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ABSTRAK 

Nama : Windasari 

NIM. : 30500117037 

Judul  : Akulturasi Islam dan Budaya Lokal Dalam Ritual   Manre Anre 

Ce’de di Dusun Bollangi Desa Timbuseng kecamatan Pattalassang 

Kabupaten Gowa 

Penelitian ini membahas tentang bentuk akulturasi Islam dan budaya lokal 

dalam Ritual Manre Anre Ce‟de di Dusun Bollangi Desa Timbuseng Kecamatan 

Pattalassang Kabupaten Gowa. Masalah yang diteliti tersebut dijabarkan kedalam 

beberapa pertanyaan penelitian yaitu : (1) Bagaimana Latar belakang munculnya 

ritual manre anre ce‟de di dusun Bollangi?(2) Bagaimana makna ritual manre 

anre ce‟de bagi masyarakat setempat?(3) Bagaimana bentuk akulturasi Islam dan 

budaya lokal dalam ritual manre anre ce‟de ? 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan    

metode pendekatan sejarah, antropologi, dan  sosiologi. Sumber data penelitian ini 

adalah data sekunder dan data primer. Metode pengumpulan data penelitian 

mengunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

 Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama ritual manre anre ce‟de 

dilatarbelangi oleh faktor keturunan. dan Ritual Manre Anre Ce‟de diawali dari 

Karaeng Bollangi yang tidak mau dijajah oleh Belanda dan Karaeng Bollangi naik 

keatas gunung Bollangi untuk menghindari perang. Setelah sampai dipuncak 

gunung karaeng melihat batu besar dan karaeng duduk di batu itu, dan tiba-tiba 

karaeng hilang. Sebelum karaeng hilang karaeng berpesan kepada pengikutnya 

bahwa mintalah kepada Allah jika kalian ada kesulitan atau keinginan niscaya 

saya akan selalu hadir menjadi perantara, dari sini Ritual Manre Anre Ce‟de 

dilakukan sampai sekarang . Kedua makna ritual ini bagi masyarakat di Dusun 

Bollangi adalah sebagai bentuk agar masyarakat mendapat perlindungam dari 

Allah SWT, dijauhkan dari gangguan-gangguan makhluk ghaib, dan diberikan 

keselamatan, ampunan, dan kehidupan yang selalu bersinar, serta keberhasilan 

bagi masyarakat yang melakukan ritual ini. Ketiga akulturasi yang terjadi di 

Dusun Bollangi terbentuk dari pemberian nama setiap anak dimana mereka harus 

menggunakan nama depan “Daeng”. Dalam ritual ini terdapat nilai-nilai Islam 

dalam melakukan prosesinya, hal itu dapat di lihat dari segi prosesinya yang 

mengunakan sajadah, dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Nilai-nilai islam itu 

juga termasuk batu  karna batu adalah ciptaan Allah swt, sehingga batu itu 

dijadikan tempat meminta karna mungkin pada masa itu belum ada mesjid, jadi 

masyarakat dulu menjadikan batu itu tempat berdo‟a. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Suku Bugis adalah salah satu suku yang terbesar dan yang mendiami daerah 

sulawesi selatan. Suku bangsa bugis terutama mendiami Kabupaten Wajo, 

Bulukumba, Pinrang, Bone. Sebahagian penduduk Pangkajene dan Maros, sebagai 

daerah perbatasan antara negeri-negeri orang Bugis-Makassar, adalah orang Bugis 

atau orang Makassar.  
1

Menarik untuk dipelajari etnografi kebudayaan Suku Bugis karena memiliki 

ciri yang khas. “Mereka adalah contoh yang jarang terdapat di wilayah Nusantara. 

Mereka mampu mendirikan Kerajaan-kerajaan yang sama sekali tidak 

mengandung pengaruh india, dan tanpa mendirikan kota sebagai pusat aktivitas 

mereka.  Kebudayaan adalah satu keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya 
2

terkandung kepercayaan, kesenian, hukum, pengetahuan, adat istiadat, dan 

berbagai kemampuan lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai 

anggota suatu masyarakat.   
3

Terbentuknya kebudayaan karena manusia menghadapi persoalan yang 

membutuhkan penyelesaian, terutama dalam mempertahankan dan mengatasi 

masalah ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang sesuai dengan kepentingan 

pribadi dan kelompoknya. Oleh sebab itu, manusia membutuhkan organisasi guna 

membangun konsesus tentang beberapa nilai dan norma yang membudaya 

sehingga menjadi tradisi. Jika hal itu diperoleh, manusia tetap dapat hidup dan 

bertahan di dalam kelompoknya. Berarti jelas, kebudayaan tidak terlepas dari 

                                                             
1
 Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Geografi Budaya Daerah 

Sulawesi Selatan (Jakarta: Balai Pustaka, 1977),  h. 34 
2
 Christian Pelras, Manusia Bugis (Jakarta: Nalar, 2006),  h. 4 

3
 Harsojo,  Pengantar Antropologi (Bandung: Bina Cipta, 1966),  h. 7 
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kehidupan berkelompok, sebab kebudayaan merupakan unsur pengorganisasi 

antara individu dan membentuknya menjadi satu kelompok.  
4

Dapat kita ketahui bahwasanya fungsi kebudayaan itu sangat besar bagi 

masyarakat dan manusia. Contoh kita dilihat karya yang dihasilkan oleh 

masyarakat yang melahirkan teknologi dan kebudayaan yang mempunyai fungsi 

atau kegunaan yang paling utama yang ada didalam untuk melindungi masyarakat 

terhadap yang ada dilingkungannya.  
5

Kebudayaan menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat sebagai 

bentuk perkembangan dan terintegrasi sebagai ciri hidup masyarakat berupa 

tradisi ataupun kebiasaan yang mengakar dalam masyarakat. Suatu tradisi 

masyarakat yang pada hakekatnya merupakan warisan dan para leluhurnya yang 

merupakan bagian dari budaya bangsa. Hal ini berguna sebagai strategi untuk 

menjamin eksistensi bangsa, membentuk dan mengembangkan kepribadian serta 

menata kehidupan bangsa.   
6

Sebagai manusia pasti tidak akan pernah lepas dari kehidupan yang 

dipengaruhi oleh ajaran agama yang dianut. Namun, karena manusia sebagai 

makhluk sosial, maka pengaruh sosial , tradisi, adat budaya yang di tempat tinggal 

atau yang menetap dengan kultur dan budaya yang berbeda. Pada akhirnya dapat 

melahirkan budaya sendiri sesuai yang ada dengan lingkungan tempatnya berada.  

Tradisi dan budaya pasti akan ikut mewarnai perjalanan kehidupan manusia 

dari masa ke masa yang ada dalam adat istiadat. Lalu dari situ terjadi persetujuan 

dalam proses sosial yang disebut asimilasi antar agama dan budaya, sehingga 

antar agama dan budaya terjadi akulturasi. Akulturasi terjadi apabila dalam suatu 

                                                             
4
  Fauzie Nurdin, Budaya Muakhi dan Pembangunan Daerah Menuju Masyarakat 

Bermartabat  (Yogyakarta: Gama Media, 2009),  h. 109 
5
 Suriyani, Sosiologi Pedesaan,  h. 194 

6
  Rahim Mame ,  Adat dan Upacara Perkawinan Sulawesi Selatan (Jakarta: Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, 1997-1998),  h. 20 
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kelompok manusia dengan kebudayaan bertemu dengan unsur kebudayaan yang 

berbeda. Lalu unsur budaya luar lambat laun akan diterima ke dalam kebudayaan 

itu sendiri. Apabila kebudayaan bertemu dengan kebudayaan yang berbeda maka 

akan melahirkan proses adaptasi. Ada pendapat mengatakan bahwa konsep 

tentang kebudayaan ialah sebagai strategi adaptasi terhadap lingkungan. 

Ketika budaya bertemu dengan nilai agama, maka akan  terjadi kesesuaian 

atau tidak tertutup kemungkinan akan terjadi kesesuaian atau tidak tertutup 

kemungkinan akan terjadi sebaliknya, saling berbenturan antara satu sama lain, 

walaupun jarang terjadi, budaya, tradisi, adat istiadat bersifat relatif karena 

manusia melalui proses alami yang tidak mesti selaras dengan ajaran ilahiah. 

Sedangkan agama yang dipahami bersifat absolut.  

Sebagaimana dipahami, bahwa dapat memandang adat itu sebagai karya 

leluhur yang selalu dipertahankan keberadaanya oleh keturunanya sebagai 

pewaris. Ketika ajaran agama dengan adat istiadat berhadapan akan terjadi saling 

pengaruh mempengaruhi satu sama lain. sehingga kita tidak akan heran jika 

keduanya bersentuhan, maka saling mencoba mencari pengaruh dan kewenangan. 

Akibat adanya saling pengaruh tersebut tidak mustahil ada adat yang 

ditambah, dihilangkan atau dikurangi sama sekali dari ajaran yang semestinya. 

Dalam ilmu antropologi inilah yang disebut dengan akulturasi, yang secara teoritis 

akulturasi merupakan proses percampuran dua kebudayaan atau lebih saling 

bertemu dan mempengaruhi, bukan berarti kebudayaan yang kuat mempengaruhi 

yang lemah, tapi kontak kedua kebudayaan yang terjadi tergantung pada 

jenisnya.  
7

Masyarakat Gowa di Kecamatan Patalassang memiliki kepercayaan, 

khususnya kepercayaan terhadap batu yang merupakan warisan leluhur mereka, 

                                                             
7
 Robert H. Lauer,  Perspective on Social Change “Perspektif Perubahan 

Sosial” ( Jakarta: Rineka Cipta,2003),  h. 404-405 



 

4 
 

dalam buku tersebut penulis berpendapat bahwa di puncak bukit Bollangi terdapat 

batu yang konon batu itu dijaga oleh Jin.  Ritual ini juga dilakukan oleh 
8

masyarakat yang percaya terhadap batu tersebut apabila telah melakukan acara 

pernikahan atau mendapatkan rejeki yang banyak sebagai tanda syukur yang telah 

diberikan oleh Allah swt. Karna ritual ini banyak sekali masyarakat yang 

melakukan ritual ini maka penulis sangat tertarik untuk meneliti ritual ini dan 

penulis juga ingin mengetahui akulturasi Islam dalam tradisi tersebut. 

Batu yang dipercayai masyarakat tersebut yang saya ketahui, dahulu batu itu 

pernah diduduki oleh Nabi Adam a.s, maka dari itu masyarakat tersebut 

melakukan Ritual sebagai tanda syukur yang telah diberikan oleh Allah swt, dan 

agar segala keinginanya bisa terkabulkan. 

Adapun  beberapa persepsi masyarakat terhadap ritual Manre‟anre Ce‟de 

tidak semua masyarakat menyetujui ritual tersebut karena mereka memiliki 

pemahaman agama yang baik, bahwa orang yang melakukan ritual tersebut 

tergolong ke dalam Musyrik, dan mereka juga mengatakan bahwa tidak ada yang 

patuh disembah melainkan Allah Swt. Sedangkan masyarakat yang setuju dengan 

ritual Manre‟anre Ce‟de dilakukan karena faktor turun temurun dan apabila 

masyarakat tersebut tidak melakukan ritual tersebut maka akan membawa 

musibah bagi diri sendiri. 

Terdapat ayat yang menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya cenderung 

mengikuti apa yang di warisan oleh leluhurnya, hal tersebut dijelaskan dalam 

firman Allah swt Qs. Hud : 109 

هۡ قَبۡلُ  ؤُلََٓءِ ؕ مَا یَعۡبدُُوۡنَ الََِّ کَمَا یعَۡبدُُ اٰبَاؤُٓہمُۡ مِّ ا یعَۡبدُُ ہٰٰۤ مَّ رَ  ؕفلَََ تَکُ فیِۡ مِرۡیۃٍَ مِّ ۡۡ ََ بَُمُۡ  ۡۡ ِِ ہمُۡ وَ َۡ فو ََ  وَ اوَِّا ََمُ

صٍ  َۡ  مَىۡقُ

 

                                                             
8
 Zainuddin Tika , dkk., Sejarah Patalassang  (Samata: Lembaga Kajian dan 

Penulisan sejarah Budaya Sulawesi Selatan, 2009),  h. 77 
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Terjemahan: 

“Maka janganlah engkau (Muhammad) ragu-ragu tentang apa yang mereka 

sembah. Mereka menyembah sebagaimana nenek moyang mereka dahulu 

menyembah. Kami pasti akan menyempurnakan pembalasan (terhadap) 

mereka tanpa dikurangi sedikit pun”  
9

Dari penjelasan ayat tersebut bahwa masyarakat tidak lepas dari pengaruh 

atau jejak nenek moyang mereka. Dan kita jangan ragu-ragu, jangan sampai 

terpengaruh terhadap orang kafir yang mana menyembah selain Allah tanpa dasar 

dalil yang dibenarkan, justru Allah akan menyiksanya. 

B. Fokus Penelitian dan Deskriptif Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah akulturasi islam dan 

budaya lokal dalam tradisi Manre Anre Ce‟de di Dusun Bollangi Desa Timbuseng 

Kecamatan Patalassang Kabupaten Gowa. 

2. Deskriptif Fokus 

Peneliti akan meneliti tentang Akulturasi Islam dan budaya lokal dari “ 

Ritual Manre Anre Ce‟de” yang dimana Ritual Manre Anre Ce‟de ini sebagai 

bentuk ungkapan rasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah swt 

yang disampaikan melalui perantara batu Karaeng. 

Batu Karaeng yang dimaksud yaitu tempat tinggal roh gaib atau kekuataan 

supranatural yang ada di batu tersebut dan batu Karaeng berada di puncak gunung 

di Dusun Bollangi Desa Timbuseng Kecamatan Patalassang Kabupaten Gowa. 

