para nenek moyang, merupakan suatu hal yang patut dijaga dan dilestarikan, 

karena ketika dilanggar bakal menimbulkan malapetaka bagi anak cucu atau 

generasinya.  

Salah satu anggota masyarakat mengemukakan perspektifnya bahwa dia 

turut berpartisipasi dalam melaksanakan tradisi Cera Ase ini didasarkan hanya 

semata-mata atas kemauannya sendiri.  Sebagai tanda bakti dan menghargai 

terhadap leluhur sebagai pelanjut generasi.  Dia pun ikut andil berpartisipasi 

dalam pelaksanaannya karena hal itu merupakan suatu tradisi yang turun-temurun 

di kalangan mereka, baik dikalangan keluarga maupun masyarakat.  

Berikut salah satu tutur kata dari masyarakat disana mengatakan bahwa 

tradisi Cera Ase ini sudah mendarah daging bagi mereka. Sebab,  ketika sampai 

waktu penyelenggaraannya yakni setelah selesai panen, dia merasa berutang.  Di 

samping berutang terhadap leluhur karena dia sebagai pelanjut generasinya juga 

rasa syukur kepada Allah yang telah memberinya rezeki. Oleh karena itu dia 

berusaha melaksanakan upacara Cera Ase agar hatinya tenang, tanpa dibebani 
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suatu pikiran yang tak kunjung hilang, hanya karena tidak menyelenggarakan 

tradisi tersebut.
14

  

Demikian hal tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat Kelurahan 

Buluttana memiliki rasa kesadaran dan kepatuhan yang tinggi terhadap tradisi dan 

adat istiadatnya. Salah satu diantara kepatuhan tersebut adalah pelaksanaan ritual 

Cera Ase yang dilaksanakan setiap selesai panen.  

 b) Motivasi Non Rasional  

Anggota masyarakat Kelurahan Buluttana, motivasi pelaksanaan upacara 

Cera Ase selain terdapat motivasi rasional juga terdapat motivasi yang non 

rasional, yakni :  

 Salah satu hal yang memotivasi masyarakat Buluttana dalam menjalankan 

upacara Cera Ase yang tidak rasional adalah sebagai bentuk ucapan terima kasih 

kepada makluk gaib yang meraka anggap dapat menjaga dan menyuburkan 

sawah-sawah mereka. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Ibu Rosmiati 

bahwa dia melaksanakan tradisi Cera Ase dikarenakan dia ingin memberikan 

sebuah persembahan kepada makhluk-makhluk gaib yang menjaga sawah 

disamping makhluk tersebut menjaga keselamatannya, juga dapat menyuburkan 

tanah-tanah yang ada di sawahnya.  

 Seiring dengan hal tersebut, mengemukakan bahwa dia melaksanakan 

tradisi Cera Ase sebagai ucapan syukur dan terima kasih kepada makhluk gaib 
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 Sikki D, RK masyarakat Buttatoa Buluttana, Wawancara, di Desa Buluttana, 12 Juni 

2020.   
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yang mereka percayai yang senantiasa menjaganya dalam mengolah sawah dan 

penyakit-penyakit yang bakal menimpa tanamannya. Karena itu, sebagai balas 

budinya dia mempersembahkan sesajen dan  hewan peliharaan mereka sebagai 

ucapan terima kasihnya yang dikenal dengan Cera Ase.
15

  

 Uraian tersebut dipahami bahwa salah satu motivasi non rasional 

dilakukannya tradisi  Cera Ase di Kelurahan Buluttana  adalah sbagai ucapan 

syukur dan terima kasih pada makhluk gaib ataupun arwah nenek moyang mereka 

yang mereka percayai dapat menjaga sawah mereka dan menjaga keselamatan 

mereka.  

  c) Kewajiban  

Sebagian anggota masyarakat menganggap bahwa tradisi Cera Ase 

merupakan tradisi yang wajib dilaksanakan masyarakat Buluttana, karena 

merupakan kebiasaan turun-temurun dari generasi kegenerasi berikiutnya. 

