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ABSTRAK 

Nama   : Nur Khapifa 

Nim   : 40200118107 

Jurusan  : Sejarah Peradaban Islam 

Judul   : Tradisi Maccera’ Pare Di Desa Ratte Kec. Tubbi Taramanu, 

   Kab. Polewali Mandar (Studi Unsur-Unsur Budaya Islam) 

  

 Penelitian ini berjudul “Tradisi Maccera‟ Pare di Desa Ratte Kecamatan 

Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar Studi Unsur-Unsur Budaya 

Islam)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis atau mendeskripsikan 

tradisi Maccera‟ Pare yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ratte, Kecamatan 

Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar dalam sudut pandang Studi Unsur-

unsur Budaya Islam. Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini 

adalah,1). Bagaimana eksistensi tradisi Maccera‟ Pare? 2). Bagaimana prosesi 

pelaksanaan tradisi Maccera‟ Pare 3). Bagaimana unsur-unsur budaya Islam 

dalam tradisi Maccera‟ Pare di Desa Ratte, Kecamatan Tubbi Taramanu, 

Kabupaten Polewali Mandar? 

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang fokus 

kepada fenomena Budaya, menggunakan data lapangan sebagai data primer dan 

data sekunder sebagai data pendukung. Adapun jenis  pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan Historis, antropologi dan sosiologi agama. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan telaah 

dokumen. 

 Hasil penelitian ini adalah 1). Eksistensi tradisi Maccera‟ Pare sudah ada 

sebelum kedatangan Islam, masyarakat melaksanakan tradisi dengan persembahan 

kepada alam semesta. Setelah kedatangan Islam tradisi ini dilangsungkan dengan 

ajaran budaya Islam. 2). Prosesi tradisi Maccara‟ Pare dilakukan dengan 

beberapa 2 tahap yaitu, pertama pra pelaksanaan, menyiapkan alat dan bahan. 

Kedua prosesi pelaksanaan yaitu pemotongan ayam, penyiapkan sesajian, 

Maccera‟ Pare disertai pembacaan doa dan selanjutnya dirangkaikan makan 

bersama. 3). Unsur-unsur Budaya Islam dalam tradisi Maccera‟ Pare adalah unsur 

religi yang menjelaskan pembacaan basmalah, pembacaan surah Al-Fatihah, 

sholawat nabi, menghadap kiblat dan unsur sosial silaturahmi dan tolong-

menolong dan kebersamaan 

 Implikasi dalam penelitian ini adalah penulis berharap hasil pelitian ini 

dibaca dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Peneliti juga 

berharap agar masyarakat di Desa Ratte sebagai budaya daerah setempat dan 

sebagai upaya pelestarian budaya yang sudah ada sejak dulu sebagai bentuk 

penghormatan kepada para nenek moyang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu memiliki kesempatan untuk 

hidup secara positif atau melakukan sesuatu yang positif, ada banyak hal dalam 

hidup yang dapat dilakukan dan dapat bernilai positif, salah satunya adalah 

dengan cara bersyukur. Syukur dalam bahasa Latin, yaitu gratus atau gratitude 

yang artinya ucapan terimakasih atau pujian.
1
 

Bersyukur dalam bahasa Arab ditulis syukr, yang artinya memuji, pujian 

karena kebaikan yang diberikan oleh yang dipuji. Kata bersyukur atau syukur di 

Indonesia dikenal dengan kata tasyakkur, yang berasal dari bahasa Arab. Makna 

syukur dari bahasa Arab sejalan dengan gratitude. Bersyukur menurut Peterson 

dan Seligman adalah perasaan atau tindakan berterimakasih dan bahagia atas 

respon, pemberian, penganugrahan baik pemberian dari orang tertentu ataupun 

yangdiperolah oleh alam.
2
 Bersyukur tidak hanya dengaan mengucapkan 

terimakasih dan pujian, namun sebagian orang mengadakan upacara atau acara 

sebagai tanda rasa bersyukur. 

Beberapa pendapat yang berbeda-beda dalam mendefinisikan arti rasa 

syukur. Muhammad Al-Razi mengartikan kata syukur sebagai pujian kepada yang 

                                                           
1
Ratih Arrum Listiyandini, dkk “Mengukur Rasa Syukur Pengembangan Model Awal 

Skala Bersyukur Versi Indonesia” Jurnal, Jakarta: Unversitas Yasri, (2015), h.2.  

2
Handrix Chris Haryanto, dkk “Syukur Sebagai Sebuah Pemaknaan”, Jurnal, Vol. 18; 

Universitas Piramida, Jurusan Pisikologi, (2016) h. 110. 
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memberikan.
3
 Setelah pemberian akan mengucapkan terimakasih atas kebaikan 

tersebut kepada si pemberi. Rasa syukur terhadap anugrah dan rahmat yang 

diberikan oleh Allah Swt, sebagaimana dalam Firmannya QS. Ibrahim/14:7. 

نْ شَكَرْتُُْ لَََزيِْ  نْ كَفَرْتُُْ اِنَّ عَذَابِْ لَشَدِيْدٌ وَاِذْ تاَذََّنَ رَبُّكُمْ لىَِٕ  دَنَّكُمْ وَلىَِٕ

Terjemahnya: 

 

Dan (Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika 

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

jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar 

sangat keras.” 

Bersyukur juga berdampak baik kepada seseorang atau kelompok dalam 

mengapresiasikan ungkapan rasa kesyukurannya dengan menyalurkan kebaikan 

pada pihak lain atau kelompok yang lain.
4
 Dengan ungkapan atau ekspresi yang 

yang menunjukkan kesyukuran, akan membuat orang lain senang.  

Salah satu contoh tradisi syukuran yaitu yang ada di Pulau Jawa adalah 

tradisi slametan. Tradisi tersebut adalah rasa syukur yang dirangkaikan dengana 

cara makan bersama sebagai apresiasi masyarakat atas keberhasilan panen padi. 

slametan ditunjukkan agar tidak ada gangguan apapun di dalam kehidupan 

manusia, seperti yang terdapat dalam falsafat Jawa. Memayung Hayuning yang 

                                                           
3
A. Malik Madany “Syukur dalam Perspektif Al-Qur‟an”, UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, (2018), h. 3-6.  

4
Akmal, dkk “Konsep Syukur, Kajian Empiris Makna Syukur Bagian Guru Pon-pes 

Daarunnahdhah Thawalib Bangkinan Seberang Kampar Riau”, Jurnal, UIN Sultan Syarif Kasim 

Riau (2018), h.5.  
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artinya kebebasan dari rasa ketakutan, kemiskinan, kelaparan, kekurangan dan 

perdamaian.
5
 

Slametan termasuk kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan ridho dari 

Tuhan. Mengenai tujuan slametan adalah untuk mencapai keadaan selamat, 

Koentjadiningrat mendeskripsikan slametan adalah keadaan dimana harus 

mengikuti alur yang ditentukan dengan mulus agar tidak satupun kemalangan 

menimpa.
6
 Tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut maka akan terjaga atau terhindar 

dari musibah. 

Salah satu Tradisi juga yang ada di Kalimantan Barat terkhusus di Suku 

Dayak adalah tradisi upacara setelah panen padi seprovinsi yang dinamakan 

Gaway Dayak. Pelaksanaan tradisi tersebut dihadiri dari berbagai daerah. Upacara 

dilaksanakan setiap tahunnya tepat pada tanggal 20 Mei, berlangsung selama 7 

(tujuh) hari, terdapat beberapa ritual atau rangkaian-rangkaian di dalamnya, dan 

diadakan perlombaan tradisional seperti nyanyian, tarian dari daerah masing-

masing, dan juga diadakan pameran barang-barang kebudayaan dan makanan-

makanan khas tiap-tiap daerah.
7
 

Makna Gaway Dayak adalah acara yang bertujuan menggali atau melihat, 

mengembangkan dan berusaha melestarikan kebudayaaan yang ada di suku 

                                                           
5
Nafia Sari “Makna Selametan pada Masyarakat Suku Jawa Sumatra” Skripsi (Sumatra: 

Fak. Psikologi, Unversitas Sumatra Utara. 2017/2018), h. 2. 

6
Fatkur Rohman Nur Awalih “Slametan Perkembangannya dalam Masyarakat Islam Jawa 

di era milenial” Jurnal,  IAIN Tulungagung (2018), h. 5. 

7
Regaria Tindarika “Simbol dan Makna Upacara Adat Ngabayotn Suku Dayak Salako 

Kalimantan Barat” Jurnal, Universitas Pendidikan Indonesia (2017), h. 4-5.  
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Dayak.
8
 Gaway Dayak juga diadakan bukan hanya untuk tujuan upacara syukuran 

melainkan juga untuk mengembangkan atau melestarikan kebudayaan yang ada di 

suku Dayak. 

Melalui gambaran tradisi slametan dan tradisi Gaway Dayak atau tradisi 

syukuran, diuraikan oleh peneliti maka dapaat dilihat bahwa tradisi tersebut telah 

menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Sehingga sangat mungkin jika Tradisi 

syukuran eksis di daerah lain di Indonesia.  

Berdasarkan temuan peneliti di daerah Sulawesi, khususnya di Sulawesi 

Barat, lebih spesifik di Desa Ratte, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten 

Polewali Mandar. Terdapat tradisi yang sudah dilakukan oleh masyarakat secara 

turun-temurun dikenal dengan sebutan Maccera‟ Pare. Tradisi Maccera‟ Pare 

sangat menarik untuk diteliti secara serius. Karena, sebagai orang sejarah yang 

dapat mengungkap asal mula dan cara melestarikan tradisi lokal tersebut, serta  

tradisi ini dapat ditelaah dari sudut pandang unsur-unsur budaya Islam, 

ketertarikan atas tradisi ini membawa peneliti menyusun masalah pokok yakni 

“Tradisi Maccera‟ Pare di Desa Ratte, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten 

Polewali Mandar.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas,maka dirumuskan beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana eksistensi Tradisi Maccera‟ Pare di Desa Ratte, Kecamatan 

Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar? 

                                                           
8
Lituhayu Handayani “Makna Pekan Gaway Dayak di Pontianak bagi Masyarakat Dayak 

Kalimantan Barat” Jurnal, Universitas Sebeelas Maret Surakarta (2011), h. 5. 
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2. Bagaimana prosesi pelaksanaan Tradisi Maccera‟ Pare di Desa Ratte, 

Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar? 

3. Bagaimana wujud unsur-unsur budaya Islam dalam Tradisi Maccera‟ Pare 

di Desa Ratte, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penelitian 

Fokus penelitian ini mengkaji “Tradisi Maccera‟ Pare yang dilakukan 

oleh masyarakat di Desa Ratte, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali 

Mandar” dalam wujud Studi Unsur-unsur Budaya Islam. Namun, sebelumnya 

peneliti akan membahas eksistensi dan prosesi pelaksanaan tradisi Maccera‟ Pare. 

2. Deskripsi fokus 

 Untuk memahami fokus penelian yang diuraikan peneliti terkait tradisi 

Maccera‟ Pare yang akan dikaji dari sudut pandang studi unsur-unsur budaya 

Islam, maka peneliti akan mengkaji tradisi tersebut dengan melihat bagaimana 

eksistensi Maccera‟ Pare. dapat diketahui dari sejarah dan pengertian tradisi 

tersebut, selanjutnya prosesi pelaksanaan yang dapat diketahui melalui pra prosesi 

pelaksanaan dan prosesi pelaksanaan tradisi dan unsur-unsur budaya Islam dapat 

diketahui dari praktek tradisi Maccera‟ Pare. 

D. Tinjauan pustaka 

 Tinjauan ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam melakukan 

penelitian. Dalam penelitian ini juga mengambil karya ilmiah yang bertujuan 

untuk memberikan referensi dan mempermudah dan membantu dalam 

menyelesaikan penelitian tentang tradisi Maccara‟ Pare di Desa Ratte, 
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Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar. Terdapat beberapa 

penelitian dan skripsi karya ilmiah orang lain yang dijadikan rujukan atau 

referensi yaitu: 

1. Peneliti Ahmad Dahlan tentang, “Pandangan Al-Qur’an terhadap Nilai 

Kesyukuran tradisi Maccera‟ Pare di Desa Ratte, Kecamatan Tutar, 

Kabupaten Polewali Mandar”. Menjelaskan bahwa nilai Al-Qur’an yang 

terkandung di dalam tradisi Maccera‟ Pare, banyak Nilai Al-Qur’an yang 

ada di dalamnya termasuk nilai persaudaraan yang terlihat pada saat proses 

pelaksanaan tradisi Maccera‟ Pare.
9
 

2. Peneliti Nurmayanti, tentang “Mappadengdang dalam Tradisi Pesta Panen 

di Desa Pationgi Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone (Studi Unsur-

unsur Budaya Islam). Membahas Tentang pagelaran seni atau bunyi-

bunyian yang merupakan bentuk kusyukurkan masyarakat kepada Allah 

Swt. Tradisi yang merupakan pertunjukan dan dilaksanakan setiap 

tahunnya setelah panen padi, pertunjukan yang menggunakan alat seperti 

alu dan lesung yang menghasilkan bunyi-bunyian irama yang teratur dan 

disertai dengan gerakan.
10

 

3. Artikel Oleh Januarius Paskalis, tentang “Tradisi Pesta Panen Padi (Lep‟ 

Mali Auh Kabang) dalam masyarakat suku dayak di Desa Mara I, 

Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, Provinsi 

                                                           
9
Ahmad Dahlan “Pandangan Al-Qur’an Terhadap Nilai Kesyukuran Tradisi Maccera‟ 

Pare di Desa Ratte, Kec. Tutar, Kab. Polewali Mandar” Skiripsi (Makassar, Fak.Ushuluddin dan 

Filsafat, UIN Alauddin, 2018), h. 7. 

10
Nurmayanti “Mappadendang dalam Tradisi Panen di Desa Pattiongi Kecamatan 

Patimpeng Kabupaten Bone (Studi Unsur-unsur Kebudayaan Islam)” Skripsi (Makassar, Fak.Adab 

dan Humaniora, UIN Alauddin, 2020), h.5. 
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Kalimantan Barat. Membahas tentang Lep‟ Mali Auh Kabang yang berarti 

ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, namun dilakukan dengan 

caramelakukan aksi gotong royong untuk menghormati leluhur dan upaya 

mempertahankan kebudayaan.
11

 

4. Artikel Feni Kesuma Nuswantari, yang berjudul “Simbol dan Makna 

Tradisi Wiwitan Panen Padi dalam Kehidupan Sosiokultural Masyarakat 

Desa Laban Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo. Membahas 

tentang pelaksanaan tradisi Wiwitan yaitu panen padi yang berarti adalah 

nasi tumpeng bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, 

karna limpahan rahmat yang berupa padi dan memohon atas keselamatan, 

dalam melakukan pesta panen dijauhkan dari adanya kemalangan.
12

 

5. Artikel Regaria Tindarika, yang berjudul “Simbol dan Makna Upacara 

Adat Ngabayotn Suku Dayuk Salako Kalimantan Barat”. Membahas 

tentang tradisi yang diadakan secara besar-besaran, selama 7(tujuh) hari, 

diselenggarakan seprovinsi atas rasa syukur kepada tuhan karna pemberian 

hasil panen. 
13

 

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diurai sebelumnya bahwa terletak 

pada ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas panen padi yang diaktualkan 

melalui tradisi syukuran panen oleh masyarakat setempat. Terdapat perbedaan 

                                                           
11

Januarius Paskalis “Tradisi Pesta Panen Padi (Lep‟ Mali Auh Kabang) dalam 

Masyarakat Suku Dayak di Desa Mara I, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, 

Provinsi Kalimantan Barat” Jurnal, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2019), h. 9-10.  