Manre Anre Ce‟de adalah makan-makan kecil dekat batu Karaeng yang 

merupakan suatu ritual yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Bollangi Desa 

Timbuseng Kecamatan Patalassang Kabupaten Gowa. 

                                                             
9
 Departemen Agama, al-quran dan terjemah 

https://risalahmuslim.id/kamus/muhammad
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Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan Ritual Manre Anre Ce‟de di Dusun Bollangi Desa 

Timbuseng Kecamatan Patalassang Kabupaten Gowa adalah bentuk ungkapan 

rasa bersyukur dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah swt yang disampaikan 

melalui perantara batu Karaeng. Dan sebuah adat istiadat yang turun temurun dari 

nenek moyang. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka pokok permasalahan adalah 

“Bagaimana Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Ritual Manre Anre Ce‟de 

di Dusun Bollangi. Maka dapat dirumuskan dalam 3 sub masalah sebagai  berikut: 

1. Bagaimana latar belakang munculnya Ritual Manre Anre Ce‟de di Dusun 

Bollangi? 

2. Bagaimana makna Ritual Manre Anre Ce‟de bagi msyarakat di Dusun 

Bollangi? 

3. Bagaimana bentuk akulturasi Islam dan budaya lokal dalam Ritual Manre 

Anre Ce‟de? 

D. Kajian Pustaka 

 Kajian pustaka atau penelitian dahulu yang menunjang fokus penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 Nurhuda Widiana dengan jurnal “Akulturasi Islam dan Budaya Lokal 

dalam Tradisi “Nyumpet” di Desa Sukero Kecamatan Mlonggo Kabupaten 

Jepara” setelah melakukan penelitian adat kebiasaan yang dilakukan oleh 

masyarakat setempat sebelum melakukan hajatan atau prosesi pernikahan akan 

melaksanakan tradisi “nyumpet” yang dianggap paling signifikan untuk 

dilaksanakan. Nyumpet dilaksanakan dengan harapan akan terjadi keselamatan 

dan harapan selamat dari tolak bala. Dan dibacakan do‟a Ngrasulake yaitu kirim 
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do‟a untuk para rasul, para nabi, dengan disertai sajian seperti nyumpet ditambah 

dengan ingkung ayam. Kesamaan peneliti yang dilakukan Nurhuda Widiana 

adalah sama-sama memfokuskan pada Tradisinya. Dan yang membedakan dengan 

penelitian ini adalah Nurhuda Widiana memfokuskan pada kesalamatan hajatan. 

Rismawati dengan berjudul “ Eksistensi Kuburan Puatta dan Pengaruhnya 

Terhadap masyarakat di Desa Bentengekecamatan Mallawa Kabupaten Maros” 

setelah melakukan penelitian setiap daerah mempunyai pasti mempunyai  tempat 

yang sakral dan masih banyak orang yang mempercayakan ritual-ritual  dan 

upacara dengan tradisi yang dijalankan nenek moyang. Kesamaan peneliti adalah 

sama-sama memfokuskan pada ritual-ritual dimasyarakat setempat.  

St. Rusni dalam skripsinya yang berjudul “ Tradisi Massorong dan 

Pengaruhnya Terhadap Masyarakat  Islam di Kelurahan Sepee Kecamatan Barru 

Kabupaten Barru” setelah melakukan penelitian Tradisi massorong ternyata 

dilaksankan dengan cara tertentu dan Tradisi massorong ini suatu Ritual yang 

dipercayai masyarakat setempat sebagai persembahan yang dipercayai 

penyelenggaran hidangan sesajen. Kesamaan peneliti adalah sama-sama 

melakukan hidangan sesajen. 

Muhammad Zacky dalam skripsi yang berjudul “Perspektif Islam terhadap 

Tradisi Upacara Pagar Desa  di Dusun Batur Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan 

Ceper Kabupaten Klaten” setelah melakukan penelituan faktor pendorong upacara 

pagar desa adalah karena ada anggapan bahwa dalam upacara tersebut terdapat 

nilai-nilai yang dapat dipetik oleh masyarakat yang melaksanakannya sebagai rasa 

penghormatan terhadap leluhur. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui latar belakang munculnya Manre Anre Ce‟de di Dusun 

Bollangi. 

b. Untuk mengetahui Bagaimana proses akulturasi Islam dan Budaya lokal 

dalam Ritual Manre Anre Ce‟de di Dusun Bollangi. 

c. Untuk mengetahui Bagaimana prosesi Ritual Manre Anre Ce‟de di Dusun 

Bollangi. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Untuk mengembangkan pengetahuan  peneliti untuk memahami budaya 

Tradisi Manre Anre Ce‟de.  

b. Agar penelitian ini bisa melihat berbagai fenomena yang terdapat dalam 

masyarakat. Dan sebagai bacaan masayarakat agar dapat mendapatkan 

informasi mengenai masalah budaya. Khususnya masyarakat Bugis-Makassar 

c. Dan kegiatan penelitian ini dapat memperluas pengetahuan mengenai Tradisi 

Manre Anre Ce‟de di Dusun Bollangi dan dapat memperolah gambaran yang 

riil mengenai latar belakangnya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Akulturasi Islam 

Akulturasi adalah suatu kelompok masyarakat dengan suatu kebudayaan 

tertentu yang dihadapkan dengan unsur asing yang berbeda, unsur-unsur 

kebudayaan asing itu lambat laun akan diterima dan diolah kedalam kebudayaan 

sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.  

Akulturasi juga merupakan bentuk suatu asimilasi dalam kebudayaan, 

pengaruh pada suatu kebudayaan oleh kebudayaan lain, dan kebudayaan terjadi 

apabila kedua kebudayaan saling berhubungan erat satu sama lain. Dalam 

prosesnya akulturasi itu pada dasarnya adalah pengetahuan, perilaku, kebiasaan 

individu yang dapat mengalami proses tersebut. Perubahan individu ini menjadi 

perubahan kesatuan sosial yang dibentuk oleh individu-individu yang berubah.  
10

Akulturasi itu terjadi bisa secara paksaan ataupun sukarela. Dan kita bisa 

melihat contoh secara paksaan pada negara yang menjadi jajahan kolonialisme 

bangsa eropa terhadap bangsa timur karena bangsa tersebut memaksakan hal-hal 

baru pada wilayah jajahanya untuk memeluk agama kristenisasi, memaksakan 

berpakaian modern, mengunakan bahasa dan hukum peradilannya, dan kita bisa 

tinjau sejarah kebudayaan indonesia, yang dikatakan akulturasi kebudayaan Hindu 

dan Islam yang tanpa paksaan dan bersifat sukarela. Lain halnya dengan 

kebudayaan Barat yang cenderung memaksakan kebudayaannya agar diterima 

oleh wilayah jajahannya. 

Sidi Gazalba mengatakan bahwa dalam setiap analisis tentang akulturasi itu 

bisa disimpulkan untuk sejumlah faktor yaitu yang terlibat  dan orang-orang yang 

terlibat dan hubungan antar mereka, kesulitan kedua kebudayaan, tempat 

                                                             
10

  Sidi Gazalba, Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu (Cet-II, Jakarta: Pustaka 

Antara,1967),  h. 119 
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terjadinya, situasi terjadinya, bersifat sukarela ataupun dipaksakan, tingkat politik 

dan ketimpangan sosial kedua kelompok, proses seleksi dan integrasi ke dalam 

kebudayaan yang menerimanya.  
11

Koentjaraningrat mengutip pendapat G.M Foster menjelaskan bahwa Proses 

akulturasi bisa mulai dalam golongan atas yang tinggal di kota, kemudian 

menyebar ke golongan-golongan yang lebih rendah di daerah pedesaan. Proses 

semacam ini biasa dimulai dari perubahan sosial ekonomi. Perubahan dalam 

sektor ekonomi ini dapat menyebabkan perubahan yang penting dalam asas-asas 

kehidupan kekeluargaan. 

Proses akulturasi yang berkembang cepat menyebabkan berbagai pergeseran 

sosial yang tidak seragam dalam semua unsur dan sektor masyarakat. Sehingga 

terjadi kesenjagan masyarakat yang berpotensi untuk terjadinya konflik sosial 

dalam masyarakat. Gerakan-gerakan nasionalisme juga dapat dianggap sebagai 

salah satu tahap proses akulturasi.  
12

Terciptanya akulturasi yang baru disebabkan karena masuknya Islam ke 

Indonesia yang menyebabkan terjadinya percampuran dua atau lebih kebudayaan 

yang disebabkan percampuran bangsa-bangsa yang saling mempengaruhi satu 

sama lain, inilah yang dikatakan akulturasi Islam.
13

 

Islam secara teologis dapat berupa sistem nilai atau ajaran yang bersifat 

Ilahiyah dan transenden, secara sosiologis merupan fenomena peradaban, kultural 

dan realitas sosial pada kehidupan manusia, dialektika Islam dalam realitas 

kehidupan selalu menyertai agama tersebut sepanjang sejarah, pada saat awal 

Islam hadir tumbuh dan berkembang dalam kondisi tidak hampa dengan budaya.
14

 

                                                             
11

 Ibid., 
12

 Sapardi,  Antropologi Agama  (Surakarta: LPP UNS, 2006),  h. 178-179 
13

 Limyah Al-Amri, “Akulturasi Islam Dalam Budaya Lokal”, Jurnal Kuriositas, Vol. 11, 

2 (2017), h. 192. 
14

 Nihayatur Rohmah, “Akulturasi Islam Dann Budaya Lokal (memahami Nilai-Nilai 

Maulid Nabi Di Pekalongan)”, Jurnal, Antropologi Meneropong Ritual Maulid Nab, h. 1. 
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Islam merupakan agama yang telah diturunkan Allah SWT kepada umat manusia 

melalui perantara Nabi Muhammad Saw, yang di dalamnya tidak hanya sekedar 

mengatur satu sisi dalam kehidupan manusia akan tetapi seluruh aspek kehidupan 

yang telah di tetapkan dalam hukum syari‟at.  

Islam secara bahasa berasal dari bahasa yaitu dari kata salima yang yang 

bermakna selamat, sentosa dan damai, sedangkan secara istilah ialah Maulana 

Muhammad Ali mengatakan bahwa Islam merupakan agama perdamaian, dan 

ajaran pokoknya terbagi dalam dua hal yaitu keesaan Allah dan kesatuan atau 

persaudaraan umat manusia yang menjadi bukti nyata dengan demikian agama 

Islam benar selaras dengan namanya.
15

 

B. Pengertian Agama dan Kepercayaan 

Agama berasal dari bahasa sangsekerta “a” artinya tidak dan “gama” yang 

berarti kacau. Jadi agama berarti tidak kacau, dengan pengertian terdapat 

ketentraman dalam berfikir sesuai dengan pengetahuan dan kepercayaan yang 

mendasari kelakuan tidak kacau itu, atau berarti sesuatu yang mengatur manusia 

agar tidak kacau dalam kehidupannya. Pengetahuan dan kepercayaan tersebut 

menyangkut hal-hal keilahian dan kekudusan.
16

 

Para sosiolog berbeda perspektif dalam mendefinisikan agama, antara lain: 

pertama, agama sesuatu yang tidak akan memberikan penilaian lagi mengenai 

sumber atau fungsinya yaitu agama sebagai kepercayaan terhadap adanya wujud- 

wujud spiritual. 

Kedua agama merupakan ekspresi suatu bentuk ketergantungan pada 

kekuatan spiritual atau moral dari individu. Ekspresi penting dari rasa 

ketergantungan ini adalah peribadatan. 

                                                             
15

 Irmawati M, “Akulturasi Budaya Lokal Dengan Budaya Islam Dalam Tradisi Kematian 

(Ngalle Allo) di Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompo Bulu Kabupaten Gowa”, Skripsi. (2017), 

h. 19. 
16

 Zulfi Mubaraq, Sosiologi Agama (Cet. I; Malang: UIN- Maliki Press 2010), h. 2.
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Ketiga, agama adalah sistem integral dari beberapa kepercayaan dan 

peribadatan yang berkaitan dengan benda-benda yang sakral, benda-benda 

terpisah dan terlarang.  

Keempat, agama adalah sistem kepercayaan dan peribadatan yang digunakan 

oleh berbagai bangsa dalam perjuangan mereka mengatasi persoalam-persoalan 

tertinggi dalam kehidupan. 

Kelima, agama adalah sesuatu yang berkaitan dengan yang tertinggi. 

Keenam, agama adalah sistem sambung yang berfungsi menegakkan 

berbagai perasaan dan motivasi yang kuat.  

Ketujuh, agama adalah kepercayaan yang hadir pada saat wujud-wujud 

bukan manusia dipuja-puja dengan cara manusia. 

Agama dalam kamus sosiologi ada tiga macam yaitu, kepercayaan kepada 

hal-hal yang spiritual, perangkat kepercayaan dan sekaligus praktik-praktik 

spiritual yang dianggap sebagai tujuan tertentu, ideologi mengenai hal-hal yang 

bersifat supranatural.
17

 

Menurut Mukti Ali, dalam buku Jalaluddin Rahmat bahwa, agama adalah 

percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa dan hukum-hukum yang diwahyukan 

kepada kepercayaan utusan-utusan-Nya untuk kebahagiaan hidup manusia didunia 

dan akhirat.
18

 

Berdasarkan pengertian Agama yang disampaikan oleh berbagai pendapat 

maka penulis mengambil kesimpulan bahwa agama adalah percaya akan adanya 

kekuatan yang supranatural, yang manusia merasa tergantung terhadap yang 

supranatural itu, sehingga menimbulkan perlakuan-perlakuan istimewa seperti 

                                                             
17

 Hajir Nonci, Sosiologi Agama (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.2.
 

