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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

  Alif a tidak dilambangkan ا

 Ba b Bc ب

 Ta t Tc ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas ث

 Jim j Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha k ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س



 Syin s es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m Em و

ٌ Nun n En 

ٔ Wau w We 

ْ Ha h Ha 

 Hamzah „ Apostrof ء



ٖ Ya y Ye 

 

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

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

(„). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah a a ا َ

 kasrah i i اَِ

 ḍammah u u ا َ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 َٖ  fatḥah dan yā‟ ai a dan i 

 َٔ  fatḥah dan wau au a dan u 

Contoh : 

يْفَ    kaifa : ك 

لَ   ْٕ  ْ : haula 



3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 Fathah dan alif atau ya‟ a a dan garis di atas ... ا|ََ ٖ...

ٖ Kasrah dan ya‟ i i dan garis di atas 

 َٔ  Dammah dan wau u u dan garis di atas 

Contoh  

اتَ   mata :ي 

ي َٗ ر  : rama 

قِيْمََْ : qila 

تَ َ ْٕ  ً ي  : yamutu  

 

4. Tā’ marbūṫah 

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

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

dilambangkan dengan huruf "t". ta‟marbutah yang  mati (tidak berharakat) 

dilambangkan dengan "h".  

Contoh:  

َلََِ اْلأ طْف  ةَ  ض   ٔ ر  : raudal al-at fal 

انْف اَضِه ة ََ دَِيُْ ةَ   ً ا نْ : al-madinah al-fadilah 

ة  ً  al-hikmah :        ا نْحِكْ

5. Syaddah (Tasydid) 

Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam  transliterasinya 

dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah tersebut. 



Contoh:  

بَُّ ا  rabbana :ر 

يُْ ا  najjainah :َ جَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  

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

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

tersebut.  

  Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

ف ة َ  al-falsafah :ا نْف هْس 

 al-biladu :ا نْبلِا دَ 

7. Hamzah  

Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun,  itu  apabila  hamzah  terletak  di 

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

dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

1. Hamzah di awal 

أ يِرْتَ َ : umirtu 

2. Hamzah tengah 

 ٌَ ْٔ ر   ta‟ muruna :ت أيْ 

3. Hamzah akhir 

يْءَ   syai‟un :ش 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia          



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

terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  

sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  

yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa 

dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur‟an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah (ه  ( الَّل

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

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

hamzah. 

Contoh: 

ََ َالََّّ  ٍ دِيْ Dinullahانَّهٓبِا billah 

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َََْ ىَْ ةَِالََّّ  ً حْ  Hum fi rahmatillahفيَِْر 

10. Huruf Kapital     

Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  yang 

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

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

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

bukan huruf awal dari kata sandang. 

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



     Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Swt.  = subhānahū wa ta„ālā 

Saw.  = sallallāhu „alaihi wa sallam 

a.s.  = „alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

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

HR  = Hadis Riwayat 

h.  = Halaman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

 

Nama : Abdul Rasyid 

Nim : 30400114082 

Judul : Pola Perilaku Masyarakat Adat Matani’an di Desa Nampar Sepang 

Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur. 

 

 
Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Pola Perilaku Masyarakat Adat 

Matani‟an di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten 
Manggarai Timur, mengemukakan tiga rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana 
sejarah Adat Matani‟an Di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas 
Kabupaten Manggarai Timur, 2) Bagaimana Proses Pelaksanaan Adat Matani‟an 
di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai 
Timur, 3) Bagaimana pandangan ajaran agama islam terhadap adat Matani‟an di 
Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur. 

 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan 

pendekatan sosiologi. Adapun sumber data  peneliti adalah data primer dan data 
skunder dengan penentuan informan yang dipilih dengan purposive sampling 
adalah masyarakat Adat Matani‟an di Desa Nampar Sepang. Selanjutnya metode 
pengumpulann data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dari lapangan diolah dan dianalisis 
untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan cara reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. 

 
Hasil penelitian, menunjukan 1) sejarah Adat Matani‟an adanya dari tahun 

sebelum Masehi yang turun temurun dari nenek moyang, 2) pelaksanaan adat 

Matani‟an kepada roh yang dianggap sakral pada saat tanam jagung, agar do‟a 

yang diucapkan  dapat diterima supaya jagung yang ditanam tidak terkena wabah 

penyakit baik yang terbang (burung) maupun yang berjalan diatas permukaan  

tanah (babi), sehingga  mendapatkan hasil yang banyak denagan perlengkapan 

alatnya tanpa ada yang kurang karena tidak sah jika dilakukan tidak sesuai dengan 

yang diajarakan oleh nenek moyang. 3) Masyarakat Desa Nampar Sepang sangat 

mempercayai adat Matani‟an walaupunn adat ini tidak sejalan dengan ajaran 

islam. Tetapi masyarakat Desa Nampar Sepang ada yang setuju adat Matani‟an 

untuk terus dilakukan karena mereka lebih mempercayai ajaran nenek moyang, 

dan ada juga tidak setuju untuk terus dilakukan karena adat Matani‟an tidak 

dibenarkan dalam ajaran agama islam (mempercayai selain Allah swt). 

Implikasi penelitian ini adalah: Diharapakan kepada tokoh-tokoh agama 
mengadakan sosialisasi tentang adat Matani‟an sesuaia dengan ajaran islam 
kepada masyarakat, sehingga masyarakat megetahui apa yang baik dilakukan 
untuk mendapatkan hasil yang banyak. 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berbicara tentang masyarakat mengingatkan kita pada kehidupan manusia 

yang tidak lepas dari kebudayaan seperti adat istiadat, tarian-tarian dan masih 

banyak yang lainya yang berkaitan dengan kebudayaan. Manusia merupakan 

makhluk yang berbudaya melalui akalnya manusia dapat mengembangkan 

kebudayaan. Begitu pula manusia hidup dan tergantung pada kebudayaan sebagai 

hasil ciptanya. Kebudayaan juga memberikan aturan bagi manusia dalam 

mengelolah lingkungan dengan hasil ciptanya. Kebudayaan mempunyai fungsi 

yang besar bagi manusia dan masyarakat berbagai macam kekuatan harus 

dihadapi manusia dan masyarakat.
1
 Pada dasarnya terbentuk dan dipengaruhi oleh 

kebudayaan besar lainnya Perkembangan dan bertahannya budaya merupakan 

tradisi budaya nenek moyang pada zaman sejarah dan prasejarah.  

Menurut E.B Tylor budaya adalah suatu keseluruhan yang kompleks yang 

meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan,hukum,adat 

istiadat dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang di dapat oleh manusia 

sebagai anggota masyarakaat. Budayaa atau kebudayaan berasal dari bahasa 

sansekerta yaitu buddahaya, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau 

akal) di artikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi atau akal manusaia. 

Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa, sedangkan 

kebudayaan adalah hasil dari cipta ,karsa dan rasa itu.
2
 Pada dasarnya terbentuk 

                                                 
1
Elly M. Setiadi, Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar ( Cet, II; Jakarta: Kencana Perdana Media 

Group, 2007), h. 37-38. 
2
 M.M. Djojodigoeno, Azas- Azas Sosiologi (Jakarta:PT Raja Grafindo persada, 1958), 

h. 24- 27. 

1 



dan dipengaruhi oleh kebudayaan besar lainnya Perkembangan dan bertahannya 

budaya merupakan tradisi budaya nenek moyang pada zaman sejarah dan 

prasejarah. Pendidikan memegang sebuah peranan penting untuk membentuk 

kebudayaan yang kritis, akan tetapi pengaruh kebudayaan yang lama dapat 

menimbulkan perpaduan budaya dan kurangnya pendidikan masyarakat 

menimbulkan mempertahankan kebudayaan seperti animisme dan dinamisme. 

Akan tetapi kepercayaan animisme dan dinamisme masih ada hingga sekarang di 

Indonesia di sebabkan karena tidak semua masyarakat mampu untuk mengikuti 

perubahan social dan budaya. Sehingga hal yang umumnya dilakukan ialah 

mempertahankan dan memadukan budaya yang baru dengan kebudayaan yang 

telah ada, terbukti pada masyarakat di Desa Nampar Sepang yang masih 

mempertahankan kebudayaan mereka dan memadukan kebudayaan melalui 

berbagai upacara yang sebenarnya tidak di atur oleh agama. 

Sehubungan dengan hal tersebut kehidupan beragama mengandung unsur 

ajaran tentang ritual, ibadah, atau upacara keagamaan tertentu yang harus di 

lakukan oleh penganutnya seperti menyembah tuhan, berdo‟a, berkorban, taqwa 

dan lain sebagainya. Tetapi pandangan kaum fungsional berusaha mengetahui 

fungsi upacara keagamaan itu bagai kehidupan bermasyarakat, seperti yang di 

ungkap oleh Emile Durkheim ia memandang bahwa ritual keagamaan berfungsi 

untuk memperkuat solidaritas sosial yang bersangkutan.
3
 Sampai Saat ini 

kehidupan beragama di dalamnya ditemukan juga sikap mensakralkan sesuatu, 

baik tempat, buku, orang, berbeda dan lain sebagainya. Sakral berarti suci, 

pasangan yang sakral adalah profan, yaitu yang biasa- biasa saja, kitab Al-Qur‟an, 

bulan ramadhan, tanah haram, waliullah, ka‟bah, adalah suci dalam agama Islam, 

                                                 
3
Emile Durkheim dan Bustanuddin Agus, Agama dan Fenomena Sosial: Buku Ajar 

Sosiologi Agama ( Cet. IX; Jakarta: UI-Prees 2010), h. 53-54 



Tanda salib, Gereja, Hari Natal, Kitab Bible, Alkitab, dipercayai suci dalam 

agama Kristen, Kasta Brahmana, Kitab Weda, Sungai Gangg, Hari Nyepi, pura 

adalah suci dalam Agama Hindu. toem adalah suci dalam pandangan masyaraktat 

primitif yang mempercayainya. Kitab tripitaka, patung sidharta  Gautama, Vihara, 

suci dalam pandangan ajaran  agama Budha. Singong kitab Taurat, hari sabat suci 

dalam pandangan yahudi.
4
 

Tradisi-tradisi di hubungkan antara suatu kegiatan manusia dengan aktivitas 

alam sekitar, antar manusia, manusia dengan sang pengusa (bentuk umum). 

Memang secara naluri, manusia mengakui adanya sebuah penguasaan „sesutu‟ 

terhadap „seuatu‟ agar „sesuatu‟ tersebut tidak mengganggu aktivitas manusia 

dalam kehidupan. Pola perilaku yang mensucikan tidak bisa terlepas dari diri 

manusia yang tetap di pertahankan oleh masyarakat di Desa Nampar Sepang. 

Karena manusia adalah makhluk sosial yang serba berubah dan suka mencoba 

sesuatu hal yang belum diketahuinya yang biasa juga disebut dengan trial and 

arror atau mencoba-coba sesuatu. Rasa ingin tahu manusia sampai kepada sesuatu 

hal yang sakral atau yang dia anggap sakral.  

Kepercayaan kepada kesakralan benda tersebut menurut mereka 

memperlakukan secara khusus, ada tata cara perlakuan  terhadap sesuatu yang 

disakralkan yang disebut dengan upacara ritual. ritual dilakukan dengan tujuan 

untuk mendapatkan barakka (barkah) reski yang banyak dari suatu pekerjaan.
5
. 

Sampai saat ini masih banyak orang yang mempercayai kepercayaan-kepercayaan 

tertentu terhadap benda-benda mati seperti pohon besar, batu, kris, sumur, 

peninggalan nenek moyang pemakaman dan  lain sebagainya. mereka mempuyai 
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ritual dan adat-istiadat yang berbeda pula dalam memperlakukanya benda tersebut 

di setiap daerah. Adapun ritual tertentu tersebut, dilakukan dengan adat yang telah 

dijalankan oleh nenek moyang mereka sebelumnya bersifat turun-temurun.  

Adat Matanian adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat Desa 

Nampar Sempang, yang artinya Adat yang dilakukan sebelum tanam  jagung, adat 

ini adalah adat yang turun-temurun dari ajaran Nenek Moyang mereka. Adat ini 

sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Desa Nampar Sempang setiap tahun pada 

musim penanaman jagung, kegunaan dari adat ini untuk mendapatkan hasil yang 

banyak. Adat Matani‟an menurut kepercayaan masyarakat disana adalah Doang 

(do‟a) dengan perlengkapannya seperti watu lempe (batu bundar), mbako 

(temako), tahgang (kapur putih), manuk bakok (ayam putih), dara manuk (darah 

ayam), nalun (nasi), wene (pinang), saun kala (daun siri). Pelaksanaan adat 

Matani‟an masih sering dilakukan oleh  masyarakat Desa Nampar Sempang yang 

secara ajaran islam sendiri melarang kita mengikuti sebuah ajaran atau 

kepercayaan tanpa mengetahui asal usulnya.
6
     

Fenomena yang terjadi di Desa Nampar Sepang, yaitu tradisi adat 

Matani‟an.  Masyarakat di sana ketika pada musim menanam jagung  yang 

pertama masyarakat lakukan yaitu sesajen (doang) ditempat yang mereka anggap  

sakral dan tempat itu  mereka yang buat sendiri dengan menggunakan batu yang 

bundar dan diatas itulah  mereka simpan bibit yang mau ditanam dan 

perlengkapan lainnya orang yang pertama ambil bibit tersebut sekaligus orang 

pertama yang melakukan tanam pembuka menggeliling tempat yang sakral yang 

disebut Matani‟an, dia adalah orang yang melakukan baca-baca (doang). Kegiatan  

seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Nampar Sepang. Setiap 
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tahun pada musim penanaman dan kegiatan tersebut sudah ada sejak orang dulu. 

Solidaritas  kerja samanya (gotong royong) sangat erat selama kegiatan menanam 

berlangsung. Oleh sebab itulah peneliti ingin meneliti tentang “( pola perilaku 

masyarakat Adat Matani‟an di Desa Nampar Sepang kecamatan Sambi Rampas 

Kabupaten Manggarai Timur)”.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Desa Nampar Sepang dan 

memfokuskan tentang pola perilaku masyarakat yang mengadakan upacara adat 

Matani‟an, bagaimana sejarah Adat Matani‟an, bagaimana proses pelaksanaan 

Adat Matani‟an dan bagaimana pandangan ajaran agama islam terhadap adat 

Matani‟an di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten 

Manggarai Timur  

2. Deskripsi Fokus 

Penelitian ini di fokuskan pada pola perilaku masyarakat adat Matani‟an 

di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur. 

Untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam memahami variabe-variabel 

yang terkandung dalam judul, maka perlu di tegaskan pengertian istilah-istialah 

yang penulis gunakan dalam penelitian ini. 

a. Pola Perilaku 

Bentuk perbuatan-perbuatan, tindakan atau aktivitas dari manusia itu 

sendiri yang mempunyai tantangan yang sangat luas yang menghasilkan sesuatu 

kebiasaan 

b. Adat Matani‟an  

Adat Matanian adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat Desa 

Nampar Sempang, yang artinya Adat yang dilakukan sebelum tanam  jagung, adat 



ini adalah adat yang turun-temurun dari ajaran Nenek Moyang mereka. Adat ini 

sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Desa Nampar Sempang setiap tahun pada 

musim penanaman jagung, kegunaan dari adat ini untuk mendapatkan hasil yang 

banyak. 

c. Masyarakat 

Masyarakat yang menetap di Desa Nampar Sepang yang memiliki     

adanya hubungan interaksi sosial terhadap sesama, dan memiliki tujuan yang 

sama. 

Kesimpulan deksripsi dan fokus agar membatasi pada ruang lingkup yang 

tidak terlepas dari rumusan masalah yang sudah ditentukan dari penulis yaitu 

Bagaimana sejarah Adat Matani‟an, dan bagaiman proses pelaksanaan adat 

Matani‟an, dan bagaimana pandangan ajaran islam terhadap adat Matani‟an di 

Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sejarah Adat Matani‟an di Desa Nampar Sepang 

Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur ? 

2. Bagaimana proses pelaksaan Adat Matani‟an di Desa Nampar Sepang 

Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur ?  

3. Bagaimana pandangan ajaran Islam terhadap adat Matani‟an di Desa 

Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai 

Timur  ? 

D. Kajian Pustaka 

Peneliti ini terkait dengan Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi 

Rampas Kabupaten Manggarai Timur. Menghindari keterkaitan terhadap literature 

yang membahas pokok-pokok masalah yang sama, penulis melakukan kajian 



penelitian terlebih dahulu untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian-

penelitian sebelumnya. 