12
Feni Kesuma Nuswantasari “Simbol dan Makna Tradisi Wiwitan Panen Padi dalam 

Kehidupan Sosio Kultural Masyarakat Laban Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo”, 

Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta (2011), h. 5.  

13
Regaria Tindarika “Simbol dan Makna Upacara Adat Ngabayotn Suku Dayuk Salako 

Kalimantan Barat” Jurnal, Universitas Pendidikan Indonesia (2017), h. 3. 
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dari hasil penelitan peneliti adalah, rasa syukur yang dipanjatkan secara sederhana 

oleh masyarakat Desa Ratte dengan menyediakan beberapa makanan dan 

melakukan pembacaan doa oleh imam masjid atau sanro. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan eksistensi Tradisi Maccera‟ 

Pare di Desa Ratte, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali 

Mandar. 

b. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Prosesi Pelaksanaan Tradisi 

Maccera‟ Pare di Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali 

Mandar. 

c. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan cara Masyarakat Melestarikan 

Tradisi Maccera‟ Pare di Desa Ratte, Kecamatan Tubbi Taramanu, 

Kabupaten Polewali Mandar. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara praktis penelitian ini diberikan sebagai bahan masukan bagi 

peneliti selanjutnya untuk lebih mendalami pemahaman mengenai 

tradisi Maccera‟ Pare.  

b. Secara teoretis penelitian ini dilakukan supaya dapat menambah 

pemahaman dan pengetahuan tentang tradisi Maccera‟ Pare.  
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  BAB II 

TINJAUAN KONSEPTUAL 

A. Kebudayaan Secara Konseptual 

1. Pengertian Budaya  

Budaya adalah sebuah ciri khas yang dimiliki suatu daerah, yang dapat 

mencerminkan jati diri setiap daerah. Keberagaman budaya dalam setiap daerah 

menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Budaya yang beragam seperti upacara adat, 

kesenian, dan masih banyak budaya yang ada di seluruh Indonesia. Oleh karena 

itu, perlu pemahaman betapa pentingnya melestarikan budaya yang kita miliki, 

agar tidak tergeser oleh budaya-budaya orang lain, karena budaya yang kita miliki 

adalah aset yang berharga yang perlu kita pertahankan dan lestarikan.  

Kebudayaan berasal dari kata Sansekerta buddhaya yang berarti budi dan 

akal. Kebudayaan meliputi hal-hal yang berhubungan dengan akal, kebudayaan 

juga adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa. Kebudayaan dalam bahasa Inggris 

culture dan dari kata latin colere yang artinya tindakan untuk mengolah hasil 

alam.
1
 

Kebudayaan merupakan suatu yang mencakup pengetahuan, moral, 

hukum, adat-istiadat, kesenian dan kemampuan-kemampuan lain serta kebiasaan 

manusia sebagai anggota masyarakat.
2
 Kebudayaan selalu dikaitkan dengan hasil 

kesenian manusia yang diciptakan, kemampuan manusia yang menghasilkan 

keindahan. Kata “kebudayaan” berasal dari bahasa Sanskerta buddhayah yang 

                                                           
1
Darsono Prawinegoro, Budaya Organisasi (cet,1; Jakarta: Nusantara Consulting, 2010), 

h. 31. 

2
H.Lebba Kadorre Pongsibanne, Islam dan Budaya Lokal (kajian antropologi agama). 

(Jakarta: Kaukaba Dipantar; 2017), h.8-9. 
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merupakan bentuk jamak dari kata budhi yang berarti budi dan akal, jadi 

kebudayaan merupakan hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Dapat 

disimpulkan bahwa budaya berkaitan dengan akal manusia dan budi pekerti.  

Berdasarkan ilmu antropologi tidak ada perbedaan arti antara budaya dan 

kebudayaan oleh sebagian masyarakat, sehingga dapat dikatakan kebudayaan  di 

lingkungan masyarakat diimplementasikan dengan cara berbeda, yang unik dan 

khas dengan masyarakat yang lain di muka bumi, dan menjadikannya berbeda-

beda.
3
 

Kebudayaan merupakan gagasan dan hasil karya manusia yang harus 

dilestarikan.
4
 Jadi kebudayaan adalah hal mutlak yang ada dalam diri setiap 

individu, yang bersifat universal dan telah diimplementasikan setiap hari.   

Ralph Linton (1893-1953) dalam buku Djoko Widagdho, dkk.  

Memberikan definisi tentang kebudayaan adalah mans social heredity yang berarti 

sosial manusia yang temurun, artinya kegiatan sosial masyarakat dari nenek 

moyang yang diwariskan ke generasi-generasi. 
5
 

2. Unsur-Unsur Budaya 

a. Unsur-unsur Budaya 

Kebudayaan dalam suatu bangsa atau masyarakat terdiri dari unsur- unsur 

besar maupun kecil yang menjadi bagian dari suatu kebulatan yang bersifat 

                                                           
3
Muh. Ilham, Budaya Lokal dalam Ungkapan Makassar dan Relevansinya dengan Sarak, 

(Alauddin University Press: Makassar, 2013), h. 17. 

4
Estim, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Yogyakarta: Penerbit Ombak 2012), h.4. 

5
Djoko Widagdho, dkk. Ilmu Budaya Dasar, Jurnal, Cet. 7; Jakarta: PT Bumi Aksara, 

(2001), h.19. 



11 
 

 

kesatuan. Beberapa ahli merumuskan unsur-unsur pokok budaya lokal, yaitu 

Melville J, Herskovits mengajukan beberapa unsur pokok budaya lokal, yaitu:  

1) Alat-alat teknologi  

2) Sistem ekonomi 

3) Keluarga 

4) Kekuasaan politik 
6
 

Sedangkan Menurut Bronislaw Maliniwski mengutarakan ada 4 unsur-

unsur budaya yaitu:  

1) Sistem Norma Sosial yang memungkinkan kerjasama antara paraa 

aanggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam 

sekelilingnya.  

2) Organisasi ekonomi  

3) Alat-alat dan lembagaa atau petugas-petugas untuk pendidikan 

4) Organisasi kekuatan politik. 
7
 

B. Tradisi Sacara Konseptual 

1. Pengertian Tradisi 

Tradisi dalam bahasa Latin adalah “tradition” atau kebiasaan, dalam 

pengertian sederhana adalah sesuatu yang dilakukan sejak dulu dan menjadi 

bagian dari masyarakat, yang paling mendasar adanya informasi bahwa tradisi 

adalah kebiasaan nenek moyang diteruskan dari generasi ke generasi, karena 

                                                           
6
Saddriana “Tradisi Makkuliwa Lopi pada Masyarakat Mandar di Kecamatan Banggae 

Kabupaten Majene (Studi Unsur-unsur Budaya Islam)” Skiripsi (Makassar, Fak.Adab dan 

Humaniora, UIN Alauddin, 2020), h.17. 

7
Sumarto “Budaya, Pemahaman dan Penerapannya (Aspek Sistem Religi, Bahasa, 

Pengetahuan, Social, Kesenian dan Teknologi), Jurnal, Vol. 1; Instrut Agama Islam Negeri Curut 

(2019), h. 151.  
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dengan itu tradisi tidak akan punah dan tetap dilestarikan. 
8
 Tradisi adalah suatu 

hal yang sudah terbiasa dilakukan oleh para nenek moyang. Dapat kita artikan 

bahwa tradisi adalah segala hal yang diturunkan dari masa lalu sampai sekarang, 

dijadikan menjadi bagian hidup dalam suatu masyarakat sehingga menjadi suatu 

hal yang harus dipertahankan serta dilestarikan. 

Tradisi menurut Coomans adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat 

sejak lama, oleh nenek moyang. Tradisi yang sudah menjadi sebuah kebudayaan, 

maka akan yang menjadi contoh atau patokan masyarakat, dalam melakukan 

tindakan dan terus dilestarikan.
9
 

Tradisi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sesuatu adat, 

kepercayaan, kebiasaan ajaran turun temurun dari nenek moyang.
10

 Tradisi adalah 

kebiasaan yang turun temurun dari orang terdahulu dalam suatu masyarakat yang  

diajarkan untuk menjadi pelajaran dan berupa kepercayaan maupun adat dan 

dilestarikan.  

Tradisi dan agama harus sejalan agar masyarakat mudah menerapkannya, 

dan yang terpenting tidak terjadi pertentangan antara agama dan tradisi.
11

 Tradisi 

yang dibuat oleh manusia yang herus berpatok kepada agama dalam suatu 

masyarakat, sehingga tidak ada kesulitan dalam melakukan tradisi tersebut. 

                                                           
8
Koentjaraningrat, “Kebudayaan Metalitas dan Pembanguna” Jurnal, Cet. 1; Jakarta, 

Gramedia, (1987), h. 5-8. 

9
Ainur Rofiq “Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam” Jurnal, Vol. 

15: Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto (2019), h.5. 

10
Muhammad Ali “Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern” (Jakarta; Pustaka Amani), 

h. 564. 

11
Iswan, “Tradisi Mappatama‟ Mangaji pada Masyarakat di Desa Lapeo Kecamatan 

Campalagian Kabupaten Polewali Mandar” Skripsi (Makassar; Fak. Adab dan Humaniora, UIN 

Alauddin, 2017), h. 15. 
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Tradisi secara umum adalah pengetahuan, kebiasaan, dan lain-lain yang 

diwariskan termasuk cara menyampaikan pengetahuan, dan kebiasaan tersebut.
12

 

Beberapa daerah yang ada di Indonesia melakukan tradisi syukuran, setiap daerah 

mempunyai cara masing-masing untuk melakukan tradisi syukuran. 

2. Fungsi Tradisi 

 Tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di 

suatu daerah, yang sudah turun temurun. Dianggap sebagai suatu hal yang 

berharga yang harus dilestarikan dan dijaga. Tradisi merupakan sebuah persoalan 

dan yang lebih penting bagaimana tradisi terbentuk.  

Menurut Funk dan Wagnalls seperti yang dikutip oleh Muhaimin tentang 

istilah-istilah yang dimaknai sebagai pengetahuan, kebiasaan, dan lain-lain yang 

dipahami telah diwariskan secara turun temurun termasuk cara melakukan 

kebiasaan tersebut. Adapun Fungsi dari tradisi, yaitu: 

a. Tradisi adalah kebijakan turun- temurun. Tradisi digunakan sebagai 

gagasan dan material untuk tindakan masa kini dan juga untuk masa 

depan berdasarkan pengalaman masa lalu. 

b. Memberikan imajinasi tentang pandangan hidup, keyakinan, pranata, 

dan aturan yang sudah ada. 

c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat 

loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas maupun kelompok.  

                                                           
12

Sri “Ritual Tradisi NampaTahun dalam perspektif Islam (Studi di Desa Mulang Maya 

Kec. Kotabumi Selatan Lampung Utara)” Skripsi (UIN Raden Intan Lampung: 2018), h. 1-2.  
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d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan 

dan kekecewaan kehidupan modern.
13

 

C. Telaah Budaya Islam dan Budaya Lokal 

1. Budaya Islam  

Budaya Islam adalah kegiatan manusia yang tidak bertentangan dengan 

aturan Islam, dalam artian bahwa budaya harus sesuai dengan syariat Islam. 

Secara etimologi kata Islam berasal dari bahasa Arab dengan asal kata “salima” 

yang artinya dalam keadaan selamat sentosa dan “asalama” yang berarti tunduk 

atau patuh yang bermakna menyerahkan diri dengan memelihara dalam keadaan 

sehat sentosa.
14

 

Agama menurut Clifford Geertz adalah suatu sistem simbol yang 

bertindak untuk menetapkan dorongan hati dan motivsi kuat, menembus dan 

bertahan lama pada manusia dengan cara memformulasikan berbagai konsep 

tentang suatu tatanan umum dari yang hidup dan mewarnai konsep-konsep ini 

dengan aura faktualitas sehingga tampak dengan realisik.
15

 Simbol dalam hal ini 

adalah apa saja yang bisa melahirkan dan menciptakan makna maupun konsep. 

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

a. Kebudayaan yang tidak bertentangan dengan kaidah 

                                                           
13

Juliana M, “Tradisi Mappasoro bagi Masyarakat desa Barugadiattang Kecamatan 

Bulukumba Kabupaten Bulukumba”, Skripsi (Makassar; Fak. Adab dan Humaniora, UIN 

Alauddin, 2017), h. 14-16. 

14
Riskayanti, “Tradisi Patorani di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten 

Takalar (Studi Unsur-unsur Budaya Islam)”, Skiripsi (Makassar. Fak. Adab dan Humaniora, UIN 

Alauddin Makassar, 2018), h. 21. 

15
https://ibtimes.id/antropologi-agama-pandangan-clifford-geertz 
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b. Kebudayaan yang sebagian unsurnya bertentangan dengan ajaran 

Islam, dan dikonstruksi sehingga menjadi Islami. 

c. Kebudayaan yang bertentangan dengan Islam.  

Kebudayaan Islam berlandaskan pada nilai-nilai tauhid. Islam sangat 

dihargai akal manusia untuk berkiprah dan berkembang. Hasil akal, budi, rasa dan 

karsa yang telah terseleksi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal 

berkembang menjadi sebuah peradaban. 
16

 

2. Budaya Lokal  

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

dalam bahasa inggris yaitu culture, yang berarti mengolah, mengerjakan, 

menyuburkan, mengembangkan tanah, dari arti ini berkembang sebagai daya 

upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan merubah alam.
17

 

Budaya yang sering diidentikkan dengan suatu kearifan lokal yang berarti 

suatu kebijakan-kebijakan wisdom di dalam bahasa Inggris yaitu suatu pandangan 

hidupnya dan juga pengetahuan serta aktivitas-aktivitas masyarakat lokal di dalam 

menjawab suatu masalah-masalah di dalam memenuhi suatu kebutuhannya.
18

 

Koentjaraningrat mengatakan bahwa kebudayaan itu dibagi menjadi tiga 

wujud, yaitu:  

                                                           
16

Khaerul Arif, “Tradisi Mappano Riwae di Desa Seppang Kecamatan Ujung Leo 

Kabupaten Bulukumba”, Skripsi (Makassar; Fak. Adab dan Humaniora, UIN Alauddin, 2020), h. 

13-14. 

17
Wahyuddn G, Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan (Cet. 1; Makassar, Alauddin 

University Press, 2014), h. 5. 