Sekalipun tidak diadakan secara tertulis, namun bagi siapa diantara anggota 

masyarakat yang tidak melaksanakannya makan dia dianggap membangkang 

terhadap tradisi.  

 Salah seorang pemuka adat mengatakan bahwa pelaksanaan upacara Cera 

Ase agak sulit rasanya untuk dihindari. Upacara Cera Ase sudah menjadi kebiasan 

di  kalangan masyarakat, sehingga dia sebagai pemangku adat tidak akan mungkin 

menghindarinya sebab dia tidak mau dikatakan pembangkang. Dengan demikian, 

untuk turut melaksanakan upacara ini harus berusaha mempersiapkan diri. Akan 
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 Syamsul P, Pemuka Masyarakat, Wawancara, di Desa Buluttana, 12 Juni 2020.   
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tetapi sekarang sudah banyak masyarakat yang sudah tidak melakukan upacara 

Cera Ase kerena menganggap hal tersebut tidak sesuai dengan syari‟at Islam. 

Hanya sebagian masyarakat yang masih menganggap upacara Cera Ase ini 

merupakan kewajiban bagi mereka yang masih mewarisi dan mempercayai tradisi 

dari nenek moyang mereka.
16

  

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu fakor 

dilaksanakannya upacara Cera Ase di kalangan masyarakat Buluttana, karena hal 

itu dianggap sebagai suatu kewajiban bagi setiap generasi.  

  d) Harga diri  

Sebagaimana telah diketahui bahwa masyarakat Bugis-Makassar pada 

umumnya dan pada masyarakat Desa Buluttana, Kec. Tinggimoncong, Kab. 

Gowa khusunya, adalah masyarakat yang mempunyai harga diri yang sangat 

tinggi. Nilai harga diri merupakan pandangan hidup yang bermaksud untuk 

mempertahankan, meningkatkan atau mencapai suatu prestasi, yang dilakukan 

dengan sekuat tenaga dan segala jerih payah demi harga diri.  

Mempertahankan atau melaksanakan suatu tradisi, merupakan suatu harga 

diri yang patut dijunjung tinggi karena ia merupakan kebanggaan dan tanggung 

jawab sebagai pelanjut generasi. Karena itu masyarakat Desa Buluttana senantiasa 

menjunjung tinggi adat istiadatnya.  

Sebagai anggota masyarakat yang mempunyai nilai kepribadian, tentunya 

merasa malu jika sesuatu sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat banyak, 
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 Amir Selle, Pemuka Adat Buluttana, Wawancara, 26 Juni 2020.  
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tetapi tidak dilaksanakan berikut dikemukakan argument dari salah seorang 

anggota masyarakat dengan tegas menyatakan bahwa dia turut melaksanakan 

upacara Cera Ase, karena merupakan wasiat dan perintah dari orang tuanya yang 

telah meninggal selain itu dia tidak mau dikatakan sebagai pembangkan tradisi, 

orang pelit, dan lain-lain yang bisa menjatuhkan harga dirinya. Apalagi upacara 

Cera Ase menyangkut masalah ekonomi dan tradisi. Tentunya dia tidak mau 

dikatakan orang yang pelit atau kikir dan pembangkang terhadap tradisi. Karena 

itu dia melakukan upacara Cera Ase guna menjaga dan mempertahankan harga 

dirinya.  

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa ada beberapa faktor yang 

mendasari masyarakat Desa Buluttana cenderung melaksanakan upacara Cera Ase 

yaitu:  

1. Adanya keputusan, dimana masyarakat Desa Buluttana sangat mematuhi 

adat istiadatnya sebagai tradisi leluhurnya yang patut dilestarikan. 

Sehingga persembahan rasa patuh yang paling berharga bagi mereka 

adalah mengadakan upacara, walaupun dalam pelaksanaanya itu akan 

diusahakan dengan bersusah payah.  