Abdul AsisNilai budaya dalam upacara Mappogau Hanua di Karampung, 

kabupaten Sinjai  Provinsi sulawesi Selatan Diterima: 6 Juli 2015; Direvisi: 14 

September 2015; Disetujui: 26 November 2015. Mappogau Hanua merupakan 

salah satu upacara adat yang dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat 

Karampuang. Upacara ini dilaksanakan ketika musim panen berakhir dan 

menjelang musim tanam. Selain itu, upacara ini dilaksanakan di atas gunung 

dengan mengarak sejumlah hasil pertanian dan sesajen untuk dipersembahkan 

kepada Dewata (Manurungnge) di Karampuang.  

Manurungnge di Karampuang dianggap sangat berjasa karena telah 

mewariskan lahan pertanian (sawah, kebun, dan hutan) yang subur sebagai 

sumber kehidupan bagi masyarakat Karampuang. Penelitian ini bersifat deskriptif-

kualitatif, yakni mengamati secara langsung pelaksanaan upacara adat Mappogau 

Hanua di Karampuang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 

observasi partisipan, wawancara, pustaka, dan dokumentasi. Upacara ini bertujuan 

untuk menghormati leluhur melalui pemujaan agar senantiasa diberi keselamatan 

dan hasil panen yang berlimpah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam 

upacara tersebut terdapat nilai-nilai budaya yang masih dipertahankan oleh 

masyarakat pendukungnya hingga kini, antara lain: nilai kepatuhan, pengetahuan 

lokal, religi, solidaritas, pelestarian alam, dan estetika. Yang membedakan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah  membahas terkait 

dengan musim panen berahir dan dan menjelang musim tanam sedangkan saya 

tertarik membahasa musim tanamnya saja. 



 Wachas Prayogi Dan V. Indah Sri Pinasti, M,Si Kepercayaan Masyarakat 

Terhadap Ritual Sebagai Syarat Pengambilan Sarang Burung Walet (Studi Kasus 

Desa Karangbolong, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen)Desember 2013-

Mei 2014 Penelitian Ini bertujuan untuk,mengetahui apa yang melatarbelakangi 

kepercayaan Masyarakat terhadap ritual dan dampak ritual tersebut terhadap 

masyarakat. Dan mengetahui masyarakat mempercayai ritual pengambilan sarang 

burung walet sebagai suatu yang sakral atau hanya hiburan rakyat.  

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subyek penelitian 

ditentukan menggunakan teknik  Purposive Sampling dan Snowball Sampling. 

Kriteria infoman yaitu masyarakat yang pernah ikut serta dalam pengambilan 

sarang burung walet dan juga masyarakat sekitar Desa Karangbolong. Teknik 

Pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, Wawancara, dan Analisis 

Dokumen. Validitas dan Reliabilitas data pada penelitian ini menggunakan 

triangulasi sumber. Konsep analisis data interaktif miles dan huberman mulai dari 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan 

digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini.  

 Berdasarkan penelitian kepercayaan masyarakat terhadap ritual sebagai 

syarat pengambilan sarang burung walet di Desa Karangbolong, Kecamatan 

Buayan, Kabupaten Kebumen, peneliti dapat menyimpulkan bahwa latar belakang 

masyarakat Desa Karangbolong percaya terhadap ritual dikarenakan bukti Sejarah 

mengenai Kyai Surti dalam bentuk tulisan dan juga cerita rakyat yang mengarah 

pada masyarakat untuk mengadakan ritual sebelum dilakukan pengambilan sarang 

Burung Walet. Kesakralan ritual semakin membuat masyarakat percaya terhadap 

ritual di Karang bolong. Terbukti dengan adanya korban ketika terjadi kesalahan 

dalam ritual. Dampak dari dilakukannya ritual dapat terlihat dari segi materiil dan 



non materiil. Bagi pengambil sarang burung walet mereka di untungkan karena 

dengan adanya ritual yang lancar hasil yang didapat juga akan melimpah, 

sehingga mereka memperoleh gaji dari penjualan sarang Burung Walet yang 

dilakukan pemerintah daerah Kebumen. Bagi masyarakat sekitar juga mendapat 

keuntungan sendiri dengan memanfaatkan momentum ritual yang ramai 

dikunjungi untuk berjualan.  

 Pemerintah, ritual dapat menjadi sebuah pemasukan yang besar jika sarang 

burung walet yang didapatkan melimpah. Dampak non materiil yang terjadi 

seperti kerukunan dan gotong royong tercipta antara para pengambil sarang 

burung walet, dan juga beberapa dari pengambil lebih tenang dalam melakukan 

pengambilan sarang burung walet. Yang membedakan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan ialah  membahas terkait uapaca pengambilan 

sarang burung walet dan bagai mana kerja samanya dan mengharapkan hasil yang 

memuaskan sedangkan saya tertarik membahasa upacara matani‟an pada musim 

tpenanaman dan bagai mana kerja samanya dan mengharapkan hasil yang 

melimpah . 

 Gunawan kerbau Untuk Leluhur: Dimensi Horizontal Dalam Ritus 

Kematian Pada Agama Merapu, di Publikasikan Maret 2013 Penelitian ini 

bertujuan menggali makna yang terkandung dalam ritual mengorbankan kerbau 

dalam ritus kematian pada agama Marapu. Pengamatan dilakukan pada 

masyarakat Sumba penganut agama merapu. Fenomena keagamaan dalam 

masyarakat secara antropologis dapat dilihat dari aras sakral dan profan. Aras 

sakral menempatkan fenomena keagamaan dalam hubungan vertikal antara 

manusia dengan tuhan sebagai pemilik kekuatan adikodrati. Sedangkan pada aras 

profan melihat fenomena keagamaan dalam hubungan horisontal yang terbangun 



dalam relasi sosial antar pendukungnya. Tulisan ini menunjukkan bahwa dalam 

kehidupan sehari-hari aras sakral dan profan tidaklah terpisah sama sekali. 

Aktifitas yang tampaknya profan ternyata terkait dengan wilayah sakral seperti 

yang terjadi pada masyarakat Sumba. Keberadaan ternak khususnya kerbau 

menjadi penghubung antara wilayah sakral dan profan. Memelihara ternak, 

khususnya kerbau merupakan aktifitas sehari-hari yang bersifat profan namun 

menjadi sakral manakala kerbau hadir dalam ritual kematian. Sehingga secara 

nyata aktifitas profan dalam memelihara ternak khususnya kerbau akan menjamin 

tetap tegaknya agama Marapu. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumus masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan  yang 

ingin dicapai dalam peneliti ini adalah: 

a. Untuk mengetahui bagaimana sejarah Adat Matani‟an di Desa Nampar 

Sepang 

b. Untuk mengetahui bagamana proses pelaksanaan Adat Matani‟an di  Desa 

Nampar Sepang 

c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ajaran Islam terhadap adat 

Matani‟an di Desa Nampar Sepang  

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara teoritis penelitian di harapkan menjadi kajian toritis mendalam agar 

dijadikan sebagai acuan ilmiah terkait dengan pola perilaku upacara adat 

masyarakat di Desa Nampar Sepang. 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

yang terdapat khasnah ilmu pengetahuan. Khususnya terhadap sosiologi 

Agama yang mengkaji adat-istiadat. 



BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pola Perilaku 

Menurut Weber, perilaku manusia adalah perilaku sosial yang harus 

mempunyai tujuan tertentu, yang terwujud dengan jelas. Artinya perilaku itu harus 

mempunyai arti bagi pihak-pihak yang terlibat, yang kemudian berorientasi 

terhadap perilaku yang sama dengan pihak lain.
7
 Hal yang paling penting dari 

perilaku yang berarti adalah bahwa perilaku tersebut mempunyai maksud dan 

tujuan tertentu. Sudah tentu perilaku tertentu mempunyai tujuan yang lebih jelas 

di bandingkan dengan perilaku lainnya, dengan sarana mencapai tujuan juga harus 

jelas.
8
 Kegiatan adalah perilaku yang digambarkan pada tingkat yang sangat 

konkrit. Interaksi  adalah kegiatan apa saja yang merasang atau dirangsang oleh 

orang lain.  Perasaan adalah perilaku yang menunjukan suatu keadaan internal. 

Tanda-tanda yang di tunjukan bermacam-macam seperti reaksi emosional yang 

positif atau yang negatif terhadap suatu stimulus. 

B. Teori Tindakan Sosial 

Max Weber mengklasifikasikan ada empat jenis tindakan sosial yang 

mempengaruhi sistem dan struktur sosial masyarakat,keempat jenis sosial 

tersebut,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.
9
 

2. Werktrational action yaitu tindakan yang dilakukan individu tidak didasari 

penilaian atas cara tepat untuk mendapatkan tujuan.
10

 Maksudnya individu 

bertindak 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 diakukan 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 diberikan adalah karena hal tersebut telah dilakukan oleh 

nenek moyang semenjak dahulu kala. Oleh karena itu tradisi ini harus 

dilanjutkan, kata pelaku tindakan tradisional 
11

 

 

C. Pola Perilaku Masyarakat 

Masyarakat adalah kesatuan sosial yang mempunyai ikatan-ikatan kasih 

sayang yang erat. Individu di dalam masyarakat merupakan kekuatan yang saling 

bergaul, saling berinteraksi sehingga terbentuk mengenai kehidupan yang 

                                                 
9
Damsar, PengantarSosiologiPolitik(Cet.ll ; Jakarta : Kencana, 2012), h. 35. 

10
George Ritzer, SosiologiIlmuPengetahuanBerparadigmaGanda(Cet.XI; Jakarta: 

RajawaliPers, 2014), h.40. 

11
Damsar, PengantarSosiologiPolitik, h.36-37. 



mempunyai jiwa, sebagaimana yangterungkap dalam ungkapan-ungkapan jiwa 

rakyat, kehendak rakyat, kesadaran masyarakat, jiwa masyarakat ini merupakan 

potensi yang berasaldari unsur-unsur masyarakat, meliputi pranata, status, dan 

peranan sosial.
12

. 

D. Upacara Keagamaan 

Upacara merupakan salah satu kebudayaan yang menjadi obyek pokok 

dalam penelitian ini sebab eksitensi sangat komplek, berkaitan dengan motif 

keberadaanya, keyakinan, makna simbol yang terkandung didalamnya sampai 

pada pengaruhnya terhadap sikap dan perilaku masyarakat Desa Nampar Sepang. 

Upacara adalah perbuatan atau perayaan yang dilakukan atau diadakan 

sehubungan dengan peristiwa yang penting.
13

 Dalam sebuah upacara tidak 

terlepas dari sebuah sistem religi dimana sistem religi ini tidak terlepas dari yang 

gaib, masyarakat meyakinibahwa dalam suatu tempat ini tidak terlepas dari roh 

yang diyakini dan ada dimana-mana. Salah satu teori mengemukakan tentang 

religi antara lain: 

Rudolf Otto dan Koentjoraningrat mengemukakan dalam buku sejarah Teori 

Antropologi, menurutnya semua sistem religi, kepercayaan dan agama di Dunia 

berpusat pada suatu konsep tentang hal yang gaib (mysterium) yang dianggap 

maha dahsyat dan keramat oleh manusia. Sifat dari hal yang gaib dan keramat itu 

adalah maha abadi, maha dahsyat, maha baik, maha adil, maha bijak sana, tak 

terlihat, tak terobah, tak terbatas dan sebagainya. pokok sifatnya, pada azaznya 

dilukiskan dengan bahasa manusia, karena “hal yang gaib serta keramat” memang 
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memiliki sifat-sifat yang sebernanya tak mungkin dapat dicakup oleh pikiran dan 

akal manusia. Walaupun demikian, dalam semua masyarakat dan kebudayaan di 

dunia, hal yang gaib dan keramat, menimbulkan sikap kagum terpesona, selalu 

akan menarik perhatian manusia dan mendorong timbulnya hasrat untuk 

menghayati rasa bersatu denganya.
14

 

Pengertian upacara yang berhubungan langsung dengan adat istiadat  serta 

agama juga dikemukakan oleh para tokoh: menurut W.J.S. Poerwadarminta, 

upacara adalah hal melekukan suatu perbuatan yang tertentu menurut adat 

kebiasaan atau agama.
15

 dan upacara juga sangat erat kaitannya dengan adat 

istiadat. 

Adat sangat bersentuhan bahkan tidak terpisah dengan kehidupan manusia. 

hal ini terjadi karena tidak akan disebut adat tanpa manusia. pemahaman tentang 

konsep adat ini. Koentjaraningrat menyatakan bahwa adat adalah wujud edial dari 

kebudayaan. Secara lengkap wujud itu disebut tata kelakuan, karena adat 

berfungsi sebagai pengatur kelakuan.
16

 Oleh karena itu adat dijadikan tata 

kelakuan kehidupan masyarakat pemiliknya maka hal ini dipandang sebagai 

pedoman secara formal yang tertuang dalam aturan-aturan tertentu dalam 

masyarakat.  

Upacara juga disebut dengan kata ritual yang dimana ritual merupakan kata 

sifat dari rites, sedangkan rites dalam bahasa inggris berarti tindakan/upacara 

keagamaan. Dalam Antropologi ritual disebut dengan istila ritus.
17

 Sifat gaib 
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memiliki kekuatan dan kehendak, dapat berefek baik dan buruk, sewaktu-waktu 

dapat senang dan sewaktu-waktu dapat marah  sehingga dapat membahayakan. 

Agar tidak marah dan tidak menjadi perintah dalam kehidupan sehari-hari, 

manusia atau masyarakat harus menjunjung tinggi, menghormati dan 

menyembahnya. Mengikat tali persahabatan dengannya adalah yang paling 

penting agar dapat menjadi penolong. Selain itu manusia dapat memberikan 

makanan, melakukan korban, melaksanakan sembahyangdan do‟a sampai pada 

pesta dan upacara (ritual) lainya.
18

 Ritual merupakan kata sifat dari rites 

sedangkan rites dalam bahasa inggris berarti tindakan atau upacara keagamaan. 

Antropologi ritual disebut dengan istilah ritus. Ritus adalah upacara yang 

disertai perilaku tertentu atau serangkaian perilaku yang dianggap memiliki 

makna. Unsur-unsur yang terpenting dalam pelaksanaan upacara adalah tempat, 

waktu, pelaku, sarana dan prasarana upacara.
19

 

Adapun unsur-unsur yang penting dari pelaksanaan upacara yaitu: 

1. Tempat, uapacara dapat dilakukan diluar ruangan atau didalam ruangan 

tegantung dari kecocokan upacara yang ingin dilaksanakan. Pemilihan 

tempat harus sesua dengan keinginan pelaku dan tidak melanggar 

norma-norma yang ada. 

2. Waktu, menentukan waktu pelaksanaan bukan hal yang mudah, 

biasanya ada momen tertentu yang telah diatur dan diyakini secara 

turun-temurun berkaitan dengan upacara tertentu. Bagi upacara yang 

memiliki rentang waktu yang cukup lama, pemilihan hari  menjadi hal 
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yang penting, sebab dalam masyarakat yang beragama biasanya 

terdapat hari-hari yang baik dan yang buruk. 

3. Pemimpin upacara, pemimpin upacaramerupakan seorang yang 

berperan sangat penting dalam jalannya suatu upacara, dimana 

pemimpin harus bertindak sebagai seorang yang dapat memberikan 

aba-aba kepada peserta upacara. 

4. Pelaku, merupakan hal yang utama dalam upacara yang tidak semua 

orang menjadi pelaku, tergantung dari kriteria (norma) yang ditentukan 

dalam masyarakat serta kemampuan pelaku menjalankan fungsinya 

dalam upacara. 

5. Sarana dana prasarana upacara, persiapan sarana dan prasarana upacara 

harus tepat dan lengkap. Tanpa kelengkapan sarana dan prasarana 

upacara, pelaku upacara enggan melaksanakan upacara sebab 

melanggar norma budaya, norma agama yang telah ada dan dianggap 

dosa.
20

 

6. Tempat, upacara dapat diluar ruangan atau dalam ruangan tergantung 

dari kecocokan upacara yang ingin dilaksanakan. Pemilihan tempat 

harus sesuai dengan keinginan pelaku dan tidak melanggar norma-

norma yang ada. 