18
Sriharyanti “Tradisi Appasili dalam Adat Pernikahan di Kecamatan Pattalassang 

Kabupaten Takalar”, Skripsi (Makassar, Fak. Adab dan Humaniora, UIN Alauddin, 2020), h.12. 
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a. Wujud kebudayaan sebagai kompleks dari gagasan, ide, norma, nilai 

serta peraturan.  

b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas -aktivitas serta 

tindakan- tindakan yang berpola dari manusia di dalam suatu 

masyarakat. 

c. Wujud kebudayaan sebagai suatu benda-benda yang dihasilkan atau 

merupakan hasil karya dari manusia.
19

 

Budaya lokal adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang serta 

dimiliki dan diakui oleh masyarakat setempat. Setiap suku bangsa yang tersebar di 

seluruh wilayah Indonesia mempunyai budaya yang berbeda antara yang satu 

dengan yang lainnya. Indonesia adalah salah satu negara dengan budaya lokal 

terkaya di dunia.
20

 

Budaya lokal yang tumbuh di masyarakat memiliki fungsi, ada empat 

fungsi yang dikemukakan oleh Suyanto, yaitu:  

1) Budaya lokal sebagai wadah titik temu anggota masyarakat dari 

berbagai latar belakang seperti status sosial, suku, agama, ideologi dan 

politik, hal ini dibuktikan dengan adanya ritual atau upacara yang 

berkembang di era modernisasi. 

                                                           
19

Koentjaraningrat Pengantar Ilmu Antropologi (Cet. 9; Jakarta Penerbid PT Rineka 

Cipta, 2009), h 151-152. 

20
Herman, “Unsur-unsur Budaya Islam dalam Adat Pakkatterang di Kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba”, Skiripsi (Makassar; Fak. Adab dan Humaniora, UIN Alauddin, 2019), h. 

14. 
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2) Budaya lokal sebagai lembaga, adat, tradisi yang juga dapat difungsikan 

sebagai norma-norma sosial yang memiliki pengaruh signifikan dalam 

mengatur sikap dan perilaku masyarakat. 

3) Budaya lokal sebagai pengontrol sosial dari setiap anggota masyarakat 

4) Budaya lokal berfungsi peminjam anggota pendukung budaya.
21

 

                                                           
21

Nawari “Islam Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal” (Bandung, CV. Lubuk 

Agung), h.14 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif. Jenis 

penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan. Artinya 

peneliti terjun langsung ke lapangan. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, data 

yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata dan gambar sehingga tidak 

menekankan pada angka.
1
 Data yang digunakan adalah data dari lapangan, jurnal, 

artikel dan buku dari perpustakaan. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Ratte, Kecamatan Tubi 

Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar. Peneliti memilih lokasi ini karena 

masyarakat sangat kuat dalam mempertahankan tradisi leluhur mereka yang di 

terdapat praktik–praktik kepercayaan terdahulu yang perlu kita kaji dan ketahui. 

Meskipun jarak lokasi memakan biaya dan tenaga, tetapi karna keinginan si 

peneliti dalam memperkenalkan budaya yang ada di daerah tersebut. Alasan 

lainnya adalah karena kita ketahui bahwa Polewali Mandar, Sulawesi Barat adalah 

daerah dataran rendah dan mata pencaharian masyarakat adalah sebagai nelayan. 

Terkhusus di Desa Ratte, kecamatan Tutar ini adalah rata-rata penduduknya 

adalah petani. 

                                                           
1
Rifa’I Abubakar, “Pengantar Metodologi Pnelitian” (Cet,1; Yogyakarta: SUKA-Press 

UIN Sunan Kalijaga, 2021) h. 11. 
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 Lebih dalam penulis akan melampirkan gambaran umum lokasi penelitian 

sebagai berikut: Gambaran umum kecamatan Tabbi Taramanu. Secara geografis 

wilayah Desa Ratte terletak di sebelah Utara Kecamatan Tubbi taramanu, dengan 

batas-batas wilayah sebagai berikut : 

Sebelah utara  : Desa Piriang Tapiko 

Sebelah Selatan : Desa Besoangin 

Sebelah Barat  : Desa Besoangin Utara 

zSebelah Timur : Desa Taramanu Tua 

 Desa Ratte adalah pemekara dari Desa Besoangin pada tahun 1993. Ratte 

terletak ± 28 Km dari Ibu Kota Kecamatan Tubbi Taramanu dengan jarak ± 78 

Km dari Pusat Ibu Kota Kabupaten Polewali Mandar, ±328 Km dari Pusat Ibu 

Kota Provinsi Sulawesi Barat. Kawasan ini dapat ditempuh dengan menggunakan 

kendaraan roda dua dengan waktu tempuh 4 jam dari ibu kota Kabupaten dan 3 

jam dari Ibu Kota Provinsi. 

 Luas Wilayah Desa Ratte secara keseluruhan ± 625.000 km² yang terdiri 

dari tanah kering, tanah pekarangan, tanah pekuburan, tanah perkebunan, dan 

padang rumput. Masyarakat Desa Ratte sebagian besar penduduknya bergerak 

dibidang pertanian yaitu petani sawah, ladang, cokelat, cengkeh, durian 

pegunungan  dan dialiri satu sungai yaitu sungai mandar yang mengalir ke 

Kecamatan Alu, Limboro dan Kecamatan Tinambung. Desa Ratte terdiri dari 10 

(Sepuluh) Dusun yaitu : 

1) Ratte Timur 

2) Ratte Tengah 
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3) Ratte Barat 

4) Talongan 

5) Suppungan Tengah 

6) Suppungan Selatan 

7) Suppungan Utara 

8) Sonyi 

9) Bulo-Bulo Utara 

10) Bulo-Bulo Selatan 

 Adapun kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) secara umum menurut latar 

belakang pendidikan masih sangat rendah. Dapat dilihat untuk lebih akuratnya 

kondisi potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Desa Ratte 

Sebagai berikut: 

 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Tabel 1.1. 

No. Jenis Kelamin Jumlah orang 

1. Laki-laki 1.285 

2. Perempuan 1.285 

Total 2.570 Jiwa 

(Sumber: Profil Desa tahun 2022) 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di 

Desa Ratte berdasarkan jenis kelamin, laki-laki 1.285 jiwa dan perempuan 1.285 

jiwa, dengan persentase masing-masing 50%, jadi total jumlah penduduk pada 

tahun 2022 Desa Ratte 2.570 jiwa.  
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Penduduk Desa Ratte menurut strata Pendidikan tahun 2022, di Desa 

Ratte dapat dilihat jumlah penduduk berdasarkan status pendidikan para 

penduduk, yaitu sekolah dasar (SD) 728 jiwa, sekolah menengah pertama (SMP) 

182 jiwa, sekolah menengah awal (SMA) 146 jiwa, sarjana (S1) 52 orang) dan 

diploma 9 jiwa, namun masyarakat di Desa Ratte dapat dikatakan penyandang 

buta aksara yang banyak yaitu 958 jiwa.  

1) Keadaan Ekonomi 

Desa Ratte salah satu desa swasembada bila melihat dari kondisi mata 

pencaharian masyarakat yaitu mata pencaharian penduduk adalah dalam bidang 

pertanian dan holtikultura. Sebagian besar masyarakat Desa Ratte masih tergolong 

miskin. 

Mata pencaharian penduduk di Desa Ratte yaitu dengan bertani dan 

sebagian adalah PNS. Jumlah penduduk yang bertani yaitu 2.366 jiwa dan sebagai 

PNS yaitu 13 jiwa. Kesimpulan dari pernyataan di atas bahwa penduduk di Desa 

Ratte adalah petani. Hal ini menunjukkan bahwa dalam bidang pertanian 

mempunyai peranan yang cukup penting bagi masyarakat Desa Ratte Kecamatan 

Tubbi Taramanu. Masyarakat Desa Ratte mata pencahariannya adalah dengan 

bertani.
2
 

2. Waktu Penelitian 

Pelaksanaan tradisi Maccera‟ Pare yaitu satu kali dalam satu tahun, 

tepatnya pada bulan Maret. Namun, setelah peneliti melakukan observasi dan 

                                                           
2
Asri Syamsul “Kebijakan Pemerintah Desa dalam Mengatasi Putus Sekolah di Desa 

Ratte Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar” Skripsi (Polewali, Fak. Ilmu 

Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Al Asyariah Mandar: 2021), h. 59-60. 
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wawancara sekarang masyarakat di Desa Ratte sebagian ada yang melaksnakan 

tradisi Maccera‟ Pare pada bulan April dan Mei. 

C. Data dan Sumber Data 

1. Sumber Data 

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan untuk memperoleh bahan-

bahan, kenyataan-kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya. Penentuan 

sumber data dalam penelitian ini dapat ditentukan bagaimana usaha peneliti dalam 

mengungkapkan peristiwa subjektif. Sumber data yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Disimpulkan bahwa data primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data dari pihak pertama kepada pengumpul data yang 

biasanya melalui wawancara. Dalam hal ini pelaksanaan wawancara kepada 

pemuka adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua dari 

sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian.
3
 Data sekunder 

didapatkan melalui beberapa referensi seperti jurnal dan buku. 

D. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Historis 

                                                           
3
Jurnal Riset Akuntansi (Vol. 3: Universitas Komputer Indonesia: 2016), h. 13.  
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Pendekatan historis adalah studi yang berhubungan dengan kejadian masa 

lalu atau peristiwa yang sudah terjadi.
4
 Pendekatan historis digunakan dalam 

penelitian ini untuk melihat asal mula munculnya tradisi Maccera‟ Pare di Desa 

Ratte. 

2. Pendekatan Antropologi 

Antropologi merupakan ilmu berdasarkan rasa ingin tahu yang tiada henti-

hentinya tentang manusia. Secara sederhana dapat diartikan  yaitu ilmu yang 

mempelajai tentang manusia dan kebudayaan.
5
 Pendekatan antropologi digunakan 

dalam penelitian ini untuk menyikapi keberagaman masyarakat dan budaya, 

sehingga peneliti ingin melihat tradisi Maccera‟ Pare dari sudut pandang manusia 

atau masyarakat setempat dalam menyikapi ataupun melestarikan budaya tersebut.  

3. Pendekatan Sosiologi Agama 

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat 

dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya. 

Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan 

tumbuh serta berubahnya perkumpulan dan kepercayaannya.
6
 Sedangkan agama 

dilihat dari esensinya yang seringkali dipahami sebagai suatu bentuk kepercayaan 

                                                           
4
Erwin “Kalindaqdaq dalam tradisi sayyang pattudu‟ di Kecamatan Mapilli, Kabupaten 

Polwali Mandar (Studi Sejarah dan Budaya Islam)” Skripsi (Makassar, Fak. Adab dan Humaniora, 

UIN Alauddin, 2019), h. 24. 

5
Pebri Yanasari “Pendekatan Antrotologi dalam penelitian Agama bagi Sosial Worker”, 

Jurnal, IAIN Syekh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (2029), h. 5.  

6
Agus sudarsono dkk, Pengantarar Sosiologi, (Yogyakarta: Universitas Negeri 

Yogyakarya, 2016), h.6.
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sehingga menjelaskan religiutitas masyarakat berdasarkan ortodoksi dan ritual 

keagamaan.
7
 

Metode pendekatan sosiologi agama adalah bentuk pendekatan antara 

kehidupan sosial budaya dan keagamaan. Menurut M. Antho Mudzhar mengambil 

beberapa tema subjek penelitian yaitu, studi tentang pengaruh agama terhadap 

perubahan masyarakat, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat 

terhadap pemahaman ajaran atau konsep keagamaan dan studi tentang sosial 

msyarakat muslim.
8
 Penulis akan meneliti hubungan antara tradisi Maccera‟ Pare 

dengan nilai sosial dan keagamaan atau syariat Islam. Peneliti berusaha mencari 

tahu pengaruh sosial Islam dalam tradisi tersebut. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang akan penulis gunakan untuk 

melakukan penelitian ini adalah: 

1. Metode Observasi (Pengamatan) 

Metode observasi di lakukan sebelum peneliti melakukan interview. 

Metode observasi adalah pencatatan secara tersusun kejadian-kejadian, perilaku, 

obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang dibutuhkan dalam mendukung 

penelitian yang dilakukan.
9
 Peneliti akan melakukan observasi di Desa Ratte, 

Kecamata Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar. Observasi ini dilakukan 

                                                           
7
Nurul Amaliah Qolbiah “Tradisi Pernikahan di pulau Balang Lompo Kabupaten 

Pangkep” Skripsi (Makassar, Fak.Adab dan Humaniora, UIN Alauddin, 2018), h. 44. 

8
Ida Zahara Adiba, “Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam” Jurnal, Vol. 1, Undaris 

Semarang, (2017 ). Hal. 14. 

9
Jonatan Sarwono, “Metode Kuantitatif dan Kualitatif” (Cet,1; Yogyakarta: Penerbit 

Graha Ilmu, 2006) h. 224.  
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untuk melihat langsung bagaimana kehidupan masyarakat di Desa Ratte, 

Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar. 

2. Metode Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang akan dilakukan secara 

langsung terhadap informan yang sudah ditetapkan, wawancara umumnya tararah 

dan wawancara yang terbuka dan standar, keberhasilan dalam tehnik ini 

tergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara. Wawancara 

secara singkat adalah proses interaksi dan komunikasi.
10

 Peneliti akan melakukan 

wawancara di Desa Ratte, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali 

Mandar, wawancara terhadap masyarakat yang mengetahui informasi tentang 

tradis Maccera‟ Pare. 

3. Telaah Dokumen 

Metode penelusuran data secara online digunakan agar peneliti lebih 

banyak mendapatkan informasi dan referensi, juga memudahkan peneliti 

menemukan fakta mengenai masalah yang akan diteliti nantinya.
11

 Metode ini 

dapat dikatakan sebagai metode yang mempermudah peneliti untuk 

mengumpulkan data.  

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

1. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Adapun metode pengolahan dan analisis data yang diperoleh dan dapat 

menunjang proses penelitian diantaranya sebagai berikut: 

                                                           
10

Nina Siti Salmaniah Siregar “Metode dan Teknik Wawancara” (Univwesitas Medan 

Area: 2002), h. 1-4.  

