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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Terdapat suatu pola tindakan atau tingkah laku dan cara berfikir masyarakat 

Indonesia pada umumnya dan masyarakat Sulawesi pada hususnya yang dikaitkan 

dengan adanya kepercayaan dan keyakinan dengan kekuatan gaib yang ada dalam 

alam semesta.
1
 Sistem kepercayaan erat hubungannya dengan sistem upacara-upacara 

keagamaan dan menentukan tata cara dari unsur-unsur, acara, serta keyakinan alat-alat 

yang dipakai dalam upacara. Tujuan sistem upacara keagamaan ini adalah untuk 

digunakan sebagai media hubungan manusia dengan Tuhan, dewa-dewa atau mahluk 

yang mendiami  alam gaib. Seluruh sistem upacara keagamaan terdiri dari aneka 

macam upacara yang terdiri dari kombinasi berbagai macam unsur upacara, misalnya 

berdoa,  bersujud, sesaji, berkurban, dan sebagainya.
2
 

Manusia adalah makhluk berbudaya yang mampu mengembangkan ide atau 

gagasan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menghasilkan benda-benda 

kebudayaan. Namun sebaliknya manusia amat dipengaruhi atau ditentukan oleh 

kebudayaan yang melingkupinya. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia 

selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan manusia lain. Demi kelestarian 

                                                             
1
Ridi Sofwan dkk. Merumuskan Kembali Interelasi Islam Jawa dalam Islam dan Budaya 

Jawa (Yogyakarta: Gama Media, tth), h. 19. 

2
Ibnu Rochman, Simbolisme Agama dan Politik Islam. Dalam Jurnal Filsafat, (UGM 

Yogyakarta, 2003), h. 100. 
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keamanan dan ketenangan.
3
 

Kebudayaan dapat menunjukkan derajat dan tingkat peradaban manusia. 

Selain itu kebudayaan juga bisa menunjukkan ciri keperibadian manusia  atau 

masyarakat pendukungnya. Kebudayaan yang merupakan ciri pribadi manusia, di 

dalamnya mengandung norma-norma, tatanan nilai-nilai yang perlu dimiliki  dan 

dihayati oleh manusia atau masyarakat pendukungnya. Penghayatan terhadap 

kebudayaan dapat dilakukan melalui proses sosialisasi.
4
 

Suatu kebudayaan dapat dirumuskan sebagai seperangkat nilai-nilai dan cara 

berlaku (artinya kebiasaan) yang dipelajari yang pada umumnya dimiliki oleh para 

warga dari suatu masyarakat.
5
 Jadi, kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek 

kehidupan. Kata itu meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan dan sikap-

sikap, serta hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau 

kelompok penduduk tertentu.
6
 Suatu unsur kebudayaan akan tetap bertahan apabila 

masih memiliki fungsi atau peranan dalam  kehidupan masyarakatnya, sebaliknya 

unsur itu akan punah apabila tidak berfungsi lagi. Demikian pula upacara tradisional 

sebagai unsur kebudayaan tidak mungkin  kita pertahankan apabila masyarakat 

                                                             
3
Mulyadi dkk. “Upacara Tradisional sebagai Kegiatan Sosialisasi Daerah Istimewa 

Yogyakarta”, Laporan Hasil Penelitian (Yogyakarta: DEPDIKBUD, 1982-1983), h. 1. 

4
Koentjaraningrat, Metode-metode Antropologi dalam Penyelidikan Masyarakat dan 

Kebudayaan di Indonesia. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015), h. 243. 

5
T.O.Ihromi. Pokok-pokok Antropologi Budaya. (Jakarta: Penerbit Universitas  Indonesia. 

1996), h. 21-22. 

6
Mulyadi dkk. “Upacara Tradisional sebagai Kegiatan Sosialisasi Daerah Istimewa 

Yogyakarta” h. 4. 
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pendukungya sudah tidak merasakan manfaatnya lagi.
7
 Sementara itu dalam suatu 

tradisi selalu ada hubungannya dengan upacara tradisional.
8
 

Upacara tradisional merupakan bagian yang integral dari kebudayaan 

masyarakat pendukungnya dan kelestarian hidupnya dimungkinkan oleh fungsinya  

bagi kehidupan masyarakat pendukungya. Penyelenggaraan upacara tradisional itu  

sangat penting artinya bagi pembinaan sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. 

Hal ini disebabkan salah satu fungsi dari upacara tradisional adalah sebagai penguat 

norma-norma serta nilai-nilai budaya yang telah berlaku. 

Norma-norma dan nilai-nilai yang ditampilkan melalui peragaan dalam bentuk 

upacara yang dilakukan oleh seluruh masyarakat pendukungnya tentu bukan hanya 

sekedar seremonial belaka. Melainkan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang 

dilaksanakan dengan berdasar pada suatu tujuan yang tinggi menurut masyarakat 

pendukungnya. Hal ini dibuktikan dengan kesadaran dari para pemangku adat utuk 

melaksanakan suatu upacara adat tertentu pada waktu dan tempat tertentu pula. 

Berbicara tentang norma-norma dan nilai kebudayaan, tentunya setiap 

kelompok masyarak memiliki norma-norma dan nilai-nilai yang berbeda satu sama 

lain. Masyarakat di Desa Letta juga memiliki norma-norma dan nilai kebudayaan 

yang diejahwantahkan dalam serangkaian upacara adat sebagai suatu kepatuhan 

terhadap norma-norma dan nilai-nilai tersebut. Salahsatu upacara yang rutin 

                                                             
7
Mulyadi dkk. “Upacara Tradisional sebagai Kegiatan Sosialisasi Daerah Istimewa 

Yogyakarta”,  h. 18. 

8
Isyanti. “Tradisi Merti Bumi Suatu Refleksi Masyarakat Agraris: Jurnal Sejarah dan Budaya”,  

Jantra 2, No. 3. ISBN 1907-9 605 (2007),  h. 131. 
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dilaksanakan masyarakat di Desa Letta adalah upacara adat maccuring tanah. Upacara 

adat maccuring tanah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum 

memulai menggarap sawah. Secara umum upacara ini dilakukan sebagai isyarat bagi 

para petani untuk segerah menggarap sawah-sawah mereka. Akan tetapi, apabila 

hanya sebagai isyarat bagi para petani agar segerah memulai menggarap sawah, 

tentunya upacara adat maccuring tanah tidak perlu dilakukan dengan proses yang 

begitu panjang yang dilakukan dengan beberapa tahap-tahap yang begitu teratur. Dari 

proses yang panjang dan teratur tersebut dapat dipahami bahwa upacara adat 

maccuring tanah tentulah memiliki makna yang terkandung dalam setiap tahap 

pelaksanaannya. 

Sejatinya suatu kelompok manyarakat memahami dengan baik norma-norma 

yang menjadi ideologi masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian kehidupan 

bermasyarakat akan menjadi lebih harmonis dan beradab. Meskipun upacara adat 

maccuring tanah dilakukan setiap tahun, namun tidak semua masyarakat di Desa Letta 

memahami makna yang terkandung dalam prosesi upacara tersebut. Hanya aorang-

orang tertentu saja yang begitu memahami mengapa upacara ini dilakukan sebelum 

memulai menggarap sawah dan apa yang terkandung dari setiap tahapan pelaksanaan 

upacara tersebut. 