7. Waktu, menentukan waktu pelaksanaanbukanlah hal yang mudah, 

biasanya adamomen-momen tertentu yang telah ditelah diatur dan 

diyakini sacara turun-temurun berkaitan dengan upacara tertentu. Bagi 

upacara yang memiliki rentang waktu yang cukup lama, pemilihan hari 

yang menjadi sangat penting, sebab dalam masyarakat beragama 

biasanya terdapat kepercayaan hari-hari yang baik dan yang buruk. 
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Supranatural dan skral adalah aspek keyakinan, ritual adalah aspek perilaku 

dari ajaran agama. ketiganya menimbulkan kesan rasa atau penghayatan rohaniah 

dalam diri yang mempercayai dan mengamalkan ajaran agama-agama. agama juga 

mencoba menjelaskan hakikat dan asal-usul bend-benda dan mahluk - mahluk 

sakral tersebut. Pelaksanaan ritual merupakan suatu bentuk ekspresif dari sikap 

keberagamaan dan merupakan salah satu upaya untuk mengimplementasikan 

nilai-nilai keagamaan cenderung mendapat respon yang  positif dari masyarakat 

disebabkan adanya emosi keagamaan yang terdapat dalam diri manusia. lewat 

ritual tersebut emosi keagmaan dan penegasan ide-ide kolektif dari masyarakat 

dapat tersalurkan, sehingga masyarakat memiliki karakter tersendiri.
21

 

Upacara sering juga menjadi kebiasaan dalam diri kita seiring mendengar 

kata agama. Namun akan sedikit sulit mendefenisikan pengertian agama itu 

sendiri. Menurut Muhti Ali, salah seorang pakar ilmu perbandingan Agama di 

Indonesia, yang dikutip oleh Abudin Nata. Terdapat tiga  argumentasi yang dapat 

dijadikan alasan dalam menanggapi stekmen tersebut yaitu: 

1. Karena pengalaman  agama dalah soal batin dan obyektif. 

2. Barang kali tidak ada orang yang begitu semangat dan emosional dari 

pada membicarakan agama. Oleh karena itu, membahas arti agama 

selalu dengan emosi yang kuat. 

3. Konsepsi tentang agama akan dipengaruhi tujuan orang yang 

memberikan pengertian agama.
22

 

E. Tujuan Upacara Keagamaan  

Agama memberikan jawaban atas pertanyan-pertanyaan tentang asal-usul 

alam semesta dan kehidupan, kematian, serta hidup sudah mati dalam konsep-
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konsep bernuansa keajaiban konsep tentang Tuhan, dewa, roh, dan sebagainya. 

Agama juga menetapkan petunjuk-petunjuk moral yang mengontrol dan 

membantu para pemeluknya.
23

 Agama berasal dari bahasa sanskerta “a” artinya 

tidak dan“gama” artinya kacau, jadi agama adalah peraturan yang menghindarkan 

manusia dari kekacauan serta mengantar mereka hidup dalam ketertiban dan 

keteraturan, ada juga yang berkata bahwa kata tersebut berasal dari bahasa indo 

Germania, yang darinya lahir jerman, yang kesemuanya yang mengacau kemakna 

„jalan‟ yang mengantar manusia menuju kebagian duniawi dan ukhwari.
24

 

Robertson  Smith mengemukakan tiga gagasan mengenai Upacara Adat : 

1. Di samping sistem keyakinan dan doktrin, sistem upacara merupakan 

suatu perwujudan dari religi atau agama yang memerlukan studi dan 

analisa khusus. 

2. Upacara religi atau agama yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat 

pemeluk agama yang bersangkutan mempunyai fungsi sosial untuk 

mengintensifkan solidaritas masyarakat. Motivasi mereka tidak 

terutama untuk berbakti kepada dewa atau Tuhannya, melainkan 

sebagai suatu kewajiban sosial. 

3. Pada pokoknya, upacara religi dimana manusia menyajikan sebagian 

dari seekor binatang (terutama darahnya) kepada dewa merupakan 

aktivitas untuk mendorong rasa solidaritas dengan dewa atau para 

dewa. Dewa atau para dewa dipandang sebagai warga komunitas 

walaupun sebagai warga istimewa
25

. 
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Menurut Durkheim, religi adalah suatu sistem berkaitan dari keyakinan-

keyakinan dan upacara-upacara yang keramat, artinya terpisah dan pantang, 

keyakinan-keyakinan dan upacara yang berorientasi kepada suatu komunitas 

moral yang disebut umat.
26

 

 Religi masyarakat berkaitan dengan keyakinan dan upacara yang 

dilakukan oleh anggota masyarakatnya, yang mana upacara ini adalah pusat 

sistem religi masyarakat dan dengan melakukan upacara manusia mengira dapat 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya serta mencapai tujuan hidupnya. 

Upacara adat erat kaitannya dengan ritual-ritual keagamaan atau disebut 

juga dengan ritus. Menurut Preusz, ritus atau upacara religi akan bersifat kosong 

dan tak bermakna, apabila tingkahlaku manusia didalamnya didasarkan pada akal 

rasional dan logika, tetapi secara naluri manusia memiliki suatu emosi mistikal 

yang mendorongnya untuk berbakti kepada kekuatan yang tinggi olehnya tampak 

konkrit disekitarnya, dalam keteraturan dari alam, dan kedahsyatan alam dalam 

hubungannya dengan masalah hidup dan maut.
27

 

Seseorang yang memeluk agama sifat tidak rasional. Memang, pada 

prinsipnya manusia adalah makhluk yang mempunyai rasa kagum terhadap 

sesuatu yang gaib, sikap tersebut mampu mengantarkan jiwa jika manusia 

mengingatnya. terwujud dalam pikiran  dan gagasan yang diterapkan dalam 

bentuk peribadatan. kepercayaan agama dilandasi oleh getaran suatu agama atau 

kepercayaan. Dalam hal ini, manusia mulai mempercayai hal-hal gaib, seperti 

Tuhan, dewa, mahluk halus, dan kekuatan sakti. Melihat berbagai defenisi diatas, 
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maka dapat di simpulkan bahwa mengenai agama dan kepercayaan masyarakat 

Adat Matani‟an yaitu kecendrungan batin (rohani). 

Religi mempunyai pengertian sebagai keyakinan adanya kekuatan ghaib 

yang suci, menentukan jalan hidup dan mempengaruhi kehidupan manusia yang 

dihadapi secara hati-hati dan diikuti jalan dan aturan serta norma-norma dengan 

ketat agar tidak samapi menyimpang atau lepas dari kehendak jalan yang telah 

ditetap oleh kekuatan ghaib suci tersebut. Din berasal dari bahasa Arab artinya 

Agama yang berarti undang-undang atau hukum yang harus ditunaikan oleh 

manuisa dan barang siapa yang mengabaikanya akan dituntut dan akan mendapat 

hukuman  atau balasan dari Allah swt. Secara etimologi ketiga kata diatas dapat 

dipahami bahwa agama (religi, din) adalah: 

1. Merupakan jalan hidup yang harus ditempuh oleh manusia untuk 

mewujudkan kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera; 

2. Bahwa jalan hidup tersebut berupa aturan, nilai atau norma yang 

mengatur kehidupan manusia yang dianggap sebagai kekuatan mutlak, 

ghaib dan suci yang harus diikuti dan ditaati; 

3. Aturan tersebut ada, tumbuh dan berkembang bersama dengan tumbuh 

dan berkembangnya kehidupan manusia, masyarakat dan budaya.
28

 

Menurut Hendro pospito, dan Dadang Kahmad, agama suatu jenis sosial 

yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berproses pada kekuatan-kekuatan 

non empiris yang dipercayainya dan didaya gunakan utuk mencapai keselamatan 

bagi mereka dan masyarakat luas lainya.
29

 Agama dalam pengertian sosiologi 
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adalah gejala sosial umum dimiliki oleh seluruh masyarakat yang ada di Dunuia 

ini, tanpa terkecuali. Ia merupakan salah satu aspek dalam kehidupan sosial dan 

bagian dari sistem sosial suatu masyarakat.  

Agama bisa dilihat sebagai unsur dari kebudayaan suatu masyarakat 

disamping unsur-unsur lain. Seperti, kesenian, bahasa, sistem mata pencaharian, 

dan sistem organisasi sosial.
30

 Lihat dari sudut pandang manusia, Agama memiliki 

dua segi yang membedakan dalam perwujudanya, yaitu: 

1. Segi kewajiban,yaitu suatu kondisi subjek atau kondisi dalam jiwa, dan 

segi apa yang dirasakan oleh penganut agama. kondisi inilah yang 

disebut kondisi agama, yaitu kondisi patuh dan taat kepada kepada yang 

disembah. Patuh agama membuat dirinya merasa sebagai makhluk 

Tuhan. Inilah yang membangkitkan solidaritas agama, menumbuhkan 

kesadaran beragama, dan menjadikan sesorang menjadi orang yang 

sholeh dan takwa. 

2. Segi objektif, yaitu segi luar yang disebut kejadian objektif, dimensi 

dari agama. Kenyataan ini muncul ketika agama dinyatakan oleh 

penganutnya dalam berbagai ekspresi teologis, ritualmaupun 

persekutuan. Segi objek inilah yng bisa dipelajari apa adanya dan 

dengan demikian bisa dipelajari dengan metode ilmu sosial. Segi kedua 

ini mencakup adat-istiadat, upacara keagamaan, bangunan, tempat 

peribadatan, yang cerita dikisahkan, kepercayaan, dan prinsp-prinsip 

yang dianut oleh suatu masyarakat.
31
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Meskipun agama berkaitan dengan keharusan, ketundukan, dan kepatuhan, 

tetepi tidak semaua ketaatan itu disebut agama, tergantung kepada siapa ketaatan 

itu diperuntukan. Dalam kamus sosiologi pengertian agama ada tiga macam yaitu: 

a. Kepercayaan kepada hal-hal supranatural. 

b. Perangkat kepercayaan dan praktik-praktik spiritual yang dianggap sebagai 

tujuan tersendiri. 

c. Idiologi mengenai hal-hal supranatural.
32

 

Memahami agama melalui perspektif sosiologi pada dasarnya merupakan 

suatu cara atau jalan memandang  agama dengan memberi fokus perhatian pada 

aspek kemanusiaan (khususnya aspek sosial) dalam sistem keyakinan dan praktek 

keagamaan. Sosiologi agama sering dirumuskan sebagai study tentang keterkaitan 

antara agama dan masyarakat, dan juga bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi 

akibat adanya dialektika yang terjadi antara agama , disatu sisi dengan masyarakat 

pada sisi lain. Dengan demikian sosiologi bertugas “menangkap” semua hal yang 

terkait dengan realitas sosial serta korelasinya dengan agama artinya sosiologi 

harus memahami agama itu dan dan bagaimana agama itu berlaku dalam kontek 

sosial.
33

 

F. Penjelasan Ayat Suci Al-Qur’an dan Hadis tentang tradisi 

Ajaran islam mengajarkan kepada pengikutnya untuk tidak mengikuti para 

pengikut tanpa mengetahui sumber dan dasarnya terutama pada upacara adat 

nenek moyang yang belum jelas antara mitos atau fakta.  Sebagaimana yang 

diterang dalam firman Allah: 

                                                 
32

Mc.Guire, Mredth B, Religion:The Social Context (California: Wadsworth Publishing 

Campany,1992), h. 112 
33

Wac, Joachim, Sociologi Of Religion (Chicago: The University Of Chicago Press,1962). 



1. firman Allah swt dalam QS Al-Baqarah/2:170 yang berbunyi: 

  َََ  ََ ََََ ََ َ  َ  ََََ

  ََ َ  ََ َََََ

Terjemahanya: 

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan 

Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa 

yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah 

mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak 

mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk
34

 

Ayat diatas dapat kita pahami bahwa kebiasaan masyarakat adalah 

mengikuti kebiasaan yang turun-temurun meskipun kadang mereka tidak 

mengetahui sumbernya dan dasar pemikiran awalnya. Padahal boleh jadi suatu 

kebiasaan yang mereka lakukan dinilai oleh seorang yang tidak mendapat 

petunjuk Allah swt,  bahkan boleh jadi yang memberikan petunjuk  adalah setan. 

Sebagaimana dijelaskan. 

2. firman Allah swt dalam QS. Luqman/ 31:21 yang berbunyi: 

  َََ  ََ َََ َ َ َ َ َ  َََ َ

   َ ََََََََ

Terjemahanya: 

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang diturunkan 

Allah". mereka menjawab: "(Tidak), tapi Kami (hanya) mengikuti apa 

yang Kami dapati bapak-bapak Kami mengerjakannya". dan Apakah 

mereka (akan mengikuti bapak-bapak mereka) walaupun syaitan itu 

menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala (neraka).
35
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3. Hadis Rasullullah shallallahu‟alaihi wa sallam  

Abu Hurairah berkata, Allah ta‟ala berfirman dalam HR. Ibnu Jarir: 

َ ٌِ اءِ ك  ر  َانشُّ  ٗ اَ  ااغْ  ٔ  َ هُّّ ك   َ نّ   ٕ مَ فٓ   ًِ َع  ٍْ ً لايً  ع  ك  ا شْر  ِٓ يْرِىفيِْ انشّرِكِغ   

 ـَرٔاَِابٍَجريرعٍَاَْٖريرِ

Artinya : 

“Barang siapa melakukan amal dengan menyukutukan didalamnya selain 

aku, maka amal itu untuk dia dan aku paling tidak butuh kepada 

sekutu”.(HR. Ibnu Jarir).
36

 

 

Sistem kepercayaan dalam suatu religi itu mengandung makna akan 

wujudnya duniagaib, ialah tentang wujud dewa-dewa (theologi), makhluk-

makhlukhalus, Sistem kepercayaan itu bias berupa konsepsi tentang faham-faham 

yang hidup terlepas dalam pikiran orang, tetapi juga bias berupa konsepsi dan 

faham-faham yang terintegrasikan kedalam dongeng-dongeng dana turan-aturan. 

Sikap religius dari nenek moyang, adalah percaya dan menghayati 

animisme-dinamisme. Paham animisme menunjukkan kepercayaan akan roh-roh 

halus yang berdiri lepas dari manusia dan yang akan campur tangan dalam urusan 

insani. Sementara paham dinamisme percaya pada benda-benda dan pohon-pohon 

yang mempunyai kekuatan gaib atau menjadi tempat dari para roh leluhur. Sistem 

kepercayaan yang sudah ada dalam masyarakat umumnya berlangsung secara 

turun temurun dari satu generasi ke generasi lain. Sama hal yang ada Desa 

Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur yang 

memilki suatu tradisi adat Matani‟an yang ada sejak nenek moyang hingga 

sampai saat ini. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (Field research) dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, berupa 

deskripsi. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha 

menggambarkan dan menginterprestasikan objek apa adanya.
37

 

Jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif digunakan 

oleh peneliti agar dapat mengamati dan berinteraksi secara langsung dengan 

Masyarakat Adat Matani‟an di Deasa Nampa Sepang Kec. Sambi Rampas Kab. 

Manggarai Timurserta mendeskripsikan yang terjadi dilapangan dengan apa 

adanya sehingga data yang diperoleh tidak bersifat spekulatif. Disamping itu 

peneliti ini dapat menemukan pada kedalaman data bukan banyaknya data 

sehingga dapat mengungkapkan Pola perilaku Masyarakat Adat Matani‟an. 

2. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2018 samapai dengan 

September 2018. Lokasi Penelitian di Desa Nampar Sepang Kec. Sambi Rampas 

Kab. Manggarai Timur. 

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan sosiologi dalam memahami agama diketahui bahwa sosiologi 

merupakan ilmu yang membahas sesuatu yang telah diteratur dan terjadi secara 

terulang dalam masyarakat. Tinjauan sosiologi masyarakat dilihat sebagai suatu 
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kesatuan yang didasarkan pada ikatan-ikatan yang sudah teratur dan boleh 

dikatakan stabil.
38

 Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui Pola Perilaku 

Masyarakat Adat Matani‟an di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas 

Kabupaten Manggarai Timur. Hasil Shaldy mengemukakan bahwa “pendekatan 

sosiologi adalah pendekatan yang mempelajari tatanan kehidupan bersama dalam 

masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manuisa yang menguasai 

hidupnya”.
39

 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. Data primer yaitu data emperis yang diperoleh dari lapangan 

berdasarkan hasil wawancara bersama informan peneliti dan hasil observasi. 

Teknik penentu informan pada penelitian ini, yakni informan dipilih 

dengan cara purposive sampling. Margono mengemukakan bahwa pemilihan 

sekelompok subjek dalam purpsive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu 

yang di pandang mempunyai sangkutpaut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang 

sudah diketahui sebelumnya.
40

 Penelitian ini melibatkan seluruh masyarakat Desa 

Nampar Sepang.  

Data sekunder didapatkan melalui internet, penelusuran dokumen atau 

publikasi informan,  sumber data sekunder (sources of secondary data) termasuk 

buku, majalah, dan publikasi pemerintah.
41
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D. Metode Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data penelitian ini, yakni terlibat lansung dilokasi 

penelitian untuk mendapatkan data yang sebenarnya dari masyarakat yang terlibat 

melekukan adat Matani‟an di Desa Nampar Sepang. Untuk menghindari 

terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam hasil penelitian yang akan diperoleh 

nantinya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu: 

1. Observasi(Pengamatan)  

Obsevasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yana 

dilakukan secara sistematis.
42

 Observasi yang dipilih pada penelitian ini yakni 

observasis partisipasif. Peneliti memperhatikan apa yang terjadi, mendengarkan 

apa yang dikatakan, mempertanyakan kepada informan yang menarik dan 

mempelajari dukumen yang dimiliki. Observasi ini dilakukan untuk mengamati 

Pola Perilaku Masyarakat Adat Matani‟an di Desa Nampar Sepang. 