2. Adanya rasa syukur, dimana masyarakat Desa Buluttana selalu 

mensyukuri sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya sehingga rasa 

syukur itu diwujudkan lewat pengorbanan baik dalam bentuk materi 

maupun non materi.  
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3. Adanya sebagian anggota masyarakat tani di Desa Buluttana menganggap 

bahwa keberhasilan dan keselamatan sawah dan sangkut pautnya dengan 

makhluk gaib yang mereka percayai.  

4. Adanya kewajiban dimana masyarakat Desa Buluttana menganggap bahwa 

tradisi Cera Ase merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi sebagai 

pelanjut generasi.  

5. Adanya harga diri, dimana masyarakat Desa Buluttana sangat menjunjung 

tinggi harga dirinya. Harga diri bagi masyarakat Buluttana selalu dijaga. 

Sehingga hal-hal yang dapat menjatuhkan harga diri selalu dihindari 

termasuk tidak melaksankan upacara tradisi Cera Ase atau adat istiadat 

lainnya.  

D. Implikasi  

1. Implikasi terhadap kehidupan sosial  

Adat istiadat merupakan nilai budaya yang sangat tinggi, yang mencakup 

konsepkonsep mengenai hal yang hidup dalam pikiran sebagian besar masyarakat 

terkait apa yang mereka anggap berharga, bernilai, dan penting dalam hidup. 

Sehingga berfungsi sebagai sistem pedoman yang memberi arah maupun orientasi 

kepada kehidupan para warga masyarakat tersebut.   

Seperti yang diketahui ketika melakukan suatu tradisi pasti menggunakan 

sesajen. Pandangan masyarakat tentang sesajen yang terjadi disekitar masyarakat, 

khususnya yang terjadi didalam masyarakat yang masih mengandung adat istiadat 

yang sangat kental seperti di Desa Buluttana, sesajen mengandung arti pemberian 

sesajian sesajian sebagai tanda penghormatan, dan bentuk penyatuan diri dalam 
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penyembahan terhadap Tuhan serta rasa syukur terhadap semua yang terjadi 

dimasyarakat.
17

  

Sesajen ini memiliki nilai yang sangat sakral bagi pandangan masyarakat 

yang masih mempercayainya, tujuan dari pemberian sesajen ini untuk mencari 

berkah. Pemberian sesajen ini biasanya dilakukan ditempat tempat yang dianggap 

keramat dan mempunyai nilai magis yang tinggi. Prosesi ini terjadi sudah sangat 

lama, bisa dikatakan sudah berasal dari nenek moyang kita yang mempercayai 

adanya pemikiran-pemikiran yang religious, kegiatan ini dilakukan oleh 

masyarakat guna mencapai sesuatu keinginan atau terkabulnya sesuatu yang 

bersifat duniawi.
18

  

Sesajen juga warisan budaya Hindu dan Budha yang biasanya dilakukan 

untuk memuja roh tertentu, memuja para dewa dan juga penunggu tempat (pohon, 

batu dll), yang mereka yakini dapat mendatangkan keberhasilan dan menolak  

kesialan.  

 Pada umumnya setiap manusia memiliki tujuan tersendiri dalam 

melaksanakan ritual persembahyangan, ritual persembahyangan didalam umat 

Hindu ini bersifat kebersamaan. Maksudnya manusia adalah makhluk individu 

sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia untuk berinteraksi 

dengan individu yang lainnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya itu 

sendiri. Kemudian, disetiap persembahyangan pasti menyebabkan manfaat dan 

                                                             
 

17
 Mustafid, “Makna Sesajen”, (OnLine), Tersedia di 

Http://Www.Kompasiana.Com/Mustafid/MaknaSesajen54ff9087a333116a4a51084e.2016/10/18.H

tml. 2016   

 
18

 I Nyoman Singgih Wikarman Dkk., Hari Raya Hindu Bali- India, (Surabaya: Paramita, 

2005) h. 33.   