Dari hasil obserfasi pra penelitian, peneliti menemukan beberapa jawaban 

yang berbeda dari beberapa sumber yang dengan pertanyaan yang sama mengenai 

upacara adat maccuring tanah. Perbedaan pendapat seperti ini merupakan suatu hal 

yang lazim terjadi di dalam suatu masyarakat. Setiap lapisan masyarakat akan 
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member pendapat yang berbeda-beda mengenai suatu persoalan yang sama. Hal ini 

diakibatkan perbedaan pengetahuan antara lapisan masyarakat dalam suatu kelompok 

masyarakat. 

Seiring perkemabangan zaman pergeseran-pergeseran kebudayaan terus 

terjadi. Nilai-nilai kehidupan yang merupakan warisan leluhur yang mengandung 

makna dan filosofi yang tinggi berangsur-angsur ditinggalkan. Salahsatu nilai 

kehidupan yang mulai mengalami pergeseran adalah bentuk penghargaan terhadap 

alam semesta. Upacara adat Maccuring tanah merupakan salah satu penghargaan 

kepada alam semesta yang dilakukan masyarakat di Desa Letta untuk menghormati 

hal-hal yang bersifat gaib. 

Tidak menutup kemungkinan upacara adat maccuring tanah hanya tinggal 

cerita. Hal ini diperkuat dengan kondisi masyarakat di Desa Letta tidak begitu tertarik 

lagi untuk memahami tujuan dari setiap kegiatan kebudayaan termasuk upacara adat 

Maccuring tanah. Terlebih lagi para pemangku adat dan tokoh masyarakat yang 

semakin hari usianya semakin bertambah. Sementara itu generasi muda tidak begitu 

memahami pelaksanaan upacara adat maccuring  Tanah, baik proses pelaksanaa, 

tujuan, serta makna yang terkandung dari upacara tersebut. 

Kemungkinan lain yang dapat terjadi adalah bergesernya pemahaman 

masyarakat terhadap makna dan tujuan pelaksanaan upacara adat maccuring tanah. 

Hal ini akan lebih berbahaya apabila pergeseran pemahaman masyarakat terhadap 

upacara adat maccuring tanah mengarah kepada hal-hal yang dapat merusak aqidah 

Islamiah. 
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Oleh karena itu penelitian yang direncanakan ini dimaksudkan sebagai upaya 

inventarisasi dan sistematisasi terhadap upacara adat maccuring tanah. Penelitian ini 

diharapkan dapat merekam pelaksanaan, tujuan, serta makna yang terkandung dalam 

upacara adat maccuring tanah yang dilaksanakan di Desa Letta. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian ini mencoba 

mendeskripsikan dan menganalisis upacara adat Maccuring tanah dan makna dari 

setiap tahap pelaksanaannya. Agar penelitian ini terfokus pada pembahasan yang 

lebih terarah, intesn dan menghindari kekeliruan, maka maka dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan dan latar baelakang munculnya upacara adat 

maccuring tanah di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang? 

2. Bagaimana makna upacara adat maccuring tanah di Desa Letta Kecamatan 

Lembang Kabupaten Pinrang? 

3. Bagaimana manfaat dan pengaruh upacara adat maccuring tanah bagi 

masyarakat di Desa Letta? 

C. Deskripsi Fokus 

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul penelitian ini, maka 

penulis memberikan deskripsi fokus sebagai berikut: 
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1. “Upacara adat” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan 

sebagai rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada adat atau 

agama.
9
 

2. Adat adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dalam hal muamalah 

dalam hal perkataan dan perbuatan.
10

 

3. Maccuring tanah adalah upscara adat yang dilakuka masyarakat Letta 

sebelum memulai menggarap sawah, maccuring tanah berasal dari bahasa 

pattinjo’ yang berarti membuka lahan pertanian. 

D. Tinjauan Pustaka 

Penelitian mengenai upacara adat sudah banyak dilakukan oleh para peneliti 

di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun penelitian-penelitian tersebut dilakukan 

terhadap variabel yang sama yaitu upacara adat, namun setiap peneliti menggunakan 

pendekatan dan focus kajian yang berbeda-beda. Beberapa penelitian yang telah 

dilakukan terhadap upacara adat yang telah dilakukan antaralai sebagai berikut: 

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Esti Zayana pada tahun 2007 dengan judul 

“Nilai-nilai Pendidikan dalam Upacara Tradisional Metri Desa di Desa 

Limbangan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal”. Tujuan penelitian ini 

adalh untuk; (1) mengungkap bentuk-bentuk upacara tradisi Metri Desa, (2) 

mengungkap fungsi upacara tradisi Metri Desa bagi masyarakat pendukungnya, 

(mengungkap makna simbolik upacara tradisi Metri Desa, dan (4) mengungkap 

                                                             
9
 Departamen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. III; 

Jakarta: Balai Pustaka), h. 103. 
10

A. Hafizh Ansyari AZ, dkk, “Adat” dalam Inseklopedi Islam, cet. IX, vol. 1 (Jakarta: Incitra 

Baru Van Hoeve,  2001), h. 58.  
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nilai-nilai pendidikan dalam upacara tradisi Metri Desa. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa tradisi Metri Desa memiliki bentuk, fungsi, makna dan 

nilai-nilai pendidikan. Fungsi upacara tradisi Metri Desa bagi masyarakat 

pendukungnya, yaitu (1) fungsi integritas sosial dapat dilihat dari adanya 

keteraturan sosial bagi anggotanya sehingga terjadi interaksi yang aktif dan tertib, 

(2) kesempatan perbaikan sosial dapat dilihat dari usaha perdagangan untuk 

meningkatkan perekonomian masyarakat sebagai wujud perjuangan kelas sosial, 

(3) fungsi pewarisan norma sosial diperlihatkan melalui simbol atau lambing 

yang mengandung norma atau aturan-aturan yang mencerminkan nilai atau 

asumsi yang baik dan apa yan tidak baik, sehingga dapat dipakai sebagai sosial 

control dan pedoman berperilaku bagi masyarakat pendukung upacara tradisi 

Metri Desa, (4) fungsi pelaksanaan budaya dan hiburan dalam upacara tradisi 

Metri Desa yaitu mencerminkan budaya lokal yang harus dijaga, digunakan 

sebagai kekayaan khasanah daerah.  Makna simbolik upacara tradisi Metri Desa 

yaitu permohonan keselamatan, keberkahan rezki, serta ungkapan rasa syukur 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang diberikannya. Nilai-nilai 

pendidikan dalam upacara tradisi Metri Desa terdiri dari (1) nilai pendidikan 

ketuhanan wujudnya mendidik berdoa dan bersyukur, (2) nilai pendidikan sosial 

wujudnya gotongroyong dan berbagi rezki kepada orang lain, (3) nilai pendidikan 

budi pekerti wujudnya menghormati leluhur, menghargai orang lain kerukunan 

dan tanggung jawab. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Jaka Pramana pada thun 2013 dengan judul “Nilai 