18
 Jalaluddin Rahmat, Psikologi Agama Sebuah Pengantar (Cet. I; Bandung: 

Mizan,2003), h.20
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persembahan, peribadatan, dan pemujaan. Adapun agama dalam teori perspektif 

sosiologi dari hasil penelitian para ilmuan yaitu: 

1. Teori jiwa yakni agama yang paling awal bersamaan dengan pertama kali 

manusia mengetahui bahwa didunia ini tidak hanya dihuni oleh makhluk 

materi tetapi juga oleh mahluk immateri yang juga disebut jiwa (anima). 

2. Teori batas akal menyatakan bahwa permulaan terjadinya agama disebabkan 

manusia mengalami gejala yang tidak dapat diterangkan oleh akalnya.  

3. Teori kritis dalam kehidupan individu mengatakan bahwa kelakuan 

keagamaan manusia itu mulanya muncul untuk menghadapi kritis-kritis 

yang ada dalam kehidupan manusia itu sendiri. 

4. Teori kekuatan luar biasa mengatakan bahwa agama dan sikap religius 

terjadi karena adanya kejadian luar biasa yang menimpa manusia yang 

terdapat dilingkungan alam sekitarnya. 

5. Teori sentiment masyarakat mengatakan bahwa agama yang permulaan itu 

muncul karena adanya suatu getaran, suatu emosi yang ditimbulkan dalam 

jiwa manusia sebagai akibat dari pengaruh rasa kesatuan sebagai sesama 

warga masyarakat.
19

 

6. Kehidupan beragama dapat dilihat dari sikap seseorang mengsakralkan 

sesuatu baik itu benda, tempat, dan sebagainya, yang dipercayai sebagai 

sesuatu yang suci atau istimewa bagi masyarakat tersebut. 

7. Rizhard Nieburh mencatat lima macam respons yang muncul berkaitan 

dengan pertemuan agama dengan kebudayaan: 

 Agama menolak kebudayaan. 

 Agama menyatu dengan kebudayaan 

 Agama mengatasi kebudayaan 

                                                             
19

 Bustanuddin Agus, Agama dalam Kehidupan Manusia (Jakarta: PT. Raja Grafido 

Persada, 2006), h. 81.
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 Agama dan kebudayaan bertolak belakang 

 Agama mentransformasikan kebudayaan
20

 

C. Pengertian Ritual  

Ritual dilakukan dengan tata cara upacara yang dilakukan oleh seorang yang 

mempercayai sesuatu perbuataan keramat yang dilakukan oleh sekelompok umat 

beragama, yang mempunyai macam unsur dan komponen, yaitu adanya tempat-

tempat dilakukanya upacara, alat-alat yang diperlukan dalam upacara dan yang 

terakhir orang-orang yang menjalankan upacara.   
21

Ritual adalah tindakan pemeluk agama yang harus  menggunakan peralatan 

dan perlengkapan yang sudah ditentukan, benda-benda tertentu, dan tempat yang 

ditentukkan .   ritual juga merupakan rangkaian kegiatan masyarakat yang di 
22

lakukan dengan tujuan untuk simbolis, dan juga ritual dilakukan berdasarkan 

tradisi dari suatu komunitas tertentu. Dengan demikian sesautu yang ada pada 

simbol tersebut memiliki kekuatan yang melampaui pemahaman dan kendali 

manusia yang disebut dengan yang sakral.
23

 

Secara sederhana ritual dapat di katakan sebagai, kebiasaan masyarakat 

yang sering dilakukan dalam hal tertentu atau dengan mempercayai hal-hal yang 

dianggap keramat dengan maksud untuk memperoleh tujuan tertentu. Ritual 

merupakan aktifitas atau perlakuan simbolik dengan demikian juga dapat disertai 

dengan matra-mantra atau ucapan-ucapan tertentu.
24

 

                                                             
20

 Paulus Hariyano, Sosiologi Kota Untuk Arsitek (Cet I, Jakart : PT Bumi Aksara), h. 57
 

21
 Koentjaraningrat, Beberapa Pokok  Antropologi  Sosial ( jakarta: Dian Rakyat, 1985),  

h. 56 
22

 Iman Suprayogo, Metodologi Penelitian Sosial-Agama  ( Bandung: Remaja 

Rosda Karya, 2001),  h. 41 
23

 Yusron Raxaq dan Ervan Nurtawab, Antropologi Agama, (Jakarta: UIN Press, 2007), 

h. 34. 
24

 Muhammad Amrullah. “Representasi Makna Simbolik Dalam Ritual Perahy 

Tradisional Sandeq Suku Mandar Di Sulawesi Barat”, Skripsi. (2015), h. 48. 
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Ritual atau ritus itu dilakukan karena untuk mendapatkan rezeki dan berkah 

dari suatu pekerjaan yang dilakukan, seperti upacara menolak bala, dan upacara 

siklus kehidupan seperti kelahiran, pernikahan, kematian.   Berdasarkan 
25

penjelasan di atas ritual merupakan kebiasaan masyarakat dengan meyakini hal-

hal gaib seperti melakukan upacara di tempat yang dianggapnya keramat dengan 

menyediakan perlengkapan alat yang telah di tentukan dan benda-benda tertentu 

dengan maksud untuk memperoleh tujuan tertentu. 

Menurut Susanne langer dalam buku Adeng Muchtar Ghazali bahwa ritual 

merupakan ungkapan yang bersifat logis dari pada hanya bersifat psikologi. Ritual 

memperlihatkan tatanan atas simbol-simbol yang diobyekkan. Simbol-simbol ini 

mengungkapkan perilaku dan perasaan serta membentuk disposisi pribadi dari 

para pemuji yang mengikuti modelnya masing-masing. Menurutnya, ritual dapat 

dibedakan dalam empat macam. 

1. Tindakan magic, yang dikaitkan dengan penggunaan bahan-bahan yang 

bekerja karena daya-daya mistis. 

2. Tindakan religius, kultus para leluhur, juga bekerja dengan cara yang 

pertama 

3. Ritual konstitutif yang mengungkapkan atau mengubah hubungan sosial 

dengan merujuk pada pengertian-pengertian mistis, dengan cara ini upacara- 

upacara kehidupan menjadi khas. 

4. Ritual faktitif yang meningkatkan produktifitas atau kekuatan, atau 

pemurniaan dan perlindungan, atau dengan cara lain meningkatkan 

kesejahteraan materi suatu kelompok.
26
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  Bustanuddin Agus, Agama dalam Kehidupan Manusia  ( Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2007),  h. 95 
26

 Adeng Muchtar Ghazali, Antropologi Agama (bandung : ALFABETA, cv 2011), h.50-

52 
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D. Pengertian Tradisi 

Tradisi (bahasa Latin: tradition, “diteruskan”) atau kebiasan dalam 

pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama 

dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari 

suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling 

mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke 

generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tampa adanya ini, suatu 

tradisi dapat punah.
27

 

Tradisi merupakan segala sesuatu seperti adat istiadat, kepercayaan, 

kebiasaan, ajaran, dan sebagaianya. Dan tradisi ini turun temurun dari nenek 

moyang kita, dan ada pula yang mengatakan bahwa tradisi itu diwariskan oleh 

masa lalu ke masa sekarang. 

Dari penjelasan di atas kita bisa mengetahui bahwa inti dari tradisi adalah 

warisan masa lalu yang dijalankan, dilestarikan, dan dipercaya sampai saat ini. 

Adat atau tradisi itu bisa dikatakan pola kelakuan dan adat kebiasaan yang 

merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.  

Tradisi yaitu segala warisan lampau yang masuk pada masyarakat kita ke 

dalam kebudayaan yang masih berlaku sampai sekarang. Tradisi atau juga bisa 

dikatakan kebiasaan masyarakat merupakan hal yang telah dilaksanakan sejak 

lama dan menjadi bagian kehidupan dalam suatu kelompok masyarakat, yang 

sering dilakukan oleh setiap negara, kebudayaan, atau agama yang sma. 

Tradisi biasanya di hubungkan dengan suatu kegiatan manusia dengan 

aktivitas alam sekitar, antara manusia dengan sang penguasa, yang dimana secara 

naluri manusia mengakui bahwasanya akan adanya sebuah penguasaan sesuatu 
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 Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk., Ilmu Sosial Budaya Dasar (Jakarta:Rajawali 

Pers,2015), h. 82. 
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agar hal tersebut tidak mengganggu aktivifitas manusia dalam kehidupannya.
28

 

Jadi tradisi dapat dikatakan atau diartikan sebagai, segala sesuatu yang telah 

diwariskan atau disalurkan dari masa lampau ke masa saat ini atau sekarang.  

Tradisi yang ada dalam masyarakat memiliki tujuan dalam rangka 

mensejahtrakan kehidupan manusia dengan kaya akan budaya dan 

mempertahankan  nilai-nilai sejarah, akan tetapi hal tersebut bisa terwujud jika 

manusia menghargai, menghormati dan tetap melaksanakan tradisi dengan baik 

dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
29

 Tradisi bukan hanya merupakan 

sebuah persoalan peningkatan sejarah, akan tetapi sekaligus merupakan persoalan 

kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatnnya.   
30

Tradisi adalah sebuah proses yang dilakukan berulang yang diwariskan 

seterusnya dan berlaku hinggah masa sekarang.
31

 Dalam hal ini tradisi juga terkait 

dengan interpretasi dalam masyarakat dan melihat rialitas dalam menyikapi 

keyakinan dan kepercayaan, tradisi juga dapat menjadi representasi pengetahuan 

dari suatu masyarakat hal ini dikarenakan di balik tradisi selalu ada tersimpan 

makna dan pandangan dunia.
32

 

Tradisi yang dimiliki masyarakat bertujuan agar membuat hidup manusia 

kaya akan budaya dan nilai-nilai bersejarah. Selain itu, tradisi juga akan 

menciptakan kehidupan yang harmonis. Namun, hal tersebut akan terwujud hanya 
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 Irmawati M, “Akulturasi Budaya Lokal Dengan Budaya Islam Dalam Tradisi Kematian 

(Ngalle Allo) di Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompo Bulu Kabupaten Gowa”, Skripsi. (2017), 
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 Fitriani, Rasmawati Sombuo, Aprian Early dan Lukman  Ilham, “Analisis Nilai-Nilai 

Moral Tradisi Accera Kalompoang Di Museum Ballak Lompoa Kabupaten Gowa”, Jurnal Kajian 
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30
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apabila manusia menghargai, menghormati, dan menjalankan suatu tradisi secara 

baik dan benar serta sesuai aturan. 

Tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng. 

Dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakatnya bisa harmonis. 

Dengan tradisi sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. 

Bila tradisi dihilangkan, maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir 

di saat itu juga. Setiap sesuatu menjadi tradisi biasanya telah teruji tingkat 

efektivitas dan tingkat efisiensinya. Efektivitas dan efisiensinya selalu ter- update 

mengikuti perjalanan perkembanggan unsur kebudayaan. Persoalan kalau tingkat 

efektivitasnya dan efisiensinya renda akan segera ditinggalkan pelakunya dan 

tidak akan pernah menjelma menjadi sebuah tradisi. Tentu saja sebuah tradisi 

akan pas dan cocok sesuai situasi dan kondisi masyarakat pewarisnya. 

E. Animisme 

Animisme berasal dari kata “anima” yang artinya “nyawa” Bahasa Latin 

imus, Bahasa Yunani avepus, bahasa Sanskerta prana, semuanya berarti nafas atau 

jiwa. Animisme adalah ajaran doktrin tentang realitas jiwa, Manusia primitif 

percaya bahwa nyawa orang yang telah mati, yang digambarkan sebagai ruh atau 

sukma, akan tetap hidup terus. Tetapi ruh atau sukma tersebut bukan merupakan 

bagian dari manusia, tetapi “manusia seutuhnya” dipandang dari sudut tertentu. 

Oleh sebab itu ruh orang yang telah mati digambarkan mempunyai badan 

seperti orang yang masih hidup dan benar-benar sesuai dengan wujud orang yang 

masih hidup, hanya saja dipercayai sebagai hantu dan orang yang masih hidup 

akan takut kepadanya. Republik Indonesia merupakan Negara yang menganut 

banyak kepercayaan diantaranya kepercayaan animisme yang ajarannya masih 

mengankat ajaran-ajaran leluhur seperti menyembah berhal/batu yang di yakini 

memiliki bentuk spiritual.  
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Pada dasarnya kepercayaan animisme ini sudah ada sejak zaman Mesir kuno 

yang dimana pada masa itu kepercayaan animisme yang mereka anut yaitu yang 

menyembah matahari atau mempercayai ramalan-ramalan melalui bintang-bintang 

sebagai penenda waktu-waktu spiritual. Dan kemudian ajaran animisme ini masuk 

ke Indonesia dan dikemas dengan beragam kultur dan kebudayaan masing-masing 

suatu tempat. 

Secara Antropologis, Indonesia meliki kepercayaan-kepercayaan asli yang 

biasa disebut kebudayaan lokal yang mana kepercayaan ini disebut juga agama 

lokal yang belum dimasukkan sebagai agama resmi oleh pemerintah Indonesia.
33

 

F. Teori Animisme 

Rudoilf Otta adalah orang yang memiliki konsep tentang “sikap takut 

terpesona terhadap hal yang gaib”, yang diuraikan dalam buku Das Helinge atau 

“hal yang keramat” menurutnya , semua sistem religi, kepercayaan dan agama 

berpusat kepada suatu konsep tentang hal yang gaip (mysterium) yang yang di 

anggap maha dahsyat (tremendum) dan keramat (sacre) oleh manusia. Yang gaib 

dan keramat (sacrei) itu adalah maha-abadi, maha dahsyar, maha baik, maha adil, 

maha bijaksana, tak terlihat, dan sebagainya. 