2. Metode Wawancara (Interview)  

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data melalui 

komunikasi, yakni proses tanya jawab antara pengumpulan data (pewawancara) 

dengan sumber data (narasumber).
43

  Peneliti ini menggunakan jenis wawancara 

bebes terpimpin, yakni peneliti mengunnjungi langsung kerumah atau tempat 

tinggal tokoh masyarakat atau orang yang akan di wawancara untuk menanyakan 

secara lansung hal-hal yang perlu ditanyakan. 

 Adapun narasumber yang akan diwawancarai,yaitu: 

a. Tokoh adat/Pemanngku Adat 

b. Tokoh agama 

c. Tokoh Masyarakat   
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d. Tokoh pendidikan 

e. Tokoh Pemerintah 

f. Masyarakat Biasa 

3. Dokumentasi  

Pengumpulan data padapenelitian inipenulis menggunakan kamera dan 

alat tulis, menulis untuk mengumpulkan data-data secara akurat untuk 

menghindari kesalahan penyusun dalam hasil penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Penelitian menjelaskan pengumpulan data yang sesuai dengan jenis 

penelitian yang dipilih, dengan merujuk pada metodelogi penelitian,peneliti 

menjadi instrument utama. Alat-alat yang digunakan pada penelitian yaitu, hp,  

buku, pulpen sebagai alat mencatat informasi yang diperoleh pada saat obsevasi, 

kamera dan recorder. 

Teknik Pengelolahan Data dan Analisis Data 

Teknik pengelolahan data dan analisis data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini,berasal darimodel analisis data yang akan diajukan oleh Hubermas 

dan Miles  yaitu model intraktif di antaranya: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi merupakan bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian 

rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. 

2. Display Data (Data Display) 

Display data adalah penyajian dan pengorganisasian data kedalam satu 

bentuk tertentu, sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh. Dalam penyajian 

data, penulis melakukan secara induktif, yakni menguraikan setiap permasalahan, 



dalam pembahasan penelitian ini dengan cara pemaparan secara umum kemudian 

menjelaskan dalam pembahasan yang lebih spesifik. 

3. Penarikan kesimpulan (conclusion Drawing / Verivacation) 

Tahap akhir dari analisis penelitian kualitatif yakni penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan 

akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat, yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya.
44
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Desa Nampar Sepang 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desaatau 

yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul 

dan adat istiadat setempat yang diakui dandibentuk dalam sistem Pemerintah 

Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah 

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli,demokratisasi dan pemberdayaan 

masyarakat.Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat 

istiadat setempatyang diakui dandibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional 

dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai 

perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta 

demokrasi yang berkembang di Desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) ataupun Rencana Kerja 

Pembangunan  Desa (RKPD). 

Dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Undang-

Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam 

30 



Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan 

Pembangunan Desa. Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) 

Tahunan.  

RPJM Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten 

Manggarai Timur ini merupakan rencana strategis Desa Nampar Sepang untuk 

mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi 

dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan. Tingkat Kabupaten 

Spiriti ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki 

sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Desa untuk melaksanakan 

kegiatan perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan 

yang baik (GoodGovernance) sepertipartisipasif, transparan dan akuntabilitas.
45

 

Desa Nampar Sepang merupakan desa pemekaran dari desa Nanga Mbaur 

Sebagai Desa Induk, Pada Tahun 2006 Ada beberapa tokoh yaitu: Tokoh 

Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Intelektual,tokoh Muda, Mengusulkan agar 

dusun tompong mengusulkan berdikari sebagai wilayah  administrasi Desa, Pada 

saat itu juga salah seorang dari tokoh masyarakat mengusulkan agar nama 

Desanya Nampar sepang dan nama ini kalau di sepakati oleh semua tokoh. 

1. Kondisi Geografis 

a. Letak Wilayah 

Secara Geografis Desa Nampar Sepang terletak antara 8
0
.19‟ LS-8.28‟LS-

8
0
.28‟ LS dan 120

0
.34‟ BT-120

0
.46 BT. 
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b. Batas Wilayah 

Batas-batas wilayah Desa sebagai berikut : 

1. Timur, berbatasan dengan  : Desa Golo Lijun Kecamatan Elar 

2. Barat, berbatasan dengan : Desa Nanga Mbaur 

3. Utara, berbatasan dengan : Laut Flores 

4. Selatan, berbatasan dengan  : Desa Golo Lebo Kecamatan Elar 

c.    Luas Wilayah 

Luas wilayah Desa Nampar Sepang  yaitu  22.435 ha
. 46 

2. KeadaanGeologisdanTopografis: 

a. Kondisi tanah 

Pada umumnya kondisi tanah di wilayah Desa Nampar Sepang memiliki 

kualitas kesuburan yang cukup. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa 

komoditi unggulan baik sektor pertanian maupun sektor perkebunan. 

b. Ketinggian 

Umumnya wilayah Desa Nampar Sepang terdiri dari wilayah pegunungan 

dengan ketinggian sekitar ± 2500 meter dari  permukaan laut. 

c. Kemiringan 

Tingkat kemiringan tanah di wilayah Desa Nampar Sepang mencapai 0 - 

65º. 

3. Lokasi Desa 

Lokasi Desa Nampar Sepang berada di wilayah pesisir pantai utara 

Kabupaten Manggarai Timur di jalan lintas utara Pulau Flores.  

a. Jarak desa ke ibu kota Kecamatan  = 14 Km 

b. Waktu tempuh ke Kecamatan   = 30 Menit 
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c. Jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten  = 175 Km 

d. Waktu tempuh     = 360 Menit 

e. Ketersediaan angkutan umum   = tersedia setiap hari.
47

 

4.  Kondisi Fisik Desa  

Desa Nampar Sepang merupakan wilayah yang terdiri dari pemukiman 

penduduk, dan perkebunan rakyat, lahan persawahan dengan luas wilayah yaitu  

22.435 ha. Wilayah Desa Nampar Sepang dilewati sungai Wae Tiwu Roang dan 

Sungai Wae Nambas. 

5. Demografi 

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2017 jumlah 

penduduk Desa Nampar Sepang adalah terdiri dari 313 KK, dengan jumlah total 

1.343 jiwa, dengan rincian 659 laki-laki dan 684 perempuan. Sebagaimana terlihat 

pada tabel I. 

Tabel I 

JumlahPendudukBerdasarkanUsia 

Jumlah laki-laki 659 orang 

Jumlah perempuan 684 orang 

Jumlah total 1343 orang 

Jumlah kepala keluarga 313KK 

Sumber data: Profil Desa Nampar Sepang 2017 
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Tabel II 

Usia 

NO STRUKTUR UMUR 

(Thn) 

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

1 0 – 4 66 75 141 

2 5 – 9 62 72 134 

3 10 – 14 77 62 139 

4 15 – 19 54 49 103 

5 20 – 24 43 45 88 

6 25 – 29 62 60 122 

7 30 – 34 46 50 96 

8 35 – 39 54 68 122 

9 40 – 44 55 55 110 

10 45 – 49 59 53 112 

11 50 – 54 37 34 71 

12 55 – 59 27 31 58 

13 60 – 64 8 10 18 

14 65 – 69 5 8 13 

15 70 – 74 3 6 9 

16 >75 2 6 8 

TOTAL 659 684 1343 

J U M L A H  KK 

 
313 

Sumberdata: Profil Desa Nampar Sepang 2017 

 



Dari data diatas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 

tahun Desa Nampar Sepang  sekitar 650 atau hampir 48%. Hal ini merupakan 

modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM. 

Tingkat kemiskinan di Desa Nampar Sepang  termasuk tinggi. Dari jumlah 

313 KK diatas, sejumlah 263 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 50 KK tercatat 

Keluarga Sejahtera.
48

 

6. Pendidikan 

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM 

(Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada 

peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan 

mendorong masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya 

ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerjabaru, sehingga akan membantu 

program pemerintah dalam mengatasi pengguran dan kemiskinan.  

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Nampar Sepang tidak 

terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, disamping itu  

tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. 

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya 

Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Nampar Sepang  yaitu melalui pelatihan 

dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan 

baik di Desa Nampar Sepang. Bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan 

pelatihan yang pernah ada tidak bisa berkembang.
49

 

7. Kesehatan  

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan 

merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat kedepan. 

Masyarakat yang produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan. Salah satu 
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cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya 

masyarakat yang terserang penyakit. Dari data yang ada menunjukkan adanya 

jumlah masyarakat yang terserang penyakit relatif tinggi. Adapun penyakit yang 

sering diderita antara lain infeksi pernapasan akut bagian atas, malaria, penyakit 

sistem otot dan jaringan pengikat. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan 

kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup 

berat dan memiliki durasi lama bagi kesembuhannya, yang diantaranya 

disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu 

mengurangi daya produktifitas masyarakat  Desa Nampar Sepang  secara umum. 

Sedangkan data orang cacat mental dan fisik juga ada dan jumlahnya 

banyak. Tercatat penderita bibir sumbing berjumlah 2 orang, tuna wicara 1 orang, 

tuna rungu 3 orang, dan lumpuh 1 orang. Data ini menunjukkan masih rendahnya 

kualitas hidup sehat di Desa Nampar Sepang.
50

 

8. Keadaan Sosial 

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia 

yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk 

menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam 

konteks politik lokal Desa Nampar Sepang, hal ini tergambar dalam pemilihan 

kepala Desa dan pemilihan-pemilihan lain. 

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat 

diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilh karena kecerdasan, etos kerja, 

kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum 

masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang 

berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap. Karena demikian, 

maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah 
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ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri 

untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Fenomenaini juga terjadi pada 

pemilihanKepalaDesa pada tahun 2017. Pada pilihan kepala desa ini partisipasi 

masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 95%. Tercatat ada lima kandidat kepala 

desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa. Pilihan kepala Desa 

bagi warga masyarakat Desa Nampar Sepang  seperti acara perayaan desa.
51

 

Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. 

Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya 

kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak 

dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang 

penuh tolong menolong maupun gotong royong. Walaupun pola kepemimpinan 

ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada 

pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan 

Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola 

kepemimpinan di Wilayah Desa Nampar Sepang mengedepankan pola 

kepemimpinan yang demokratis. 

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa 

Nampar Sepang  mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat 

baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai 

dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis 

kedalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan 

nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan 

dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Nampar 

Sepang  kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan 

permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung. 
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Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal 

lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini 

menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru 

bersama masyarakat Desa Nampar Sepang  Dalam rangka merespon tradisi lama 

ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya 

di Desa Nampar Sepang. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab 

walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara 

sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial. 

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan 

sosial yang cukup berarti di Desa Nampar Sepang  Isu-isu terkait tema ini, seperti 

kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang 

membahayakan masyarakat dan sosial.  

9. Keadaan Ekonomi 

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Nampar Sepang Rp. 35 

Ribu.Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Nampar Sepang  

dapat teridentifikasi kedalam sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, perikanan, 

dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja disektor 

pertanian berjumlah 368 orang, yang bekerja disektor jasa/perdagangan berjumlah 

4 orang, yang bekerja di sektor nelayan 28 orang, dan bekerja disektor lain-lain 

320 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata 

pencaharian berjumlah 720 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk 

berdasarkan mata pencaharian.
52
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Tabel III 

Mata Pencaharian dan Jumlahnya 

NO PEKERJAAN LAKI-

LAKI 

PEREMPUAN JLH. 

1 Belum/ tidak bekerja 264 328 592 

2 Mengurus rumah tangga  292 292 

4 Pertanian/ Perkebunan 330 38 368 

5 Peternakan 12  12 

6 Nelayan 28  28 

8 PNS 2 1 3 

10 Perangkat desa  12 1 13 

12 Wiraswasta 3 1 4 

T O T A L 651 661 1312 

Sumber data: Profil Desa Nampar Sepang 2017 

Data diatas menunjukan angka pengangguran di Desa Nampar Sepang  

masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk 

usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 592orang dari jumlah angkatan kerja 

sekitar 720 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka 

pengangguran di Desa Nampar Sepang. 

10. Pembagian Wilayah Desa 

Wilayah Desa Nampar Sepang terdiri dari 3 Dusun yaitu: 

a. Dusun Sambi Lodong 

b. Dusun Golo Mele 

c. Dusun Kengko Biang 

Dari 3 Dusun, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. 

Posisi Kepala Dusun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas 



desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap 

masyarakat di Desa Nampar Sepang dari Ketiga dusun tersebut terbagi menjadi 6 

Rukun Warga (RW) dan 13 Rukun Tetangga (RT).
53

 

11. Sarana Ibadah dan sarana Umum 

Tabel IV 

Sarana ibadah dan sarana umum 

No  
Nama Jumlah  

1  
Masjid 3 

2 
Lapangan bola (kaki) 3 

3 
Lapangan Voli 5 

4 
SD 1 

5 
MI 2 

6 
MTs 1 

7 MAS 1 

Sumber data: Profil Desa Nampar Sepang 2017 

12. Struktur Organisasi Pemerintah Desa 

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah 

pemerintahan Desa Nampar Sepang memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap 

pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait 

hubungannya dengan pemerintahan pada level diatasnya. Dari kumpulan Rukun 

Tetangga, Rukun Wargaterbentuk. Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur 
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kepemimpinan Desa Nampar Sepangtidak bisa lepas dari strukur administratif 

pemerintahan pada level diatasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini: 

 

 

Bagan I 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan  

Desa Nampar Sepang 

 

Sumber data: Profil Desa Nampar Sepang 2017 

13. Sumber Daya Manusia 

BPD Kepala 

Desa 

Sekretaris 

Desa 

Kepala 

Urusan 

Kepala Seksi 
Pemerintahan 

Kapala Seksi 

Pembanguna

n 

Anggota BPD 

Kadus Golo 

Mele 
Kasdus S. 

Lodong 

Kadus Kengko 

Biang 

Kepala Urusan 

Keuangan  



Potensi sumberdaya manusia yang ada di desa Nampar Sepang masih 

perlu digali, berbagai tenaga terampil dibidang pertanian, perkebunan, industri 

rumah tangga, perbengkelan, dan teknologi informasi serta lainnya merupakan 

modal bagi pembangunan ekonomi dan pertanian. Potensi-potensi ini masih perlu 

digali dan dimaksimalkan, karena hingga saat ini potensi tersebut belum 

termanfaatkan secara optimal. 

 Meskipun populasi penduduk Desa Nampar Sepang tidak terlalu padat dan 

pertumbuhannya tidak cepat, namun Desa Nampar Sepang memiliki tenaga 

terampil dibidang industri kerajinan, industri rumah tangga, pertanian maupun 

peternakan. Selain itu terdapat jasa perbengkelan, dan tukang dibidang 

pembangunan.
54

 

Selain potensi diatas, banyak juga potensi sumberdaya manusia lainnya 

yang diantaranya : 

1. Kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun. Mayoritas 

penduduk desa Nampar Sepang merupakan petani, pekebun dan peternak 

dengan kemampuan yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini 

merupakan salah satu potensi tersendiri yang dapat dikembangkan agar 

pemanfaatan lahan pertanian maupun pekarangan dapat ditingkatkan 

secara optimal. 

2. Budaya rembug (Lonto Leok) desa dan gotong royong Terpeliharanya 

budaya rembug (Lonto Leok) didesa dalam penyelesaian permasalahan 

serta masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat. 

sebagai salah satu bentuk partisipasi warga dalam pembangunan desa. 

3. Adanya kader kesehatan walaupun  masih kurang, dari bidan sampai para 

kader diposyandu yang ada disetiap dusun. Masalah kesehatan menjadi 
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perhatian bagi masyarakat desa Nampar Sepang. Di desa Nampar Sepang 

terdapat kader-kader kesehatan yang siap untuk melaksanakan dan 

memfasilitasi informasi-informasi kesehatan. Terdapat 2 orang Bidan, 1 

orang pembantu bidan; 20 orang kader posyandu, 1 orang mantri 

kesehatan, dan 3 orang dukun beranak. Selain itu di Desa Nampar Sepang 

juga terdapat 2 buah posyandu yang secara rutin melakukan pengecekan 

dan pemantauan terhadap kesehatan balita dan lansia di wilayah desa 

Nampar Sepang.
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14. Kelembagaan / Organisasi 

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, Desa Nampar Sepang yang 

terdiri dari Tiga Dusun yaitu Dusun Sambi Lodong membawahi 2 RW terdiri dari 

5 RT, Dusun Golo Mele membawahi 2 RW terdiri dari 4 RT, Dusun Kenko Biang 

membawahi 2 RW dari 4 RT dan memiliki beberapa lembaga yang saling bekerja 

sama dalam mewujudkan pembangunan desa yang lebih baik. 