Pendidikan Religi pada Upacara Adat Selapanan dalam Tradisi Adat Jawa (Studi 

Kasus di Desa Talang Kecamatan Baya Kabupten Klaten)”. Penelitian ini 

bertujuan untuk: (1) Untuk mendeskripsikan alasan mengapa upacara 

selampenan masih dilaksanakan di Desa Talang Kecamatan Bayat Kabupaten 

Klaten, (2) Mengetahui cara masyarakat di Desa Talang Kecamatan Bayat 

Kabupaten Klaten melestarikan upacara selampenan, (3) Mengetahui gambaran 

nilai pendidikan religi yang terdapat dalam upacara selampenan di  Desa Talang 

Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.  Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini 

adalah: (1) Upacara selampenan merupakan suatu bentuk upacara selamatan 

kelahiran yang diselenggarakan pada waktu bayi telah berusia 35 hari, dan diisi 

dengan upacara pencukuran rambut dan pemotongan kuku jari bayi. Upacara 

Selampenan yang sering dilakukan di Desa Talang Kecamatan Bayat Kabupaten 

Klatenini bertujuan memohon keselamatan bagi sibayi. Agar segala halangan 

hidup sibayi kelak dapat dihilangkan. (2) Masyarakat di Desa Talang Kecamatan 

Bayat Kabupaten Klaten ini masih terus menjaga kelestarian upacara selampenan 

ini dengan cara masih melaksanakan upacara selampenan ketika ada bayi berusia 

35 hari. Para sesepuh juga selalu mengajarkan dan menghimbau para pasangan 

suami istri muda untuk tetap melakukan upacara selampenan ini. Alasan mereka 

masih melestarikan upacara selampenan ini karena mereka masih mempercayai 

banyak manfaat dan  berkah  yang  didapatkan  dari pelaksanaan upacara  

selampenan yang dilakukan. (3) Upacara selampenan masih dijaga 
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keberadaannya oleh masyarakat Desa Talang Kecamatan Bayat Kabupaten 

Klaten. Hal ini dikarenakan dalam upacara selampenan ini terdapat nilai-nilai 

pendidikan keagamaan yang sangat bermanfaat. Salah satu bentuk nilai 

pendidikan keagamaannya  adalah dalam upacara selampenan dibacakan ayat-

ayat  Alqur’an yang olehmasyarakat dikenal dengan surat tujuh (yaknisurat Al 

Mulk, Ar Rohmah, Al Fatah, Kahfi, Surat Maryam, Surat Yusuf, Surat Waqiah). 

Pembacaan surat tersebut bertujuan supaya anak tersebut pandai, berakhlak 

mulia. Selainitu dalam penyelenggaraan upacara selampenan terdapat doa-doa 

yang ditujukan kepada sang pencipta (Tuhan Yang Maha Esa) sebagairasa syukur 

atas  karunia yang telah diberikan. Selain nilaipendidikan keagamaan juga 

terdapatnilai religi dan sosial. Adapun nilai religi terdapat dalam kenduri 

selampenan, sedangkan nilai sosial terdapat pada kerukunan yang terjalin selama 

proses penyiapan perlengkapan yang dibutuhkan selama proses selampenan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Endah wati pada tahun 2012 dengan judul 

“Upacara Adat Jolenan di Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo (Kajian 

Makna Simbolik dan Nilai Religius)”. Hasil penelitian ini adalah Beberapa 

aktivitas yang  dilakukan oleh masyarakat desa Somongari dalam serangkaian 

upacara adat Jolenan merupakan suatu simbol dan memiliki makna berupa kesan 

yang ditujukan kepada  masyarakat desa Somongari. Aktivitas-aktivitas tersebut 

memiliki makna simbolik sebagai berikut, (1) membersihkan lingkungan dan 

makam memiliki makna agar masyarakat mengetahuiasal-usul mereka, 

menghormati jasa leluhur dan membina rasa gotong royong, (2) membuat Jolen 
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yang dilakukan secara bersama-sama memiliki makna untuk membina rasa 

kebersamaan, (3) malam tirakatan memiliki makna wujud doa bersama agar 

acara Jolenan berjalan dengan lancar, (4) kenduri lingkungan memiliki makna 

sebagai wujud syukur serta doa bersama untuk keselamatan masyarakat dan 

sebagai sarana membina rasa gemar bersedekah, (5) pemasangan sesaji memiliki 

makna memberitahukan  dan mohon izin kepada para leluhur bahwamasyarakat 

akan melaksanakan Jolenan, (6) pentas kesenian di depan makam Kedono-

Kedini memiliki makna sebagai persembahan, penghormatan dan mohon izin 

kepada Eyang Kedono-Kedini, (7) acara protokoler memiliki makna kepedulian 

berbagai masyarakat termasuk pemerintah kabupaten terhadap acara tersebut, (8) 

pemukulan Gong memiliki makna bahwa perjalanan kirab Jolen dimulai, (9) 

kirab Jolen bagimasyarakat Somongari memiliki makna membagikan sedekah, 

(10) perjalanan  kirab antara kelompok yang satu dengan yang lain dilarang 

terputus memiliki makna agar rezeki masyarakat desa Somongari tidak terputus,  

(11) perjalanan kirab  ke arah  timur memiiliki makna memetik hasil panen, 

kearah barat memiliki makna menjual hasil panend ankembali ketimur memiliki 

makna pulang kembali ke rumah, (12) perebutan Jolen bagi  masyarakat desa 

Somongari memiliki makna hasil panen masyaraka tdesa Somongari laku keras 

dan diperebutkan banyak orang, sedangkan bagi penonton perebutan Jolen 

memiliki makna mencariberkah, (13) kenduri  besar memiliki makna sebagai 

bentuk doa bersama agar diberi keselamatan, (14) perebutan tumpeng dalam 

kenduri besar bagi penonton memiliki makna  mencari berkah,sedangkan bagi 
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masyarakat desa Somongari tumpeng-tumpeng tersebut sebagai bentuk sedekah, 

(15) penari Tayub (Ledhek) menari di depan  makam Kedono-Kedini memiliki 

makna sebagai persembahan, penghormatan dan mohon izin kepada Eyang 

Kedono-Kedini. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dulman pada tahun 2007 dengan judul “Upacara 

Pangadakkang di Desa Paraikatte Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pelaksanaan upacara Pangadakkang di 

Desa Paraikatte Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, (2) pandangan Islam 

terhadap upacara Pangadakkang di Desa Paraikatte Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) 

Pangadakkang adalah suatu kebiasaan yang sudah melembaga dalam masyarakat 

Gowa yang disebut juga adat. Agama sebagai suatu sistem nampak punya arti 

yang sangat penting bagi kehidupan individu maupun masyarakat, hal ini dapat 

dilihat dari sistem upacara pangadakkang yang dilakukan masyarakat. Mereka 

menganggap bahwa melaksanakan upacara tradisional berarti menjaga kestabilan 

dan keharmonisan bagi kehidupan bersama, selain iu upacara pangadakkang juga 

berfungsi sebagai suatu kaedah utama bagi seluruh tingkah laku manusia dalam 

hubungan sosial, (2) proses sosialisasi dan akulturasi Islam terhadap norma-

norma dan sistem kemasyarakatan yang terdapat dalam upacara perkawinan, 

sunatan, dan kematian akan menimbulkan adaptasi antara ajaran Islam dengan 

adat istiadat dengan petunjuk Al-quran dan Al haditz tanpa mengabaikan adat 

(budaya) masyarakat. Agama seperti apa yang diyakini oleh para pemeluknya 
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berasal dari Tuhan sedangkan budaya berasal dan berpangkal pada manusia. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan di berbagai 

daerah tersebut diatas, maka penelitian ini dilakukan pada perspektif yang berbeda, 

yaitu berupaya mengungkap makna filosofis dari setiap tahapan upacara adat 

maccuring tanah. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkam fokus penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya maka 

tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan dan latar belakang munculnya upacara 

adat maccuring tanah di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. 

b. Untuk mengetahui makna upacara adat maccuring tanah di Desa Letta 

Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. 

c. Untuk mengetahui manfaat dan pengaruh upacara adat maccuring tanah bagi 

masyarakat di desa Letta? 

2. Kegunaan Penelitian 

Setelah penelitian ini dilakukan tentunya akan diperoleh hasil penelitian. 