Sifat-sifat yang melekat pada yang gaib dan keramat itu tidak bisa dijangkau 

oleh akal fikiran manusia. Sekalipun demikian, karena yang keramat dan gaib itu 

menimbulkan rasa takut, terpesona, menimbulkan hasrat universal untuk 

menghayati dan bersatu dengannya.
34

 

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

seorang antropologi asal Inggris yang juga menekuni bidang etnografi dan 

arkeologi Menurut dia, animisme adalah perlambang dari suatu jiwa atau ruh dari 

beberapa makhluk hidup dan objek bernyawa lainya. Segala sesuatu di dunia ini 

                                                             
33
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dapat hidup karena adanya jiwa atau nyawa, baik yang aktif ataupun yang tidak 

aktif. Dari sini manusia primitif sampai pada satu konsepsi tentang adanya 

makhluk-makhluk di luar manusia dan dapat menentykan kehidupannya. 

Menurut teori Tylor, agama primitif bersumber pada penggambaran dan 

personifikasi orang terhadap ruh dan makhluk-makhluk halus tadi pada setiap 

makhluk dan objek-objek di sekelilingnya, sehingga menurut Tylor lebih lanjut 

agama adalah kepercayaan manusia terhadap adanya suatu hubungan antara 

dirinya dengan ruh-ruh yang dianggap “memiliki, menguasai dan berada dimana-

mana” memenuhi alam semesta ini. 

G. Dinamisme  

Dinamisme itu berasal dari kata yang dalam bahasa yunani “dinamos” 

diartikan dalam bahasa indonesia dengan kekuatan, kekuasaan, khasiat, dan juga 

daya. Harun Nasution mengatakan bahwa masyarakat itu masih primitif karena 

tingkat kebudayaanya masih relatif sangat rendah, karena banyak benda-benda 

yang ada di sekeliling kita mempunyai kekuataan batin dan bahkan misterius.  

Dalam hal ini, dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda di 

sekitar manusia karena diyakini memiliki kekuatan yang gaib dengan kata lain, 

dinamisme adalah keyakinan terhadap kekuatan yang berada dalam zat suatu 

benda dan diyakini mampu memberikan suatu manfaat dan marabahaya. 

Dinamisme adalah suatu kepercayaan bahwa suatu benda mempunyai 

kekuataan atau kesaktian, yang bisa ada di batu, tumbuh-tumbuhan, api, hewan 

dan bahkan pada manusia. Kekuatan atau kesaktian ini tidak dibayangkan sebagai 

suatu tokoh atau pribadi. Jadi, bersifat abstrak. 

Dan dinamisme adalah kepercayaan pada suatu daya kekuasaan atau 

kekuataan yang sangat keramat dan tidak terpribadi, yang dianggap halus atau ber 
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sajad, yaitu sejenis “fluidum” yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki 

oleh binatang, benda, dan manusia, 

Dalam praktek kehidupan masyarakat primitif, jika seseorang atau benda 

dianggap tidak mempunyai mana, maka orang atau benda tersebut tidak akan 

diperhatikan lebih lanjut. Sebaliknya, bila orang atau benda tersebut diketahui 

memiliki mana, maka selanjutnya ia akan diperhatikan secara khusus. Ada dua hal 

yang harus diperhatikan, yaitu apakah orang atau benda yang mengandung 

kekuatan itu yang harus ditakuti, ataukah daya atau kekuatan itu sendiri yang 

harus ditakuti dan dihormati. 

H. Mana 

 “Mana” dikenal untuk pertama kali berkat R.H Codrington melalui 

bukunya, The Melanesians, tahun 1891. Menurut rumusannya, mana adalah suatu 

kekuataan supranatural, yaitu suatu alam gaib yang suci tempat beradanya 

kekuatan-kekuatan yang melebihi kekuatan-kekuatan yang telah dikenal manusia 

dalam alam sekitarnya dan yang dihadapi manusia dengan rasa keagamaan.  

Kekuatan tersebut sama sekali berbeda dengan kekuatan fisik, karena 

kekuatan tersebut merupakan kekuatan yang luar biasa, mengatasi kekuatan lahir, 

bersifat suci, dan mengandung khasiat baik dan buruk menurut keperluan serta 

menguasai kehidupan penganutnya. 

 Jadi, menurut pengertian di atas, sesuatu yang mempunyai mana adalah 

sesuatu yang supranatural, sehingga menimbulkan keheranan, ketakutan dan rasa 

khidmat, karena memiliki keistimewaan dan kekuatan tertentu. 

 Di Indonesia, sesuatu yang disebut mana adalah sesuatu yang memuaskan. 

Tetapi ada pula anggapan bahwa sesuatu itu kotor jika mengandung daya yang 

membinasakan atau membahayakan sesuatu yang mendatangkan kepuasaan tadi 

disebut sebagai “keramat” dan “kotor”. Keduanya merupakan dua buah sisi dari 
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hal yang sama. Jika sesuatu mengandung daya, rumah misalnya, kemungkinan 

rumah itu kotor karena dianggap berbahaya sehingga harus dihindari atau orang 

berusaha “mendinginkan” rumah tersebut. Juga mungkin rumah tadi dianggap 

keramat karena daya yang tersembunyi di dalamnya dianggap dapat 

mendatangkan keselamatan. Contoh lain adalah tokoh Ken Arok dalam sejarah 

Majapahit.  

 Dengan demikian di satu pihak mana memiliki daya penolak karena orang 

takut kepada kekuatan yang tidak dapat dikuasainya itu, tetapi di lain pihak mana 

mempunyai daya tarik karena menimbulkan rasa hormat dan khidmat. Kedua sisi 

tersebut adalah keramat, sebab apa yang disebut keramat sesuatu yang luar biasa, 

istemewa, yang berganti-ganti menimbulkan rasa takut dan hormat, rasa benci dan 

cinta sekaligus.  
35

I. Hubungan Antara Agama dan Budaya 

Pembicaraan tentang agama adalah kontroversial konteks dan kepercayaan 

yang logis. Berangkat dari ketertarikan dualisme paham kepercayaan oleh orang-

orang Islam dan kepercayaan, yang diklasifikasikan sebagai bagian dari Agama 

Hindu Dharma oleh pemerintah. Secara lebih luas, asimilasi agama dan budaya 

lokal atau seni tradisi tersebut dapat dilihat dalam perspektif sejarah agama-agama 

besar dunia: Kristen, Hindu, termasuk Islam, karena dalam penyebarannya selalu 

berhadapan dengan keagamaan budaya lokal setempat, strategi dakwah yang 

digunakan dalam menyiarkan agama seringkali dengan cara mengakomodasi 

budaya lokal tersebut dan kemudian memberikan spirit keagamaannya.
36

 

Hubungan agama dan budaya menghasilkan sintesis (membentuk sebuah 

budaya baru), asimilasi (pencampuran), dan akulturasi (budaya gabungan). 
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Hubungan tersebut terjadi secara persuasif dengan saling menjaga keasliannya. 

Agama-agama yang datang ke wilayah tersebut pada awalnya tidak diterima 

begitu saja oleh masyarakat setempat. Hal ini di sebabkan karena perbedaan cara 

pandang terhadap segala sesuatu yang terjadi di masyarakat itu sendiri. 

Kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat, pada dasarnya merupakan 

realitas dari pola pikir, tingkah laku, maupun nilai yang dianut oleh  

masyarakat bersangkutan. Perbincangan tentang agama dan budaya adalah 

perbincangan tentang suatu hal yang memiliki dua sisi. Agama di suatu sisi 

memberikan kontribusi terhadap nilai-nilai budaya, sehingga agama bisa 

berdampingan atau bahkan berasimilasi dan melakukan akomodasi dengan nilai-

nilai budaya masyarakat. Pada sisi lain, agama sebagai wahyu dan memiliki 

kebenaran yang mutlak (terutama agama-agama samawi), maka agama tidak bisa 

disejajarkan dengan nilai-nilai agama yang lebih dominan dalam mempengaruhi 

budaya atau sebaliknya budaya lebih dominan dalam kehidupan masyarakat itu. 

Kebudayaan dalam suatu masyarakat adalah sistem nilai tertentu yang 

dijadikan pedoman hidup oleh masyarakat pendukungnya, dijadikan dasar dalam 

berprilaku. Kebudayaan yang inilah yang kemudian menjadi tradisi masyarakat. 

Tradisi adalah suatu yang sulit berubah karena sudah menyatu dalam kehidupan 

masyarakat. Kiranya, dapat dimengerti mengapa beberapa tradisi di Sulawesi 

selatan yang berasimilasi atau berakomodasi dengan ajaran agama sulit untuk 

dihilangkan, walaupun terkadang kelihatan bertentangan dengan nilai-nilan agama 

yang dianut oleh mayoritas masyarakat pendukungnya. 

J. Masa Transisi Ritual 

Masa ritus ini khususnya dilakukan pada waktu-waktu krisis, baik 

ketikaingin memenuhi kebutuhan hidup, fisik maupun spiritual. Kondisi seperti 

ini melibatkan “supranatural”, baik dilakukan secara individu maupun kelompok. 
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Bentuk-bentuk upacara ritual pada masa-masa krisis ini antara lain masa 

kelahiran, anak remaja, perkawinan, kematian, saat menanam dan memanen dan 

pertukaran tahun.  

Dalam masyarakat primitif, kehidupan dan kesehatan itu setingkat maknanya 

dengan kematian dan penyakit. Manusia dan alam sama-sama berproses menuju 

kehancuran dan regenerasi yang pasti, yang mati abadi dan dilahirkan kembali, 

munculnya roh dalam semua benda, suku menjadi siklus yang berkesinambungan 

yang eksistensinya sebanding dengan pergantian musim.  

Dalam pandangan manusia religius, dunia harus diperbaharui melalui ritus 

secara periodik yang biasanya dilakukan menjelang datangnya tahun baru, yaitu 

setiap akhir dan permulaan suatu lingkungan waktu yang entah bagaimana cara 

lingkar waktu itu dihitung. Misalnya, di antara suku bangsa Australia, tumbuh- 

tumbuhan, dan binatang bahan makanan yang diciptakan oleh para dewa 

diciptakan kembali secara ritual.  

Dengan tindakan ini, mereka tidak hanya mengharapkan persediaan bahan 

makanan yang cukup pada tahun berikutnya, tetapi terutama karena mereka yakin 

bahwa dunia betul-betul lahir ketika tumbuh-tumbuhan dan binatang itu muncul 

untuk pertama kalinya. 

K. Teori Max Weber dalam Tindakan Sosial 

Max Weber mengklasifikasikan ada empat jenis tindakan sosial yang 

mempengaruhi sistem dan struktur sosial masyarakat, keempat jenis tindakan 

sosial tersebut, adalah sebagai berikut : 

1. Tindakan rasional instrumental (Zwerk rational), yaitu suatu tindakan yang 

dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam 
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kaitannya dengan tujuan suatu tindakan dan alat yang dipakai untuk 

meraih tujuan yang ada.
37

 

2. Werktrational action, yaitu tindakan yang dilakukan individu tidak didasari 

penilaian atas cara tepat untuk mendapatkan tujuan.
38

Maksudnya 

individu bertindak tidak serasional Zwerk rational, sehingga motifnya 

cenderung sulit dipahami. Namun tindakan tersebut tetap termasuk 

rasional karena individu sudah memiliki tujuan yang hendak didapatkan. 

3. Affektual action, yaitu tindakan yang didominasi perasaan atau emosi 

tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Misalnya 

tindakan-tindakan yang dilakukan karena cinta, marah, takut, dan 

gembira. Tindakan tersebut sering terjadi tanpa diikuti dengan 

pertimbangan rasional, logis dan ideologis. 

4. Traditional action, yaitu tindakan karena didasari oleh kebiasaan atau 

tradisi masa lalu. Tindakan tersebut dilakukan tanpa refleksi yang sadar 

dan perencanaan. Apabila ditanyakan, kenapa hal tersebut dilakukan, 

maka jawaban yang akan diberikan adalah karena hal tersebut telah 

dilakukan oleh nenek moyang semenjak dahulu kala. Oleh karena itu 

tradisi ini harus dilanjutkan, kata pelaku tindakan tradisional. 
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   BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah adalah jenis 

penelitian lapangan (field Researct) dengan menggunakan jenis penelitian ini 

adalah deskripsif lebih berkaitan dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian 

kualitatif dipilih agar hasil penelitian tidak bertolak dari teori saja, melainkan dari 

fakta sebagimana adanya di lapangan sehingga menjamin keasliaan sumber data. 

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian berlokasi di Dusun Bollangi Desa 

Timbuseng Kecamatan Pattalasang Kabupaten Gowa. 

1. Pendekatan Penelitian 

 Ada beberapa tahap pendekatan peneliti dalam melakukan sebuah 

penelitian yaitu : 

a. Pendekatan Sejarah 

Melalui pendekatan sejarah dimaksudkan sebagai usaha untuk mengetahui 

peristiwa dalam lingkup fenomena yang telah terjadi dalam akulturasi Islam dan 

budaya lokal dalam tradisi Manre anre Ce‟de di Dusun Bollangi Desa Timbuseng 

Kecamatan Pattalasang Kabupaten Gowa seperti latar belakang munculnya 

akulturasi budaya lokal pada masyarakat yang telah beragama Islam. 

b. Pendekatan Antropologi 

Pendekatan antropologi pendekatan ini sangat erat hubungannya dengan 

pendekatan sosiologi. Antropologi adalah ilmu yang membahas tentang manusia 

dan kebudayaanya. Jadi didalam manusia terbagi dalam suatu kelompok 

masyarakat sehingga dalam pendekatan ini mempelajari tingkah laku serta 

peranannya termasuk kehidupan sosialnya. 
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c. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan sosiologi metode pendekatan ini berupaya memahami tradisi 

Manre anre Ce‟de dengan melihat interaksi masyarakat yang ada di dalamnya. 