Tabel V 

Lembaga Adat 

No Jenis kegiatan adat Ket. 

1 Upacara Adat dalam bercocok tanam   Ada 

2 Upacara adat dalam Pembangunan rumah  Ada 

3 Upacara adat dalam penyelesaian masalah/konflik  Ada 

Sumber data: Profil Desa Nampar Sepang 2017 

 

Adapun hubungan antar lembaga maupun antara lembaga dan masyarakat 

yang terjadi adalah sebagai berikut : 
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a. Hubungan yang baik dan kondusif antara kepala desa, pamong desa, lembaga 

desa dan masyarakat, merupakan kondisi yang ideal untuk terjadinya 

pembangunan desa. 

b. Adanya lembaga di tingkat desa, yaitu Pemerintah Desa, LPA dan BPD yang 

berperan dan dipercaya masyarakat.    

c. Adanya kelompok-kelompok di desa seperti Karang Taruna, kelompok tani 

dan kelompok keagamaan. 

B. Sejarah Adat Matani’an di Desa Nampar Sepang 

Sejarah yaitu mencerikatan kembali apa yang telah terjadi pada masa 

lampau, sehingga dapat dipahami oleh orang banyak, seperti adat-istiadat yang 

sudah menjadi budaya, budaya adalah suatu keseluruhan yang meliputi 

pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum adat-isitadat dann kemampuan yang lain 

yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sama halnya seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Mahmud Betong mengenai sejarah Adat Matani‟an 

“Zari kudi ndoji menurut aku, ada Matani‟an mangan puun sebulum tahun 
Masehi, dan adat ndo gezeng ata gae danon sia emponusi atawau lone 
nggami anak sia, adat ndo mangan nansadon elekami percaya tuun 
sehingga adat paem boterji. Adat ndo tong kaon kaut lone waktu gole weri 
pangin gunan gole ngaeng hasil reang dan adat ndo setiap lekar kao trus 
i”.

56
 

Menurut saya, adat ini adanya dari tahun sebelum Masehi, dan adat 

datangnya dari nenek moyang kami, sehingga turun temurun sampai kepada 

kami, sehingga kami sebagai anak cucu mereka mepercaya adat ini sampai 

sekarang dan kami masih melakukan setiap tahun untuk mendapatkan hasil yang 

banyak. 
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Menurut Bapak Mahmud Betong, Ia mengatakan kalau adat Matani‟an ada 

dari tahun sebelum Masehi. Dan adat ini dari orang tua dulu (nenek moyang) 

yang turun temurun hingga sampai kepada kepada mereka, adat ini masih ada 

sampai sekarang karena kami masih mempercayainya. Dan adat adat dilakukan 

satu kali setahun disaat musim tanam jagung saja gunanya untuk mendapatkan 

hasil yang banyak. Sama juga menurut Bapak Babung. 

“Aku paem sot sejarah manga waing Adat Matani‟an ndo, gzeng lekar piza 
mangan sehingga mangan adat ndo, ata sot lenggaku  Adat Mata Ni‟an ndo 
tengas sama ngai manusia ata pertama lone tana lio ndo danon, dan adat 
ndo manga waing gezeng kabiasaan ata gae ele kerena sia percaya bahwa 
manga kekuatan  roh ata zui sia hasil ata reang dan sampen lone kami saat 
ndo percaya terus adat matani‟an ndo dan zariga tradisi kami masyarakt 
desa nampar sepang, kami kao adat ndo setiap tahun dan zariga tradisi 
nggami lone goleweri pangin karena kami percaya dan kami harap hasil 
reang”.

57
 

Adat Matani‟anini ada dari tahun sebulum Masehi, menurut carita Orang 

tau saya dulu, sehingga adat ini turun temurun sampai kepada kami dan sampai 

saat ini adat Matani‟an masih kami lakukan karena kami mengikuti apa yang telah 

didapatkan oleh orang tua kami dulu dan adat ini dilakukan demi untuk mendapat 

hasil yang banyak. 

Menurut BapakBabung,Ia menngatakan sejarah adat Matani‟an ini adalah 

adat yang ada dari tahun sebelum Masehi, dan adat ini turun temurun dari nenek 

moyang, sehingga masing-masing kami lakukan sampai sekarang karena adat ini 

sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Desa Nampar Sepang  pada setiup tahun  

musim menanam jagung karena adat ini kalau dilakukan akan mendapat hasil 

yang banyak. Dan adat Matani‟an menurut cerita adanya dari sebelum masehi 

karena pada waktu itu mereka masih mempercayai kekuatan yang tidak dapat 

dijanngkau dari akal pikiran manusia. 
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 Adat Matani‟an sampai sekarang kami  masih mempercayai dan sudah 

menjadi tradisi bagi masyarakat Desa Nampar Sepang, sehingga kami masih 

melakukanya terus stiap musim menanaman jagung dan  demi mengharapkan 

hasil yang banyak. Ada juga pendapat menurut Bapak Eliyas. 

 “zari menrut aku tentang sejarah adat matani‟an  mangan maing tahun 
piza aku paem sot, cuman ata sot lenggaku ada matani‟an ndo, adat ata 
manga maing sia ata gae danon, kudisia emponusi  nggita ata mata gas, 
sehingga kami ata awa main lutkaut oleh karena adat ndo percaya gai lone 
maing wongko nggita, kami kao adat ndo setiap tahun dan zariga tradisi 
nggami lone goleweri pangin karena kami percaya dan kami harap hasil 
reang”.

58
 

Sejarah adat Matani‟an adanya dari orang tua terdahulu sehingga turun 

temurun keapada kami anak cucu mereka dan sampai saat ini masih kami lakukan 

untuk mendapat  hasil yang banyak dan kami sekarang ini hanyak mengikuti apa 

yang dilakukan oleh orang tua kami. 

Menurut Bapak Eliyas, Ia mengatakan Adat Matani‟an ada dari tahun 

sebelum Masehi, adat yang dilakukan oleh orang kami yang turun temurun dari 

nenek moyang kami. Sehingga kami melakukan adat ini karena terbukti sesuai apa 

yang dilakukan oleh orang tua kami jika melakukan adat Matani‟an akan 

mendapatkan hasil yang banyak. Sama yang diungkapkan oleh Bapak Tori. 

“Adat Matani‟an mangan karena mangan manusi omo pae manga manusia 
adat matani‟an tong pae mangan, mo tahun  pertama manga waing adat 
matani‟an ndo menurut cerita ata gae nggaku sebelum masehi, kami kao 
adat ndo setiap tahun dan zariga tradisi nggami lone goleweri pangin 
karena kami percaya dan kami harap hasil reang”.

59
 

Menurut saya adat ini ada karena adanya Manusia yang pertama kali 

(nenek moyang) sehingga adat ini turun temurun kepada kami dan sampai saa ini 

kami masih melakukan adat ini demi untuk mendapat hasil yang banyak. 
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Menurut Bapak Tori sama juga dengan apa yang dikatakan oleh Bapak 

Eliyas, Ia mengatakan Adat Matani‟an ada dari tahun sebelum Masehi, adat yang 

dilakukan oleh orang kami yang turun temurun dari dari nenek moyang kami.   

Sehing kami melakukan adat ini karena terbukti sesuai apa yang dilakukan oleh 

orang tua kami jika melakukan adat Matani‟an akan mendapatkan hasil yang 

banyak. Sama seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak Gaspar Sandar. 

“zari menrut aku tentang sejarah adat Matani‟an  mangan maing ata gae 
danon, cuman ata sot lenggaku Adat Matani‟an ndo,adat perna kao le 
kudisia emponusi  nggita ata mata gas,sehingga kami ata awa main lutkaut 
oleh karena adat ndo percaya gai lone maing wongko nggita ndo, kami kao 
adat ndo setiap tahun dan zariga tradisi nggami lone goleweri pangin 
karena kami percaya dan kami harap hasil reang”.

60
 

Manurut saya adat ini adanya dari nenek moyang kami, menurut cerita 

mereka adat ini dari tahun sebelum Masehi, dan adat turun temurun kepada kami 

sampai saat ini adat Matani‟an masih kami lakukan demi untuk mendapat hasil 

yang banyak dan kami sangat mempercaya apa kami dapat dari orang tua kami.  

Menurut Bapak Gaspar Sandar, Ia  mengatakan adanya adat Matani‟an dari 

tahun sebelum Masehi, berdasarkan  apa yang telah dilakukan nenek moyang 

sehingga turun temurun kepada kami sampai sekarang. Sehingga kami mengikut 

saja apa yang telah dilakukan oleh mereka dan sudah dipercaya dalam Desa kami, 

sehingga kami melakukannya terus setiap musim penanaman jagung dan 

mengharapkan hasil yang melimpah. Sama halnya juga dikatakan oleh Bapak 

Semahi. 

 “aku paem sot sejarah manga waing adat maani‟an ndo,  gzeng lekar piza 
mangan sehingga manga kao gauk adat ndo, cuman ata sot lenggaku  adat 
ndo tengas sama tengas ngai mangan manusia lone dunia ndo, dan kami lu 
maing ata gae nggami ata danon gai, karena sia kao gauk kudina maka  
kami ata kudi anak empo seman lut tong ata kudi ngampong lesia ata gae, , 
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kami kao adat ndo setiap tahun dan zariga tradisi nggami lone goleweri 
pangin karena kami percaya dan kami harap hasil reang”.
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Aku melakukan adat ini  karena adat ini yang diajarkan oleh orang tua 

saya dulu dan adat Matani‟an adalah turun temurun dari nenek moyang dan 

adanya dari tahun sebelum Masehi, sehingga adat ini sampai sekarang masih saya 

lakukan demi untuk mendapat hasil yang banyak. 

Menurut Bapak Semahi tentang sejarah adanya adat Matani‟an, adanya 

dari tahun berapa saya tidak tahu, yang saya tau adat Matani‟an adat yang ada 

sejak orang dahulu (nenek moyang) yang menjadi turun temurun kepada kami 

anak cucu mereka, sehingga kami melakukannya terus setiap musim penanaman 

jagung. karena adat ini sudah kami percaya  dan menjadi tradisi kami setiap tahun 

pada waktu penanaman jagung dan mengharap hasil yang melimpah. Sama juga 

yang diungkapkan oleh informan lain.  

Berdasarkan hasil wawancara Sejarah adat Matani‟an menurut beberapa 

Narasumber diatas mengatakan adat Matani‟an ada dari tahun sebelum Masehi, 

dan adat ini yang dilakukan oleh nenek moyang sehingga turun temurun sampai 

kepada mereka sekarang ini, dan adat ini masih dilakukan oleh mereka setiap 

musim tahun menanam jagung demi untuk mendapat hasil jagung yang banyak. 

Adat Matani‟an yang pertama kali dilakukan karena mereka menganggap 

adanya kekuatan yang ghaib yang memberikan mereka hasil yang banyak disaat 

panen jagung. Adat ini juga sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Desa Nampar 

Sepang. Karena mereka mempercayai apa yang telah diturun oleh nenek moyang 

mereka. Adat Matani‟an sangat dipercayai oleh masayakat Desa Namapar Sepang 

                                                 
61

Semahi, Umur 73 tahun,  pemanngku Adat, Wawancara pada tanggal 30 Agustus 2018  



karena mereka juga sudah membuktikan sendiri kalau yang dikatakan oleh orang 

tua mereka mengenai  apa keuntungan setelah melakukan adat Matani‟an. 

C. Proses Pelaksaan Adat Matani’an 

1. Penjelasan dan  makna dari perlengkapn adat Matani‟an 

Sebelum melakukan adat Matani‟an pemilik kebun harus membersihkan 

kebun terlebih dahulu, setelah kebunnya bersih melapor kepada pemangku adat 

atau ketua adat untuk meminta kesepakatan untuk melakukan tanam jagung 

dikebunya, kalau sudah ada hasil kesepakan maka pemilik kebun mulai 

mengundang masyakat lainya untuk hadir dalam melakukan tanam jagung di 

kebunya.Pemilik kebun harus siapkan semua perlengkapan  adat Matani‟an tanpa 

ada kekurangan satupun seperti: 

a. Kotak segi empat 

Kotak segi empat kotak yang dibuat dengan kayu kegunaanya untuk batas 

tertentu  karena  ada barat, timur, selatan, dan utara  dan batas ini menandakn 

kebun jugan mempunyai batas itu walaupun kebun tidak membentuk seperti kotak 

segi emapat, tapi kotak segi empat yang ada ditenggah kebung ini menandakan 

kalau kebun ada batas bagian timur, barat, selatan , dan utara. 

b. Batu bundar (watu lempe) 

Batu bundar kegunaanya sebagai tanda dipusat kebut dan batu bundar ini 

diletakan dalam kotak segi empat yang dibuat dengan kayu, batu bundar juga 

sebagai pengalas (piring) dari kapur, daun siri, nasi, tembako, darah ayam dan 

pinang. 

c. Kapur (taghang), daun siri (saun kala), pinang ( wene), dan tembako 

(mbako) 

Kapur, daun siri, pinang, dan tembako kegunaanya sebagai makanan buat 

roh yang dipercaya, alasanya kenapa harus kapur, daun siri, pinang, dan tembako 

karena orang dulu atau nenek moyang sebelum makan nasi ataupun sesudah 

makan nasi mereka memakan kapur, daun siri, pinang, dan tembako, sehingga 



mereka terapkan juga dalam pelaksanaan adat Matani‟an. hingga sampai sekarang 

masih dilakukan kebiasaan seperti itu baik untuk adat Matani‟an ataupun untuk 

makan sehari-hari bagi yang ingin makan, tapi kalau dalam pelaksanaan adat 

Matani‟an harus dilakukan. 

d. Nasi putih (nalun bako) 

Nasi putih keguanaanya untuk makan buat roh yang dipercaya kenapa harus 

dikasi nasi karena roh juga katanya sama seperti manusia merasakan lapar kalau 

tidak makan sehingga diberikan makan, alasanya kenapa harus nasi putih karena 

bersih sehingga diberikan nasi putih. 

 

e. Ayam putih (manuk bakok) 

Ayam putih keguanaan ayam putih untuk menyampai do‟an yang 

disampaikan oleh pemangku adat kepada roh yang dipercaya dan ayam putih 

sebagai perantara dan ayam juga dapat mengetahui waktu siang dan malam, 

kenapa harus ayam putih karena ayam putih bersih dan setelah selesai do‟anya 

ayam tersebut dipotong dan darahnya diambil dan digunakan sebagai air minum 

buat roh. 

f. Darah ayam putih ( dara manuk bakok) 

Darah ayam putih kegunaanya sebagia air minum karena roh yang 

dipercayai merasakan juga kehausan sehingga diberi air minum (darah ayam 

putih), kenapa tidak dikasi air putih alasanya karena roh yang dipercayai menurut 

kepercayaan orang dulu atau nenek moyang sukanya minum darah. 

g. Kayu runcing (kazu pait) 

Kayu runcing kegunaanya untuk melubang tanah sehingga bibit jagung 

untuk ditanam bisa diisi didalamnya secukupnya. Dan kayunya harus kayu yang 

dipotong digunung karena kayu yang ada digunung kuat dan tidak mudah tumpul 

runcingnya. 

2.   Penyampain do‟a (doang) dalam pelaksanaan adat Matani‟an 



Do‟a ini dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman atau  pemangku 

adat dan  do‟anya dilakukan ditengah kebun yang sudah dibikin kotak segi empat, 

tidak boleh dilakukkan disamping kiri atau kanan kebun, karena ditengah kebun 

sebagai pusatnya kebun sama seperti manusia puastnya ada ditengah-tengah. dan 

do‟anya disampaikan melalui perantara ayam putih, dan tidak bisah dengan ayam 

yang warna lain, karena ayam putih simbol besih setelah itu ayamnya dipotong. 

Adapun (doang) do‟anya dalam adat Matani‟an sebagai berikut: 

Do‟anya “Tuhan (murin) saya mau memberitahu kalau simpanan makanan 

kami, jagung sudah habis dan kami meminta kepada tuhan agar tanaman jagung 

yang kami tanam hari tidak terkena oleh penyakit baik itu penyakit yang terbang 

(burung) maupun yang berjalan ditanah (babi) sehingga kami memperoleh hasil 

yang banyak”. dan setelah do‟anya selesai ayam dipotong dan darahnya diambil 

dijadikan sebagai air minum. 