57 
 

 
 

perbuatan dari perbuatan itu sendiri. Menurut bapak I Gede Zlips mengatakan 

bahwa:  

 “Pengaruh atau manfaat dalam ritual persembahyangan di Pura Dalem ini 

dapat dibuktikan dalam aspek kehidupan sehari-hari pada masyarakat 

sekitar. Misalnya pada aspek kehidupan tersebut meliputi aspek sosial, 

dalam aspek sosial bahwa ritual persembahyangan ini mempunyai arti 

penting dalam kehidupan masyarakat sekitar, yaitu ritual 

persembahyangan ini berfungsi sebagai sarana berkumpul bersama-sama 

umat Hindu lainnya berdampak positif.”
19

  

Pengaruh atau dampak yang ditimbulkan oleh tradisi cera ase ini adalah  

 Menimbulkan sikap kebersamaan dan mempererat persaudaraan, yang 

tidak sekedar hanya bersilaturahmi ataupun berjabat tangan maupun bermaaf-

maafan. Ada sesuatu yang lebih menonjol yaitu membentuknya aspek mental dan 

keluasan hati. Manusia pun yang diajak sebagai makhluk sosial pastinya 

berinteraksi dengan yang lainnya yang tidak terlepas dalam kehidupan sehari-hari. 

Dikarenakan manusia tidak akan bisa hidup dengan sendirinya tanpa ada 

orangorang disekitarnya. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk 

menyadari bahwa tali persaudaraan bukan hanya untuk merekayasa gerakan 

tubuh, namun juga melibatkan aspek hati. Dengan kominasi bahasa tubuh maupun 

bahasa hati, kita akan memiliki kekuatan untuk  melakukan hal-hal yang baik dan 

lebih bermanfaat daripada yang dilakukan oleh orang lain pada diri kita.  

                                                             
 

19
 I Gede Zlips, Wawancara Dengan Penulis, Sekolah SDN 01 Bali Sadhar Selatan, Bali 

Sadhar Selatan, 02 November 2016.   
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 Ahmad Duri    dalam    bukunya    Menguak    Rahasia Supranatural 

menyoroti kepercayaan  dari sisi kebudayaan, karena budaya merupakan suatu 

faktor manusia untuk mengevaluasi pribadi manusia itu sendiri. Untuk itu, banyak 

sekali faktor-faktor yang ada dalam budaya yang sebenarnya secara psikologis 

mengandung kekuatan-kekuatan yang misterius. Seperti upacara kepercayaan 

terhadap benda-benda tertentu yang didalamnya memiliki kekuatan-kekuatan 

yang mampu memiliki pengaruh terhadap manusia dan lingkungan.
20

 Tradisi ini 

juga memberi manfaat terhadap masyarakat Buluttana untuk menambah rasa 

syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, juga memberikan pengaruh dalam bidang 

sosial, dimana tradisi ini memberikan pengaruh pada adanya ikatan sosial yang 

terjalin antara masyarakat.  

2. Implikasi terhadap pemahaman Islam  

Agama (syariat) telah muncul untuk menetapkan bahwa tidak seorangpun 

kecuali penciptanya yang sanggup menolong manusia terhadap apa yang tidak 

mungkin digapainya, mengharamkan bagi manusia meminta suatu pertolongan 

selain dari penciptanya tersebut. Selain mencapai kesempurnaan tersebut, Tuhan 

memerintahkan kepada seluruh umatnya agar menghadapkan citacitanya guna 

untuk menunjukkan permohonan kepada sang pencipta. Manusia mempunyai 

usaha yang  bebas dengan kemauan dan kehendaknya untuk mencari jalan yang 
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 Ahmad Duri,Menguak Rahasia Supranatural (Cet. I; Solo : CV.Aneka, 1998), h. 24  
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dapat membawa kepada kebahagiaan dalam amal perbuatannya menurut petunjuk 

pemikirannya.
21

  