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses sosial, dan 

perubahan-perubahan yang terjadi pada manusia dalam kehidupan sosialnya serta 

peranannya dalam suatu masyarakat. Dalam tradisi Manre anre Ce‟de terjadi 

interaksi diantara masyarakat yang terlibat didalamnya sehingga terjadi persamaan 

derajat dan terbangun rasa persaudaraan karena adanya kesamaan budaya. 

B. Sumber Data 

   Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.  Atau yang diperoleh di lapangan 
39

berdasarkan hasil wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari dokumen atau publikasi informen. 

1. Metode Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain dengan 

mengunakan : 

a. Observasi 

Hasil observasi lapangan dilakukan dengan pengamatan langsung. Hal ini 

dilakukan dengan mengamati proses tahapan-tahapan pelaksanaan ritual Manre 

anre Ce‟de. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah pengumpulan data dan kegiatan tanya jawab secara lisan 

untuk memperoleh suatu informasi.   Dalam melakukan wawancara ini peneliti 
40
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Utama, 1985),  h. 129 



 

28 
 

menyusun atau mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan. 

Penulis akan mengunjungi langsung ke rumah warga setempat untuk 

diwawancarai agar mendapatkan informasi tentang ritual Manre anre Ce‟de. 

c. Dokumentasi. 

Dokumentasi  merupakan catatan kecil tentang peristiwa yang sudah 

berlalu.
41

 Bisa berbentuk tulisan (catatan harian, biografi, peraturan  dan lain-

lain). Peneliti mengunakan kamera dan alat tulis untuk mengumpulkan data dan 

peneliti akan mengambil gambar secara langsung untuk dijadikan bukti peneliti.  

C. Instrumen Penelitian 

 Insturemen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti untuk 

membantu dalam proses penelitian, yaitu 

1. Alat tulis, buku catatan, dan pulpen untuk mencatat percakapan dengan 

narasumber. 

2. Kamera handphone  sebagai alat untuk melakukan dokumentasi. 

3. Perekam suara sebagai alat untuk perekam suara saat wawancara sehingga 

informasi yang diberikan oleh informan lebih akurat. 

D. Teknik Pengolahan dan Analisis data 

  Rangkaian proses analisis data dalam penelitian ini mengikuti produser 

atau alur analisis data melalui tiga tahapan model alir dari Miles dan Huberman, 

yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data. Langkah-langkah analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Reduksi data 

Reduksi data yang dimaksudkan adalah proses pemusatan perhatian  untuk 

menyederhanakan data. 
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2.  Penyajian Data 

Penyajian data adalah  proses dari lapangan terkait dengan seluruh 

permasalahan penelitian, yang dipilih yang mana dibutuhkan dengan yang tidak, 

kemudian diberikan batasan masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian 

1. Gambaran Umum Profil kabupaten Gowa 

 

     

 

 

 

 

 

 

 Sumber : website resmi Kabupaten Gowa 

Kabupaten Gowa aadalah salah satu Daerah Tingkat II di Wilayah Sulawesi 

Selatan, Indonesia. Ibukota Kabupaten  terletak di Kota Sungguminasa. 

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km² atau setara dengan 3,01% dari 

luas Wilayah Sulawesi Selatan dan berpenduduk ±652.941 jiwa, dimana bahasa 

yang digunakan di kabupaten ini adalah bahasa Makassar dengan suku Konjo 

Pegunungan yang mendiami hampir seluruh Kabupaten Gowa. Penduduk di 

daerah ini mayoritas beragama Islam. Kabupaten ini berada pada 12°38.16' Bujur 

Timur dari Jakarta dan 5°33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak 

wilayah administrasinya terletak antara 12°33,19' sampai 13°15,17' BT dan 5°5' 

hingga 5°34.7' lingkar selatan dari Jakarta. 
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Kabupaten yang terletak di bagian selatan Wilayah Sulawesi Selatan ini 

berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan 

Kota Makassar dan Kota Maros. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten 

Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah selatan berbatasan dengan 

Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian barat berbatasan dengan 

Kota Makassar dan Takalar.  

Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah 

Desa/Kelurahan sebanyak 169 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten 

Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% 

yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, 

Kuncio Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. 

Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar 

meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, 

Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan 

Bontonompo Selatan. 

Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% memiliki kemiringan tanah lebih 

dari 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, 

Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah 

yang sebagian besar berupa dataran tinggi. Wilayah kabupaten Gowa dilalui oleh 

15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan 

untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai  terbesar di Sulawesi Selatan 

adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 km2 dan panjang 90 km.
42

 

 

                                                             
42

 Website Resmi Kabupaten Gowa, http://gowakabgo.id/profile, diakses pada tanggal 1 

juni 2021. 

http://gowakabgo.id/profile
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2. Profil Kecamatan Pattalassang 

 

       

 

 

 

 

\ 

 Sumber : website resmi Kecamatan pattallassang 

Kecamatan Pattallassang yang berada pada 5°21'06" LS dan 119°55'22" BT. 

Kecamatan Pattallassang memiliki luas 84,96 km2. Kecamatan Pattallassang 

merupakan salah satu dari 18 Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. 

Kecamatan ini dibentuk berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang 

Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Gowa. Adapun Batasan-batasan 

Kecamatan Pattallassang adalah sebagai berikut: 

- Sebelah Utara : Kota Makassar dan Kabupaten Maros 

- Sebelah timur: kecamatan Parangloe 

- Sebelah Selatan: Kecamatan Bontomarannu 

- Sebelah Barat: Kecamatan Somba Opu 

Kecamatan  Pattallassang merupakan salah satu dari 18 kecamatan di 

Pemerintahan Gowa, Sulawesi Selatan. Wilayah ini secara administratif terbagi 
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menjadi delapan desa/kelurahan, yakni; Timbuseng, Pattallassang, Sunggumanai, 

Paccellekang, Pallantikang, Borong Pa'lala, Panaikang dan Je'nemadinging.
43

 

3. Profil Desa Timbuseng 

a. Sejarah Desa 

Sebelum terbentuknya Desa Timbuseng pada tahun 1958 Desa Timbuseng  

merupakan sebuah kampung yang terdiri dari 3 Kampung yaitu : 

1. Kampung Koccikang 

2. Kampung Borongpa‟la‟la 

3. Kampung Bollangi  

Di Gabungkan menjadi satu Desa yang bernama Timbuseng, yang di 

Kepalai seorang Kepala Desa yang bernama Dammang, yang diangkat oleh camat 

(Kepala Distrik Borongloe). Nama Desa Timbuseng diambil dari nama suatu 

perkampungan kecil diwilayah Kampung Borongpa‟la‟la sekarang masuk ke Desa 

Borongpa‟la‟la. Ibukotanya berkedudukan di kampong Koccikang (Pa‟baeng-

Baeng) pada tahun 1982 perkampungan Borongpa‟la‟la dimekarkan menjadi Desa 

Sunggumanai. Pada tahun 2004 diadakan pemekaran Kecamatan dari 

Bontomarannu ke Kecamatan Pattallassang. 

Sekarang Kepala Desa Timbuseng bernama H. RABAKING, SE periode 

dari tahun 2017-2022. Desa Timbuseng terbagi 6 Dusun yaitu : 

1. Dusun Koccikang 

2. Dusun Tamalate 

3. Dusun Bollangi 

4. Dusun Parassui 

                                                             
43

 Nadya Amaliyah kasim, “ Golf Residense Di Gowa” laporan Akhir ( Makassar:unit 

pelayanan Tehknis Unhas, 2017), h 73-74.  
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5. Dusun Balangpapa 

6. Dusunn Palemba 

Desa Timbuseng adalah salah satu bagian dari Kecamatan Pattallassang dulu 

Kecamatan Bontomarannu yang berbatasan sebagai berikut : 

 Sebelah Utara  : Desa Pattallassang/Desa Borongpal‟la 

 Sebelah Timur  : Kecamatan Parangloe (Kelurahan Lanna) 

 Sebelah Selatan : Desa Pakkatto Kecamatan Bontomarannu 

 Sebelah Barat  : Desa Pakkatto/Kelurahan Bontomanai Kecamatan 

Bontomarannu 

Kepala Desa yang pernah memimpin sejak dibentuknya Desa Timbuseng 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. Daftar Nama kepala desa yang pernah memimpin 

No Nama Periode Keterangan 

1. DAMMANG 1958 s/d 1966 Pengangkatan 

2. SYAMSUDDIN DG NGOYO 1966 s/d 1975 Dipilih 

3. SOEKARDJI DG NOJENG 1975 s/d 1993 Dipilih 

4. MUH.TAHIR NAMBUNG 1993 s/d 2003 Dipilih 

5. ABD RACHIM NURU 2003 s/d 2014 Dipilih 

6. DRS.ANDI SURA SUAIB 2014 s/d 2015 

Ditunjuk Langsun 

oleh Bupati Gowa 
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7. ANDY AZIS PETER,SH,M.Si 2015 s/d 2017 

Ditunjuk Langsun 

oleh Bupati Gowa 

8. H. RABAKING, SE 2017 - 2022 Dipilih 

Sumber: Data Kantor Desa Timbuseng 2021 

Periode jabatan Kepala Desa dahulu 8 tahun sekarang periode Kepala Desa 

6 tahun. 

Perkembangan legenda dan sejarah Desa Timbuseng adlah sebagai berikut : 

Tabel 2. Perkembangan legenda dan sejarah Desa timbuseng 

TAHUN KEJADIAN YANG BAIK KEJADIAN YANG BURUK 

1958 Terbentuknya Desa 

Timbuseng dan diangkatnya 

Kepala Desa pertama yaitu 

DAMMANG 

Keamanan tidak kondusif masih 

banyak masyarakat yang tidak 

bebas kemana-mana karna 

keamanan pada saat itu tidak 

aman 

1962/ 

1986 

 Kebutuhan masyarakat Desa 

sangat memprihantinkan terutama 

soal makanan pokok, masyarakat 

mengkonsumsi makanan dari 

umbi-umbian karena tanaman 

padi tidak berhasil 
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1964  Banyaknya 

gerombolan/perampokan yang 

mengakibatkan masyarakat 

terancam keselamatannya 

1982 Adanya bantuan Pemerintah 

berupa Sapi 

Banyaknya penyakit menular 

1986  Masyarakat memprotes 

keberadaan pekuburan Cina 

karena ada hak-hak mereka yang 

belum dibayarkan yang 

mengakibatkan keadaan Desa 

pada saat itu genting 

2004 Pemekaran Kecamatan 

Bontomarannu menjadi 

Kecamatan Pattallassang 

 

2008 Pemilihan Kepala Desa 

Timbuseng yang 

dimenangkan oleh Abd 

Rachim Nuru sebagai 

Kepala Desa Timbuseng 

yang ke 5 (lima) 
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2014 Jabatan Kepala Desa di 

Duduki Oleh Pelaksana 

Tugas ( PLT ) yang ditunjuk 

langsun oleh Bupati 

Gowa,Yakni DRS. ANDI 

SURA SUAIB ,M.Si 

 

2015 Jabatan Kepala Desa di 

Duduki Oleh Pelaksana 

Tugas ( PLT ) yang ditunjuk 

langsun oleh Bupati 

Gowa,Yakni ANDY AZIS 

PETER,SH.M,Si 

 

Sumber: Data Kantor Desa Timbuseng 2021 

b. Kondisi Geografis 

1. Letak dan luas wilayah. 

Desa Timbuseng merupakan salah satu Desa dari 8 Desa  diwilayah 

Kecamatan Pattallassang yang terletak ± 3 Km kearah selatan dari Ibukota 

Kecamatan Pattallassang, ± 15 Km dari Ibukota Kabupaten dan ± 25 km dari 

ibukota Propinsi. Desa Timbuseng mempunyai luas wilayah seluas ± 2.062.Ha. 

Dilihat dari tofografinya Desa Timbuseng mempunyai tofografi rata 

hingga berbukit dengan ketinggian 25 – 300 meter diatas permukaan laut. 

a) Iklim 

Desa Timbuseng  memiliki ikilim dengan tipe B2 dengan rata –rata 

curah hujan 2563 mm/tahun dan hari hujan 149hari/tahun. Jumlah 
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bulan basah 4 bulan, bulan kering 4 bulan, dan bulan lembab 4 bulan. 

Suhu udara pada siang hari antara 28˚C - 33˚C pada malam hari 

suhunya antara 18˚C - 24˚C 

b) Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan Desa Timbuseng dibedakan menjadi lahan untuk 

Sawah, Ladang, Perkebunan  sukun, Pemukiman dll.  