11
Jonatan Sarwono, “Metode Kualitatif dan Kuantitatif”, h. 224-225. 



26 
 

 

a. Reduksi Data (Reduction Data) 

Reduksi data merupakan sebuah proses menyederhanakan data yang telah 

diperoleh, tujuanya agar peneliti lebih mudah dalam menyimpulkan hasil 

penelitian, dsengan kata lain penelitian yang telah dilakukan di lapangan kembali 

disederhanakan, tujuanya untuk mengumpulkan data mana yang dapat 

digunakan.
12

 Redaksi data ini meliputi, meringkas data, memberi kode, 

menelusuri dan membuat gugus-gugus. 

b. Penyajian Data (Data Display)  

Penyajian data adalah sebuah penarikan kesimpulan yang dimana 

penyajianya dalam bentuk catatan lapangan, grafik, bagan dan lainya, sehingga 

informasi yang diperoleh lebih mudah terurai dan padu disetiap permasalahan 

yang ada juga mudah dipahami dan dimengerti.
13

 

c. Penarikan Kesimpulan 

Proses penarikan kesimpulan ini, peneliti meninjau dari awal penelitianya 

kemudian mulai menarik sebuah kesimpulan, setelah itu kesimpulan yang telah 

diperoleh dari lapangan selama penelitian berlangsung, akan mempertimbangkan 

dan menganalisis kembali catatan-catatan lapangan, sehingga peneliti akan 

memperoleh hasil yang lebih relevan.
14

 Penarikan kesimpulan ini dilakukan 

                                                           
12

Ahmad Rijali “Analisis Data Kualitatif” (Vol. 17; UIN Antasari Banjarmasin, 2018), h. 

91. 

13
Umi Nurul Idayanti “Pelaksanaan Kegiatan Membaca Al-Qur’an dalam Meningkatkan 

Perilaku Keagamaan Kelas VIII di SMPN 1 Siman Ponegoro Tahun Ajaran 2016/2017” Jurnal 

IAIN Ponegoro, (2017), h. 15. 

14
Ahmad Rijali “Analisis Data Kualitatif”, h. 91. 
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dengan cara, meninjau ulang catatan lapangan, memikirkan ulang dan bertukar 

pikirian dengan teman untuk mengembangkan kesepakatan yang intersubjektif. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Eksistensi Tradisi Maccera’ Pare di Desa Ratte 

Tradisi adalah suatu hal yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan 

masyarakat, tradisi lahir dan berkembang di masyarakat, masyarakat lahir dan 

dipengaruhi oleh tradisi. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 

kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari kebiasaan, adat istiadat dan budaya, 

karena sudah menyatu dengan kehidupan dalam diri masyarakat.
1
 

Berbicara tentang tradisi terdapat salah satu tradisi yang ada di provinsi 

Sulawesi Barat, kabupaten Polewali Mandar, kecamatan Tubbi Taramanu, 

khususnya di Desa Ratte yang ada sejak dulu dan dilestarikan sampai saat ini. 

Keberadaan tradisi Maccera‟ Pare di Desa Ratte sudah lama sejak sebelum 

datangnya Islam. Tradisi yang dilakukan oleh para petani dahulu karena seringnya 

terjadi kemalangan dan dilakukan sampai saat ini sebagai tanda rasa syukur 

kepada Tuhan, karena rezeki sedekah yang diberikan kepada kita sebagai 

hambanya.
2
 Terdapat juga salah satu tradisi di Soppeng yaitu maccera tappareng 

adalah tradisi sebagai tanda syukur kepada Allah Swt  karena rezeki yang 

diberikan kepada masyarakat di Kelurahan Limpomajang, Kabupaten Soppeng.
3
 

                                                           
 1

Saddriana “Tradisi Makkuliwa Lopi pada masyarakat Mandar di Kecamatan Banggae 

Kabupaten Majene (Studi Unsur-unsur Budaya Islam).” h.53. 

2
Ahmad Dahlan “Pandangan Al-Qur’an Terhadap Nilai Kesyukuran Tradisi Maccera‟ 

Pare‟ di Desa Ratte, Kec. Tutar, Kab. Polewali Mandar”. h.17. 

3
Karmila Sari “Tradisi Tahunan Maccera Tappareng di Kel. Limpomajang, Kec. 

Marioriawa, Kab. Soppeng (Tinjauan Aqidah Islam), h. 38. 
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Mensyukuri nikmat dengan berdoa bersama hanya semata-mata sebagai simbol 

kesyukuran kepada Allah Swt. 

1. Maccera’ Pare Pra Islam  

Maccera‟ Pare adalah tradisi tahunan masyarakat di Desa Ratte, 

khususnya para petani setiap selesai melaksanakan panen padi.
4
 Tradisi tersebut 

lahir dari ide kalangan masyarakat, karena seringnya terjadi kemalangan, seperti 

kerusakan yang mengakibatkan kegagalan panen. Masyarakat tidak menyebutkan 

kapan tepatnya mulai tradisi Maccera‟ Pare, tetapi masyarakat mengatakan tradisi 

Maccera‟ Pare sudah ada sejak sebelum datangnya Islam. 

Seperti yang dikatakan narasumber Jabbar (58 tahun) seorang sanro 

mengemukakan awal mula tradisi Maccera‟ Pare di Desa Ratte. Sebelum 

kedatangan Islam masyarakat di Desa Ratte melaksanakan tradisi Maccera‟ Pare 

dengan melakukan persembahan sesajian yang ditujukan kepada penguasa alam. 

Masyarakat meyakini kemalangan yang terjadi karena adanya kekuatan gaib 

penguasa alam, sehingga diperlukan penghormatan terhadap penguasa alam gaib 

tersebut.
5
 Masyarakat percaya dengan tradisi tersebut tidak akan ada lagi 

gangguan terhadap apapun yang dilakukan sekarang atau yang akan dilakukan 

nantinya. 

 “Iyari‟o Maccera‟ Pare tradisinna/pappogauang todziolo tatta dzipogau, 

sejaranna maccera‟ pare dzio, diang memang anna I‟dapai tau sallang, 

tapi andappaitau nappogau todziolo, mettamami dzikappung sallang 

(Islam) anna‟ todziolo napogaumi dzio sangana maccera pare‟. Maccera‟ 

                                                           
4
Ahmad Dahlan “Pandangan Al-Qur’an Terhadap Nilai Kesyukuran Tradisi Maccera‟ 

Pare‟ di Desa Ratte, Kec. Tutar, Kab. Polewali Mandar”. h.16. 

5
Jabbar (58 tahun), Sanro, Wawancara. Desa Ratte Kecamatan Tubbi Taramanu 

Kabupaten Polewali Mandar, 11 Mei 2022. 
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pare ingga‟na dzio tau manjappangi anana‟ dilalangpai dziare‟ ingganna 

messung dzilino.Pare dzijappangi toi mulai dzi namelo‟tau mattuda‟ 

lambi‟na mala dziande.”
6
 

 

Artinya:  

“Maccera‟ Pare adalah tradsisi orang terdahulu/nenek moyang yang selalu 

dilakukan. Sejarah Maccera‟ Pare sudah ada sejak lama bahkan sebelum 

Islam, namun dilaksanakannya Maccera‟ Pare setelah masuknya Islam di 

kampung Ratte dengan akulturasi budaya Islam. Maccera‟ Pare sama 

dengan merawat anak dalam kandungan sampai dilahirkan ke dunia. 

Begitu juga dengan pare (padi) dirawat mulai saat menanam sampai dapat 

dikonsumsi.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa awal mula 

munculnya tradisi Maccera‟ Pare adalah ide dari berbagai kalangan masyarakat, 

karena kemalangan panen yang sejak dulu meresahkan masyarakat seperti 

penyakit padi dan kurangnya hasil panen. Sebelum masuknya Islam tradisi ini 

dilakukan dengan persembahan berupa sesajian kepada alam, yang diyakini 

memiliki kekuatan gaib.  

Menurut peneliti masyarakat di Desa Ratte percaya jika tidak melakukan 

hal tersebut maka penguasa alam akan marah yang mengakibatkan seringnya 

terjadi kerusakan dan penyakit padi.  Kepercayaan tersebut dikuatkan dengan 

adanya peristiwa dahulu, yaitu satu keluarga yang tidak melakukan tradisi tersebut 

karena beranggapan tidak perlu melakukannya.
7
 Tidak membutuhkan waktu lama, 

anggota keluarga tersebut mengalami sakit, masyarakat pun mempercayai sakit 

tersebut yang mengantarnya menuju ajal. Penyebab sakit tersebut karena tidak 

                                                           
6
Jabbar (58 tahun), Sanro, Wawancara. Desa Ratte Kecamatan Tubbi Taramanu 

Kabupaten Polewali Mandar, 11 Mei 2022. 

7
Abd. Rahman (60 tahun), Tokoh masyarakat, Wawancara, Desa Ratte, Kecamatan Tubbi 

Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, 17 Mei 2022. 
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melakukan tradisi Maccera‟ Pare. Seperti yang dituturkan oleh narasumber Abd. 

Rahman (60 tahun) tokoh masyarakat di Desa Ratte.  

“Diang tu dzio caritana ta riolo mauang, diang mesa keluarga moge‟i 

apa‟ i‟dai mappogau dzio, tradisittaca‟. Monge‟i dzio tau, ya iyatomodri 

napokanynyang towara‟ta monge‟na dzio mambawa pano dzi puangngala 

ta‟ala. Iyamo dzio mo diangngi napappauangang tau towara‟ta, pogau‟i. 

I‟dai dzrio sittengang monipogau‟i anna‟ i‟da dripogau”.
8
 

Artinya: 

“Terdapat satu cerita orang dahulu, ada satu keluarga yang tidak 

melakukan tradisi kita. Keluarga itu sakit dan dipercaya masyarakat 

sakitnya tersebut yang membawanya menghadap ajal. Mendengarlah kalau 

orang tua kita berbicara, karena tidak ada salahnya kita melakukan apa 

yang di perintahkan kepada kita, selama itu kebaikan”.  

  Oleh karena itu, masyarakat di Desa Ratte, menjadikan tradisi tersebut 

sebagai suatu hal yang harus dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa, Maccera‟ pare 

bermula dari peristiwa buruk yang dialami masyarakat di Desa Ratte, oleh karena 

itu untuk mencegah agar kejadian buruk tidak terjadi masyarakat melakukan ritual 

atau sesembahan sesajian yaitu Maccera‟ Pare.  

2. Maccera’ Pare Pasca Islam 

Islam menjadi agama resmi di Kerajaan Mandar, khususnya Kerajaan 

Balanipa pada abad ke-17 Masehi atau tepat pada tahun 1608. Raja Balanipa 

keempat Kanna I Pattang Daetta Tommuane saat berkuasa di Wilayah Mandar 

menyatakan dirinya memeluk Islam, sejak saat itu masyarakat dianjurkan untuk 

                                                           
8
Abd. Rahman (60 tahun), Tokoh masyarakat, Wawancara, Desa Ratte, Kecamatan Tubbi 

Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, 17 Mei 2022. 
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memeluk Islam. Merupakan kewajiban masyarakat tunduk pada perintah raja yang 

memeluk Islam di wilayah Mandar.
9
 

Setelah masuknya Islam tradisi tetap dilaksanakan namun sesuai dengan 

ajaran Islam. Masyarakat merubah tradisi Maccera‟ Pare dengan melakukan 

persembahan, tetapi ditujukan hanya kepada Allah Swt. Sejak saat itu masyarakat 

menjadikan Maccera‟ Pare sebagai kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun 

setelah panen padi dilaksanakan, yang berdasarkan pada ajaran Islam. Sebagai 

upaya pelestarian tradisi turun-temurun oleh masyarakat di Desa Ratte. Hal 

tersebut dituturkan oleh narasumber Jalaluddin S (58 tahun), seorang Imam 

Masjid, tentang awal mula Maccera‟ Pare di Desa Ratte. 

“Mulanna iyarie tradisinna todziolo (Maccera‟ Pare) mappamula anna‟ 

mettamami agama Islam dzi kappung, sukkurna pano dzi puangngala 

ta‟ala, semata miwengammi dalle‟, saicco‟ mai‟dinna parallu sanna‟ tau 

sukku‟.”
 10

 

Artinya: 

“Awal mula tradisi Maccera‟ Pare ini pada saat agama Islam sudah masuk 

di kampung. Rasa syukur kepada Allah subhana wata‟ala karna rezeki 

yang diberikan sedikit atau banyaknya sangat perlu kita syukuri sebagai 

hambanya.”
11

 

Masyarakat di Desa Ratte melakukan tradisi Maccera‟ Pare sebagai 

simbol rasa syukur kepada Allah Swt terhadap limpahan rahmat kepada 

hambanya, tradisi yang harus dilaksanakan setelah panen padi. Kegagalan panen 

yang kerap terjadi, memunculkan ide untuk melakukan tradisi Maccera‟ Pare. 

                                                           
 9

Ilyas “Islamisasi di Kerajaan Balanipa pada Abad XVI-XVII” Skiripsi (Makassar: Fak. 

Adan dan Humaniora, UIN Alauddin, 2015) h. 42. 

10
Jalaluddin S (58 tahun), Imam Masjid, Wawancara, Desa Ratte Kecamatan Tubbi 

Taramanu Kabupaten Polewali Mandar, 17 Mei 2022. 

11
Jalaluddin S (58 tahun), Imam Masjid, Wawancara, Desa Ratte Kecamatan Tubbi 

Taramanu Kabupaten Polewali Mandar, 17 Mei 2022. 
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Sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber Muh. Damin (57 tahun) 

seorang Pemuka Adat di Desa Ratte. 

“Maccera‟ Pare sebenarya i‟da sangga‟ peppissang nipogau, todziolo 

maccera‟ peappe‟i napogau dilalanna sammesa musim pattuda‟ang pare, 

maccera‟I anna‟ melo‟ mattuda‟, maccera‟ boi anna‟ tzuo mi anana‟ 

pare‟, maccera‟ toi anna‟ maannami dzai‟ diboyang pare anna‟ terakhir 

mua‟ melo‟mi maande. Tapi masyarakat dzi kappung mai‟di pudzai 

mappogau peppissang dziwattunna melo‟mi tau maande.Tapi 

dzianduapaitia mappogau pengappe‟, tapi wattuna maandemitau wattu 

lebih macoa.”
12

 

Artinya: 

“Tradisi ini sebenarnya tidak hanya sekali dilakukan dalam satu musim 

penanaman padi tersebut, tetapi dilakukan empat kali,  saat penanaman 

biji padi, beranakya padi, memindahkan ke rumah khusu untuk padi dan 

pada saat akan mengkonsumsi. Namun, kebanyakan masyarakat di Desa 

Ratte melakukan tradisi Maccera‟ Pare pada saat ingin mengkonsumsi. 

Saat ini, masih ada juga yang melakukan empat kali tradisi tersebut,tapi 

tetap pada saat ingin mengkonsumi adalah waktu yang lebih baik karna 

merupakan akhir.” 

  

 Masyarakat di Desa Ratte dahulu melakukan tradisi ini sebanyak empat 

kali dalam satu musim penanaman padi, yaitu pada saat penanaman padi, 

beranaknya padi, pemindahan ke loko (rumah padi) dan setelah panen atau waktu 

akan mengkonsumsi hasil panen. Namun, masyarakat membulatkan untuk 

melakukan tradisi ini hanya setelah panen padi saat akan mengkonsumsi, jadi 

tradisi ini dinamakan tradisi setelah panen padi.
13

 Masyarakat di Desa Ratte 

menganggap bahwa memelihara, merawat dan menjaga padi selama masa tanam 

hingga panen memerlukan waktu dan tenaga. Masyarakat meyakini satu waktu 

                                                           
 12

Muh. Damin (57 tahun), Pemuka Adat, Wawancara, Desa Ratte Kecamatan Tubbi 

Taramanu Kabupaten Polewali Mandar,17 Mei 2022. 