3.   Waktu pelaksanaan adat Matani‟an  

Waktu pelaksanaan adat Matani‟an yaitu pada jam 08.00 pagi tidak 

dilakukan siang hari atau sore hari, dan orang yang membaca do‟an duduknya 

seperti duduk anatara dua sujut dalam melaksanakan shalat, dan mukanya 

menghadap kearah selatan dan tangan kanan memegang kayu yang suda runcing 

untuk melobangi tanah pada saat pembukaan tanam jagung oleh pembaca do‟a 

(doang) dan dia berada dalam kotak segi emapat yang sudah dibuat dengan kayu 

dan pelaksaan adat ini dilakukan bergantian kepada semua pemilik kebun, 

sehingga sifat sosial ( kerja gotong royong) begitu erat dalam masyarakat adat 

Matani‟an. 

4. Makna dari proses pelaksaan adat Matani‟an 



Sebagi permohonan kepada roh yang dianggap sakral pada pelaksaan tanam 

jagun, agar do‟a yang diucapkan  diterima sehingga jagung yang ditanam tidak 

terkena wabah penyakit baik itu penyakit yang terbang  (burung) maupun yang 

berjalan ditanah (babi), supaya jagung yang mereka tanam mereka mendapatkan 

hasil yang banyak. Dan Adat Matani‟an  ini dilakukan pada saat tanam jagung 

saja dan tidak dilakukan pada tanaman lain, karena nenek moyang dulu makanan 

pokoknya jagung sehingga mereka lakukan adat ini pada saat menanam jagun saja 

dan samapai turun temurun kedapa masyakarat Desa Nampar Sepang sekarang ini 

dan masih mempercayainya. 

.  Upacara merupakan salah satu kebudayaan yang menjadi obyek pokok 

dalam penelitian ini sebab eksistensi sangat komplek, berkaitan dengan motif 

keberadaanya, keyakinan, sampai pada pengaruhnya terhadap sikap dan perilaku 

masyarakat Desa Nampar Sepang. Upacara adalah perbuatan atau perayaan yang 

dilakukan sehubungan dengan peristiwa yang penting. Upacara tidak terlepas dari 

sebuah sistem religi dimana sistem religi ini tidak terlepas dari yang gaib, 

masyarakat meyakinibahwa dalam suatu tempat ini tidak terlepas dari roh yang 

diyakini dan adadimana-mana.Adapun penjelsan  proses pelaksaan ada Matani‟an  

menurut Bapak Mahmut Betong. 

“Laksanan adat ndo omo kita siap gole weri pangin ni syarat semua alat 
ngge Matani‟an harus lengkap taunggi kudi, watu lempe, wene, lebo kala, 
tahgang, manuk bakok, nalun ni kazu pait. Omo paede lengkap taungna 
berarti adat Matani‟an paede ngance kao dan weri pangin paede jari. 
Karena adat ndo paem ngance kao omo paem lenggap syarat-syarat na 
dan adat matani‟an ndoa kaon lone kirisama uma dan sekaligus tanda lone 
pisot uma”.
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Menurut saya melakukan adat ini kalau kita sudah musimnya untuk 

menanam jagung, dan semua perlengkapan alat adat Matani‟an sudah dilengkap, 
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seperti batu bundar sebagai pengalasnya, dan pinang, daun siri, kapur, nasi 

sebagai makanan buat roh yang mereka percaya, dan kayu yang sudah diruncing 

digunakan untuk melubang tanah pada saat melakukan tanaman, dan  ayam putih 

sebagai perantara kepada roh untuk menyampaikan do‟a mereka. maknanya dari 

perlengkapan adat Matani‟an sebagai permohonan kepada roh agar do‟a yang 

diucapkan dapat diterima sehingga mendapat hasil yang banyak. 

Menurut Bapak Mahmut Betong, Ia mengatakan pelaksanaan adat 

Matani‟an  kalau kita sudah masuk musim  tanam jagung, dengan syarat-syarat 

adat Matani‟an sudah dilengkapi semuanya seperti, Batu Bundar, Pinang, Daun 

Siri, Kapur, Ayam Putih, Nasi, dan Kayu yang sudah diruncingkan, kalau belum 

lengkap syarat-syaratnya pelaksanaan adat Matani‟an, makaadat ini belum bisah 

dilakukan dan jagung belum bisa ditanam, adat ini dilakukan ditengahnya kebun 

sebagai tanda dipusatnya kebun dan tidak bisa dilakukan ditempat lain dalam 

kebun kecuali dititik tengahnya karena itu menandakan pusatnya kebun. Adapun  

do‟anya sebagai berikut: 

“Doang, doangna nganmpog lone manuk dan mannuk ata sampen apa ata 
pain lenggita lone embo muri, dan mauk sod bewe, sot lezo. Doang kudi 
ndo, muuri kami go naka nikita murin kami ndo taungga tari ghan kudi 
pangin dan kami gole naka nikita murin omo kami gole weri zuli pangin, 
dan pain lone nggita murin jaga ngai pangin ata weri lenggami adig 
pangen kami paem ghanle penyakit dan bisa ngaeng hasil reang murin. 
Dan waktu gole kaon adat harus gokat jam jam 8.00 dan tara hadap kole 
aza selatan” 

Do‟anya disampaikan melalui perantara ayam putih, dan tidak bisah 

dengan ayam yang warna lain, karena ayam putih simbol besih, dan bunyi 

do‟anya tuhan saya mau memberitahu kalau simpanan makanan kami, jagung 

sudah habis dan kami meminta kepada tuhan agar tanaman jagung yang kami 

tanam hari tidak terkena oleh penyakit baik itu penyakit yang terbang (burung) 



maupun yang berjalan diatas permukaan tanah sehingga kami memperoleh hasil 

yang banyak dan setelah do‟anya selesai ayam dipotong. 

Menurut Bapak Mahmud Betong, doanya disampaikan kepada ayam putih 

dengan tujuan ayam putih dapat menyampaikan kepada roh yang dipercaya, dan 

ayam ini juga dia mengetahui waktu siang dan malam, dengan doanya seperti ini, 

Murin( tuhan),kami mau mengasitau kalau makanan kami jagung sudah habis dan 

kami mau menanam jagug lagi dan kami berharap kedapa Murin (tuhan) untuk 

mennjaga tanaman jagung kami supaya penyakit tidakmendekati tanaman jagung 

kami sehingga kami mendapatkan hasil yang banyak. Dan waktu pelaksanaan adat 

ini harus pagi jam 8.00 dengan muka menghadap keselatan (yang membaca do‟a) 

dan tidak boleh dilakukan pada siang hari atau sore hari untuk melaku ada 

Matani‟an (do‟a).Sama halnya seperti yang diungkapkan oleh Bapak Eliyas 

Menurut aku ndo semua perlengkapan ata tentukan gai leata gae danon 
mo paem lengkap salah satun berarti paem sah go laksanakan adat 
matani‟an, mo lengkap berarti kao gauk lancar, Perlengkan na yang 
pertama watu lempe, kedua taghang, ketiga wene, keempat saun kala, 
kelima mbako,  keenam manuk bakok.ketujuh nalun, kedelapan dara 
manuk (darah ayam), dan kesembilan haju pait. Gunan perlengkapan na 
yang pertama watu gunan gole tanda lone pusorn uma dan gole alas 
maing perlengkapan iwon, kedua  gezeng taghang, wene, saun kala, 
mbako, nalun, manuk bakok mi dara, semuana narengn ( ghan ), dan yang 
ketiga haju pait gunan gole pasok ( lewong tana‟ ).
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Menurut saya adat Matani‟an bisa dilakukan kalau perlengkapan alatnya 

sudah lengkap, karena tidak bisa dilakukan kalau ada perlengkapan yang kurang, 

seperti batu bundar sebagai pengalsnya, dan pinang, daun siri, kapur, nasi adalah 

makanan buat roh yang mereka percaya, dan kayu yang sudah diruncing 

digunakan untuk melubangi tanah pada saat melakukan tanam jagung, dan  ayam 

putih sebagai perantara kepada roh untuk menyampaikan do‟a mereka. maknanya 
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dari perlengkapan adat Matani‟an sebagi permohonan kepada rohagar do‟a yang 

diucapkan  diterima. 

Menurut Bapak Eliyas katanya proses pelaksanaan Adat Matani‟an bisa 

dilaksanakan ketika semuah alat yang ditentukan sudah lengkap, kalau ada 

diantara salah satu alat yang kurang maka proses pelaksanaan tidak bisa dilakukan 

karena tidak sah dan tidak mulus jalannya kegiatan tersebut. Alat Perlengkapan 

dan keguanaanya sebagai berikut yaitu Pertama batu datar, kedua kapur, ketiga 

pinang, keempat daun siri, kelima tembakau, keenam nasi, ketujuh ayam putih, 

dan kedelapan kayu yang sudah runcing bagian bawahnya. Kegunaannya batu 

sebagai ditengahnya kebun (pusat kebun), dan sebagi pengalas dari perlengkapan 

lainnya seperti. Pinang, daun siri, tembakau, nasi dan itu semua sebagai 

makanannya (roh yang dipercaya) dan kayu yang diruncing untuk menusuk tanah 

sehingga tanah tersebut lobang dan bibit jagung diisi dalam lobang tersebut 

secukupnya. 

Doang, doang na kita ngampong ngai manuk manuk bakok  alasan leapa 
ngampong ngai manuk bakok karena manuk bako bersih (suci) dan manuk 
sot bewe, sot lezo,dan mannuk ndo gole sampaikan apa ata pain lenggita 
dan doangna kudi ndo murin kami gonaka bahwa tari ghan ngami  kudi 
latun taung gai, zari ndo kami gonaka nii kita karena kami gole weri wali 
pangin, dan kami nii kita zaga ngai woka weri ngami ndo, ading apa ata 
weri lenggami ndo ngaeng hasil reang, dan seomga ata weri lengagami ndo 
diu maing penyakit awan ata hgarat etan ata wior dan kami pain lone 
nggita murin zaga ngai pangin ata weri lenggami ndo dan mulina manuk 
mbelgi dan atin untuk perlengkapan selaina ghan kita gi.Waktu gole kaon 
adat matani‟an ndo gokat jam 8.00 sampe nang muli, dan weri pertaman 
kia ata baca doang na wero  dan kia weri keliling watu lempe tanrda na 
dang tara‟ hadap kole leselatan, dan mulina kita rame-rame weri taung 
pangin bagi ata wina dan ata kudu keliling uma. 

Do‟anya disampaikan melalui perantara ayam putih, dan tidak bisah dengan 

ayam yang warna lain, karena ayam putih simbol besih, dan bunyi do‟anya tuhan 

saya mau memberitahu kalau simpanan makanan kami, jagung sudah habis dan 

kami meminta kepada tuhan agar tanaman jagung yang kami tanam hari tidak 



terkena oleh penyakit baik itu penyakit yang terbang (burung) maupun yang 

berjalan ditanah sehingga kami memperoleh hasil yang banyak 

Menurut Menurut Bapak Eliyas, do‟anya disampaikan kepada ayam putih, 

alasannya kenapa harus berbicara kepada ayam karena ayam putih katanya bersih 

dan ayam juga yang mengetahui waktu siang dan waktu malam dan dapat 

menyampaikan permintaan mereka, dan do‟anya seperti ini wahai kamu, yang 

kami percaya dengarlah do‟a kami dan saat ini mau minta pertolongan kamu, 

kalau kami sudah kehabisan makanan kami (jagung). Dan saat ini kami mau 

menanam lagi jagung dan meminta kepada kamu jauhkan segala macam penyakit 

dari tanaman jagung yaitu baik yang berjalan ditanah maupun yang terbang 

supaya kami bisa memperoleh hasil yang melimpah. Setelah selesai do‟a melalui 

ayam, ayamnya disembelih darahnya untuk roh.Waktu pelaksanaan Adat 

Matani‟an yaitu jam 8.00 sampai selesai, dan orang yang melakukan penanaman 

pertama yaitu orang yang membaca do‟a, dan menanam mengelilingi batuh tanda 

ditengahnya kebun, dengan muka menghadapkan kearah selatan dan setelah itu 

baru semuanya rame-rame menanam bagi perempuan dan bagi laki- laki membuat 

pembatas (penahan) mengelilingi kebun. Sama juga Menurut Bapak Romanus 

Labu. 

Menurut aku ndo semua perlengkapan ata tentukan gai leata gae danon mo 
paem lengkap salah satun berarti paem sah go laksanakan adat matani‟an, 
mo lengkap berarti kao gauk lancar, Perlengkan na yang pertama watu 
lempe, kedua taghang, ketiga wene, keempat saun kala, kelima mbako,  
keenam manuk bakok.ketujuh nalun ,dan kedelapan haju pait. Gunan 
perlengkapan na yang pertama watu gunan gole tanda lone pusorn uma dan 
gole alas maing perlengkapan iwon, kedua  gezeng taghang, wene, saun 
kala, mbako, nalun, manuk bakok mi atin, semuana narengn ( ghan ), dan 
yang ketiga haju pait gunan gole pasok ( lewong tana‟ ).
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Menurut saya adat Matani‟an bisa dilakukan kalau perlengkapan alatnya 

sudah lengkap, karena tidak bisa dilakukan kalau ada perlengkapan yang kurang, 

seperti batu bundar sebagai pengalsnya, dan pinang, daun siri, kapur, nasi adalah 

makanan buat roh yang mereka percaya, dan kayu yang sudah diruncing 

digunakan untuk melubangi tanah pada saat melakukan tanam jagung, dan  ayam 

putih sebagai perantara kepada roh untuk menyampaikan do‟a mereka. maknanya 

dari perlengkapan adat Matani‟an sebagi permohonan kepada roh agar do‟a yang 

diucapkan  diterima. 

Menurut Bapak Romanus Labu, Ia mengatakan proses pelaksanaan Adat 

Matani‟an bisa dilaksanakan ketika semua alat perlengkapan sudah lengkap, kalau 

ada diantara salah satu alat perlengkapan itu yang kurang maka proses 

pelaksanaan tidak bisa di lakukan karena tidak sah dan tidak lancar 

kegiatan.Perlengkapan dan kegunaannya sebagai berikut: Pertama batu datar, 

kedua kapur, ketiga pinang, keempat daun siri, kelima tembakau, keenam nasi, 

ketujuh ayam putih, dan kedelapan kayu yang sudah runcing bagian bawahnya. 

Kegunaanya batu sebagai tanda ditengahnya kebun (pusat kebun), dan sebagi 

pengalas dari perlengkapan lainya. Pinang, daun siri, tembakau, nasi, ayam putih 

ambil daranya itu semua sebagai makananya (roh yang dipercaya) dan kayu yang 

diruncing untuk menusuk tanah sehingga tanh tersebut lobang dan bibit diisi 

dalam lobang tersebut secukupnya. 