Tabel 3. Penggunaan Lahan 

No. Peruntukan Lahan Luas Keterangan 

1 Sawah 476,81 Ha  

2 Ladang 743,74 Ha  

3 Perkebunan sukun 55,50 Ha  

4 Permukiman 110,60 Ha  

5 Perkebunan Areng -  

6 Perkebunan Jagung   

 Sumber: Data Kantor Desa Timbuseng 2021 

c) Perekonomian Desa 

Tabel 4.  Jenis Usaha Yang ada di Desa Timbuseng 

 

No. Jenis Usaha Jumlah Keterangan 

1 KUD -  

2 Pengrajin Sarung Sutera -  

3 Pengrajin Batu Merah -  

4 Pengrajin Anyaman -  

5 Kelompok Simpan Pinjam 10 Klp  

6 Pabrik -  
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7 Pertokoan/Warung 98 Buah  

8 Pengrajin Bunga -  

9 Perbengkelan 5  

10 Pertukangan 12  

11 Usaha Jahit 7  

12 Usaha Jual Kue   

Sumber: Data Kantor Desa Timbuseng 2021 

d) Mata Pencaharian Penduduk 

Tabel 5.  Mata Pencaharian Penduduk Desa Timbuseng 

 

No. Jenis Pekerjaan 
Jumlah 

(0rg) 
Keterangan 

1. PNS/TNI POLRI 48  

2. Pedagang 134  

3. Petani 1.056  

4. Pertukangan/buruh 347  

Jumlah 1.585  

 Sumber: Data Kantor Desa Timbuseng 2021 
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Tabel 6. Potensi Peternakan di Desa Timbuseng 

No. Potensi Peternakan Jumlah 

(ekor) 

Keterangan 

1 Ternak Sapi 491  

2 Ternak Kerbau 34  

3 Ternak Kuda -  

4 Ternak Ayam 926  

5 Ternak Itik 300  

6 Ternak Lainnya 1.114  

Sumber: Data Kantor Desa Timbuseng 2021 

e) Pemilikan Kendaraan bermotor 

Tabel 7. Kepemilikan Kendaraan Bermotor 

No. Jenis Kendaraan Vol 

Dusun 

Koccikang Tamalate Bollangi Palemba  Balangpapa  Parassui  

1 Pemilik Kendaraan 

bermotor Roda 

Empat 

 9 14 4 1 2 - 

2 Pemilik Kendaraan 

bermotor Roda Dua 

 120 135 85 20 30 60 

3 Hand Tractor  129 149 89 21 32 60 

Sumber: Data Kantor Desa Timbuseng 2021 
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2. Keadaan Statistik sosial Budaya Desa 

Desa timbuseng dengan Jumlah Penduduk 4.365 Jiwa berdasarkan sensus 

Penduduk dari data Statistik tahun 2010, yang terdiri dari laki-laki 2.065 Jiwa, 

perempuan 2.300 jiwa dengan jumlah Kepala keluarga (KK) 1.094 KK dengan 

penyebaran penduduk  235 Jiwa/ KM³ dengan penganut Agama Islam 100 %. 

Adapun Keadaan Statistik Sosial Budaya desa antara lain  sebagaimana tabel  

dibawah ini : 

Tabel 8.  Keadaan dan Jumlah Penduduk 

No. Wilayah ( Dusun 

/Lingkungan) 

Laki-

laki 

Perempuan Jumlah 

1 Dusun Koccikang 375 578 953 

2 Dusun Tamalate 543 1.100 1.643 

3 Dusun Bollangi 435 285 720 

4 Dusun Parassui 364 182 546 

5 Dusun Balangpapa 257 120 377 

6 Dusun Palemba 87 55 142 

Jumlah 2.054 2.320 4.374 

Sumber: Data Kantor Desa Timbuseng 2021 
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Tabel 9. Komposisi Jumlah Kepala Keluarga (KK) 

No. 
Wilayah ( Dusun 

/Lingkungan) 

Jumlah 

KK 
Keterangan 

1 Dusun Koccikang 238  

2 Dusun Tamalate 410 
 

3 Dusun Bollangi 180  

4 Dusun Parassui 136  

5 Dusun Balangpapa 94  

6 Dusun Palemba 36  

Jumlah 1.094  

Sumber: Data Kantor Desa Timbuseng 2021 

Tabel 10. Komposisi Tingkat Kemiskinan 

No Lokasi Jumlah KK Kaya Sedang Miskin 
Sangat 

Miskin 
Ket 

1 Dusun Koccikang 238 24 185 29   

2 Dusun Tamalate 410 32 325 53   

3 Dusun Bollangi 180 18 126 36   

4 Dusun Parassui 136 13 72 51   

5 Dusun Balangpapa 94 9 32 53   

6 Dusun Palemba 36 2 4 30   

J u m l a h 1.094 98 744 252   

Sumber: Data Kantor Desa Timbuseng 2021 
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Tabel 11. Keadaan Jumlah Penduduk Desa Timbuseng menurut 

Golongan Umur 

No Golongan Umur Laki-laki 

(jiwa) 

Perempuan 

(jiwa) 

Jumlah 

1. 0 – 5     Tahun 180 241 421 

2. 6 - 15    Tahun 322 480 802 

3. 16 - 35  Tahun 627 844 1.471 

4. 36 - 50   Tahun 558 651 1.209 

5. 50  Tahun keatas 138 333 471 

 Jumlah 1.825 2.549 4.374 

Sumber: Data Kantor Desa Timbuseng 2021 

Tabel  12.  Prasarana Pendidikan Formal  

No. Prasarana Jumlah Kondisi 

1 PAUD.. 1 Unit Baik  

2 TK 3 Unit Baik 

3 SD 5 Unit Baik 

4 TKA/TPA 11 Unit Baik 

   Sumber: Data Kantor Desa Timbuseng 2021 
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Tabel 13.   Keadaan Tingkat Pendidikan Desa 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Keterangan 

1 Tidak sekolah 705 orang  

2 Pra sekolah 763 orang  

3 SD 1.209 orang  

4 SMP 993 Orang  

5 SLTA 631 Orang  

6 Sarjana 64 Orang  

Jumlah 4.365  

 Sumber: Data Kantor Desa Timbuseng 2021 

Tabel 14. Sarana Peribadatan 

No Sarana Jumlah Ket 

1 Mesjid 11 buah  

2 Mushollah 2 Buah  

3 TK/TPA 11  Unit  

 4 Iman Desa 1 orang  
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f) Diskripsi dan Statistik Prasarana dan sarana 

` Tabel  15.  Keadaan Sarana dan  Prasarana Umum Desa Timbuseng 

No Jenis Volume 

Lokasi 

Koccikang Tamalate Bollangi Parassui Balangpapa Palemba 

1 Jalan Aspal 6 km 2 km 3 km - - 1 km - 

2 Mesjid 11 buah 1 5 1 1 2 1 

3 SD 4 buah 1 2 1 - - - 

4 Perkerasan 9 km 1 1 3 3 1 - 

5 Jalan Tanah 11 km 2 km 2 km 2 km 1 km 1 km 3 km 

6 Jembatan 9 buah 4 3 - - 1 - 

7 Posyandu 6 buah 1 2 1 1 1 - 

8 Pustu 5 buah 1 2 1 - 1 - 

9 TK 3 buah 1 1 1 - - - 

10 TK/TPA 5 Unit 1 4 - - - - 

11 SPAS 1 Unit - 1 - - - - 

Sumber: Data Kantor Desa Timbuseng 2021 
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Tabel 16. Sarana dan Prasarana Kesehatan 

No Sarana Jumlah Ket 

1 Puskesmas -  

2 Pustu 1 buah  

3 Posyandu 6 unit  

 4 Poskesdes -  

5 Bidan Desa 3 orang  

Sumber: Data Kantor Desa Timbuseng 2021 

Tabel 17. Prasarana Jalan Darat yang ada di Desa Timbuseng 

No. Kelas Jalan Panjang    ( KM ) Kondisi 

1 Jalan Negara -  

2 Jalan Provinsi -  

3 Jalan Kabupaten 11 Baik 

4 Jalan Desa 20 Rusak 

Sumber: Data Kantor Desa Timbuseng 2021 
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B. Latar Belakang Munculnya Ritual Manre Anre Ce’de di Dusun Bollangi 

 Ritual Manre Anre Ce‟de ini lahir dan dipercayai Oleh masyarakat, 

khususnya masyarakat di Dusun bollangi. Masyarakat tersebut tidak dapat 

dipisahkan dengan kebiasaan-kebiasaan setempat, tradisi-tradisi masyarakat yang 

berkembang dan beberapa adat dan kebiasaan lokal masih tetap berjalan. 

Kepercayaan lokal tradisional berkaitan dengan dunia supranatural masih ada 

dalam konsep hidup masyarakat di Dusun Bollangi masyarakat masih percaya 

dengan adanya roh leluhur sebagai sumber kesejahteraan hidup, kepercayaan 

timbul dengan memberikan pemujaan dan persembahan kepada arwah leluhur 

dengan melakukan upacara maupun memberikan sajian-sajian. 

Berikut hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh adat yang 

bernama Saparuddin Dg Tabe mengatakan bahwa: 

Pammulanna adena karaeng bollangi tau pammulai ade ritella manre 

anre ce‟de ,karaeng bollangi  sitongenna dena mate nasaba karaeng 

bollangi lari mendre bulu‟e massala nasaba de nelo ijaja ku taunna 

belanda nappa karaeng bollangi leppang tudang ri batu‟e nappa kutoniro 

mondro lenynye ,kuniro mondro ritella batu karaeng bollangi.nappa 

mappasengni narenkko engka mengerangkka suroni lau ri batukku petiwi 

anre-anre.tau mondro‟e ri desa bollangi naccuereng aga nappaseng 

karaeng bollangi,lettu makkekuang‟e tau rikamppong‟e natellani ade 

manre anre ce‟de sideppena batu karaeng bollangi mallajang.kunihe ade 

manre anre ce‟de mappaula narapi makekkuang‟e.kuniro tau rikampong e 

mellau doang ri puang alla ta‟ala lewa batu karaeng bollangi. tau ogi-

makassar pura botting waji napegau ade manre anre ce‟de narekko purai 

botting de namasussa lettu lato-lato lettu indo indo.nappa rialengii dalle 

maega  

Artinya: 

„Asal usul ritual ini dimulai dari Karaeng Bollangi yang sebenarnya 

pemangku adat, karaeng Bollangi  naik kegunung karna waktu itu masa 

penjajahan belanda mereka itu naik kegunung Bollangi karna tidak mau di 

jajah oleh orang belanda sesampainya di atas gunung Karaeng itu duduk di 

batu dan hilang begitu saja ketika dia duduk di batu itu, dari situ batu itu 

dikatakan batu Karaeng karna Karaeng Bollangi itu hilang begitu saja di 

batu itu, sebelum Karaeng Bollangi itu hilang dia berpesan kalau ada yang 

mau ingat saya suruh dia kebatu ini dan membawa makanan. Maka 

masyarakat disana melakukan apa yang disuruh Karaeng Bollangi sampai 

sekarang yang masyarakat disana menyebutnya ritual Manre Anre Ce‟de 
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karaeng yang artinya makan-makan kecil bersama karaeng didekat batu. 

Dari sinilah ritual ini dilakukan oleh masyarakat sampai sekarang. Dan 

banyak masyarakat meminta keselamatan kepada Allah Swt melalui 

perantara di batu Karaeng. Dan Orang Bugis-Makassar yang sudah 

menikah harus mengadakan ritual Manre Anre Ce‟de agar setelah menikah 

mereka tidak mendapatkan kesusahan didalam rumah tangganya, dan 

selalu diberikan rezeki yang banyak‟.
44

 

 Sedangkan pendapat yang sama diungkapkan oleh Rakya Dg. Ngai Toko 

adat di dusun Bollangi mengatakan bahwa: 

Yahe ade manre anre ce‟de ri pammulai karaeng bollangi.karaeng 

bollangi iyyana ritu tau denelo ijaja ku tau‟na belanda ,iyyna paasabari 

lari mendre bulu e bollangi nsaba denelo sisala sibawa taunna belamda 

,lettuni risaya bulu;e leppani tudng ri btu loppo engka ku yasena blu;e na 

kuniro mondro karaeng lenynye ,wettuna defa nalenynye mappasengi lau 

ri ana gurunna narekko engka sussamu sibawa perellumu ello doang ni 

lau ri puang alla ta ala llea ade manre anre ce „de.na kunuhe mondro 

mappamula tuli nafegau tau rikampong bollangi lettu makekkuang‟e 

iyyahe ade‟e natepperi tau rikampong‟e.kuniro tau rikampong e tuli 

mellau doang dalle sibawa asalamakeng lewa batu‟na karaeng Bollangi 

nonroi lenynye       

Artinya: 

„ Yang melatarbelakangi Ritual Manre Anre Ce‟de diawali dari Karaeng 

Bollangi yang tidak mau dijajah oleh Belanda dan Karaeng Bollangi naik 

keatas gunung Bollangi untuk menghindari perang. Setelah sampai 

dipuncak gunung karaeng melihat batu besar dan karaeng duduk di batu 

itu, dan tiba-tiba karaeng hilang. Sebelum karaeng hilang karaeng 

berpesan kepada pengikutnya bahwa mintalah kepada Allah jika kalian ada 

kesulitan atau keinginan niscaya saya akan selalu hadir menjadi perantara , 

dari sini Ritual Manre Anre Ce‟de dilakukan sampai sekarang. Karena 

pengikut karaeng percaya bahwa batu yang ada dipuncak Bollangi Itu 

tempat Karaeng duduk dan mereka mengsakralkan batu tersebut. Dan 

masyarakat sering meminta keselamatan dibatu tersebut karena karaeng 

pesan karaeng sebelum hilang di batu tersebut.
45

 

 Berdasarkan hasil pada wawancara dapat disimpulkan bahwa yang 

melatarbelakangi adanya pelaksanaan ritual berasal dari faktor keturunan yang 

turun temurun di lakukan, batu karaeng tersebut adalah tempat dimana pemangku 

                                                             
44

 Dg Taba (41 tahun) Masyarakat Desa Timbuseng, wawancara Desa Timbuseng khususnya 

Dusun Bollangi Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, 1 juni 2021. 
45

 Dg Ngai Masyarakat Desa Timbuseng, wawancara Desa Timbuseng khususnya Dusun Bollangi 

Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, 3 juni 2021. 
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adat Dusun Bollangi mengasingkan diri di Bukit Bollangi, dan pada saat 

pemangku adat hilang di atas batu dan berpesan “ jikalau ada yang ingin 

mengingat saya, silahkan kebatu karaeng dan membawa makanan-makanan 

kecil”, sehingga hal tersebut dilakukan masyarakat di Dusun Bollangi untuk 

kemudian meminta keselamatan kepada Allah swt melalui perantara Batu Karaeng 

dan Orang Bugis-Makassar yang telah menikah harus mengadakan ritual didalam 

rumah tangganya dan meminta agar selalu diberikan rezeki yang banyak. 