Hasil penelitian yang direncanakan ini diharapkan: 
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a. Dapat menambah khasanah ilmu secara teoritis akademis khususnya bidang ilmu 

kefilsafatan. 

b. Dapat membangkitkan kesadaran penduduk setempat terhadap makna dari setiap 

tindakan yang dilakukan sehingga dapat lebih bijak dalam menentukan tindakan-

tindakan baik sebagai mahluk ciptaan Tuhan maupun sebagai Khalifah dimuka 

bumi.  

c. Dapat menjadi suatu uraian sistematis dan menjadi inventaris warisan budaya 

khususnya upacara adat maccuring tanah. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Desa Letta 

Jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diproklamirkan, 

Letta merupakan salah satu kerajaan yang berdiri di Sulawesi Selatan. Sebagai suatu 

kerajaan, Letta tentunya memiliki wilayah, Pemimpin, dan aturan-aturan atau 

kebudayaan yang berlaku dalam wilayah kekuasaannya. Salah satu Raja Letta yang 

sering disebut-sebut adalah Puang Talluttombinna. Talluttombinna merupakan gelar 

yang diberikan setelah meraih tiga prestasi yang terbilang prestisiu di zamannya. 

Pada masa kekuasaan Puang Talluttombinna, wilayah kekuasaan Kerajaan Letta jauh 

lebih luas dari wilayah Desa Letta sekarang ini. Pada masa itu wilayah Kerajaan 

Letta terbagi menjadi dua bagian yaitu Letta bagian atas dan Letta bagian Bawah. 

Letta bagian atas adalah wilayah Letta yang secara geografis berada di daerah 

pegunungan sedangkan Letta bagian bawah merupakan wilayah Letta yang berada di 

dataran rendah. Oleh karena luasnya wilayah yang dikuasai kerajaan Letta, maka 

setiap daerah terdapat seorang yang menjadi perpanjangan tangan dari raja yang 

disebut ma’dika. Ma’dika merupakan wakil raja yang secara langsung berada di 

bawah garis koordinasi raja pada saat itu. 

Masyarakat Letta pada masa itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai 

kebudayaan. Selain ajaran agama, budaya siri’ dan pemali merupakan pandangan 
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hidup masyarakat Letta. Apabila seseorang melakukan kesalahan dalam wilayah 

kekuasaan Letta, dalam konteks budaya siri’orang itu harus menebus kesalahannya 

dengan istilah di pemanng malei. Yaitu orang yang bersangkutan harus 

mengorbankan seekor ayam jantan merah sebagai pengakuan dosa sekaligus 

permintaan maaf dan perjanjian tidak akan mengulangi kesalahan yang dia lakukan. 

Sedangkan pemali merupakan aturan-aturan tidak tertulis tentang perintah dan 

larangan untuk melakukan sesuatu. 

Setelah NKRI secara sah diproklamirkan pada tahun 1945, sistem kerajaan di 

Letta digantikan dengan pemerintahan Negara Kesatuan. Kerajaan Letta pada masa 

itu berubah menjadi sebuah desa yang dinamakan Desa Letta. Meskipun demikian, 

masyarakat Letta masih menganggap perlu seorang raja yang menjadi simpul 

pemersatu masyarakat Letta. Oleh kerena itu meskipun pemerintahan desa sudah 

berjalan, namun secara tradisional masih diperlukan sosok raja yang diakui 

masyarakat Letta. Pemerintah desa berperan dalam pelayanan masyarakat secara 

administratif sedangkan raja beserta perangkat adat melaksanakan aturan-aturan adat 

yang menjadi pandangan hidup masyarakat Letta. 

Seorang raja di Letta merupakan sosok yang sangat berpengeruh dan sangat 

penting bagi kelangsungan hidup masyarakat dan kelestarian alam. Sebagai suatu 

wilayah yang menjadikan pertanian sebagi sumber penghidupan, raja melarang 

masyarakat untuk menebang salah satu spesies pohon yang dalam bahasa penduduk 

setempat dikenal dengan nama pohon uru sebelum mencapai usia tertentu. Pohon uru 
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merupakan suatu spesies pohon yang mampu menyimpan cadangan air yang lebih 

banyak dibanding pohon-pohon yang lain. 

Sebagai suatu wilayah yang berada di bawah kekuasaan NKRI masyarakat di  

Desa Letta juga tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan pemerintah. Sebagai upaya 

pemerintah dalam mendekatkan diri kepada masyarakat, pada kisaran tahun 1992 

sampai dengan tahun 1994, pemerintah daerah intens melakukan kunjungan ke Desa 

Letta. Pada masa itu Kabupaten Pinrang masih tergolong sebagai daerah tingkat II. 

Terhitung sejak terbentuknya NKRI pada tahun 1945, secara administratif 

desa yang memiliki tiga dusun ini telah dipimpin oleh enam Kepala Desa. Daftar 

nama keenam Kepala Desa tersebut dapat dilihat pada table 2.1 berikut.
11

 

Tabel 2.1 

Daftar Nama Kapala Desa Letta Sepanjang Sejarah 

No Nama Kepala Desa Peride Jabatan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Puang Cangke 

Hasan Parigi 

Junaedi 

Jaming Aca 

Sirajuddin 

Hasan 

1945 – 1981 

1981 - 1991 

1991 - 1992 

1992 - 2002 

2002 - 2014 

2014 - sekarang 

 

                                                             
11

Abd Rahman (55 tahun), Sekretaris Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, 

Wawancara, Pinrang, 17 November 2016. 
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Secara administratif Desa Letta merupakan salah satu desa dari 16 desa di 

kecamatan Lembang. Sebelah utara Desa Letta berbatasan langsung dengan Desa 

Kariango, sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Rajang, sebelah timur dan 

selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Batullappa. 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Desa Letta berada di bagian 

tenggara kecamatan lembang. Desa Letta dapat dijangkau dengan melalui beberapa 

jalur yang berbeda dari setiap sisinya. Meskipun demikian Desa Letta bukanlah 

sebuah desa yang strategis. Jalur-jalur yang menghubungkan Desa Letta dengan desa 

lain hanya dapat dilalui dengan kendaraan off  road. Bahkan salah satu jalur hanya 

bisa dilalui dengan berjalan kaki.  

Sejak penelitian ini dilakukan, infrastruktur di Desa Leta belum begitu 

memadai. Jalan raya yang merupakan kunci utama laju pembangunan belum 

mendukung percepatan pembangunan. Meskipun demikin masyarakat mengaku 

bahwa jalan raya sekarang sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu,  

aliran listrik yang sudah menjadi kebutuhan poko di zaman moderen seperti sekarang 

ini hanya dapat diperoleh dari turbin yang digerakkan oleh kincir air hasil swadaya 

masyarakat. Belum ada aliran listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) meski Desa 

Letta hanya berjarak lima kilo meter dari Pembangkit Listrik Tenaga Aair (PLTA) 

Bakaru. Turbin-turbin swadaya yang umumnya berkekuatan 500 wat hanya dapat 

melayani lima unit rumah.  Itupun hanya cukup untuk kebutuhan penerangan di 

malam hari dan kebutuhan pengisian daya telepon selular. 
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Secara umum kondisi masyarakat Desa Letta pada tahun 2014 dapat dilihat 

pada table 2.2 berikut.
12

 

Tabel 2.2 

Kondisi Kependudukan Masyarakat di Desa Letta 

No Kategori Jumlah Keteranga 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Banyaknya Dusun 