13
Muh. Damin (57 tahun), Pemuka Adat, Wawancara, Desa Ratte Kecamatan Tubbi 

Taramanu Kabupaten Polewali Mandar,17 Mei 2022. 
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yaitu setelah panen padi tidak mempengaruhi apapun yang akan terjadi yang 

terpenting masyarakat harus melakukan tradisi Maccera‟ Pare. Setelah peneliti 

telusuri, kebanyakan masyarakat saat ini melakukan tradisi Maccera‟ Pare setelah 

panen padi. Alasan yang lain juga karena kondisi ekonomi masyarakat di Desa 

Ratte yang dapat dikatakan sangat sulit, walaupun ada juga masyarakat yang 

melakukan tradisi ini sebanyak empat kali dalam satu musim penanaman padi.  

 Kemalangan yang terus menerus terjadi pada saat masa penanaman padi, 

menimbulkan ide dari kalangan masyarakat maupun pemuka adat untuk 

melakukan ritual tradisi Maccera‟ Pare, antusias masyarakat yang melakukan 

empat kali dalam masa penanaman padi dengan harapan hasil panen yang lebih 

melimpah dan padi dalam keadaan terlindungi. Pemikiran masyarakat dahulu 

memiliki keyakinan bahwa dengan seringnya melakukan tradisi tersebut, akan 

membuat penguasa alam merasa dihormati dan tidak menimbulkan kerusakan. 

Masyarakat memiliki keyakinan bahwa melakukan tradisi Maccera‟ Pare 

sebagai tanda syukur, atas rezeki yang diperoleh berupa pare (padi), yaitu sesuatu 

hal yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup.
14

 Keyakinan masyarakat 

bahwa melakukan tradisi Maccera Pare berdampak pada padi yang akan 

dikonsumsi sebagai semangat, ketenangan, keberkahan dan keselamatan atas 

rezeki dari Tuhan. Bukan tujuan lain sehingga tradisi ini masih dipertahankan 

sampai saat ini.  

 

 

                                                           
14

Suhana (49 Tahun) Masyarakat, Wawancara,  Desa Ratte, Kecamatan Tubbi Taramanu, 

Kabupaten Polewali Mandar, 12 Oktober 2022. 
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3. Maccera’ Pare Masa Sekarang 

Maccera‟ Pare di Desa Ratte dilestarikan hingga saat ini, walaupun ada 

beberapa hal yang berubah dalam tradisi tersebut, yang dapat dilihat pada masa 

pra dan pasca Islam. Tradisi tersebut dianggap sebagai suatu keharusan untuk 

dilaksanakan setiap tahunnya oleh para petani setelah panen padi dilakukan. 

Tradisi yang dulunya harus dilakukan di kebun atau ladang milik warga 

yang akan melangsungkan ritual tradisi tersebut, saat ini sudah bisa 

melangsungkannya di rumah warga setempat.
15

 Seiring perkembangan zaman 

tradisi yang awalnya di lakukan di kebun atau ladang milik warga, saat ini sudah 

ada yang melakukan di rumah sendiri.  

B. Prosesi Pelaksanaan Tradisi Maccera’ Pare di Desa Ratte 

Prosesi pelaksanaan tradsisi Maccera‟ Pare terbagi menjadi dua tahap 

yaitu, pertama pra prosesi pelaksanaan dan prosesi pelaksanaan tradisi Maccera‟ 

Pare. Tahap pra prosesi pelaksanaan tradisi Maccera‟ Pare, terlebih dahulu akan 

melakukan beberapa tahap lagi yaitu, musyawarah, penentuan waktu dan 

menyiapkan alat dan bahan seperti, pare (padi), undung (dupa), dan tulasi (daun 

kemangi). Selain alat ada juga bahan yang disiapkan seperti manuq (ayam), tallo‟ 

manuq (telur ayam), nasi atau sokkol (beras ketan), udang dan kande-kande 

mammi‟ (kue manis).  

Tahap prosesi tradisi Maccera Pare dilakukan dengan beberapa rangkaian 

kegiatan yaitu, pemotongan hewan, Maccera‟ Pare, menyiapkan sesajian dan 
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Ahmad Dahlan “Pandangan Al-Qur’an terhadap Nilai Kesyukuran dalam Tradisi 

Maccera‟ Pare pada Masyarakat Desa Ratte, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar”. h. 

18. 
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makanan, pembacan doa dan makan bersama. Peneliti melakukan observasi 

melihat beberapa rangkaian tersebut dominan dilakukan oleh kaum laki-laki, 

namun bukan berarti perempuan tidak berperan dalam tradisi Maccera‟ Pare.  

1. Pra prosesi pelaksanaan Maccera’ Pare 

a. Musyawarah  

Pra prosesi pelaksanaan Maccera‟ Pare dilakukan tahap pertama yaitu 

musyawarah masyarakat atau orang yang akan melakukan tradisi tersebut. 

Musyawarah yang dilakukan antar keluarga. Musyawarah dilakukan untuk 

penentuan waktu. Menurut Ibnu Arabi Al-Qurbhubi Musyawarah adalah 

pemersatu orang banyak, penguji otak dan menuju jalan kebenaran, kemudian 

Allah Swt menganggap baik musyawarah dalam mengatasi masalah.
16

 Dikuatkan 

firman Allah Swt dalam QS. Ali Imron/3:159.  

وِ لنِْتَ لََمُْ   نَ اللّّٰ وَلَوْ كُنْتَ فَظِّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لََنْ فَضُّوْا مِنْ  ۚ  فبَِمَا رَحَْْةٍ مِّ
هُمْ وَ  فاَعْفُ  ۚ  حَوْلِكَ  لْ عَلَى  ۚ  اسْتَ غْفِرْ لََمُْ وَشَاوِرْىُمْ فِِ الََْمْرِ عَن ْ فاَِذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكََّ

وِ  لِيَْ  ۚ  اللّّٰ بُّ الْمُتَ وكَِّ وَ يُُِ اِنَّ اللّّٰ  
 

Terjemahnya: 

“Maka berkat Rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah 

mereka dan mohon maafkanlah ampun untuk mereka, dan 

bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila 

engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. 

Sungguh, Allah mencintai orang yang bertakwa.  

 Dalam periwayatan dari Al-Hasan dan Adh-Dhahhak Al-Qurthubi, 

mengatakan bahwa “ Allah Swt memerintahkan Nabi-nya bermusyawarah 

                                                           
16

Sri “Ritual Nampa Tahun dalam Perspektif Islam (Studi di Desa Malang Mayaa, Kec. 

Kotabumi Selatan Lampung Utara). h. 55. 
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bukanlah karena Nabi memerlukan pendapat orang lain. Namun Karena Nabi 

telah diperuat oleh wahyu, musyawarah diperuntukkan karena Nabi hendak 

memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya bahwa betapa pentingnya 

musyawarah dan ditiru oleh umat sesudahnya.
17

 

b. Penentuan waktu 

 Sebelum pelaksanaan tradisi Maccera‟ Pare masyarakat yang akan 

melaksanakan tradisi tersebut, terlebih dahulu melakukan penentuan waktu yang 

cocok. Masyarakat Desa Ratte menganggap bahwa ada waktu yang baik dan ada 

waktu yang dianggap buruk. Hari yang baik adalah adalah terdapatat didalamnya 

kualitas waktu yang baik untk melakukan aktivitas, sementara hari yang buruk 

adalah yang terdapat di dalamnya kualitas waktu yang buruk.
18

  

Masyarakat di Desa Ratte juga meyakini bahwa waktu baik untuk 

pelaksanaan tradisi tersebut belum tentu baik menurut sanro.
19

 Masyarakat 

beranggapan jika waktu yang sudah ditentukan baik menurut sanro, maka 

pelaksanaan tradisi tersebut harus dilakukan secepatnya sesuai waktu yang sudah 

dianggap cocok.  

Namun, sanro juga bukanlah penentu baik atau buruk, jadi ada waktu 

dimanaTuhan tidak memberi kelancaran, dalam artian semua yang ditentukan 
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Sri “Ritual Nampa Tahun dalam Perspektif Islam (Studi di Desa Malang Mayaa, Kec. 

Kotabumi Selatan Lampung Utara). h. 56. 

18
Mahendra ”Tradisi Mattamma‟ dibola di Desa Bonto Tengnga, Kec. Sinjai Borong, 

Kab. Sijai (Studi Unsur-unsur Budaya Islam)” Skripsi (Makassar, Fak. Adab dan Humaniora, UIN 

Alauddin, 2021), h. 48. 

 19
Sanro dalam bahasa Indonesia adalah dukun, namun masyarakat di Desa Ratte, 

memahami bahwa sanro adalah hanya sebutan untuk orang yang memimpin doa-doa yang ada 

dalam  Al-Qur’an.  
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manusia itu tergantung pada ketetapan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh 

narasumber Hebba (49 tahun) masyarakat di Desa Ratte. 

“Pappogauang bassadzio i‟datau sangga‟mappogau dziangngi wattunna 

 macoa, mettule‟tau pano dzi puangngala ta‟ala, melalui sanro iyamotu‟u 

 wattunapa‟uangang sanro, ya iyamo wattumacoa, apa‟ dziwattunna 

 namappamula mattuda‟ pare mettule‟ toitia tau pano dzi sanro tapi tatta 

 isinna puangngala ta‟ala. Apa‟tatta‟i puangngala ta‟ala maatur 

 pappogauang tau dzini tzuo dzilino.”
20

 

Artinya: 

“Tradisi nenek moyang tidak serta merta dilaksanakan, ada penentuan 

waktu yang baik menurut Allah Swt melalui sanro waktu yang  ditentukan 

sanro adalah waktu yang baik, karna dari awal mulai dari proses 

penanaman padi selalu konfirmasi kepada sanro waktu yang baik namun 

tetap dengan izin Allah Swt, karena semua yang dilakukan manusia tidak 

lepas dari campur tangan Allah swt.” 

Sanro dalam hal ini dipercayai masyarakat di Desa Ratte dalam 

menentukan waktu pelaksanaan, karena pada masa awal penanaman 

padimasyarakat akan terlebih dahulu menemui sanro untuk konfirmasi penetapan 

waktu penanaman padi, sampai penentuan waktu yang cocok untuk 

mengkonsumsi. Sanro juga adalah manusia bukan pengatur, jadi walaupun sudah 

menentukan waktu yang dianggap cocok, tetap Allah Swt adalah pengatur dan 

penetap yang baik.
21

 Masyarakat di Desa Ratte menganggap bahwa sanro adalah 

perantara antara mereka dan Tuhan dalam melakukan tradisi Maccera‟ Pare, 

sebagaimana saat menentukan waktu saat awal penanaman padi. Terkait tentang 

tidak ada pengatur selain Allah Swt, selaras dengan firman Allah dalam 

QS.Yunus/10:3. 
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Hebba (49 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Ratte Kecamatan Tubbi 

Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, 17 Mei 2022. 
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Hebba (49 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Ratte Kecamatan Tubbi 

Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, 17 Mei 2022. 
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ى عَلَى الْعَرْشِ يُ  تِ وَالََْرْضَ فِْ سِتَّةِ ايََّامٍ ثَُُّ اسْتَ وّٰ وّٰ مّٰ وُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّ دَب ِّرُ اِنَّ رَبَّكُمُ اللّّٰ
وُ رَبُّكُمْ فاَعْبُدُوْهُ ۚ  مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلََّ مِنْ  ۚ  الََْمْرَ  لِكُمُ اللّّٰ رُوْنَ  ۚ  بَ عْدِ اِذْنوِ ذّٰ  ٖافََلََ تَذكََّ

 
Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Swt. Menciptakan langit dan 

bumi  enam masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur 

segala  urusan.Tiada seorangpun yang akan memberi syafa’at kecuali 

sesudah ada  izinnya.”
22

 

 Melihat ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt adalah yang maha 

kuasa, yang menciptakan jagad raya, menciptakan manusia yang berjuta-juta rupa. 

Menjelaskan bahwa Allah Swt adalah zat yang maha segalanya, zat yang maha 

manajer, zat yang maha pengatur, zat yang maha manajemen, zat yang maha 

memiliki, zat dari segala zat. Segala sesuatu tidak bergerak melainkan Allah Swt 

yang menggerakkan dan mengizinkannya. 

c. Menyiapkan alat dan Bahan 

Beberapa alat yang disiapkan saat prosesi pelaksanaan Maccera‟ Pare 

yaitu: 

a) Kowi (parang) atau pisau digunakan untuk memotong bahan-bahan 

yang dibutuhkan. 

b) Baki (wadah keci) atau gerabah yang terbuat dari tanah liat digunakan 

untuk menaruh dupa yang akan dibakar. 

c) Piring digunakan untuk wadah makan atau sesajian yang akan 

dipersembahkan. 
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Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemahannya (Bandung: PT Syaamil 

Cipta Media), h. 208. 
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d) Korek api digunakan untuk membakar bahan-bahan yang 

diperlukan.
23

 

Beberapa bahan yang juga dibutuhkan dalam prosesi Maccera‟ Pare yaitu, 

pare (padi), undung (dupa), tulasi (daun kemangi). 

(1)Pare (padi) 

Pare (padi) adalah bahan utama yang harus disiapkan dalam prosesi 

Maccera‟ Pare. Masyarakat akan menyiapkan pare (padi) hasil panen 

sebagai bahan utama.  Padi yang digunakan adalah yang baru dipanen. 

(2)Tulasi (daun kemangi)  

Masyarakat meyakini bahwa daun kemangi ini adalah simbol kita sebagai 

manusia, sadar bahwa kita hanya manusia yang kecil seperti daun 

kemangi.
24

 Namun, daun kemangi ini tidak wajib ada saat melakukan 

tradisi tersebut, seperti yang dikatakan oleh narasumber Borahima (74 

Tahun) masayarakat di Desa Ratte. 

“Tulasi (daun kemangi) tidak wajib, karena ada biasanya yang tidak 

memakai dan juga ada yang memakai daun kemangi saat tradisi  maccera‟ 

pare”.
25

 

 

(3)Undung (dupa) 

Undung (dupa) salah satu bahan yang disiapkan sebelum melaksanakan 

prosesi tradisi Maccera‟ Pare. Dupa adalah simbol wewangian, Nabi 
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Hebba (49 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Ratte Kecamatan Tubbi 

Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, 17 Mei 2022. 

24
Jabbar (58 tahun), Sanro, Wawancara. Desa Ratte Kecamatan Tubbi Taramanu 

Kabupaten Polewali Mandar, 11 Mei 2022. 

25
Borahima (74 Tahun) Msyarakat, Wawancara, Desa Ratte, Kecamatan Tubbi Taramanu, 

Kabupaten Polewali Mandar, 23 Oktober 2022. 
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Muhammad yang menyukai wawangian.
26

 Undung (dupa) diyakini oleh 

masyarakat di Desa Ratte sebagai pemberi ketenangan dengan wangi yang 

dikeluarkan. 