Manre Anre Ce‟de bahwa dia diperintahkan melakukan ritual ini oleh 

orang tua terdahulunya agar terhindar dari kesusahan dan diberikan keselamatan. 

Berikut hasil Adapun pandangan tokoh masyarakat Dg. Nganne mengenai Ritual 

wawancara informan:  

Iyya pegau i aden „e nasaba to matuangkku riolo napapasengngekka 

narekko meloka selma lino ahera jokkani ku bulu bollangi melloau doang 

ri puang ala ta ala lewa batu karaeng bollangi.patiwiki anre anre beccu 

(manre anre ce‟de) to matuang ta riolo mappaseng rekko pura botting 

anakku jokkaki ku bulu bollangi mellau doang asalamakeng petiwiki anre 

anre biccu taro kusideppena  batu karaeng bollangi,bare‟na denakennaki 

sussa na walekki dalle maega.tau rikampong e mateppe yaseng ade manre 

anre cedde narekko de imateppe massussa lino na merejjing dallen‟na    

Artinya: 

“Saya melakukan ritual ini karena orang tua kita terdahulu berpesan 

bahwasanya kalau ingin mendapatkan keselamatan datanglah ke Bukit 

Bollangi dan meminta keselamatan kepada Allah Swt melalui perantara 

Batu Karaeng dan membawa makanan kecil(Manre Anre Ce‟de). Dan 

orang tua terdahulu juga berpesan apabila anak cucu kami sudah menikah 

datanglah ke Bukit Bollangi membawa makanan kecil kepada Batu 

Karaeng agar mereka terhindar dari kesusahan dan  memiliki rezeki yang 

berlimpah. Dan masyarakat percaya bahwa apabila dia tidak 

melakukannya maka dia akan kesusahan saat sudah menikah dan 

rezekinya kurang lancar.
46

 

 Pandangan tokoh masyarakat yang bernama Dg Suru mengenai Ritual 

Manre Anre Ce‟de bahwa Ritual ini dilakukan masyarakat apabila ada seseorang 
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yang memiliki nazar dan keinginanya ingin terwujud maka masyarakat harus ke 

Bukit Bollanggi membawa makanan kecil(Manre Anre Ce‟de). Berikut hasil 

wawancara informan: 

Masyarakar Dusun Bollangi najamai yahe ade‟e. Apabila seddi tau 

napunnai nazar dan mancaji nyata padduangengna maka yamaneng ro iloreng 

lokka ku bulu bollabi dan mattiwi sajen. 

Artinya: 

“Masyarakat di Dusun Bollangi melakukan Ritual ini apabila seseorang 

memiliki nazar,dan apabila keinginanya ingin terwujud maka mereka harus datang 

ke Gunung Bollangi dan membawa sesajian.
47

 

Tradisi masyarakat di Dusun Bollangi yang sudah membudaya dan 

masyarakat mematuhi dan mejaga pelaksanaanya agar terhindar dari hal-hal  yang 

mereka inginkan.
48

 Adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang 

masyarakat masih menjalankanya sampai sekarang, banyak pada setiap 

kebudayaan yang hadir menimbulkan hal-hal yang menyimpan dari ajaran agama 

islam namun, hal ini menjadi kebiasaan yang dapat diterima dan eksis di tengah-

tengah masyarakat karna memberikan banyak pengaruh oleh masyarakat setempat 

tanpa mengurangi keyakinan kepada Sang Pencipta. hubungan antara setiap 

mahluk yang sudah mendahuluinya dan hubungan dengan alam semesta, bahwa 

bentuk keyakinan kepada leluhur adalah hal yang dapat diterima dan dijalankan 

tanpa keragu-raguan, membawa sesajian merupakan ritual yang tak asing lagi 

menurut masyarakat Dusun Bollangi sehingga hal ini akan terpatri kepada setiap 

insan yang tak lepas dari lingkup budaya Manre Anre Ce‟de. 

Dalam konteks peribadatan tradisi yang kemudian hadir merupakan ajaran 

yang turun-temurun diikuti namun, hal ini menjadi sangat di sayangkan ketika 

dalam ajaran awal yang di turunkan oleh Nabi Muhammad saw, menjadi pudar 

dan tak menjadi acuan dasar dalam melakukam aktivitas kehidupan di tengah-

tengah masyarakat, sehingga hal ini sangat menjadi sesuatu yang menyimpan di 

dalamnya tetapi dalam tradisi Manre Anre Ce‟de  hadir sebagai kebiasaan 
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masyarakat Dusun Bollangi dalam memperlakukan setiap hal-hal yang ghaib 

sama dengan memperlakukan suatu hal yang nyata, dengan demikian hubungan 

manusia dengan alam akan selalu terikat dengan harmonisnya, dalam ritual yang 

dilaksanakan menjadi suatu bentuk kesyukuran masyarakat Dusun Bollangi 

kepada Sang Pencipta. 

Pada dasarnya latar belakang hadirnya ritual Manre Anre Ce‟de di dasari 

pada sejarah Nabi Adam yang kemudian duduk di batu lama-kelamaan Nabi 

Adam menghilang dari batu itu entah kemana, sehingga bagaimanpun bentuk 

yang diduduki oleh Nabi Adam adalah sesuatu yang sakral, sehingga desa tersebut 

melaksanakan ritual sebagai bentuk kesyukuran dan meminta agar impiannya 

dapat terkabulkan, dengan membawa semacam sesajian, dengan ritual yang di 

sebut Manre Anra Ce‟de 

Setiap manusia mempunyai berbagai macam kesadaran bahwa selain alam 

yang sekarang menjadi tempat berbijak ada alam yang kemudian dinyakini yang 

berada di luar alam bawa kesadaran manusia, tempat yang menjadi alam bagi 

mahluk ghaib yang di sebut dunia supranatural, sehingga dalam berbagai 

kebudayaan mengenai kepercayaannya bahwa dunia ghaib tak dapat di kuasai 

oleh manusia dengan cara biasa sehingga dunia supranatural ini yang menjadi 

dorongan bagi manusia dalam menghargai setiap mahluk yang berbeda alam, 

sehingga salah satu tujuan dalam melakakuakan ritual tersebut dengan 

menghargai adanya mahluk yang berbeda alam yang dianggap keramat oleh 

masyarakat yang menjadi fenomena tradisional di zaman yang modern. 

C. Makna Ritual Manre Anre Ce’de bagi Masyarakat di Dusun Bollangi 

Dalam makna ritual Manre Anre Ce‟de berasal dari beberapa kata Manre 

Anre ce‟de
49

 yang berarti makan-makan dekat dari sesuatu yang disakralkan. 
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Ritual Manre Anre Ce‟de adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan masyarakat 

Dusun Bollangi sebagai bentuk kebiasaan yang dilakukan dengan tujuan agar 

dalam setiap kehidupan masyarakat Dusun Bollangi dapat terhindar dari musibah 

dan selalu berada dalam kesyukuran. Manre Anre Ce‟de dalam ritual ini hanya 

simbol karna manre anre ce‟de itu adalah sajian-sajian yang diperuntuhkan oleh 

ruh. 

Ritual dilakukan dengan tata cara upacara yang dilakukan oleh seorang 

yang mempercayai sesuatu perbuataan keramat yang dilakukan oleh sekelompok 

umat beragama, yang mempunyai macam unsur dan komponen, yaitu adanya 

tempat-tempat dilakukanya upacara, alat-alat yang diperlukan dalam upacara dan 

yang terakhir orang-orang yang menjalankan upacara.   
50

Ritual adalah tindakan pemeluk agama yang harus  menggunakan perlatan 

dan perlengkapan yang sudah ditentukan, benda-benda yang tertentu, dan tempat 

yang ditentukkan .  Ritual ini tujuannya untuk mendapatkan rezeki dan berkah 
51

dari suatu pekerjaan
52

, seperti upacara menolak bala, dan upacara siklus 

kehidupan seperti kelahiran, pernikahan. Adapun proses pelaksanaan Ritual 

Manre Anre Ce‟de terdiri dari beberapa tahap, sebagaimana wawancara penulis 

dengan tokoh adat yang bernama Rakya Dg Ngai adalah sebagai berikut: 

1. Memberitahu tokoh adat  

Pertama kita mendatangi rumah toko adat dan memberitahu tokoh adat    

Bahwa ingin melakukan Ritual Manre Anre Ce‟de sekalian menyampaikan kapan 

waktu yang baik melakukan Ritual Manre Anre Ce‟de. Ritual ini dilakukan oleh 
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masyarakat yang sebelumnya telah berniat atau bernazar akan datang ke Batu 

karaeng. Sebagaimana yang dikatakan Dg ngai ; 

Sitongengna masyarakat yemoloe mengade‟ Manre Anre Ce‟de 

masyarakat yang riolona manniat ato mannazar melo lokka ke batu 

Karaeng yaku elloduangna terkaul nappani maneng na jamai yaseng e 

Manre anre Ce‟de. 

Artinya 

Sebenarnya masyarakat yang ingin melakukan Ritual Manre Anre Ce‟de 

masyarakat sebelumnya berniat atau bernazar akan datang ke Batu 

Karaeng apabila doanya terkabul maka mereka akan melakukan Ritual 

Manre Anre Ce‟de. 

Sebagiaman yang dijelaskan di atas bahwa masyarakat yang ingin 

melakukan Ritual Manre Anre Ce‟de harus lebih dulu mendatangi toko adat agar 

diberikan waktu yang baik untuk melakukan Ritual Manre Anre Ce‟de. Karena 

masyarakat yang ingin naik ke batu Karaeng harus bersama tokoh adat karena 

kalau tidak masyarakat tidak akan bisa sampai ke batu Karaeng dan akan tersesat. 

2. Mempersiapkan sesajen  

Melaksanakan Ritual Manre Anre Ce‟de harus mempersiapkan sesajen 

yang akan kita bawa kesana, tokoh adat akan membantu menyediakan sesajen 

yang akan dibawa ke Batu karaeng. Adapun sesajen yang akan disiapkan yaitu ; 

lilin, air kelapa, daun sirih, nasi, ketan putih, ketan hitam, ikan, makanan 

tradisional Bugis (tumpi-tumpi). 

3. Prosesi Ritual Manre Anre Ce‟de   

a. Menyiapkan sesajen yang akan dibawa 

b. Membakar kemenyan dan membaca Do‟a 

c. Menyampaikan niat Ritual Manre Anre Ce'de  

 d. Melempar beras 

e. Mengelilingi kemenyan yang sudah dibakar dengan cara mengelilingi         

batu dari sebelah kanan dan sebelah kiri, tujuannya mempertegas          

ritual atau niat nazar telah dilaksanakan. 
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Seperti yang dijelaskan di atas sesajen yang disiapkan dalam Ritual Manre 

Anre Ce‟de mempunyai makna yaitu; 

1. “ Bettuang Doa-doa laleng ade‟ Manre Anre Ce‟de 

Elloduang ibaca ku ade” manre Anre Ce‟de yanatu ibacai Al fatihah 

sibawa ayat kirsi mamuare Masyarakat runtu perlindungan pole Allah swt, 

ibelangeng pole gangguan-gamgguan makhluk ghaib, dan tennapodo 

iruntu asalamakeng sibawa adampengeng. 

Artinya: 

Makna Doa-doa dalam tradisi Manre Anre Ce‟de 

Doa yang dibaca dalam tradisi Manre Anre Ce‟de di antaranya yaitu 

membaca Al-fatihah dan membaca ayat Kursi agar masyarakat mendapat 

perlindungam dari Allah SWT, dijauhkan dari gangguan-gangguan 

makhluk ghaib, dan diberikan keselamatan serta ampunan. 

2. “ Bettuang lilin ade Manre Anre Ce‟de  

Laleng pelaksanaan ade‟ Manre Anre Ce‟de masyarakat lilin 

napake bere masyarakat Dusun Bollangi runtu cakkana lino e. 

Artinya: 

Makna lilin dalam Tradisi Manre Anre Ce‟de Dalam pelaksanaan Ritual 

Manre Anre Ce‟de masyarakat mengunakan lilin agar masyarakat di 

Dusun Bollangi dapat diberikan kehidupan yang selalu bersinar. 

3. “ bettuangna daun ota lalengna ade‟ Manre Anre Ce‟de 

Ilalengna ritual Manre Anre Ce‟de masyarakat na pakai daun ota 

bettuanna agar masyarakat Dusun Bollangi tuli runtu deceng bagi 

masyarakat yang jamai are ritual e. 

Artinya: 

Makna Daun sirih dalam Tradisi Manre Anre Ce‟de 

Dalam pelaksanaan Ritual Manre Anre Ce‟de masyarakat mengunakan       

daun sirih agar masyarakat di Dusun Bollangi dapat diberikan selalu 

keberhasilan bagi masyarakat yang melakukan ritual ini. 
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4. “ Bettuangna dupa rilalengna ade‟ Manre Anre Ce‟de 

Ilalengna ritual Manre Anre Cede dupa ipake sebagai pengantara doang. 