Banyaknya Kelembagaan 

Banyaknya Rumah Tangga 

Jumlah Penduduk (jiwa) 

Kepadatan Penduduk (jiwa/km) 

Perpindahan Penduduk 

Angka Kelahiran 

Angka Kematian 

3 

2 

287 

1302 

76 

14 

18 

3 

 

1 LKD dan 1 BPD 

 

633 laki-laki, dan 669 perempuan 

 

2 datang, dan 12 pergi 

7 laki-laki, dan 11 perempuan 

2 laki-laki, dan 3 perempuan 

 

2. Kondisi Geografis 

Secara geografis Kabupaten Pinrang terbentuk dari dua kondisi alam yang 

umum dimiliki oleh Negara kepulauan yang terletak di garis katulistiwa sekaligus 

Negara maritim. Kondisisi alam yang dimaksud adalah pegunungan yang ditumbuhi 

hutan hujan tropis. Secara umum pada bagian barat Kabupaten Pinrang terbentang 

                                                             
12

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. “Kecamatan Lembang dalam Angka”. Publikasi 

Hasil Penelitian (Pinrang: Katalog BPS: 1102001.7315.080, 2014), h. 3-12. 
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pesisir pantai dan sebelah timur terdiri dari deretan pegunungan dengan ketinggian 

beragam.  

Desa Letta merupakan salah satu wilayah yang terletak di ujung utara 

Kabupaten Pinrang. Tepatnya sekitar 67 km di sebelah utara  pusat Kota Pinrang.
13

 

Selanjutnya dari pemantauan yang dilakukan peneliti menggunakan google maps, 

peneliti menemukan posisi Desa Letta membentang dari selatan ke utara menempati 

koordinat antara tiga derajad 34 menit (3
o
34') lintang selatan sampai dengan tiga 

derajad 29 menit (3
o
29') lintang selatan dan membentang dari timur sampai ke barat 

dengan menempati koordinat antara 119 derajat 40 menit (119
o
40') bujur timur 

sampai dengan 119 derajat 38 menit (119
o
38') bujur timur. Peta geografis Desa Letta 

dapat dilihat sebagai berikut.
14

 

 

Gambar. 2.1 

Posisi Desa Letta di Kabupaten Pinrang 

                                                             
13

 Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. “Kecamatan Lembang dalam Angka”, h. 2. 
14

 Google Maps. https://www.google.co.id/maps/place/Letta,+Lembang, 

+Kabupaten+Pinrang,+Sulawesi+Selatan/ 

https://www.google.co.id/maps/place/Letta,+Lembang
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Gambar 2.2 

Foto Satelit desa Letta 
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Gambar 2.3 

Peta Administrasi Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang 
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Desa Letta merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian antara 110-130 

meter diatas permukaan laut. Luas wilayah Desa Letta adalah sekitar 17,12 km
2 

yang 

terdiri dari 12, 9 km
2
 persawahan dan 15,83 km

2
 wilayah kering (hutan, kebun dan 

pemukiman). Dari 15,84 km
2
 lahan kering hanya terdapat sekitar 20% atau 3,17 km

2 

merupakan pemukiman. Sisanya sekitar 80% atau 19 km
2
 lahan kering merupakan 

hutan dan kebun yang ditumbuhi pepohonan besar dan rimbun.
15

 Kondisi ini 

mengakibatkan suhu udara di desa Letta tergolong dingin yaitu antara 19-21 derajat 

selsius pada kondisi normal.
16

 

3. Kondisi Ekonomi 

Sumber pencaharian utama masyarakat Desa Letta adalah pertanian yang 

meliputi sawah dan kebun. Telah disebutkan sebelumnya bahwa luas sawah di Desa 

Letta adalah 12, 9 km
2
. Lahan persawahan dengan luas 12, 9 km

2
 hanya cukup untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari 1302 jiwa penduduk Desa Letta.
17

 Lahan 

persawahan di Desa Letta belum mampu memenuhi kebutuhan lain seperti 

pendidikan dan tabungan untuk berjaga-jaga apabila terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan. Oleh karena persawahan di Desa Letta secara umum merupakan warisan 

dari leluhur, maka lahan persawahan tersebut harus digarap secara bergantian oleh 

orang-orang yang merupakan ahli warisnya. 

                                                             
15

 Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. “Kecamatan Lembang dalam Angka”, h.  36. 
16

Adha Yuliandarmaji. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Suhu Udara. http://adha-westprog. 

blogspot.co.id/2012/10/goegrafi-faktor-yang-mempengaruhi.html 
17

Abd. Rahman (55 tahun), Sekretaris Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, 

Wawancara, Pinrang, 17 November 2016. 

http://adha-westprog/
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Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain, penduduk Desa Letta 

mengandalkan perkebunan yang umumnya ditumbuhi tanaman jangka panjang 

seperti kopi, kemiri, dan cengkeh. Namun tidak semua penduduk Desa Letta 

memiliki perkebunan. Mereka yang tidak memiliki kebun sendiri dapat menambah 

penghasilan dengan menjadi buruh petik buah cengkeh apabila musimnya tiba. 

Beberapa diantara warga juga pernah mencoba menanam sayur-mayur. Meski 

sayurannya tumbuh subur, namun hasil panen tidak banyak yang bisa dipasarkan 

karena kondidi transportasi yang tidak mendukung.
18

 

Selain perkebunan, penghasilan tambahan sebagian kecil masyarakat Desa 

Letta didapatkan dengan membuat kerajinan tangan berupa bakul, penepis beras, dan 

beberapa kerajinan lain yang berbahan dasar bambu. Kegiatan industri rumah tangga 

seperti ini sangat mungkin dilakukan mengingat pohon bambu tumbuh subur di Desa 

Letta. Tidak hanya itu, kualitas pohon bambu di Desa Letta tergolong lebih bagus di 

banding pohon bambu di tempat lain di Kabupaten Pinrang. Hal ini yang menjadi 

nilai tambah bagi kerajina anyaman bambu produksi industri rumah tangga di Desa 

Letta. Sampai akhir tahun 2014 tercata ada sembilan industri rumah tangga pengrajin 

anyaman bambu yang dijalankan oleh 11 orang tenaga kerja.
19

 

Kegiatan ekonomi di Desa Letta tidak begitu baik, hanya terdapat sembilan 

pedagang eceran yang tersebar di tiga dusun di seluruh Desa Letta. Tidak ada pasar 

                                                             
18

Hasan (42 tahun), Kepala Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, Wawancar, 

Pinrang 14 Desember 2016. 
19

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. “Kecamatan Lembang dalam Angka”, h. 43-44. 
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yang menjadi sarana jual beli yang ramai.
20

 Pada umumnya, pedagang eceran di 

Desa Letta hanya menjual kebutuhan-kebutuhan dasar rumah tangga seperti 

kebutuhan dapur dan snack untuk anak-anak. Kebutuhan-kebutuhan lain seperti 

bahan bangunan, kebutuhan-kebutuhan pertanian, dan kebutuhan komunikasi hanya 

dapat dibeli di ibukota kecamatan. 

Sempitnya lahan pertanin, kurangnya lapangan kerja dan tingginya laju 

pertumbuhan penduduk di Desa Letta memaksa beberapa di antara penduduk Desa 

Letta memilih mencari pekerjaan di rantau orang. Mereka yang telah sukses dirantau 

tidak jarang memberikan bantuan ekonomi kepada sanak saudara yang masih 

berdomisili di Desa Letta.
21

 

4. Kondisi Pendidikan 

Sebagai suatu wilayah terpencil yang berada jauh dari ibukota kecamatan dan 

ibukota kabupaten, pelayanan di Desa Letta tentu tidak semewah dan sebaik 

pelayanan yang berada di daerah dataran rendah yang terjangkau oleh banyak pihak. 