Menurut peneliti tradisi di Desa Ratte selalu disertai dengan pembakaran 

undung (dupa), demikian juga dengan tradisi Maccera‟ Pare. Pembakaran dupa 

dilakukan di wadah seperti gerabah dari tanah liat atau pun baki (wadah kecil) 

yang tahan api. Pembakaran dupa penting bahkan suatu keharusan dalam setiap 

pelaksanaan tradisi Maccera‟ Pare di Desa Ratte. Menurut Jalaluddin S (58 

tahun) seorang Imam Masjid di Desa Ratte.  

 “Gunanna dzie mattunu tau saicco undung, tania sawa‟lain melainkan 

 mua‟purai nitunu dzie masarri sanna‟I niuzdu, tania sangga‟ iyadzio tapi 

 macoai mappaccingi anyeang dzi, toi mepamasannangngi. 

 

Artinya: 

 Dupa digunakan untuk memberikan aroma yang wangi dan juga 

 pembakaran dupa di wadah kecil untuk pemberi  ketenangan.”
27

 

 

Pembakaran undung (dupa) adalah hal yang bisa dikatakan sesuatu yang 

diharuskan. Menurut masyarakat di Desa Ratte pembakaran dupa ini untuk 

memberikan ketenangan kepada orang-orang dengan wanginya. Tidak ada 

maksud lain masyarakat di Desa Ratte melakukan pembakaran dupa tersebut. 

Hanya saja setiap tradisi ataupun acara di Desa Ratte selalu dirangkaikan dengan 

pembakaran undung (dupa). 

                                                           
26

Karmila Sari “Tradisi Tahunan Maccera Tappareng di Kel. Limpomajang, Kec. 

Marioriawa, Kab. Soppeng (Tinjauan Aqidah Islam) Skripsi (Makassar, Fak. Ushuluddin dan 

Filsafat, UIN Alauddin, 2019). h. 39. 
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Jalaluddin S (58 tahun) Imam Mesjid, Wawancara, Desa Ratte Kecamatan Tubbi 

Taramanu Kabupaten Polewali Mandar,17 Mei 2022. 
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Selain itu yang diperlukan dalam tradisi Maccera‟ Pare ada juga beberapa 

bahan makanan yang akan disajikan dipersiapkan, yaitu: 

(a)  Hewan Manuq (ayam) 

Masyarakat mempercayai persembahan darah hewan berupa ayam menjadi 

tanda semangat. Maccera‟ atau cera‟ dalam bahasa Mandar artinya darah, 

umumnya dengan menggunakan hewan dalam hal ini adalah manuq (ayam). 

Sedangkan pare artinya adalah padi.
28

 Semangat yang mendarah sehingga 

dilakukan menyembelihan hewan, sebagai simbol rasa syukur kepada Allah Swt 

karena rezeki berupa pare (padi). Beberapa bagian dari hewan manuq (ayam) 

diambil sebagai persembahan, seperti kepala, hati, sayap, dada dan paha. Kelima 

bagian hewan tersebut memiliki makna masing-masing, yaitu: 

 Kepala ayam dipercayai sebagai penghormatan kita sebagai manusia 

kepada sang pencipta. 

 Hati dianggap bermakna kekuatan. 

 Sayap dipercayai sebagai kita membali‟ (kembali) kepada Tuhan 

 Dada dipercayai sebagai simbol sumanga‟ (semangat). 

 Paha dipercayai sebagai simbol pellamba (berjalan) di dunia akan terus 

berjalan mencari dalle (rezeki) yang halal.
29

 

Seperti yang dituturkan oleh Muh. Damin (57 tahun) seorang Pemuka Adat 

di Desa Ratte. 
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Jabbar (58 tahun), Sanro, Wawancara. Desa Ratte Kecamatan Tubbi Taramanu 

Kabupaten Polewali Mandar, 11 Mei 2022. 
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Muh.Damin (57 tahun), Pemuka Adat, Wawancara, Desa Ratte Kecamatan Tubbi 

Taramanu Kabupaten Polewali Mandar, 17 Mei 2022.
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“Da‟dua rupanna iyadzio maccera‟ mala olo-olo mate anna‟ tzuo, iyadzio 

naalatanda sukku anna terimakasinna tidziolo pano dzi puanngala 

ta‟ala.Iyadzio mo maccera‟ tau olo-olo mate, niannai lima bagianna dzio 

manu‟o, diang nasang tu‟dzio artinna apana iyai niala, bassa dzio mo 

ulunna manu‟, ate, pani‟, dadza anna‟ paha. Iyadzio anna dzia niala apa 

semata tudzu pano tau dzi tidziolota”. 
30

 

 

Artinya: 

 

“Ada dua macam maccera‟ bisa dengan menggunakan hewan mati atau 

hewan hidup, tapi itu hanya sebagai simbol rasa syukur dan terimakasih 

kepada Allah Swt. Kalau kita maccera‟ hewan mati kita 

mempersembahkan 5 (lima) bagian hewan tesebut, yaitu kepala, hati, 

sayap, dada dan pah, semua bagian itu ada artinya. Lima bagian hewan itu 

adalah persembahan sebagaimana yang dilakukan orang tua dulu” 

 

 Hewan hidup biasanya diberikan kepada seseorang, dalam hal ini adalah 

ayam, sebagai ungkapan terimakasih juga kepada Allah Swt namun melalui 

perantara seseorang.
31

 Dalam melaksanakan tradisi Maccera‟, masyarakat akan 

mempersembahkan lima bagian hewan (ayam), yaitu kepala, hati, sayap, dada dan 

bagian paha manuq (ayam). Semua bagian tersebut memiliki makna yang 

berbeda-beda. Masyarakat di Desa Ratte melakukan atau mempersembahkan 

bagian hewan tersebut karena awal mula tradisi tersebut memang 

mempersembahkan lima bagian tersebut. Seperti yang dikatakan oleh narasumber 

Masturi (25 tahun) tokoh pemuda di Desa Ratte. 

“Uissanna iyau maccera‟ dzio mambengang tau sola olo-olo sebagai 

tandana dzio sukku‟ta pano dzi puangngala ta‟ala, i‟dai niwengang 

langsung tapi malai lewa‟ tau tertentu, bassa dzio moa‟ i‟dai tau mala, 

mehapi tulung tau pano di puangngalataala, napamattang, dzio pi‟di dzi 

alawe, mappendoa‟i tau to paissang, iyamo ningei merau tulung, nisangai 
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Muh.Damin (57 tahun), Pemuka Adat, Wawancara, Desa Ratte Kecamatan Tubbi 

Taramanu Kabupaten Polewali Mandar, 17 Mei 2022.
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Muh.Damin (57 tahun), Pemuka Adat, Wawancara, Desa Ratte Kecamatan Tubbi 

Taramanu Kabupaten Polewali Mandar, 17 Mei 2022.
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dzio tau, mappalambi‟ asukkurang pano di puangngala taala mua‟ 

niwengammi olo-olo tuo”
32

 

 

Artinya: 

 

“Setau saya Maccera‟ adalah memberikan hewan hidup sebagai simbol 

rasasyukur dan terimakasih kepada Allah Swt. Tetapi melalui orang 

tertentu. Sebagai contoh kita bersyukur kepada Allah melalui manusia, 

dimana saat keadaan kita sedang sakir, kita akan pergi menemui orang 

pintar untuk meminta bantuan, menyembuhkan penyakit kita. Setelah 

sembuh maka kita akan mempersembahkan hewan dalam keadaan hidup 

sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Swt.” 

 

 Beragam cara manusia menyampaikan atau mengucapkan rasa syukur 

kepada Allah Swt salah satunya dengan membagikan sedikit rezeki kepada orang 

lain, meyakinkan diri bahwa memang hanya kepada Allah Swt, kita patut 

mengucapkan rasa syukur dan terimakasih. Harta atau rezeki yang dibagikan akan 

kembali kepada diri sendiri. 

 Berdasarkan pemaparan dari narasumber di atas penulis menyimpulkan 

bahwa Maccera‟ ada dua macam cara, persembahan berupa hewan dalam hal ini 

manuq (ayam) dapat dilakukan dengan cara persembahan hewan dalam keadaan 

masih hidup dan hewan yang sudah mati. Hal ini berkaitan dengan persembahan 

hewan manuq (ayam) dalam tradisi Maccera‟ Pare dilakukan dengan 

mempersembahkan hewan dalam keadaan mati. Sebagaimana yang dikatakan oleh 

narasumber Muh. Damin (57 tahun) Pemuka Adat di Desa Ratte. 

“To driolo mo diangngi tomonge‟ bassa makau‟, i‟dai maalli oba‟, 

membolo dri, tomanarang dritia. Mirau tulung mappamole monge‟na. Mo 

mattangngi membeli‟ womi mambawai manuq, nawengangngi dri‟o to 
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mappamoleang monge‟na, i‟ya drio manuq, niwangang tuo i, biasanna 

ana‟na manuq”.
33

 

Artinya:  

“Orang dulu, kalau ada orang sakit seperti gatal tiba-tiba, mereka tidak 

membeli obat. Tetapi mereka mencari orang yang tau menyembuhkan sakit 

itu. Setelah sembuh orang sakit tersebut akan kembali, dengan membawa 

ayam yang masih hidup, biasanya anak ayam yang sudah tahu cari makan 

sendiri. Itulah disebut Maccera‟”. 

 Maccera‟ juga dapat dilakukan dengan mempersembahkan hewan dalam 

keadaan hidup. Contoh dalam masyarakat di Desa Ratte ketika ada yang sakit, lalu 

melakukan perobatan kepada orang yang mengerti cara mengobati penyakit 

tersebut. Setelah sembuh maka orang tersebut akan kembali, dengan membawa 

hewan biasanya berupa anak ayam sebagai tanda Maccera‟ atau tanda rasa syukur 

kepada Tuhan atas kesembuhan dan berharap tidak mengalami sakit, anak ayam 

tersebut akan diberikan kepada orang yang sudah mengobati tersebut. Dalam hal 

ini, orang yang mengobati tersebut dianggap sebagai perantara antara orang yang 

sakit dan orang yang menyembuhkan.
34

 

 Masyarakat di Desa Ratte mempunyai keyakinan dengan 

mempersembahkan hewan dalam keadaan apapun (hidup atau mati) akan sampai 

kepada Allah Swt sebagai simbol rasa syukur. Hewan hidup yang dipersembahkan 

akan diberikan langsung kepada manusia sebagai perantara. Begitupun dengan 

mempersembahkan hewan dalam keadaan mati kepada alam semesta. Keduanya 
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tertuju hanya kepada Allah Swt, semua itu dilakukan hanyalah simbol rasa syukur 

manusia kepada Tuhan-nya. 

Hewan yang dipersembahkan baik dalam keadaan hidup atau pun dalam 

keadaan sudah mati, adalah semata-mata hanya simbol kepada Allah Swt. Terkait 

tentang simbol rasa syukur selaras dengan firman Allah Swt, dalam QS. Al-

Baqarah/2:152. 

٢٥١ْْࣖاَذكُْركُْمْْوَاشْكُرُوْاْلِيْْوَلََْتَكْفُرُوْنِْْٓ  فاَذكُْرُوْنِيْْ

Terjemahnya: 

 “Maka ingatlah kepadaku, akupun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah 

 kepadaku, dan jangan kamu ingkar kepadaku”
35

 

 

 Ayat di atas menjelaskan bahwa apapun yang terjadi kepada kalian 

(manusia). Dalam keadaan senang atau sedih, senantiasa bersyukurlah dan 

ingatlah kepada Allah Swt, zat dari sebaga zat, maha pengampun dan maha 

pemberi. Tidak ada tempat untuk kita manusia mengadu dan bersyukur melainkan 

hanya kepada Allah Swt. Sebagaimana kita adalah hamba yang pasti mempunyai 

tujuan, janganlah kita sebagai hamba lupa dengan tempat kita meminta, memohon 

ampunan dan tempat kita untuk bersyukur. 

(b)Tallo‟ Manuq (telur ayam)  

Persembahan makanan juga berupa telur, masyarakat meyakini telur 

sebagai simbol kebulatan tekad kita sebagai manusia tidak berujung.
36

 Telur juga 
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adalah simbol rezeki yang ada di darat. Telur yang digunakan dalam tradisi 

Maccera‟ Pare adalah telur ayam kampung, karena dinilai lebih baik kualitas 

kealamiannya. 

(c) Nasi dan Sokkol (nasi beras ketan)  

Persembahan makanan lainnya yaitu nasi dan sokkol (nasi beras ketan), 

sebagai simbol kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.
37

 Masyarakat  meyakini 

sokkol (nasi beras ketan) adalah simbol keberhasilan panen. Nasi dan sokkol yang 

dijadikan persembahan adalah padi yang baru dipanen lalu dimasak untuk 

disajikan. Hal tersebut dikuatkan oleh narasumber Suhana (49 tahun) tokoh 

masyarakat. 

“Bentuk dan tekstur yang lengket dari nasi ketan setelah dimasak 

disimbolkan sebagai kesatuan masyarakat yang tidak mudah dipisahkan”.
38

 

 

(d)Udang  

Persembahan makanan berupa udang, sebagai simbol kekuatan dan 

kelembutan  manusia.
39

 Masyarakat meyakini bahwa udang adalah simbol rezeki 

dari dalam air. Udang yang di ambil adalah hasil tangkapan dari sungai, biasanya 

masyarakat di Desa Ratte menggunakan udang yang dibakar untuk di sajikan. 

Masyarakat meyakini udang yang dibakar dinilai kealamiannya, karena tidak 

bercampur dengan apapun seperti bumbu-bumbu makanan. 
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(e) Kande-kande Mammi‟ (kue manis)  

Kande-kande mammi‟ (Kue manis) adalah salah satu makanan yang juga 

dipersembahkan dalam tradisi Maccera‟ Pare, masyarakat meyakini persembahan 

kande-kande mammi‟ (kue manis) yaitu simbol kemanisan. Kande-kande mammi‟ 

(kue manis) juga adalah simbol kesehatan manusia dalam bersyukur.
40

 Manusia 

bersyukur karena kesehatan dengan cara meluangkan waktu mengolah dan 

memasak beberapa bahan makanan sehingga menjadi kande-kande mammi‟ (kue 

manis). Kue manis yang di sajikan yaitu biasanya bayeq‟, pasau (kue lapis) dan 

doko-doko‟ putti. 

Tradisi syukuran Maccera‟ Pare terlebih dahulu menyiapkan beberapa alat 

dan bahan tertentu dan bersifat wajib sebagai simbol dalam pelaksanaan tradisi 

ini, seperti pare (padi), undung (dupa), tulasi (daun kemangi) dan bahan makanan 

seperti manuq (ayam), tallo‟ manuq (telur ayam), nasi dan sokkol (nasi beras 

ketan), udang, dan kande-kande mammi‟ (kue manis). Makanan yang tersaji 

tersebut memiliki makna. Seperti yang disampaikan oleh narasumber Jalaluddin S 

(58 tahun) seorang Imam masjid di Desa Ratte. 