 Taqiyuddin An-Nabhani dalam bukunya yang berjudul Nizhamul Islam 

mengajak manusia untuk memperhatikan alam semesta dengan  saksama, dalam 

rangka mencari sunnatullah serta memperoleh petunjuk untuk beriman kepada 

penciptanya, semuanya ditujukan kepada potensi akal manusia untuk diajak 

berfikir dan merenung, sehingga imannya betul-betul muncul dari akal dan bukti 

nyata. Dismping untuk memperhatikan agar tidak mengambil jalan yang terus 

ditempuh oleh nenek moyangnya, tanpa meneliti dan menguji kembali sejauh 

mana kebenarannya, dalam kepercayaan terhadap sesuatu yang memiliki kekuatan 

gaib yang dianggap dapat memberikan keuntungan bagi siapa saja yang 

mencapainya.
22

  

 Kepercayaan tradisional tersebut telah ada sebelum masuknya agama 

Islam di wilayah ini. Kepercayaan tradisional tersebut meliputi kepercayan 

terhadap roh-roh halus dan roh-roh nenek moyang mereka, serta mempercayai 

adanya kekuatan gaib di tempat-tempat tertentu, karena itu sebagimana umat 

Islam di desa ini masih sering berkunjung ketempat- tempat yang dianggap 

keramat, seperti kuburanan lain-lain. Mereka datang untuk berdoa atau meminta 

sesuatu yang dikehendaki.  

                                                             
 

21
 Syeck Muhammad Abduh, Risalah AtTauhid, diterjemahkan oleh K. H. Firdaus A. N, 

dengan judul Risalah Tauhid (Cet, VII; Jakarta: Bulan Bintang, 1979) h. 50   

 
22

 Taqiyuddin An-Nabhani, Nizhamul Islam (Cet. II: Jakarta : Pustaka Thariqul‟Izzah, 

1993), h. 7   
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 Apakah ritual Accera Ase pada desa Buluttana ini merupakan ritual 

kemusyrikan? Orang yang beriman akan mengakui bahwa hanya Allah swt yang  

melindungi setiap hambanya, tetapi orang musyrik pelindungnya adalah syetan.  

Firman Allah dalam Q.S. Al-Ahzab (33): ayat 17:  

ٌُ وندُِ ي جِ  ق مُكِبِ  لُ ٌۡ ٱللِّ  نِِمُكُمِ صۡ ي عِ يِذَٱلِذ اِ  م نِ  ٌَ ٌِ مُكِبِ أ ر ادِ  نِِِۡ ٌۡ ٌِ أ وِ اءًٓوُسِ  ِ ٌِ أ ر ادِ  ِۡ 

وندُِ نِِمُ  ٌ  َ  و لَ ِ  ٌِ ٱللِّ ٌَ ٌِ ير اِ  ن صِ ِ  و لَِ  ي  اِ و ل ِ ٌِ ٌِ م ة ۡ ر حِ   

Terjemahannya:   

 Katakanlah: "Siapakah yang dapat melindungi kamu dari (takdir) Allah 

jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk 

dirimu?" Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka 

pelindung dan penolong selain Allah.
23

 

 Sikap mereka terhadap kekuatan gaib tersebut adalah merasa takut namun 

ada juga usaha untuk mendekatinya. Sikap tersebut lahir disebabkan oleh karena 

kekuatan gaib itu tak dapat dijangkau dengan panca indera dan akal pikiran. 

Kekuatan gaib itu, disamping memberikan efek-efek yang tidak baik kepada 

manusia, juga memberikan efek-efek baik atau menguntungkan, hidup pribadi 

ataupun hidup masyarakat. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kekuatan- 

kekuatan yang ada dibalik ritual tersebut dapat berupa roh nenek moyang, 

kekuatan sakti dan lain sebagainya.  
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 Departemen Agama RI, Al – Quran dan Terjemahnya, (Jakarta : Mahkota, 2012)   
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 Penduduk Desa Buluttana mayoritas penganut agama Islam, namun 

pengamalan dan penghayatan sebagian masyarakat melaksanakan hanya karena 

ikut-ikutan. Hal ini memungkingkan karena masih relevan pengaruh kepercayaan 

nenek moyang yang telah diwariskan secara turun temurun. sebagian masyarakat 

disini masih banyak yang mengaitkan antara syariat Islam yang mereka anut 

dengan  kepercayaan tradisional yang mereka yakini yang diwariskan dari nenek 

moyang mereka.   