Tidak terkecuali pelayanan pendidikan. Hanya terdapat tiga unit gedung sekolah 

dasar dan satu unit gedung sekolah menehgah pertama di Desa Letta. Tidak ada paud 

dan sekolah menengah atas. Jumlah guru dari tiga unit sekolah dasar tersebut adalah 

19 orang yang masih berstatus sukarela. Ke-19 guru ini mendidik 304 siswa. 

Sedangkan skolah menengah pertama hanya memiliki 5 orang guru. Hanya satu guru 

                                                             
20

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. “Kecamatan Lembang dalam Angka”, h. 47 
21

Abd. Rahman (55 tahun), Sekretaris Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrangl, 

Wawancara, Pinrang, 17 November 2016. 
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yang berstatus pegawai negeri sipil dan empat diantaranya masih berstatus sukarela. 

Kelima guru ini harus bekerja ekstra mendidik 23 siswa. 

Kondisi ini tidak menyurutkan semangat belajar anak-anak dari Desa Letta. 

Demi melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas, lulusan sekolah menengah 

pertama harus meninggalkan tanah kelahiran mereka menuju ibukota kecamatan. 

Tidak hanya lulusan sekolah menengah pertama, sebagian besar lulusan sekolah 

dasar juga lebih memilih melanjutkan pendidikan di ibukota kecamatan dari pada 

melanjutkan pendidikan di desa sendiri. Kualitas pendidikan di ibukota kecamatan 

lebih baik dibanding sekolah di Desa Letta menjadi alasan yang cukup bisa diterima 

akal sehat. 

Kesadaran pendidikan masyarakat di Desa Letta tergolong baik. Orang tua di 

Desa Letta selalu berusaha keras agar anak-anak mereka dapa sekolah setinggi-

tingginya. Bagi masyarakat Desa Letta pendidikan merupakan hal yang paling 

penting setelah kebutuhan makan dan minum.
22

 Tidak hanya sampai disitu, generasi 

muda Desa Letta memiliki motivasi yang kuat untuk melanjutkan pendidikan sampai 

ke perguruan tinggi. Sekitar 70% pemuda Desa Letta melanjutkan pendidikan hingga 

ke perguruan tinggi. Hal ini mengakibatkan potensi sumber daya manusia di Desa 

Letta tergolong baik. Tercatat lulusan D2 sederajat sebanyak lima orang, lulusan 

                                                             
22

 Hasan (43 tahun), Kepala Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, 

Wawancara, Pinrang. 20 Desember 2016. 
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D3/sederajat sebanyak 23 orang, lulusan S1/sederajat sebanya 54 oran dan tamatan 

S2/sederajat sebanyak dua orang.
23

 

5. Kondisi Keagamaan 

Sebelum agama Islam menjadi agama satu-satunya yang dianut masyarakat di 

Desa Letta, masyarakat Letta menganut agama tradisional yang oleh masyarat 

setempat disebut dengan istilah alun to dolo. Dalam Bahasa Indonesia alun to dolo 

berarti kepercayaan orang terdahulu. Kepercayaan ini menjadi kepercayaan secara 

turun temurun. Secara historis alun to dolo yang dianut oleh masyarakat Letta 

memiliki kemiripan dengan alun to dolo yang dianut oleh sebagian orang Toraja 

sekarang ini. bahkan sampai penelitian ini dilakukan salah satu Desa di Kecamatan 

Lembang yang berbatasan langsung dengan Tanah Toraja masih menganut alun to 

dolo. Sekiranya bukan karna pengaruh agama Islam dan Nasrani, maka sampai saat 

ini agama di Desa Letta sama dengan agama di tanah Toraja.
24

 Hal ini dibuktikan 

dengan adanya pemakaman di dalam gua yang sampai saat ini bisa disaksikan di 

Desa Letta.
25

 

Bergantinya kepercayaan alun to dolo menjadi agama Islam di Desa Letta 

berawal dari sebuah peristiwa yang terjadi pada seorang leluhur yang dijuluki 

Matindo Langgara’na. Matindo Langgara’na bukanlah nama, melainkan julukan 

yang dinisbahkan kepada seseoran yang telah wafat dan di makamkan di mesjidnya 

                                                             
23

 Hasan (43 tahun), Kepala Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, 

Wawancara, Pinrang, 20 Desember 2016. 
24

Muhammad Yamin (31 tahun), Tokoh Pemuda Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten 

Pinrang, Wawancara, Pinrang, 28 Desember 2016. 
25

Angsi (38 tahun), Warga Desa Letta, Wawwancara, Pinrang, 20 Desember 2016. 
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sendiri atas permintaannya sebelum wafat. Matindo Langgara’na dalam bahasa 

Indonesia berarti tidur di langgarnya. Julukan Matindo Langgara’na baru popular 

dikalangan masyarakat setempat setelah wafatnya. Begitu terhormatnya beliau 

sehingga tidak seorang pun yang berani menyebut namanya. Masyarakat hanya 

menggunakan julukan “Matindo Langgara’na” sebagai pengganti namanya. Oleh 

karena itu tidak seorangpun yang mengingat siapa nama asli dari sosok yang dijuluki 

Matindo Langgara’na. Matindo Langgara’na adalah orang pertama 

memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat Letta. 

Kemudian daripada itu, dalam upaya memperkaya pemahaman agama 

masyarakat Letta, sang raja mendatangkan seorang cendikiawan Islam yang dikenal 

dengan julukan Nene’ Lamming
26

. Seperti Matindo Langgara’na, Nene’ Lamming 

bukanlah nama asli dari orang yang dimaksud. Melainkan julakan yang diberikan 

masyarakat kepadanya cendikiawan tersebut sebagai penghormatan untuk tidak 

menyebut namanya. Menurut bahasa, Nene’ Lamming berasal dari dua kata yaitu 

Nene’ berarti nenek dan lamming berarti Al-Amin. Dalam konteks kebudayaan di 

Desa Letta orang yang sudah tua baik perempuan maupun laki-laki di panggin 

dengan sebutan nenek. Nene’ Lamming inilah yang memberi pelajaran ilmu agama 

kepada masyarakat Letta pada masa itu. Selanjutnya ajaran inilah yang secara turun 

temurun di wariskan dari generasi ke generasi sampai sekarang di kalangan 

masyarakat di Desa Letta. 

                                                             
26

 Muhammad Yamin (31 tahun), Tokoh Pemuda Desa Letta Kecamatan Lembang 

Kabupaten Pinrang, Wawancara, Pinrang, 28 Desember 2016. 
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Masyarakat di Desa Letta percaya bahwa agama yang pertama kali 

diperkenalkan oleh Matindo Langgara’na dan ajaran yang diberikan oleh Nene’ 

Lamming adalah agama dan ajaran yang benar dan suci. Agama dan ajaran tersebut 

adalah agama dan ajaran Islam. Sampai saat ini mendiang Matindo Langgara’na dan 

Nene’ Lamming masih sangat disakralkan di Desa Letta. Oleh karena itu tidak 

seoranpun di Desa Letta yang memeluk agama selain agama Islam. 

Sampai penelian ini dilakukan masyarakat di Desa Letta masih berpegang 

teguh pada ajaran Islam. Sebagianbesar dari mereka tetap berpegang pada Islam 

tradisional yang secara turun temurun di pelajari dari orang-orang terdahulu. 