 “iyadzio monamappogau le‟bami tau nisangang maccera‟ pare

 mappasadia tau ande manasu, manuq, tallo‟, udang, anna‟ kande-kande 

 mammi‟, i‟dai tau sangga‟ mappoga apa‟ nipatengang tomdzitia. 

 Dziangngi wattuanna sawa‟ iyai niala andepokok dziannanaung 

 dzipinddang keccu‟. Iyadzio‟ moande manasu niannai saicco apa berhasil 

 bomo‟ tau mandapat dalle, mua‟ manuq i asukkurang lao dzipuang, 

 nipatengang tomi tia, dalle‟ tuo nipamate,apa dalle‟ dziaya ri lita‟, udang 

 dalle‟ dzriong dziuwai, sinnoa kande-kande mammi‟ dalle‟ malatau 
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 manjama menjadzi kande-kande tanda sumanga‟ mammi‟na dalle‟ pole 

 dzi puangngala ta‟ala.”
41

 

 

Artinya: 

 

“Saat akan dilakukan tradisi syukuran Maccera‟ Pare disediakan beberapa 

makanan masak, beras ketan dan pokok, ayam, telur, udang dan kue manis, 

tidak serta merta malakukan karna pada dasarnya memang seperti itu. 

Terdapat makna mengapa memilih makanan atau lauk untuk disajikan 

diwadah kecil tersebut. Seperti beras masak ketan dan pokok, sedikit yang 

disajikan karna berhasilnya padi sebagai makanan pokok, ayam juga 

sebagai tanda syukur, ayam adalah rezeki yang hidup di darat, udang 

adalah hewan yang hidup di dalam air, keduanya adalah simbol syukur 

kepada Allah senantiasa melimpahkan rezeki yang ada di darat dandi 

dalam air. Sementara kue manis adalah simbol rasa syukur hamba yang 

masih dapat membuat kue dengan tangan sendiri berupa makanan manis, 

rasa yang manis dan semangat mendapatkan rezeki dari Allah Swt.” 

  

 Seperti juga yang dikatakan oleh narasumber lain tentang makna yang 

terkandung dalam makanan yang disajikan dalam wadah kecil tersebut, tidak jauh 

berbeda dengan penjelasan narasumber sebelumnya, narasumber Abd. Rahman 

(60 tahun) sebagai tokoh masyarakat di Desa Ratte. 

 “Uissanna toi iyau iyadzio ande manasu sangga‟ niala sumanga‟na tia

 dzio pare anna nipatengangngi, niwngangngi dzoa salama‟ anna‟ 

 barakkai nianna naung dziare‟.”
42

 

 

Artinya: 

  

“Setau saya makanan yang disajikan itu adalah simbol dan semangat, 

diberikan doa untuk keselamatan dan berkah ketika kita akan 

mengkonsumsinya.” 

 

 Beberapa macam makanan yang disajikan adalah simbol dan semangat 

masyarakat dalam menyambut rezeki sebagai penyambung hidup, simbol rezeki di 

darat dan di air, juga kesehatan raga dalam mengelola makanan, rasa syukur 
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masyarakat di Desa Ratte atas limpahan rahmat dan rezeki yang Allah Swt 

berikan. Bagaimanapun besar atau kecilnya apapun yang kita hasilkan dalam 

mencari rezeki, kita perlu bersyukur. Bukan hanya bersykur dengan apa yang kita 

dapatkan, tapi juga kesehatan, jiwa dan raga sampai yang kita rasakan sampai 

sekarang, selalu patut kita syukuri. 

 Makanan yang disajikan di dalam wadah kecil, dipisahkan dengan 

makanan lain. Masyarakat di Desa Ratte mempunyai keyakinan bahwa makanan 

yang disajikan tersebut tidak boleh dimakan oleh sembarang orang.
43

 Setelah 

peneliti menanyakan alasan hal tersebut tidak ada informasi yang diberikan, 

dalam artian masyarakat setempat tertutup tentang informasi tersebut. Terkait 

dengan rezeki di darat dan di air dari penjelasan sebelumnya, selaras dengan 

firman Allah Swt, dalam QS. Al-Isra/17:70. 

ى كَثِيٍْْ ٓ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ  ۞ هُمْ عَلّٰ تِ وَفَضَّلْن ّٰ نَ الطَّيِّبّٰ هُمْ مِّ هُمْ فِِ الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْ ن ّٰ ْْ اّٰدَمَ وَحَْلَْن ّٰ

 ٠ٓࣖ مَِِّّّنْ خَلَقْنَا تَ فْضِيْلًَ 

ٓ
Terjemahnya: 

 “Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut 

 mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik 

 dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan 

 dengan kelebihan yang sempurna.
44
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 Ayat di atas menjelaskan bahwa sedikit atau banyaknya rezeki di darat dan 

di air patut kita syukuri sebagai pemberian dari Allah Swt sebagai makhluk hidup 

yang membutuhkan makanan sebagai kebutuhan sehari-hari. Bersyukur sebagai 

makhluk Tuhan baik rezeki di darat maupun rezeki di air atas pemberian dan 

rezeki yang melimpah. Sebagaimana kutipan diatas dapat kita simpulkan 

bahwasanya darimanapun sumber rezeki yang kita dapatkan sebagai hamba Allah 

Swt kita patut bersyukur. Bagaimanapun cara kita untuk mendapatkan rezeki, baik 

melalui berdagang, menjadi karyawan, ataupun menjadi petani, semuanya patut 

untuk kita syukuri.  

2. Tahap prosesi pelaksanaan Maccera’ Pare 

Prosesi pelaksanaan tradisi Maccera‟ Pare dilakukan dengan beberapa 

langkah-langkah yaitu, pertama pemotongan ayam, kedua Maccera‟ Pare‟, 

ketiga, menyiapkan sesajian dan makanan, selanjunya pembacaan doa dan makan 

bersama. 

a. Penyembelihan hewan  

Tahap pertama dalam prosesi tradisi Maccera‟ Pare ini yaitu 

penyembelihan hewan, dalam hal ini adalah manuq (ayam), pelaksanaan 

tradisi Maccera‟ Pare melakukan pemotongan ayam, masyarakat di Desa 

Ratte tidak menentukan jantan atau betina ayam yang akan digunakan. 

Setelah peneliti melakukan observasi pada tahap ini biasanya dilakukan 

pagi hari di ladang pemilik atau pelaksana Maccera‟ Pare. Hal tersebut 

dikuatkan oleh narasumber Suhana (49 tahun) Sanro di Desa Ratte. 
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 “Waktu pelaksanaan penyembelihan ayam yaitu biasa pagi dan siang 

hari” 
45

 

 

Penyembelihan manuq (ayam) dilakukan oleh laki-laki, biasanya oleh 

imam atau sanro, dilakukan dengan cara membaca basmalah terlebih 

dahulu, orang yang melakukan penyembelihan mengarah kiblat. Di Desa 

Ratte biasanya yang melakukan penyembelihan hewan tersebut tidak 

diperbolehkan untuk membuka lengan, artinya lengan dalam keadaan 

tertutup dengan tujuan ketiak tidak boleh terbuka, karena dipercaya 

masyarakat bahwa, hewan yang disembelih dalam keadaan ketiak 

terbuka akan menimbulkan bau nantinya.
46

 Hal tersebut dikuatkan 

pernyataan narasumber Borahima (74 Tahun) tokoh masyarakat. 

“Memang masyarakat di sini (Desa Ratte) ada yang percaya tentang hal 

tersebut, bahwa membuka lengan (ketiak) saat melakukan 

penyembelihan hewan akan menimbulkan bau terhadap daging hewan 

saat dikonsumsi. Namun, tidak semua masyarakat di Desa Ratte percaya 

hal tersebut”.
47

 

 

Selanjutnya darah manuq ( ayam) yang sudah disembelih tersebut akan 

disimpan. 

a. Maccera‟ Pare  

Maccera‟ Pare adalah tahap kedua setelah penyembelihan hewan, 

dilanjutkan pada tahap Maccera‟ Pare yang akan dipimpin oleh imam 

atau sanro. Tahap ini hanya dihadiri oleh keluarga inti orang yang 
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melaksanakan tradisi, tahap melakukan pembakaran undung (dupa), 

selanjutnya darah ayam yang disimpan akan dialirkan ke pare (padi), 

bersama tulasi (daun kemangi) yang sudah disatukan dalam satu ikatan. 

Setelah itu akan melakukan pembacaan doa. 

b. Menyiapkan sesajian dan makanan 

Pada tahap ini makanan yang akan disajikan disiapkan, lebih tepatnya 

pada saat pemotongan ayam, makanan yang berupa tallo‟ manuq (telur), 

udang, nasi dan sokkol (nasi beras ketan) dan kande-kande mammi‟ (kue 

manis) dimasak oleh pihak perempuan. Setelah pemotongan manuq 

(ayam), dilanjutkan dengan memasak manuq (ayam) yang sudah 

dipotong tersebut. Setelah semuanya siap, maka akan disajikan di dalam 

wadah kecil yaitu piring. Nasi atau beras ketan akan diletakkan terlebih 

dahulu di dalam wadah, selanjutnya akan diletakkan berupa lima bagian 

manuq (ayam), yaitu kepala, hati, sayap, dada dan paha. Selanjutnya 

udang, kande-kande mammi‟ kue manis dan juga telur diletakkan di 

tengah. Masing-masing bahan makan tersebut diletakkan di atas nasi dan 

sokkol (nasi beras ketan) 

c. Mabbaca doa (pembacaan doa)  

Setelah semuanya siap, selanjutnya makanan khusus yang dipisahkan 

berisi nasi dan Sokkol (nasi beras ketan), telur, ayam, udang, kue manis, 

disajikan dan dijadikan makanan bersama, namun akan dibacakan doa 

kadua kali terlebih. Masyarakat dahulu melakukannya di ladang pemilik 

atau pelaksana, namun seiring berjalan waktu masyarakat melakukan 
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tradisi ini di rumah pelaksana. Pada tahap pembacaan doa dipimpin oleh 

imam atau sanro. Menurut peneliti pada pembacaan doa yang kedua ini 

biasanya dilakukan siang hari setelah semua makanan siap dan malam 

hari. Seperti yang dikatakan narasumber Borahima (74 Tahun).  

“Pembacaan doa yang kedua sebagai tanda hasil panen sudah dapat 

dikonsumsi, biasanya dilakukan tangnga allo (siang hari) dan biasa bongi 

(malam hari)”. 
48

 

 

d. Makan bersama  

Makan bersama dilangsungkan di rumah pemilik atau pelaksana tradisi 

Maccera‟ Pare, makan bersama ini dilakukan setelah pembacaan doa, 

sebagai tanda bahwa Maccera‟ Pare sudah dilaksanakan. Masyarakat di 

Desa Ratte melaksanakan tradisi ini, juga dirangkaikan doa sebagai tanda 

hasil panen sudah dapat dikonsumsi. Makan bersama yang dilakukan 

oleh keluarga dan masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam tradisi 

Maccera‟ Pare, pada tahap ini adalah akhir tradisi Maccera‟ Pare dan 

dan sekaligus konsumsi pertama hasil panen sudah selesai dilaksanakan. 

Setelah semua rangkai tersebut, keluarga yang melakukan tradisi 

Maccera‟ Pare akan membagikan makan kepada orang-orang yang ikut 

berpartisipasi dalam melaksanakan tradis tersebut. 

Pembacaan doa dalam prosesi tradisi Maccera‟ Pare umumnya dipimpin 

oleh imam atau sanro yang paham doa yang diucapkan dalam prosesi tradisi 

tersebut. Dihadiri oleh kerabat dan masyarakat setempat, doa yang dipanjatkan 

yakni wajib Al-fatihah, Sholawat Nabi, doa keberkahan, keselamatan dan 
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ketenangan. Pada pembacaan doa ada beberapa doa yang diucapkan, setelah 

peneliti menanyakan doa apa yang saja dipanjatkan, masyarakat setempat hanya 

menyatakan bahwa hanya Al-fatihah dan Sholawat nabi, namun ada doa yang lain 

belum disebutkan, dalam artian masyarakat tidak ingin memberitahukan doa 

tersebut. 

Tradisi Maccera‟ Pare menurut masyarakat hanya menunjukkan rasa 

syukur dan bahagia kepada Tuhan atas berhasilnya panen padi hingga dapat 

dikonsumsi dan pengharapan dapat berkah dari semua yang masuk dalam tubuh 

manusia sebagai hamba. 

“Iyadzio doa nipau i‟dai laing-laing sangga‟ Al-Fatihah, Sholawat Nabi 

anna doa kasalamaang, anna‟ asukkurang iyadzi anna‟ mappogau tau 

acara bassa dzie apa sangga‟ asukkurandi pano dzipuangngala 

ta‟ala”.
49

 

 

Artinya: 

 

Pembacaan doa yang diucapkan tidak lain yaitu Al-Fatihah, Sholawat 

Nabi dan doa keselamatan, itulah sebab masyarakat di Desa Ratte 

mengadakan doa bersama karna kesyukuran kepada Allah Swtsang 

pemberi rahmat dan rezeki” 

 Tradisi ini mempunyai beberapa rangkaian saat akan masuk prosesi 

pembacaan doa, ada sebagian masyarakat yang memang mengerti doa yang 

diucapkan, yaitu Al-fatihah dan Sholawat Nabi, ada juga doa lainnya namun 

mungkin ini bersifat pribadi dan tidak diperbolehkan atau diberitahukan kepada 

sembarang orang. Namun, doa yang disampaikan tidak lain adalah memohon 

keberkahan, keselamatan dan tanda syukur kepada Allah Swt. Mengenai doa yang 
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dipanjatkan, seperti yang disampaikan oleh narasumber Jabbar (58 tahun) Sanro 

di Desa Ratte. 

“Iyadzio pa‟doangang sangga‟ Al-fatihah anna‟ Sholawat Nabi, me‟di 

towandi maissang tapi, diang mesa pa‟doangang i‟dai mala nipau-pau, 

apa noa memang toi tia, dinde dikappung”.
50

 

Artinya: 

Doa yang dipanjatkan adalah Al-fatihah dan Sholawat, tapi ada juga doa 

yang lai, dan tidak bisa diberitahukan kepada sembarang orang, dari dulu 

memang seperti itu di kampung ini.  

C. Unsur-unsur Budaya Islam dalam Tradisi Maccera’ Pare di desa Ratte 

Unsur-unsur budaya Islam yang terkandung dalam tradisi Maccera‟ Pare 

yang dapat kita lihat dalam rangkaian prosesi tradisi Maccera‟ Pare di atas. 

Adapun unsur-unsur budaya Islam yang terkandung dalam tradisi Maccera‟ Pare, 

yaitu:  

1. Unsur Religi 

Menurut Koentjaraningkat religi adalah bagian dari kebudayaan dan 

wujud religi yaitu sistem kepercayaan Tuhan, dewa, roh halus, neraka dan surga.
51

 

Terdapat unsur religi dalam tradisi Maccera‟ Pare yaitu pada prosesi pelaksanaan 

tradisi tersebut dan berdasarkan hasil wawancara mengenai doa yang dipanjatkan. 