Doang, doang na kita ngampong ngai manuk manuk bakok  alasan leapa 
ngampong ngai manuk bakok karena manuk bako bersih (suci) dan manuk 
sot bewe, sot lezo,dan mannuk ndo gole sampaikan apa ata pain lenggita 
dan doangna kudi ndo murin kami gonaka bahwa tari ghan ngami  kudi 
latun taung gai, zari ndo kami gonaka nii kita karena kami gole weri wali 
pangin, dan kami nii kita zaga ngai woka weri ngami ndo, ading apa ata 
weri lenggami ndo ngaeng hasil reang, dan seomga ata weri lengagami ndo 
diu maing penyakit awan ata hgarat etan ata wior dan kami pain lone 
nggita murin zaga ngai pangin ata weri lenggami ndo dan mulina manuk 
mbelgi dan atin untu perlengkapan selaina ghan kita gi.Waktu gole kaon 
adat matani‟an ndo gokat jam 8.00 sampe nang muli, dan weri pertaman 



kia ata baca doang na wero  dan kia weri keliling watu lempe tanda na 
dang tara‟ hadap kole leselatan, dan mulina kita rame-rame weri taung 
pangin bagi ata wina dan ata kudu keliling uma.
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Do‟anya disampaikan melalui perantara ayam putih, dan tidak bisah dengan 

ayam yang warna lain, karena ayam putih simbol besih, dan bunyi do‟anya tuhan 

saya mau memberitahu kalau simpanan makanan kamijagung sudah habis dan 

kami meminta kepada tuhan agar tanaman jagung yang kami tanam hari tidak 

terkena oleh penyakit baik itu penyakit yang terbang (burung) maupun yang 

berjalan ditanah (babi) sehingga kami memperoleh hasil yang banyak 

Menurut Bapak Romanus Labu, do‟anya disampaikan kepada ayam putih, 

alasanyan kenapa harus berbicara kepada ayam karena ayam putih katanya 

bersihdan ayam juga yang mengetahui waktu siang dan waktu malam dan dapat 

menyampaikan permintaan kami, dan do‟anya seperti ini wahai kamu, yang kami 

percaya dengarlah do‟a kami dan saat ini kami mau minta pertolongan kamu, 

karena kami sudah kehabisan makanan kami (jagung). Dan saat ini kami mau 

menam lagi jagung dan meminta kepda kamu jauhkan segala macam penyakit dari 

tanaman kami jagung yaitu baik yang berjalan ditanah maupun yang terbang, 

supaya kami bisa memperoleh hasil yang melimpah. Setelah selasai do‟a melalui 

ayam, ayamnya disembli daranya untuk roh yang dipercaya dan selebihnya 

dimakan bersama.Waktu pelaksanaan Adat Matani‟an yaitu pagi jam 8.00 sampai 

selesai, dan orang yang melakukan penanaman pertama yaitu orang yang 

membaca do‟a, dan menanam mengelilingi batuh tanda ditengahnya kebun, 

dengan muka menghadapkan kearah selatan dan setelah itu baru semuanya rame-

rame menanam bagi perempuan dan bagi laki- laki membuat pembatas (penahan) 

mengelilingi kebun. sama juga Menurut menurut informan lainya. 
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Berdasrakan hasil wawancara dengan beberapa nasasumber, mereka 

mengatakan proseses pelakasanaan adat Matani‟an bagi mereka sangatlah 

penting, demi untuk mendapatkan hasil yang banyak dari tanaman jagung mereka, 

adat Matani‟an sebagai do‟a (doang) kepada tuhan (murin) supaya tanaman 

jagung mereka jauh dari wabah penyakit baik itu penyakit yang terbang (burung) 

maupun yang berjalan ditanah (babi), sehingga mereka mendapat hasil panen 

jagung yang banyak. Dan perlengkapan adat Matani‟an itu sangat penting dalam 

prses pelaksaan adat ini, seperti batu bundar ( watu lempe) kegunaanya sebagai 

tanda ditengah kebun (pusat kebun) dan juga sebagai pengalas dari peralatan 

lainya seperti, kapur (taghang), daun siri (saun kala), tembako (mbako), darah 

ayam (dara manuk), dan nasi (nalun) semuanya disimpan diatas bantu bundar, dan 

bantu bundar tidak bisa diletakan dipinggir kebun karena menurut bantu sebagai 

bahwa kebun itu memiliki pusat sama seperti manusia sehingga batu bundar ini 

diletakan ditengah-tengah kebun (pusatnya kebun) dan itu baru sah untuk 

melakukan adat Matani‟an.  

Peneliti memperoleh data obsevasi yakni  masyarakat Desa Nampar Sepang. 

Sebelum memulai pelaksanaan adat Matani‟an jauh sebelum melaksanakan adat 

Matani‟an bagi yang punya kebun sudah mulai sibuk untuk membersih lahan 

kebunya, kemuadian setelah bersih pemilik kebun mulai menyiapkan bibit jagung 

dan perlengkapan alat adat Matani‟an, setelah sudah disiapkan semuanya pemilik 

kebun pergi melapor kepada pemangku Adat untuk melakukan penanaman jagung 

dikebunnya dan meminta waktu luang hari apa sehingga bisa melakukan adat 

Matani‟an. Setelah ada jawaban dari pemangku Adat, pemilik kebun mulai 

mendatangi semua orang yang ada dikampungnya untuk memberi tau kalau 

tanggal sekian misalnya (7 januari 2019 ) mau menanam jagung dikebunya dan 

keluarga dekatnya dipanggil terlebih dahul untuk membantu mereka menyiapkan 



segala kebutuhan untuk makan dan minum. dan pada tanggal 7 januari 2019, 

mulai dari jam 6 pagi sudah mulai berbondong-bondong orang yang telah 

didatangi tadi untuk melakukan penanaman jagung sipemilk kebun. 

Proses pelakasanaan adat Matan‟an , dilakukan dari jam 8.00 pagi sampai 

dengan penanaman jagung selasai, pelaksanaan Adat Matani‟an sangat menjalin 

hubungan sosial, karena saling membatu antara satu sama yang lain (gotong 

royong). Sifat gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat sangat tinggi 

kerena memlilki sifat kekeluargaan. 

Pelaksanan adat Matani‟an, dilakukan secara bergantian antara berapa 

banyaknya pemilik kebun, dan dilalukan dalam waktu satu hari untuk satu pemilik 

kebun kemudian keesokan harinya pemilk kebun yang satu lagi menyiapkan 

segala perlengkapan adat Matani‟an menanam jagung sampai dengan kebutuhan 

lainnya, sampai selesai semua menanam jagung dari berapa banyaknya pemilik 

kebun. 

 

 

 

 

 

Contoh Pelaksanaan Adat Matani‟an oleh Bapak Tori dan penjelasanya: 

Nama – nama Alatnya: 

1. Watu Lempe/ Batu Bundar 

2. Su‟e/ Kayu yang sudah tancap menjadi runcing 

3. Bikin kotak segi empat pake kayu 

 



 

 

 

Alat adat Matani‟an:     Alat Adat Matani‟an:  

1. Tahgang/ Kapur     1. Wene/ Pinang 

2. Wua Kala/ Buah siri 

3. Saun Kala/ Daun Siri 

4. Mbako/ Tembako 

 

 

 

 

Contoh: Foto waktu penanaman jagung yang tempatnya tidak jauh dari 

Pantai, ini adalah gambar masyarakat Nesa Nampar Sepang 

D. Pandangan ajaran agama islamterghadap Adat Matani’an  

Ajaran Islam mengajarkan kepada pengikutnya untuk tidak mengikuti para 

pengikut tanpa mengetahui sumber dan dasarnya terutama pada upacara adat 

nenek moyang yang belum jelas antara mitos atau fakta.Dapat kita pahami bahwa 

kebiasaan masyarakat adalah mengkuti kebiasaan yang turun menurun meskipun 

kadang mereka tidak mengetahui sumbernya dan dasar pemikiran awalnya. 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam (Qs. Al baqarah/2: 170. 

  َََ  ََ ََََ ََ َ  َ  ََََ

  ََ َ  ََ ََََ  

Terjemahanya:  

dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan 

Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa 

yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah 



mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak 

mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk.
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Ayat diatas dapat kita pahami bahwa kebiasaan masyarakat adalah 

mengikuti kebiasaan yang turun-temurun meskipun kadang mereka tidak 

mengetahui sumbernya dan dasar pemikiran awalnya. Padahal boleh jadi suatu 

kebiasaan yang mereka lakukan dinilai oleh seorang yang tidak mendapat 

petunjuk Allah swt,  bahkan boleh jadi yang memberikan petunjuk  adalah setan.  

Masyarakat Desa Nampar Sepang ada yang setuju kalau adat Matani‟an 

terus dilakukan selamanya karena mereka mempercayai ajaran yang diwariskan 

oleh nenek moyang, karena adat Matani‟an apabila dilukakan maka mereka 

mendapat hasil panen jagung yang banyak sehinga masyarakat Desa Nampar 

Sepang mempecayai dan meyakini sampai saat ini. Dan ada juga  yang setuju 

kalau adat Matani‟an dihilangkan karena mereka ini sudah memahami ajaran 

agama islam yang isinya ajaran ini mengajarakaan kepada umatnya untuk 

mengitku apa yang diturunkan oleh allah swt dan tidak boleh mengikuti selain 

dari ajaranya demi kesalamatan dunia dan akhirat, dan demi mendapat hasil yang 

banyak kita lakukan sesuai dengan ajaran agama islam. 

1. Pandangan yang setuju kalau adat Matani‟an boleh tinggalakan. 

Adat Matani‟an yang dipercaya oleh masarakat Desa Nampar Sepang 

menurut ajaran agama islam adat tidak boleh lakukan karena adat tidak 

dibenarkan dalam ajaran agama islam, karena mempercayai selain ajaran yang 

diturunkan oleh Allah swt. Sehingga ada beberapa masyarakat Desa Nampar 

Sepang setuju untuk meninggalkan atau hilangkan adat Matani‟an, karena mereka 

sudah mengetahui tentang kebenaran ajaran agama islam yang diturunkan oleh 
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Allah swt. Masyakat Desa Nampar Sepangsetuju untuk meninggalkan adat 

Matani‟an  .Sama halnya diungkapkan Bapak Kamsir. 

“adat matani‟an ndo omo gonini mai ajaran nenek moyang ata wa‟u lone 
empo anak dan adat ndo gunanan gopain hasil renag, tapi lone mai ajaran 
islam bahwa adat  ndo syirik ngampongs,ele percaya ni hal-hal ata paem 
masuk akal, ele percaya lone roh dan aku ele paham tcuman kami paham 
kaut ata ngampong lesia karena kentang agama islam, harap omo adat ndo 
ndo olon ngance kedol dan kiata kao gauk kode ata nui lone mai islam”.
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Menurut saya adat Matani‟an ini, memang adat yang turun temurun dari 

nenek moyang demi untuk mendapat hasil yang banyak. Tapi kalau dilihat dari 

ajaran agama islam bertentangan karena mempercaya selain Allah swt dan adat ini 

tidak dibenarkan dalam agama islam, dan agama islam mengajarkan kita untuk 

melakukan apa yang diturunkan oleh allah swt untuk keselamatan dunia dan 

akhirat dan memperoleh rejeki banyak, dan saya juga berharap untuk kedepanya  

dapat meninggalkan adat Matani‟an. 

Menurut Bapak Kamsir adat Matani‟an menurut ajaran agama islam 

adalah perbuatan yang dilarang dalam agama islam, karena mempercaya hal-hal 

yang tidak masuk akal,karena mempercayai selain allah swtdan tidak menjalankan 

perintah yang ada dalam agama islam demi untuk mendapat rejeki yang banyak. 

Dia berharap kepada pribadinya dan masyarakat kedepanya agar bisah 

menninggalkan adat Matani‟an. Sama halnya dengan jawaban Bapak Hasanudin 

Lagi. 

“adat matani‟an ndo adat maing ata gae danon otomatis sia ata danon 
paede paham ni ajaran islam,sampai saat ndo,kami kao ole karena kami 
percaya nisia ata gae danon,dan adat ndo sampai saat ndo setip lekar 
kami kao kerena kami percaya ni yakin, tapi saat ndo mangaga ajartan 
islam dan islam ndoazar kita adi za‟gi percaya ngai halata paem lu‟u lone 
akal zari kudi aku ata paham agama islam harap ndo olon adat za‟agi 
kaozi dan ngance ziu pemahamanolneata iwo”.
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Saya menyadari kalau adat Matani‟an adat yang turun temurun dari nenek 

moyang  dan bertentang dengan ajaran islam pada saat ini,  karena orang tua dulu 

belum tau ajaran agama islam, sehingga adat Matani‟an masih ada sampai 

sekarang, dan sekarang sudah mengetahui ajaran agama islam yang mengajarkaan 

kebenaran kepada umatnya dan mengikuti yang diperintahkan oleh allah swt. saya 

berharap secepatnya adat Matani‟an dapat ditingkalkan. 

Menurut Bapak Hasanudin Lagi, Orang dulu belum mengenal ajaran islam 

sehingga mereka melakukan apa yang mereka percayai dan hingga sampai 

sakarang adat Matani‟an masih ada karena turun temurun kepada kami,tapi 

setelah saya tau kebenaran ajaran agama islam saya berharap agar semua 

masyarakat Desa Nampar dapat meninggalkan adat Matani‟an secepatnya, kerena 

adat yangdilakukan selama ini adalah perbuatan yang salah. sama halnya menurut 

Bapak Salahudin. 

“adat ndo omo kait ni agama islam,kao gauk nggami ata sala meze, 
cuman kami paem ngance kedol adat ndo karena adat ndo kami yakin dan 
percayaga selama ndo,adat ata wau maing ata gae danon, dan kami 
selama kao adat ndo ele kami paedesot ajaran agama islam dan saat ndo 
sot gai ajaran agama islam sehingga harap adat gole kedol supaya ndo 
olon za‟agi kaozi, ele lne mai agama paem benarkan kao gauk ndo (adat 
Matani‟an)”.

69
 

Menurut saya dalam ajaran agama islam, tidak mengajarkan untuk 

mempercayai selain Allah swt, cuman kami sudah lama mengenal adat Matani‟an 

dan kami berusaha meninggalkan adat ini, karena sudah lama mengenal adat ini 

dari orang tua kami sebelum agama islam tapi setelah mengetahui kebenaran 

agama islama maka saya berharap adat Matani‟an bisah ditinggalkan. 

Menurut Bapak Salahudin, adat Matani‟an kalau dipandang dari ajaran 

agama islam, ini adalah perbuatan yang salah karena kami telah mempercayai 

selain Allah swt, kami mengenal adat Matani‟an karena orang tua kami yang 
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menjadi turun temurun kepada kami sampai saat ini. Setelah kami mengenal 

menganal islam kamu baru tahu bahwa apa kami lakukan adalah sala, dan 

berharap bisah meninggalkan atau melepaskanadat Matani‟an, karena ajaran 

agama islam melarang untuk percaya kepada hal lain yang tidak jelas selain allah 

swt. Sama halya menurut Bapak Hajirin.  

“adat matani‟an ndo adat maing ata gae danon otomatis sia ata danon 
paede paham ni ajaran islam,sampai saat ndo,kami kao ole karena kami 
percaya nisia ata gae danon,dan adat ndo sampai saat ndo setip lekar kami 
kao kerena kami percaya ni yakin, tapi saat ndo mangaga ajartan islam dan 
islam ndoazar kita adi za‟gi percaya ngai halata paem lu‟u lone akal zari 
kudi aku ata paham agama islam harap ndo olon adat za‟agi kaozi dan 
ngance ziu pemahamanolneata iwo”.

70
 

Saya menyadari kalau adat Matani‟an adat yang turun temurun dari nenek 

moyang  dan bertentang dengan ajaran islam pada saat ini,  karena orang tua dulu 

belum tau ajaran agama islam, sehingga adat Matani‟an masihada sampai 

sekarang, dan sekarang sudah mengetahui ajaran agama islam yang mengajarkaan 

kebenaran kepada umatnya dan mengikuti yang diperintahkan oleh allah swt. saya 

berharap secepatnya adat Matani‟an dapat ditingkalkan. 

Menurut Bapak Hasanudin Lagi, Orang dulu belum mengenal ajaran islam 

sehingga mereka melakukan apa yang mereka percayai dan hingga sampai 

sakarang adat Matani‟an masih ada karena turun temurun kepada kami, tapi 

setelah saya tau kebenaran ajaran agama islam saya berharap agar semua 

masyarakat Desa Nampar dapat meninggalkan adat Matani‟an secepatnya, 

kerena adat yang dilakukan selama ini adalah perbuatan yang salah. sama halnya 

yang diungkapkan oleh Bapak Jemaun Sawar. 

“zari adat ndo omo kait ni agama islam, kao gauk nggami ata sala meze, 
cuman kami paem ngance kedol adat ndo karena adat ndo kami yakin dan 
percayaga selama ndo,adat ata wau maing ata gae danon, dan kami selama 
kao adat ndo lone musim weri pangin lumayan hasil ata ngaeng 
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lenggami.cuman kami paem kimu ajaraan islam dan kami sot larang lone 
mai agama islam kudi adat matani‟an ata kao lenggami ndo cuman kami 
seman paem ngance kedol adat ndo kudi ngampong melekat gai kami”.

71
 

Menurut saya adat Matani‟an  memang bertentangan dengan ajaran agama 

islam, tapi kami tidak bisa meninggalkan adat ini karena kami lebih mengenal 

adat ini dari tuang kami sebelum agama islam, dan kami masi melakukan adat 

walaupun bertentangan dan kami juga melakukan apa yang diajarakan oleh agama 

islam, cuman kami belum bisa melupan adat Matani‟an. 

Menurut Bapak Jemaun Sawar, adat Matani‟an kalau dipandang dari 

ajaran agama islam ini adalah perbuatan yang salah karena kami telah 

mempercayai selain Allah swt, adat Matani‟an adalah bawaan orang tua yang 

menjadi turun temurun sampai kepada kami saat ini. Setelah kami mengenal 

agama islam kami baru tahu bahwa apa kami lakukan adalah salah, cuman kami 

tidak bisa meninggalkan atau melepaskannya karena kami sudah terlanjur 

percaya dan meyakini adat Matani‟an ini, akan tetapi kami tidak pernah lupa 

juga ajaran agama islam dan kami tau kalau adat Matani‟an yang kami lakukan 

ini dilarang dalam ajaran agama islam, dan kami berusaha untuk meninggalkan 

adat Matani‟an karena adat ini tidak dibenarkan dalam agama islam. 