 Kepercayaan tradisional tersebut sudah ada sebelum masuknya agama 

Islam di wilayah ini. Kepercayaan tradisional tersebut meliputi kepercayaan 

terhadap roh-roh halus nenek moyang mereka, serta mempercayai adanya 

kekuatan gaib di tempat tempat tertentu, karena itu sebagaimana umat Islam di 

desa ini masih sering berkunjung ketempat yang dianggap keramat. Mereka 

datang untuk berdoa atau meminta sesuatu yang dikehendaki. Kepercayaan 

tradisional merujuk pada sistem keyakinan, nilai-nilai, dan praktik-praktik 

keagamaan atau kejiwaan yang berkembang di dalam suatu masyarakat secara 

turun temurun. Kepercayaan tradisional sering kali terkait erat dengan budaya dan 

adat istiadat suatu kelompok atau komunitas. Sistem kepercayaan ini dapat 

mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk pandangan terhadap alam, 

keberadaan roh atau dewa, ritual keagamaan, dan norma-norma moral.  

 Hal ini diketahui bahwa sekalipun masyarakat Buluttana cenderung 

menganut Agama Islam, namun pengamalan dan penghayatan syariat Islam masih 

dicampur adukkan dengan ajaran Animisme. Hal tersebut tidak terlepas dari 
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budaya tradisi yang telah dilaksanakan secara turun temurun dikalangan 

masyarakat.  

 Masyarakat Buluttana yang Non-Muslim dan yang berpendidikan 

berpandangan mengapa Muslim ini sendiri yang melakukan ritual-ritual seperti 

ini, padahal tradisi-tradisi baca-baca ini iasanya dilakukan oleh agama Hindu. 

Pandangan penulis pun mengatakan apabila hanya ingin mengucap syukur karena 

hasil tanamnya yang cukup memuaskan, kenapa bukan melaksanakan sholat atau 

rukun Islam yang lainnya.  

 Adapun dampak positif dari tradisi Cera Ase yakni memberikan pengaruh 

pada kehidupan kerukunan umat khususnya masyarakat Buluttana yang beragama 

Islam. Dimana, Islam mengajarkan untuk memupuk rasa persaudaraan antar 

sesamanya dan saling tolong menolong.   

3. Implikasi terhadap ekonomi  

Pelaksanaan tradisi cera ase ternyata dapat mempengaruhi perekonomian 

maupun pendapatan masyarakat Buluttana. Dimana, etika melakukan tradisi Cera 

Ase dapat dikatakan sebagai satu beban, yakni beban moral dan beban 

perekonomian. Apabila terdapat masyarakat yang tidak melakukan tradisi ini, 

maka masyarakat beranggapan bahwa dia tidak menghargai kebudayaan nenek 

moyang dan tidak mengucap syukur. Padahal seorang keluarga yang tidak 

menjalankan tradisi ini dikarenakan kurangnya biaya yang akan dikeluarkan untuk 

melakukan tradisi tersebut. Dalam melakukan tradisi Cera Ase, dapat dikatakan 

mengeluarkan biaya yang sangat besar.  
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 Ketika tradisi ini dilakukan, masyarakat berpandangan akan besarnya 

hasil atau pendapatan yang didapat ketika panen ditahun berikutnya. Dalam tradisi 

ini masyarakat percaya akan keberhasilan yang akan digapai nantinya.    
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan   

 Berdasarkan pokok masalah dalam sub-sub masalah yang telah diteliti 

maka dirumuskan dua  kesimpulan sebagai berikut:  

1. Munculnya tradisi Cera Ase ini sejak dahulu kala, dimana, masyarakat 

selalu mengalami gagal panen dalam bertani. Sehingga masyarakat disana 

gelisah dan resah. Dalam keadaan ini, muncullah ide dari berbagai kalangan 

masyarakat terutama pemuka adat untuk mencari jalan penangkalnya. Ide 

ide mereka yakni melakukan suatu upacara tradisi yakni dengan 

menyiapkan dupa dan bermacam macam makanan beserta pelengkapnya 

untuk melaksanakan ritual Cera Ase sebagai tujuan untuk menolak segala 

macam musibah yang bakal menimpanya, baik masyarakat itu sendiri 

maupun padi yang ditanamnya. Sejak kegiatan ini dilakukan maka 

berbondong bondong kejadian kejadian yang sering menimpa para 

masyarakat hampir tidak pernah ditemui lagi kegagalan dalam panen. 