Artinya: 

Makna Dupa dalam Tradisi Manre Anre Ce‟de Dalam Pelaksanaan Ritual 

Manre Anre Ce‟de Dupa digunakan sebagai penghantar doa-doa. 

5.  “Bettuang nanre rilaleng ade‟ Manra Anre Ce‟de 

Rilaleng jamanna ade‟ Manre Anre Ce‟de masyarakat napake nanre bere 

masyarakat di Dusun Bollangi runtu kesejahteraan untuk yaro masyarakat 

yang jamai ritual yare. 

Artinya: 

Makna Nasi dalam Tradisi Manre Anre Ce‟de dalam pelaksanaan Ritual 

Manre Anre Ce‟de masyarakat mengunakan Nasi agar masyarakat di 

Dusun Bollangi dapat diberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang 

melakukan ritual ini. 
53

 

Dalam wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa ritual Manre Anre 

Ce‟de menjadi suatu tradisi Dusun Bollangi dalam melakukan suatu bentuk 

kesyukuran dan meminta suatu pertolongan agar hati tenang dalam melakukan 

suatu aktivitas kehidupan, dengan demikian ritual ini identik dengan adanya 

sesajian yang kemudian di bawa dalam batu karaeng untuk melakukan suatu 

ritual. 

D. Bentuk Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Ritual Manre Anre Ce’de  

 Akulturasi adalah percampuran dua budaya yaitu budaya lokal dan budaya 

Islam dimana kebudayaan ini saling melengkapi tanpa menghilangkan corak asli 

dari kebudayaan lama. Akulturasi juga merupakan suatu proses sosial yang timbul 

manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan 
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dengan unsur kebudayaan baru.dan  kebudayaan baru itu lambat laun diterima dan 

diolah dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur 

kebudayaan kelompok itu sebenarnya. Akulturasi kebudayaan berkaitan dengan 

integrasi sosial dalam masyrakat. Keanekaragaman budaya dan akulturasi mampu 

mempertahankan integrasi sosial apabila setiap warga masyarakat dapat 

menghargai dan memahami adanya keanekaragaman berbagai budaya dalam 

masyarakat. 

Percampuran budaya lokal dan Islam sangat mempengaruhi kehidupan 

sosial dalam masyarakat. Masyarakat yang berada di Dusun Bollangi terjadi 

percampuran budaya lokal dengan budaya Islam dalam tradisi Manre Anre Ce‟de 

sudah tercampur oleh budaya Islam dari segi pelaksanaan dan sebagainya. 

Masyarakat di Dusun Bollangi didalam tradisinya terdapat praktik islam, 

praktik islam dalam ritual Manre Anre Ce‟de dapat dilihat dari segi pelaksanaan 

dalam melakukan prosesi ritualnya. Dalam melakukan prosesi ritual Tokoh 

Adat/Sanro selalu memulai melakukan prosesi ritualnya dengan pembacaan ayat 

suci Al-Quran, seperangkat alat sholat, dan Shalawat, Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Rakya Dg.Ngai Toko adat di Dusun Bollangi, beliau 

mengatakan. 

Yaku ujamai yare ade‟e, iyya usiapkan dolo sajadah kuceddena sajeng-

sajeng e yaro ubaca e. Iyya ubaca bacai sajenge massamang ayat kursi 

Al-quran 

Artinya: 

“Kalau melakukan  prosesi ritual saya  siapkan dulu sajadah didekat 

sajian-sajian yang ku baca-baca. Saya juga baca-baca ini sajian  

mengunakan bacaan ayat suci Al-Quran.
54
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 Disini juga terjadi Akulturasi bahasa dimana orang Bone paham bahasa 

Makassar, dan Orang Makassar paham bahasa Bugis. Proses akulturasi juga 

terbentuk dari pemberian nama setiap anak yang ada disana mereka harus 

mengunakan nama depan “Daeng”. Daeng merupakan salah satu budaya Suku 

Bugis-Makassar yang memiliki makna beragam.  

Gelar daeng memiliki makna yang khusus pada masyarakat Suku Makassar. 

Makna Daeng dalam kebudayaan Suku Makassar sebagai sebutan atau gelar 

dalam kehidupan sosial masyarakat Suku Makassar bahwa cukup kuatnya sistem 

kebudayaan( Suku Makassar) dalam memberikan pengunaan gelar daeng dalam 

kehidupanan masyarakat. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dg. Tabe Toko adat di Dusun Bollangi, 

beliau mengatakan: 

Masyarakat di Dusun Bollangi harus punna aseng pa “daengeng” yatona ro 

menjadi ade‟ ku masyarakat Bugis-Makassar, yamaneng masyarakat Bollangi 

iyareng aseng Daeng simula jaji. Aseng daeng akbar to sebagai to  

terhormat siyolonna tomatoa. 

Artinya 

“masyarakat di Dusun Bollangi harus mempunyai  nama “Daeng” karena itu 

kebudayaan di masyarakat Bugis-Makassar, semua masyarakat Bollangi diberikan 

nama Daeng sejak lahir. Nama daeng juga sapaan akrab terhormat pada orang 

yang lebih tua. 
55

 

 Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa akulturasi yang 

terjadi di Dusun Bollangi terbentuk dari pemberian nama setiap anak yang ada 

disana mereka harus mengunakan nama depan “Daeng”. Dan orang Bone paham 

bahasa Makassar, dan Orang Makassar paham bahasa Bugis. Dalam ritual Manre 
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Anre Ce‟de terdapat nilai-nilai Islam dalam melakukan prosesi ritual ini, kita bisa 

melihat dari segi prosesinya yang mengunakan sajadah, dan pembacaan ayat suci 

Al-Quran.  

Nilai-nilai Islam dalam prosesi ritual Manre anre Ce‟de adalah nilai yang 

berdasarkan pada ajaran agama Islam yang terdapat dalam ritual Manre Anre 

Ce‟de di Dusun Bollangi. karena Al-Quran adalah kitab suci utama dalam agama 

islam, yang umat Muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan, kepada 

Nabi Muhammad. dan sebagai tempat beribadah kenapa karna disimbolkan 

sajadah. 

Nilai-nilai islam itu juga termasuk batu  karna batu adalah ciptaan Allah 

swt, sehingga batu itu dijadikan tempat meminta karna mungkin pada masa itu 

belum ada mesjid, jadi masyarakat dulu menjadikan batu itu tempat berdo‟a. 

Dalam akulturasi budaya yang masuk dalam pembahasan ini menjadi 

sesuatu yang sangat urgent yang menjadi pusat perhatian sehingga dalam melihat 

dan melakukan suatu kebiasaan mengacuh pada nilai-nilai keislaman yang 

diajarkan oleh Nabi Muhammad saw, dengan demikian dalam agama terdapat 3 

hubungan yang harus di akrabi dan di jadikan sebagai pedoman dasar dalam 

melakukan aktivitas, relasi terhadap Sang pencipta dan hubungan terhadap 

manusia yang lain serta hubungan terhadap alam, Manre Anre Ce‟de menjadi 

salah satu hal dalam mempererat hubungan terhadap alam, dengan melihat dan 

melakukan ritual untuk meminta pertolongan terhadap Sang Pencipta. 

Antara agama dan budaya keduanya saling melekat pada setiap masyarakat 

Dusun Bollangi, dalam beragama terdapat suatu ketertiban akal fikiran dari aspek 

keyakinan maupun ibadah formal, praktik agama selalu bersamaan dan 

berinteraksi dengan kebudayaan, budaya atau tradisi Manre Anre Ce‟de berperan 

sangat pentung dalam pembentukan suatu praktik keagamaan bagi masyarakat 
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Dusun Bollangi, dengan demikian akulturasi islam dalam budaya Manre Anre 

Ce‟de terdapat pada prosesi ritual yang dilakukan dengan melafazkan ayat al-

quran dan membentangkan sajadah dalam ritual Manre Anre Ce‟de. 

Berdasarkan kebiasaan masyarakat Dusun Bollangi tidak semua yang 

melakukan tradisi Manre Anre Ce‟de dengan dasar bahwa segala ssuatu yang 

diminta di luar dari ajaran agama maka hal itu adalah suatu yang menyimpan, 

sehingga pada umumnya masyarakat Dusun bollangi ada yang kemudian setuju 

terhadapat tradisi tersebut sehingga eksis sampai sekarang dengan acuan nenek 

moyang dulu bahwa apabila hal tersebut tidak dilakukan akan membawa suatu 

musibah bagi diri sedangkan, masyarakat yang tidak setuju tradisi Manre Anre 

Ce‟de adalah masyarakat yang kemudian telah mengetahui bagaimana prosesi dan 

bentuk praktek agama yang diturunkan oleh Nabi, masyarakat yang mempunyai 

pendidikan yang tinggi yang mengatakan tidak ada yang patuh disembah selain 

Allah sehingga beranggapan bahwa hal tersebut suatu tindakan kemusyikan, 

dengan demikian dalam kebudayaan yang kemudian telah hadir akan selalu 

dilestarikan sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang, sedangkan 

pemahaman yang kontroversi dapat dilihat dengan masing-masing dari latar 

belakang pendidikan, karna suatu pola pemikiran berjalan dengan sesuatu konteks 

zaman yang ada tanpa mengurangi nilai-nilai kebudayaan yang hadir di tengah 

masyarakat. 

Akulturasi budaya dalam ritual ini hanya terbungkus pada doa yang 

kemudian batu karaeng sebagai alat perantara untuk meminta kepada Allah, dalam 

konsep keyakinan tradisi ini tidak berkeyakinan keluar dari keyakinan orang 

muslim pada umumnya bahwa Allah menjadi hal yang utama dalam meminta 

suatu pertolongan tradisi ini hanya menghormati tradisi yang telah lama nenek 

moyangnnya lestarikan, sehingga dalam kebiasaan ini, menurutnya akan ada 
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musibah apabila Manre Anre Ce‟de  tidak dilakukan karna hal ini sudah tertanam 

pada sebagian masyarakat Dusun Bollangi. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1.Ritual Manre Anre Ce‟de dilatarbelangi oleh faktor keturunan. Batu 

karaeng tersebut adalah tempat pemangku adat Dusun Bollangi mengansinkan 

dirinya di Bukit Bollangi, dan pada saat pemangku adat hilang di batu dan 

berpesan “kalau ada yang mau ingat saya suruh ke batu ini dan membawa 

makanan-makanan kecil”, sehingga hal tersebut dilakukan masyarakat di Dusun 

Bollangi untuk meminta kesalamatan di Batu Karaeng. Dan Orang Bugis-

Makassar yang sudah menikah harus mengadakan ritual Manre Anre Ce‟de agar 

setelah menikah mereka tidak mendapatkan kesusahan didalam rumah tangganya, 

dan selalu diberikan rezeki yang banyak. melatarbelakangi Ritual Manre Anre 

Ce‟de diawali dari Karaeng Bollangi yang tidak mau dijajah oleh Belanda dan 

Karaeng Bollangi naik keatas gunung Bollangi untuk menghindari perang. Setelah 

sampai dipuncak gunung karaeng melihat batu besar dan karaeng duduk di batu 

itu, dan tiba-tiba karaeng hilang. Sebelum karaeng hilang karaeng berpesan 

kepada pengikutnya bahwa mintalah kepada Allah jika kalian ada kesulitan atau 

keinginan niscaya saya akan selalu hadir menjadi perantara , dari sini Ritual 

Manre Anre Ce‟de dilakukan sampai sekarang. Karena pengikut karaeng percaya 

bahwa batu yang ada dipuncak Bollangi Itu tempat Karaeng duduk dan mereka 

mengsakralkan batu tersebut. Dan masyarakat sering meminta keselamatan dibatu 

tersebut karena karaeng pesan karaeng sebelum hilang di batu tersebut. 

2. Makna Ritual Manre Anre Ce‟de di Dusun Bollangi adalah sebagai 

Bentuk agar masyarakat mendapat perlindungam dari Allah SWT, dijauhkan dari 
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gangguan-gangguan makhluk ghaib, dan dierikan keselamatan serta ampunan, 

dapat diberikan kehidupan yang selalu bersinar, dan selalu keberhasilan bagi 

masyarakat yang melakukan ritual ini 

3.Akulturasi yang terjadi di Dusun Bollangi terbentuk dari pemberian 

nama setiap anak yang ada disana mereka harus mengunakan nama depan 

“Daeng”. Dan orang Bone paham bahasa Makassar, dan Orang Makassar paham 

bahasa Bugis. Dalam ritual Manre Anre Ce‟de terdapat nilai-nilai Islam dalam 

melakukan prosesi ritual ini, kita bisa melihat dari segi prosesinya yang 

mengunakan sajadah, dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Nilai-nilai Islam dalam 

prosesi ritual Manre Anre Ce‟de adalah nilai yang berdasarkan pada ajaran agama 

Islam yang terdapat dalam ritual Manre Anre Ce‟de di Dusun Bollangi. karena Al-

Quran adalah kitab suci umat Islam.  

B. Implikasi 

1. Penelitian ini adalah tentang Bagaimana latar belakang Ritual Manre 

anre Ce‟de di Dusun Bollangi, dengan adanya skripsi ini di harapkan bagi 

masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana latar belakang Ritual Manre Anre 

Ce‟de. 

2. penelitian ini juga menjelaskan tentang Akulturasi Islam dan nilai-nilai 

Islam yang terkandung dalam Ritual Manre Anre Ce‟de. 

3. bagi masyarakat yang ingin melakukan Ritual Manre Anre Ce‟de harus 

dengan tuntunan ajaran Islam agar tidak ada unsur kemusyrikan dalam melakukan 

ritual tersebut. 
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