Unsur ajaran Islam yang terdapat dalam tradisi tersebut adalah, melafadzkan 

basmalah, pembacaan surah Al-Fatihah,Sholawat Nabi dan menghadap kiblat. 

a. Melafadzkan Basmalah 
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 Prosesi pelaksanaan tradisi Maccera‟ Pare yaitu penyembelihan hewan 

manuq (ayam) selalu melafadzkan basmalah. Agama Islam telah mensyariatkan 

untuk membaca kalimat mulia tersebut setiap kali melakukan atau memulai 

aktivitas apapun. Pembacaan Basmalah mengandung banyak hikmah antara lain 

permohonan pertolongan serta pengharapan kepada Allah Swt. 

 Mengucapkan basmalah ketika hendak melakukan suatu pekerjaan, 

niscaya ucapan tersebut dapat membawa keberkahan dan kebaikan. Adapun dalam 

tradisi Maccera‟ Pare di Desa Ratte, pengucapan basmalah dilakukan sebelum 

penyembelihan hewan (ayam) dengan tujuan agar hewan yang disembelih tersebut 

dapat memperoleh keberkahan ketika dikonsumsi. Sebagaimana dalam arti 

Basmalah yaitu “Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha 

Penyayang”. 

 Adab penyembelihan hewan dalm Islam hendaknya mengucapkan 

Basmalah sebelum penyembelihan. Karena, semebelihan itu jika tidak disebutkan 

nama Allah Swt, maka hewan sembelihan tersebut haram untuk di konsumsi. 

Sebagaimana dalam QS. Al-An’am/6:121. 

وِ عَلَيْوِ وَانَِّوٓ طِيَْ ليَُ وْحُ  ٓ لَفِسْقٌ  ٓ وَلََ تأَْكُلُوْا مَِّّا لََْ يذُْكَرِ اسْمُ اللّّٰ يّٰ هِمْ ٓ وْنَ اِلّٰ وَاِنَّ الشَّ ى اوَْليَِاىِٕۤ

 ٕٔٔ ࣖوَاِنْ اطََعْتُمُوْىُمْ انَِّكُمْ لَمُشْركُِوْنَ ٓ يُجَادِلُوكُْمْ لِ 

ٓ
Terjemahnya: 
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“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut 

nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang 

semacam itu adalah suatu kefasikan.”
52

 

 

Berdasarkan ayat di atas dapat di simpulkan bahwa betapa pentingnya 

pembacaan basmalah ketika akan mengkonsumsi atau hendak melakukan aktivitas 

maka akan mendapat keberkahan dan sudah bernilai ibadah. Dalam prosesi tradisi 

Maccera‟ Pare  terdapat tahap penyembelihan hewan yang akan di konsumsi, 

orang yang melakukan penyembelihan hewan (ayam) tersebut dianjurkan untuk 

membaca Basmalah sebelum melakukan penyembelihan agar mendapat 

keberkahan ketika mengkonsumsi. 

b. Pembacaan Surah Al-Fatihah  

 Surah Al-fatihah memiliki banyak makna, surah ini pun adalah salah satu 

surah yang wajib dibaca dalam melaksanakan Ibadah Sholat, dalam hal ini syarat 

sah sholat. Surah Al-Fatihah Ummul Qur’an atau Induk Al-Qur’an. Mengandung 

makna keseluruhan ajaran agama Islam yakni ketauhidan, Ibadah dan 

akhlak.jalinan hubungan antara hamba Allah dan pencipta yaitu Allah Swt 

mengandung makna permohonan jalan yang lurus, kelancaran dalam melakukan 

sesuatu, dan meminta agar termasuk orang-orang yang selalu mendapat berkah 

dan nikmat dari sang khalik.  

 Pembacaan doa surah Al-Fatihah dalam tradisi Maccera‟ Pare adalah 

sama dengan pembacaan doa  pada umumnya, berharap agara apa yang dilakukan 

dalam tradisi Maccera‟ Pare dapat bernilai ibadah dan keberkahan yang selalu 

dilimpahkan terhadap apapun yang diperoleh dari Allah Swt. 
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c. Pembacaan Sholawat Nabi 

 Pembacaan Sholawat Nabi pada saat pembacaa doa yang dilakukan 

imam atau sanro. Sebagai mana yang kita ketahui sholawat kepada nabi sebagai 

wujud hormat dan cinta manusia kepada sang kekasih Allah Swt, yakni 

Rasurullah Muhammad Saw. 

 Sholawat adalah ungkapan sanjungan, kekaguman sekaligus permohonan 

seorang hamba kepada Allah Swt melalui ungkapan mulia agar seantiasa 

memuliakan nabi Muhammad Saw pembacaan sholawat dinilai ibadah dan 

berpahala.
53

 

 Pembacaan sholawat dalam tradisi Maccera‟ Pare ditujukan kepada 

kekasih Allah Swt yakni Muhammad Saw, sanjungan dan pujian kepada manusia 

mulia sebagai pembawa petunjuk bagi manusia lain, agar bertakwa kepada Allah 

Swt. 

d. Mengarah Kiblat  

 Prosesi tradisi Maccera‟ Pare dilakukan pemotongan hewan, pada 

saatorang yang yang memotong hewan tersebut akan menghadap kiblat, sesuai 

dengan arah kiblat saat kita melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Hewan 

dalam hal ini manuq (ayam) akan disembelih dengan keadaan menghadap kiblat 

begitupun dengan orang yang melakukan penyembelihan, harus dalam keadaan 

mengarah ke kiblat.  

2. Unsur Sosial Budaya 
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Sosial budaya adalah adalah kehidapan masyarakat  yang berkaitan dengan 

budaya yang terdapat dalam suatu masyarakat yang saling berinteraksi sehingga 

dapat mempengaruhu nilai-nilai sosial yang menjadi ciri masyarakatnya.
54

  Dalam 

tradisi maccera‟ Pare terdapat unsur Sosial diantaranya silaturahim, tolong 

menolong dan kebersamaan. 

a. Silaturahim 

 Silaturahin termasuk dalam budaya Islam, silaturahim adalah komunikasi 

bertujuan untuk menyambungkan yang terputus, dengan silaturahim akan 

tersambung kembali jalinan tali yang terputus, sehingga dapat mengetahui 

keadaan saudara, baik dalam keadaan fisik maupun ekonomi.
55

 Selaras dengan 

ayat QS. An-Nisa/4:1. 

هُ ٓ يّٰ ٓ هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ نْ ن َّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِن ْ مَا ايَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّ

نِسَاءًۤ  راً وَّ وَ الَّذِيْ تَسَاءَۤلُوْنَ بوِ ٓ رجَِالًَ كَثِي ْ وَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا  ٓٓ رْحَامَ وَالََْ  ٓٓ وَات َّقُوا اللّّٰ  ٔاِنَّ اللّّٰ

ٓ
Terjemahnya: 

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan 

kamu dari diri yang satu (Adam) dan menciptakan pasangannya (Hawa) 

dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki 

dan perempuan banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-nya 

kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan Silaturahim. 

Sesungguhnya Allah Swt selalu menjaga dan mengawasimu.”
56
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 Berdasarkan ayat di atas bahwa silaturahim antara sesama umat manusia 

adalah perintah dari Allah Swt. Persaudaraan yang dijaga berdasarkan ketaqwaan 

bukan berdasar dari kekayaan dan fisik cantik, karena jika persaudaraan yang 

dijaga karena fisik dan kekayaan maka akan cepat sirna ditelan waktu. Namun, 

sebaliknya jika persaudaraan yang dipupuk berdasarkan ketakwaan maka akan 

kekal dunia sampai akhirat. 

 Tradisi Maccera‟ Pare dianggap sebagai salah satu bentuk silaturahim 

antara kerabat dan masyarakat setempat. Keluarga yang berjauhan akan 

meluangkan waktu untuk hadir dan para masyarakat setempat yang akan ikut 

berpartisipasi dalam melaksanakan tradisi tersebut. Dikatakan oleh salah satu 

narasumber Bungatia (67 tahun) tokoh masyarakat di Desa Ratte. 

“Iyadzio Maccera‟ Paremacoa sanna apa‟ napasita woi tau solata, 

 malatau siita tomasae tassita, i‟da sangga‟ nipogau dzikaleta tapi untuk

 panotoi dzisolata, luluadzeta, anak ta, appo, anna‟ mittu (menantu).”
57

  

Artinya: 

Maccera‟ Pare itu bagus sekali karena, kita bisa ketemu dan kumpul 

bersama. Bukan cuma dilakukan ke diri sendiri tetapi untuk orang lain, 

saudara, anak, cucu dan bahkan menantu. 

 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa tradisi Maccera‟ Pare dianggap 

menjadi suatu  perkumpulan sekaligus pertemuan kerabat dan masyarakat, yang 

bahkan jarang bertemu dijadikan waktu berkumpul dan mempererat tali 

silaturahim atau persaudaraan. Pertemuan antara anak, saudara dan menantu. 
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Mempererat tali silaturahim adalah salah satu Sunnah Nabi dan juga salah satu 

cara Nabi dalam membuka pintu pahala.  

b. Tolong Menolong  

 Unsur budaya Islam yang lainnya adalah yang tercermin sikap yang 

diajarkan Rasurullah Saw yaitu sikap tolong menolong. Terdapat beberapa ayat 

Al-Qur’an yang memerintahkan manusia agar saling membantu (Tolong 

menolong), seperti dalam QS. Al-Maidah/5:2. 

ى ٓٓ  قْوّٰ ثُِْ وَالْعُدْوَانِ  ٓٓ وَتَ عَاوَنُ وْا عَلَى الْبِِّ وَالت َّ وَ ٓ وَلََ تَ عَاوَنُ وْا عَلَى الَِْ وَ شَدِيْدُ ٓ وَات َّقُوا اللّّٰ اِنَّ اللّّٰ
ٕٓالْعِقَابِ 

ٓ
Terjemahnya: 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat 

siksa-Nya.”
58

 

 Berdasarkan ayat di ayat di atas menjelaskan bahwa tolong-menolonglah 

dalam hal kebaikan, tanpa memandang ras, suku dan agama. Manusia dianjurkan 

untuk saling tolong menolong atau saling membantu, selama dalam hal kebaikan 

bukan sebaliknya atau yang akan menimbulkan kerusakan. Ayat di atas 

membuktikan bahwa sikap tolong menolong sangat dianjurkan dalam kehidupan, 

 Terdapat sikap tolong menolong dan sikap saling membantu dalam 

tradisi Maccera‟ Pare,  dapat kita lihat dalam prosesi pelaksanaan tradisi 

Maccera‟ Pare. Segala sesuatu tidak dapat dilakukan sendiri atau satu orang saja, 
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tetapi diperlukan kerja sama dan saling membantu di dalamnya agar mencapai 

tujuan yang diinginkan. 

c. Kebersamaan  

Kebersamaan yang dapat dilihat dalam melaksanaka suatu kegiatan,  

kebersamaan dalam tradisi Maccera‟ Pare terlihat saat masyarakat yang 

berpartisipasi dalam membantu. Tercipta kebersamaan dan rasa solidaritas.
59

 

Dikutip dalam narasumber Suhana (49 Tahun) tokoh masyarakat di Desa Ratte. 

“Kebersamaan yang dirasakan saat kita melakukan suatu kegiatan tradisi 

Maccera‟ Pare ini, para tetangga dan kerabat datang membantu dan saat 

makan bersama dilakukan banyak yang berkumpul, sangat dirasakan 

kebersamaan”.
60 

 Kebersamaan yang tercipta dalam masyarakat sangat terlihat saat 

melakukan kegiatan, seperti halnya tradisi Maccera‟ pare di Desa Ratte. 

Kebersamaan yang tercipta karena saling membantu dalam melaksanakan 

kegiatan tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Tradisi Maccera‟ Pare adalah kegiatan ma‟baca-baca setelah melakukan 

panen pare (padi) dan saat akan mengkonsumsi hasil panen untuk pertama 

kali. Tradisi Maccera‟ Pare juga diartikan sebagai acara doa bersama untuk 

keselamatan, semangat dan keberkahan. Tradisi yang dahulu timbul sebagai 

ide dari kalangan masyarakat karena kemalangan yang menimpa berupa padi 

yang rusak menimbulkan gagal panen, tidak dapat menikmati hasil panen 

karna kerusakan dan penyakit yang ditimbulkan. Dahulu sebelum datangnya 

Islam masyarakat mempersembahkan beberapa makanan berupa sesajian 

untuk penguasa alam. Namun, setelah datangnya Islam masyarakat 

melaksanakan tradisi sesuai dengan akulturasi budaya Islam, persembahan 

yang dilakukan ditujukan kepada sang pencipta Allah Swt. 

2. Pelaksanaan tradisi Maccera‟ Pare memiliki waktu-waktu tertentu yaitu 

dilakukan satu kali dalam satu tahun, masyarakat biasanya melakukan tradisi 

tersebut pada bulan Maret, namun saat ini masyarakat juga ada yang 

melakukanpada bulan April dan bulan Mei setelah panen padi selesai. Tahap 

prosesi pelaksanaan tradisi Maccera‟ Pare dibagi menjadi dua tahap yaitu pra 

prosesi dan prosesi pelaksanaan tradisi Maccera‟ Pare. Tahap pra prosesi 

melakukan musyawarah, penentuan waktu dan persiapan alat dan bahan. 

Masuk prosesi pelaksanaan melakukan penyembelihan hewan, Maccera‟ 
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pare, menyiapkan sesajian dan makanan, pembacaan doa dan makan 

bersama. 

3. Unsur-unsur budaya Islam yang terkandung dalam tradisi Maccera‟ Pare 

selain sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan keberkahan, semangat dan 

keselamatan kepada Allah Swt. Unsur-unsur budaya Islam juga terdapat 

dalam pelaksanannya. Yaitu, unsur religi, unsur sosial budaya silaturahim, 

tolong-menolong dan kebersamaan. 

B. Implikasi 

1. Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti maka impilkasi dari penelitian 

ini yaitu, Peneliti berharap penulisan ini dibaca dan dapat dijadikan referensi 

atau rujukan bagi peneliti selanjutnya, serta dapat menemukan keunikan-

keunikan lainnya di dalam hasil penelitian tradisi Maccera‟ Pare. Peneliti 

juga mengharapkan masyarakat tetap mempertahankan tradisi Maccera‟ 

Pare, selama itu tidak menyalahi aturan atau selama tidak keluar dari 

akulturasi budaya Islam, sebagai budaya daerah setempat dan sebagai upaya 

pelestarian budaya yang sudah ada sejak dulu sebagai bentuk penghormatan 

kepada para nenek moyang. 

2. Harapan penulis kepada diri sendiri semoga dengan penulisan ini menjadi 

ilmu bermafaat, berguna tentunya dan menjadi pembelajaran baru yang akan 

terus dikembangkan sebagai seorang lulusan sejarah. 
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