Sebagian lagi mempelajari agama Islam modern seperti yang berkembang di 

Indonesia pada umumnya. Mereka yang masih tetap mempertahankan ajaran Islam 

tradisional adalah mereka yang tidak pernah melakukan perantauan keluar daerah 

dalam jangka waktu yang lama. Sebaliknya beberapa diantara masyarakat Letta yang 

pernah melakukan perantauan mendapat pemahaman baru tentang agama Islam. 

Ajaran agama yang mereka dapatkan dari perantauan menyebabkan terjadinya 

asimilasi pemahaman agama Islam di Desa Letta. 

Meskipun pemahaman agama di Desa Letta telah terjadi asimilasi, namun 

pemahaman baru tersebut belum mampu mendominasi pemahaman lama yang sudah 

tertanam dalam keyakinan masyarakat. Kegiatan-kegiatan keagammaan yang 

dilakukan di Desa Letta sampi sekarang masih bernuansa tradisional. Saat melakukan 

sebuah hajatan masyarakat di Desa Letta masih melakukan serangkaian ritual-ritual 
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yang bersifat tradisional seperti membakar dupa dan mengurbankan ayam dengan 

warna bulu tertentu. 

Berbeda dengan wilayah-wilayah yang sudah tersentuh budaya Islam modern, 

di Desa Letta tidak terdapat majelis taklim sebagai wadah pengkajian agama Islam 

bagi kaum ibu-ibu. Ibu-ibu di Desa Letta lebih memilih menyibukkan dirinya dengan 

membantu suaminya mengolah lahan pertanian. Hampir tidak ada waktu untuk 

bersantai demi memenuhi kebutuhan hidup. Disamping itu, kegiatan pendidikan 

agama lebih diutamakan pada anak-anak. Para orang tua berharap agar anaknya lebih 

memahami ilmu agama ketimbang dirinya. Terutama kemampuan membaca kitab 

suci al-Qur’an dan Shalat lima waktu.  

Sejak kecil, anak-anak di Desa Letta sudah diajarkan cara membaca al-

Qur’an dan tata cara melaksanakan shalat. Guru mengaji di Desa Letta tergolong 

banyak. Terdapat 11 orang guru mengaji yang tersebar di tiga dusun. Ke-11 Guru 

mengaji yang berstatus sukarela ini hanya bertanggung jawab mengajarkan cara 

membaca al-Qur’an yang baik dan benar. Sedangkan tata cara melakukan shalat 

biasanya diajarkan langsung oleh orang tua dan guru agama di sekolah. 

Oleh karena seluruh penduduk Desa Letta beragama Islam, maka rumah 

ibadah di Desa Letta hanya masjid dan langgar. Terdapat lima masjid dan satu 

langgar yang tersebar di tiga dusun di Desa Letta. 

 

 

 



31 

 

6. Kondisi Kebudayaan 

Seperti daerah-daerah lain, Desa Letta juga memiliki identitas kebudayaannya 

sendiri. Bahkan Desa Letta memiliki kearifan lokal yang amat kaya. Hampir setiap 

lini kehidupan dilaksanakan oleh masyarakat Desa Letta dengan aturan-aturang yang 

mengacu pada adat istiadat yang berlaku di Desa Letta. Adat-istiadat di Desa Letta 

merupakan warisan yang diperoleh secara turun-temurun dari para leluhur 

masyarakat Letta. Bagi masyarakat di Desa Letta adat-istiadat yang mereka miliki 

adalah aturan aturan yang ideal diterapkan di Desa Letta. Bahkan masuknya 

pengaruh agama tidak mampu menghapuskan sistem adat di Desa Letta. Kehadiran 

agama Islam hanya menyebabkan asimilasi konsep kebudayaan yang berlaku di Desa 

Letta. Hal ini disebabkan karena adat istiadat di Desa Letta memang tidak 

bertentangan dengan ajaran agam Islam.
27

 

Secara historis adat-istiadat di Desa Letta memiliki kesamaan dengan 

beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah adat istiadat yang dianut 

Alun to dolo di Tanah Toraja. Sampai penelitian ini dilakukan, Alun to dolo di Tanah 

Toraja masih sering melaksanakn upacara adat yang disebut Rambu Solo. Menurut 

istilah, Rambu Solo berarti berduka cita. Namun apabila diartikan menurut bahsa, 

Rambu Solo berarti asap yang mengarah kebawah. Dengan demikian asap yang 

mengarah kebawah merupakan simbol duka cita bagi masyarakan penganut Alun to 

dol. 
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Secara umum upacara adat di Desa Letta dibagi menjadi dua yaitu, upacara 

yang dilakukan karena masyarakat sedang dalam keadaan berduka yang oleh 

masyarakat Letta disebut Rumbu Solo’, dan upacara yang dilakukan karena 

masyarakat dalam keadaan suka cita yang oleh masyarakat Letta dikenal dengan 

istilah Rumbu Tuka’. Contoh upacara yang tergolong Rumbu Solo’ adalah upacara 

kematian dan upacara adat saat berkurban di hari idul adha, sedangkan upacara adat 

yang tergolong Rumbu Tuka’ adalah upacara pernikahan dan hakikah bagi anak yang 

baru lahir. 

Upacara-upacara adat di Desa Letta sejak dahulu dilaksanakan secara 

professional. Hanya orang-orang yang memiliki wewenang yang dapat menjadi 

pelaksana upacara. Orang-orang yang memiliki wewenag hanyalah para pemangku 

adat yang ditunjuk oleh masyarakat secara turun-temurun. Dalam hal ini ada empat 

pemangku adat yang harus selalu ada ditengah-tengah masyarakat di Desa Letta. 

Adapun keempat pemangku adat yang dimaksud yang oleh masyarakat Letta disebut 

Parewa adalah, Guru, Pande, Kapala, dan Sando. Keempat pemangku adat (parewa) 

tersebut juga memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda. 

pemangku adat tidak boleh mengambil wewenang dan tanggung jawab pemangku 

adat yang lain. Masyarakat di Desa Letta sangat berpengang teguh pada idiom yang 

berbunyi “Siliwan ta’ siala olo” yang berarti tidak boleh saling mendahului dalam 

hal hak, wewenang, dan tanggung jawab. Segala sesuatu harus diserhkan pada yang 
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bersangkutan. Suatu upacara di Desa Letta tidak dapat dimulai ketika salah satu 

diantara keempat Parewa tersebut belum hadir.
28

 

B. Adat Istiadat 

Secara bahasa adat istiadat berarti sesuatu yang dikerjakan atau diucapkan 

secara berulang-ulang sehingga dianggap baik dan diterima oleh jiwa dan akal sehat. 

Istilah lain dari adat adalah urf  yang secara bahasa diartikan sebagai yang dikenal 

dan dianggap baik serta diterima oleh akal sehat.
29

 Adat istiadat adalah segala dalil 

dan ajaran mengenai bagaimana orang bertingkah-laku dalam masyarakat. 