Sehingga masyarakat pada waktu itu telah menjadikan tradisi ini sebagai 

kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Buluttana secara turun temurun.   

2. Pelaksanaan tradisi Cera Ase dilakukan oleh masyarakat yang berkaitan 

dengan memilih waktu yang tepat seperti hari, jam untuk melakukan ritual 

tersebut. Karena menurut mereka ada waktu yang baik dan ada juga waktu 

yang mendatangkan keburukan. Adapun beberapa makna yang terkandung 

dalam rangkaian tradisi Accera Ase. Dimulai dengan penyembelihan ayam, 
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menyiapkan makanan seperti ondeonde, baje, songkolo maupun pisang, 

sebagai jamuan yang dipersembahkan untuk makhluk yang tak kasat mata 

yang menurutnya menjaga padi mereka. Mereka menyebutnya sebagai 

Malaikat Padi. Semua makanan yang telah disiapkan terlebih dahulu 

dibacakan doa, dan juga pembakaran kemenyan.   

B.  Implikasi  

1. Penduduk Desa Buluttana mayoritas penganut agama Islam., namun 

pengamalan dan penghayatan sebagian masyarakat melaksanakan hanya 

karena ikut-ikutan. Adapun dampak positif dari tradisi Cera Ase yakni 

memberikan pengaruh pada kehidupan kerukunan umat khususnya 

masyarakat Buluttana yang beragama Islam. Dimana, Islam mengajarkan 

untuk memupuk rasa persaudaraan antar sesamanya dan saling tolong 

menolong.  

2. Pengaruh atau dampak yang ditimbulkan oleh tradisi cera ase ini adalah 

Menimbulkan sikap kebersamaan dan mempererat persaudaraan, yang tidak 

sekedar hanya bersilaturahmi ataupun berjabat tangan maupun bermaaf-

maafan. Ada sesuatu yang lebih menonjol yaitu membentuknya aspek 

mental dan keluasan hati. Manusia pun yang diajak sebagai makhluk sosial 

pastinya berinteraksi dengan yang lainnya yang tidak terlepas dalam 

kehidupan sehari-hari.  

3. Pelaksanaan tradisi cera ase ternyata dapat mempengaruhi perekonomian 

maupun pendapatan masyarakat Buluttana. Dimana, etika melakukan tradisi 

Cera Ase dapat dikatakan sebagai satu beban, yakni beban moral dan beban 
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perekonomian. Apabila terdapat masyarakat yang tidak melakukan tradisi 

ini, maka masyarakat beranggapan bahwa dia tidak menghargai kebudayaan 

nenek moyang dan tidak mengucap syukur. Padahal seorang keluarga yang 

tidak menjalankan tradisi ini dikarenakan kurangnya biaya yang akan 

dikeluarkan untuk melakukan tradisi tersebut. Dalam melakukan tradisi 

Cera Ase, dapat dikatakan mengeluarkan biaya yang sangat besar.  
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Gambar 1. Tradisi Cera Ase Pada Masyarakat Buluttana Kecamatan 

Tinggimoncong Kabupaten Gowa 
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Gambar 2. Melaksanakan Tradisi Cera Ase di Desa Buluttana dalam 

Meningkatkan Beserta Menjaga Produksi Pertanian 

 

Gambar 3. Bapak Dg. Sikki D, Menjelaskan Bagaimana Kehidupan Selanjutnya 

Setelah Melakukan Tradisi 
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Gambar 4. Dokumentasi Bersama Bahan-Bahan Yang Akan Digunakan Pada Saat 

Tradisi 
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