2. Pandangan tidak setuju kalau adat Matani‟an ditinggalakan atau 

dihilangkan. 

Adat Matani‟an adalah adat yang dapat dari ajaran nenek moyang 

sehingga ada sebagian masyakarat Desa Nampar Sepang tidak mau meningkan 

adat Matani‟an, kerena adat Matani‟an yang mereka sudah mempercayai dari 

dulu hingga sekarang dan ini dapat memberikan mereka hasil yang banyak (hasil 

penen jagung), mereka mempercayai adat kerena itu yang mereka dapatkan dari 
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ajaran nenek moyang mereka,  karena dulu nenek moyang belum mengenal 

ajaran agama islam. Tapi sekarang masyarakat Desa Nampar sepang sudah 

mengenal ajaran agama islam dan mereka belum bisa melupakan adat Matani‟an 

mereka lebih percaya ajaran nenek moyang mereka padahal ajaran nenek 

moyang mereka betentangan dengan ajaran agama islam. Sama halnya menurut 

Bapak Ishaka. 

“Zari ada Matani‟an saan ndo mogole nini maing ajaran islam, seharusnya 
adat ndo paem ngance kao lenggami, tapi kami saman paem ngannce 
golemi saa keputusan bahwa adat ndo kedol gi za‟a gi kaoji, karena kami 
terlanjur percaya ni yakin terhadap apa ata gauk le ata gae danon. Karena 
adat tradisi gai bagi masyarakat Desa Nampar Sepang. Jadi apapun yang  
terjadi kami paem ngance kedol adat dan tetap kao apa ata parenta lone 
mai ajaran islam”.
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Menurut saya adat ini kalau dilihat dari ajaran islam, seharusnya adat ini 

harus ditinggalkan karena bertentangan, tapi karena kami sudah lama mengenal 

adatini, sehingga kami belumbisa untuk meninggalkanya karena masih 

mempercayai adat Matani‟an demi untuk mendapat hasil yang banyak. 

Menurut Bapak Ishaka, Ia megatakan  adat Matani‟an kalau dilihat dari 

ajaran agama islam sebenarnya tidak boleh dilakukan karena mempercayai selain 

Allah swt,  tapi apapun alasanya kami tidak bisah tinggalkan apa yang telah 

dilakukan oleh nenek moyang kami, karena kami mempercayai dan meyakini dan 

adat ini juga memberikan kami penghasilan yang banyak dan kami juga 

melakukan apa yang diperintahkan dalam agama islam. Sama halnya menurut 

Bapak Hasanudin Wono. 

“adat matani‟an  ndo lone mai ajaran islam paem ajar tentang percaya 
hal iwo awo  selain percaya ni Allah swt, tapi kami oleh karena terlanjur 
gai percaya zari paem ngance kedol adat ndo,baru adat matani‟an ndo 
gole kaon lone kiri saman ngge uma maing pat sudut ,kudi ngampong na 
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pusorn ngge uma, ata kudina sembenar paem ngance karena larang le 
agama islam”.
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Menurut saya adat Matani‟an  memang bertentangan dengan ajaran agama 

islam, tapi kami tidak bisa meninggalkan adat ini karena kami lebih mengenal 

adat ini dari tuang kami sebelum agama islam, dan kami masi melakukan adat 

walaupun bertentangan dan kami juga melakukan apa yang diajarakan oleh agama 

islam, cuman kami belum bisa melupan adat Matani‟an. 

Menurut Bapak Hasanudin Wono, bahwa adat Matani‟an kalau dipandang 

dari ajaran agama islam, ini adalah perbuatan yang salah karena kami telah 

mempercayai selain allah swt, cuman kami sudah terlanjur mempercayai apa yang 

diajarkan oleh nenek moyang kami, dan kami tidak bisa meninggalkan atau 

melepaskannya karena kami sudah terlanjur percaya dan meyakini adat Matani‟an 

dalam adat in juda ada yang namanya pusat kebun dan kami sadar kalau ini 

dilarang dalam ajaran islam begitu juga menurut Bapak Albar 

“zari adat ndo omo kait ni agama islam,kao gauk nggami ata sala meze, 
cuman kami paem ngance kedol adat ndo karena adat ndo kami yakin dan 
percayaga selama ndo,adat ata wau maing ata gae danon, dan kami 
selama kao adat ndo lone musim weri pangin lumayan hasil ata ngaeng 
lenggami.cuman kami paem kimu ajaraan islam dan kami sot larang lone 
mai agama islam kudi adat matani‟an ata kao lenggami ndo cuman kami 
seman paem ngance kedol adat ndo kudi ngampong melekat gai kami”.
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Menurut Bapak Albar, bahwa adat Matani‟an kalau dipandang dari ajaran 

agama islam, ini adalah perbuatan yang salah karena kami telah mempercayai 

selain allah swt, cuman kami sudah terlanjur mempercayai apa yang diajarkan 

oleh nenek moyang kami, dan kami tidak bisa meninggalkan atau melepaskannya 

karena kami sudah terlanjur percaya dan meyakini adat Matani‟an dalam adat in 

juda ada yang namanya pusat kebun dan kami sadar kalau ini dilarang dalam 

ajaran islam 

                                                 
73

Hanuudin Wono, Umur 35 tahun, Tokoh Pemudah, Wawancara pada tanggal 9 

september 2018. 
74

Albar, umur 34 tahun, Tokoh Pemudah, Wawancara pada tanggal  6  september 2018 



Berdasarkan hasil wawancara bersama berberapa narasumber diatas 

masyarakat adat Matani‟an mereka menyadari kalau adat yang turun temurun dari 

nenek moyang mereka, bertentangan dengan ajaran agama islam, dan mereka tau 

kalau adat ini ajaran yang salah menurut ajaran agama islam,tapi mereka masih 

belum bisa meninggalkan adat Matani‟an ini dan bahkan mereka masih mau 

melakukannya. mereka juga melakukan apa yang diajarkan oleh Agama Islam 

seperti melaksanakan shalat, ada yang melaksanakan shalat lima waktu dan ada 

juga melaksanakan shalat Jum‟at saja. Jadi masyarakat adat Matani‟an  

sebernarnya merekatau kalau adat yang mereka lakukan itu sebenarnya salah 

kalau dipandang dari ajaran agama islam, karena dalam ajaran agama islam 

diajarkan untuk tidak mengikuti  ajaran selain dari agama islam apa lagi yang 

bertentangan.Tapi masyarakat adat Matani‟an semuanya belum bisah 

meninggalakan ajaran nenek moyang dan hanya beberapa orang yang mau 

meninggalkan adat Matani‟an, karena meraka sudah sangat lama mempercayai 

adat ini sebelum mengetahui tentang ajaran agama islam, dan mereka juga 

berusaha menjalankan perintah Allah swt seperti melakukan shalat. 

Penelitih berharap kepada masyarakat adat ini semoga kedepanya adat 

Matani‟an dapat ditinggalkan selamanya demi untuk keselamatan dunia ahirat dan 

hanya dapat mengikuti apa yang dieperintahkan dalam Al-Quran dan hadis amin. 

Dan peneliti memperoleh data obsevasi Masyarakat adat Matani‟an tidak 

diperbolehkan untuk dilakukan pada hari jum‟at, alasanya karena hari jum‟at 

waktunya orang melaksanakan shalat jum‟at. Selain dari hari jum‟at tersebut 

boleh melakukan adat Matani‟an  (menanam jagung). Masyarakatatadat 

Matani‟an di Desa Nampar Sepang mereka sadar kalau mereka melakukan adat 

yang bertolak belakang dengan Ajaran Islam, namun sulit juga bagi mereka untuk 

meninggalkan apa yang diajarkan oleh orang tua mereka yang turun temurun dari 



nenek moyang mereka, karena mereka masih mempercayainya atas apa yang 

mereka lakukan sehingga dapat hasil banyak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Sejarah Adat Matani‟an di Desa Nampar Sepang Kec. Sambi Rampas 

Kab. Manggarai Timur sebagai berikut: 

Adat matani‟an  ada dan berkembang di desa Nampar Sepang mulai dari 

sebelum masehi. Dan mulai sejak itu adat Matani‟an masih berkembang 

sampai sekarang dan masih dipecaya oleh masyarakat di Desa Nampar 

Sepang dan sudah menjadi tradisi. 

2. Proses pelaksanaan adat Matani‟an di desa Nampar Sepang Sepang Kec. 

Sambi Rampas Kab. Manggarai Timur sebagai berikut: 

Pengumpulan perlengkapan yaitu batu datar, pinang, kapur, daun siri, 

tembako, nasi, ayam putih,darah ayam (hatinya), kayu yang sudah 

diruncing dan waktu mau melaksanakannya jam 8.00 pagi,dan pemanggu 

adat duduk muka menghadap keselatan untuk melakukan adat Matani‟an. 

3. Pandangan ajaran agama islam terhadap adat Matani‟an Di Desa Nampar 

Sepang Sepang Kec. Sambi Rampas Kab. Manggarai Timur sebagai 

berikut: 

Masyarakat Desa Nampar Sepang melakukan adat Matani‟an demi untuk 

mendapatkan hasil yang banyak. Walaupun adat ini tidak sejalan dengann 

ajaran agama islam. 

B. Implikasi penelitian 

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini baik 

dari aspek peneliti dan isi penelitian, peneliti mengharapkan kritik dan saran. 

Peneliti menemukan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan sekaligus saran, yaitu: Diharapkan kepada tokoh-tokoh agama 

mengadakan sosialisasi tentang adat Matani‟an sesuai dengan ajaran islam kepada 

masyarakat, sehingga masyarakat megetahui apa yang baik dilakukan untuk 

mendapatkan hasil yang banyak. 
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  Gambar. 1                 Gambar. 2 

Wawancara: (1) Narasumber Bapak Jemaun Sawar Umur 42 Tahun, Tokoh 

Agama dan 

               (2) Narasumber Bapak Hasanudin Lagi Umur 50 Tahun, Imam 

Masjid. 

 



 

Gambar. 3 

Wawancara: Narasumber Bapak Semahi, Umur 73 Tahun, Pemangku Adat  

 

Gambar. 4 

Wawancara: (1) Narasumber Bapak Mahmud Betong, Umur 76 Tahun, 

Pemangku Adat  



(2)  Narasumber Bapak Babung Umur 75 Tahun, Pemangku Adat. 

 

Gambar. 5 

Wawancara:  pertemuan bersama Narasumber Pemangku Adat, Tokoh Agama, 

Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Ibu- ibu.  Sosialisasi mengenai Adat 

Matani‟an. 

 

Gambar. 6 

Wawancara: Narasumber Bapak Tori Umur 75 Tahun, Pemanngku Adat  

Narasumber ibu Onde Umur 66 Tahun 



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

C. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

11. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

  Alif a tidak dilambangkan ا

 Ba b Bc ب

 Ta t Tc ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas ث

 Jim j Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha k ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin s es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ



 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m Em و

ٌ Nun n En 

ٔ Wau w We 

ْ Ha h Ha 

 Hamzah „ Apostrof ء

ٖ Ya y Ye 

 

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

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

(„). 

12. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah a a ا َ



 kasrah i i اَِ

 ḍammah u u ا َ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 َٖ  fatḥah dan yā‟ ai a dan i 

 َٔ  fatḥah dan wau au a dan u 

Contoh : 

يْفَ    kaifa : ك 

لَ   ْٕ  ْ : haula 

13. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

...ٖ َ  Fathah dan alif atau ya‟ a a dan garis di atas ... ا|َ

ٖ Kasrah dan ya‟ i i dan garis di atas 

 َٔ  Dammah dan wau u u dan garis di atas 

Contoh  

اتَ   mata :ي 

ي َٗ ر  : rama 

قِيْمََْ : qila 

تَ َ ْٕ  ً ي  : yamutu  

 



14. Tā’ marbūṫah 

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

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

dilambangkan dengan huruf "t". ta‟marbutah yang  mati (tidak berharakat) 

dilambangkan dengan "h".  

Contoh:  

َلََِ اْلأ طْف  ةَ  ض   ٔ ر  : raudal al-at fal 

انْف اَضِه ة ََ دَِيُْ ةَ   ً ا نْ : al-madinah al-fadilah 

ة  ً  al-hikmah :        ا نْحِكْ

15. Syaddah (Tasydid) 

Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam  transliterasinya 

dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah tersebut. 

Contoh:  

بَُّ ا  rabbana :ر 

يُْ ا  najjainah :َ جَّ

16. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  

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

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

tersebut.  

  Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

ف ة َ  al-falsafah :ا نْف هْس 

 al-biladu :ا نْبلِا دَ 



17. Hamzah  

Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun,  itu  apabila  hamzah  terletak  di 

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

dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

4. Hamzah di awal 

يِرْتَ أ ََ : umirtu 

5. Hamzah tengah 

 ٌَ ْٔ ر   ta‟ muruna :ت أيْ 

6. Hamzah akhir 

يْءَ   syai‟un :ش 

18. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia          

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

terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  

sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  

yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa 

dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur‟an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

19. Lafz al-Jalalah (ه  ( الَّل

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

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

hamzah. 

Contoh: 



ََ َالََّّ  ٍ دِيْ Dinullahانَّهٓبِا billah 

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َََْ ىَْ ةَِالََّّ  ً حْ  Hum fi rahmatillahفيَِْر 

20. Huruf Kapital     

Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  yang 

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

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

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

bukan huruf awal dari kata sandang. 

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

     Wa ma Muhammadun illa rasul 

D. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Swt.  = subhānahū wa ta„ālā 

Saw.  = sallallāhu „alaihi wa sallam 

a.s.  = „alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

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

HR  = Hadis Riwayat 

h.  = Halama 



 

PEDOMAN  WAWANCARA PENELITIAN 

POLA PERILAKU MASYARAKAT ADAT MATANI’AN DESA 

NAMPAR SEPANG KEC. SAMBI RAMAPAS KAB. MANGGARAI 

TIMUR. 

A. IDENTITAS INFORMAN 

Nama        

:..................................................................................... 

Umur        

:..................................................................................... 

Pendidikan       

:..................................................................................... 

Pekerjaan       

:..................................................................................... 

Status Dalam Masyaraakat 

:..................................................................................... 

 

B. DAFTAR PERTANYAAN 

1. Gambaran umum Desa Nampar Sepang? 

2. Bagaimana sejarah awalnya ada Adat Matani‟an? 

3. Bagaimana proses pelaksanaan Adat Matani‟an? 

4. Apa saja Alat perlengkapan Adat Matani‟an 

5. Bagaimana jika salah satu perlengkapan Adat Matani‟an ada yang 

kurang masih bisah dilaksanakan atau tidak? 

6. Apa makna yang terdapat pada alat Adat Matani‟an? 

7. Bagaimana pandangan ajaran Islam terhadap Adat Matani‟an? 

8. Apa yang melatar belakangi sehingga Adat Matani‟an Masih 

dipertahankan sampai sekarang? 

9. Apa resikonya kalau Adat Matani‟an tidak dilaksanakan? 



10. Apakah Adat Matanian ini tidak ada perubahan dari zaman Nenek 

Moyang sampai sekarang? 

DAFTAR NAMA-NAMA INFORMAN 

 

N

o 

 

Nama 

 

Umur 

 

Jabatan/Pekerjaan 

 

Keterang

an 

1 Mahmud Betong 72 Tahun Petani  Pemangk

u Adat 

2 Babung 75 

Tahun 

Petani  Pemangku Adat 

3 Romaus Labu  60 

Tahun  

Petani  Pemangku Adat 

4 Gaspar Sandar  70 Tahun  Petani  Pemangku Adat 

5 Eliyas  65 tahun Petani Pemangku Adat 

6 Mbala 75 Tahun Petani  Pemangku Adat 

7 Semahi  73 Tahun Petani  Tokoh Masyarakat 

8 Awaludin  33 Tahun Petani  Sekeretaris Desa 

9 Albar  34 Tahun  Petani  Tokoh Pemudah 

10 Abdul Wahab 74 Tahun Petani Tokoh Masyarakat 

11 Hasanudin Wono 35 Tahun Guru/ PNS Tokoh Pemudah 

12 Salahudin  40 Tahun Petani  Tokoh Agama 

13 Jemaun Sawar 45 Tahun  Petani  Tokoh Agama 

14 Hasanudin Lagi  48 Tahun Petani  Imam Masjid 

15 Kamsir  39 Tahun Petani Tokoh Agama 

16 Hajirin 35 Tahun Guru/PNS Tokoh Pendidikan 

17 Tori  74 Tahun Petani  Tokoh Masyarakat 

18 Onde 70 Tahun IRT Masyarakat 

19 Ishaka 38 Tahun Guru/ PNS Tokoh Agama 
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