Rumusannya sangat abstrak, karena itu memerlukan usaha untuk memahami dan 

merincinya lebih lanjut. Adat dalam pengertian ini berfungsi sebagai dasar 

pembanguan hukum adat positif yang lain. Adat istiadat yang lebih nyata yang 

menjadi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
30

 

Istilah adat istiadat seringkali diganti dengan adat kebiasaan, namun pada 

dasarnya artinya tetap sama, jika mendengar kata adat istiadat biasanya aktivitas 

individu dalam suatu masyarakat dan aktivitas selalu berulang dalam jangka waktu 

tertentu. Adat istiadat dalam ilmu hukum ada perbedaan antara adat istiadat dan 

hukum adat. Suatu adat istiadat yang hidup (menjadi tradisi) dalam masyarakat dapat 

berubah dan diakui sebagai peraturan hukum (hukum adat). Pandangan bahwa agama 
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memberi pengaruh dalam proses terwujudnya hukum adat, pada dasarnya 

bertentangan dengan konsepsi yang diberikan oleh Van den Berg yang dengan teori 

reception in complex menurut pandangan adat istiadat suatu tradisi dan kebiasaan 

nenek moyang kita yang sampai sekarang masih dipertahankan untuk mengenang 

nenek moyang kita juga sebagai keanekaragaman budaya. Istilah adat istiadat 

seringkali diganti dengan adat kebiasaan, namun pada dasarnya artinya tetap sama. 

Jika mendengar kata adat istiadat biasanya aktivitas individu dalam suatu masyarakat 

dan aktivitas ini selalu berulang kembali dalam jangka waktu tertentu, bisa harian, 

mingguan, bulanan, tahunan dan seterusnya, sehingga membentuk suatu pola 

tertentu. Adat istiadat berbeda satu tempat dengan tempat yang lain, demikian pula 

adat di suatu tempat. Adat istiadat yang mempunyai akibat hukum dinamakan hukum 

adat.
31

 

Adat istiadat juga mempunyai akibat-akibat apabila dilanggar oleh 

masyarakat, dimana adat istiadat tersebut berlaku. Adat istiadat tersebut bersifat tidak 

tertulis dan terpelihara turun temurun, sehingga mengakar dalam masyarakat, 

meskipun adat tersebut tercemar oleh kepercayaan/ajaran nenek moyang, yaitu 

Animisme dan Dinamisme serta agama yang lain. Dengan demikian adat tersebut 

akan mempengaruhi bentuk keyakinan sebagian masyarakat yang mempercampur 

adukan dengan agama Islam.
32
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Adat istiadat suatu masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama dan 

kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Biasanya diikuti atau 

diwujudkan oleh banyak orang. Dapat disimpulkan bahwa adat istiadat adalah 

aktivitas prilaku-prilaku, tindakan-tindakan individu satu terhadap yang lain yang 

kemudian menimbulkan reaksi, sehingga menghasilkan suatu interaksi sosial. 

Perilaku dan tindakan manusia pada dasarnya adalah gerak tumbuh manusia. 

C. Upacara Adat 

Upacara adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan 

tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Jenis upacara dalam 

kehidupan masyarakat antara lain, upacara penguburan, upacara perkawinan, dan 

upacara pengukuhan kepala suku. Upacara adat salah satu cara menelusuri jejak 

sejarah masyarakat Indonesia pada masa lalu dapat kita jumpai pada upacara-upacara 

adat merupakan warisan nenek moyang kita. Selain melalui mitologi dan legenda, 

cara yang dapat dilakukan untuk mengenal kesadaran sejarah pada masyarakat yang 

belum mengenal tulisan yaitu melalui upacara. Upacara pada umumnya memiliki 

nilai sakral oleh masyarakat pendukung kebudayaan tersebut.
33

 Upacara adat 

tradisional adalah peraturan hidup sehari-hari ketentuan yang mengatur tingkah 

anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan manusia. Pengertian adat adalah 

tingkah laku dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadakan. Upacara 

tradisional merupakan bagian yang integral dari tradisi masyarakat pendukungnya 
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dan kelestariannya, hidupnya dimungkinkan oleh fungsi bagi kehidupan masyarakat 

pendukungnya. Penyelenggaraan upacara tradisional itu sangat penting artinya bagi 

pembinaan sosial budaya warga masyarakat yang bersangkutan. Norma-norma dan 

nilai-nilai budaya itu secara simbolis ditampilkan melalui peragaan dalam bentuk 

upacara yang dilakukan oleh seluruh masyarakat pendukungnya.
34

 

 Pelaksanaan upacara adat tradisional termasuk dalam golongan adat yang 

tidak mempunyai akibat hukum, hanya saja apabila tidak dilakukan oleh masyarakat 

maka timbul rasa kekhawatiran akan terjadi sesuatu yang menimpa dirinya. Upacara 

adat adalah suatu upacara yang dilakukan secara turun temurun yang berlaku di suatu 

daerah. Dengan demikian, setiap daerah memiliki upacara adat sendiri-sendiri. 

Upacara adat yang dilakukan di daerah sebenarnya juga tidak lepas dari unsur 

sejarah. Hukum adat kebiasaan yang mempunyai akibat hukum, berlakunya suatu 

peraturan hukum adat, tampak dalam penetapan (putusan-putusan) misalnya putusan 

kepala adat sesuai dengan lapangan kopetensinya masing-masing. 

1. Unsur-unsur Upacara Adat Tradisional 

Menurut Koentjaraningrat ada beberapa unsur yang terkait dengan 

pelaksanaan upacara adat diantaranya adalah: 

a. Tempat Berlangsungnya Upacara 

Tempat yang digunakan untuk melaksanakan suatu upacara biasanya adalah 

tempat keramat atau bersifat sakral/suci, tidak setiap orang dapat mengunjungi 
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tempat itu. Tempat tersebut hanya digunakan oleh orang-orang yang berkepentingan 

saja, dalam hal ini adalah orang yang terlibat dalam pelaksanaan upacara seperti 

pemimpin upacara. 

b. Saat Berlangsungnya Upacara/Waktu Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan upacara adalah saat-saat tertentu yang dirasakan tepat 

untuk melangsungkan upacara. Dalam upacara rutin yang diselenggarakan setiap 

tahun biasanya ada patokan dari waktu pelaksanaan upacara yang lampau. 

c. Benda-benda atau Alat Dalam Upacara 

Benda-benda atau alat dalam pelaksanaan upacara adalah sesuatu yang harus 

ada seperi sesaji yang berfungsi sebagai alat dalam pelaksanaan upacara adat 

tersebut. 

d. Orang-orang yang Terlibat Didalamnya 

Orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan upacara adalah mereka yang 

bertindak sebagai pemimpin jalanya upacara dan beberapa orang yang paham dalam 

ritual upacara adat.
35

 

Unsur-unsur di atas merupakan kewajiban, oleh karena itu dalam setiap 

melaksanakan upacara, keempat unsur di atas harus disertakan. Di dalam unsur-unsur 

tersebut, terdapat beberapa unsur perbuatan yang terkait dengan pelaksanaan upacara 

adat. 
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Beberapa perbuatan yang berkenaan pada saat berlangsungnya upacara 

seringkali dilakukan. Mereka menganggap bahwa perbuatan tersebut sudah menjadi 

kebiasaan dan memang perlu dilakukan. Adapun, kegiatan tersebut di antaranya 

adalah: 

a. Bersesaji 

Bersesaji adalah perbuatan-perbuatan untuk menyajikan makan, bendabenda, 

dan sebagainya yang ditujukan kepada dewa-dewa, ruh-ruh nenek moyang, atau 

makhluk halus. Hal ini dianggap menjadi suatu perbuatan kebiasaan, dan dianggap 

seolah-olah suatu aktivitas yang secara otomatis akan menghasilkan apa yang 

dimaksud. 

b. Berdo’a 

Berdo’a adalah suatu unsur yang banyak terdapat dalam berbagai upacara. 

Biasanya diiringi dengan gerak-gerak dan sikap-sikap tumbuh yang pada dasarnya 

merupakan sikap dan gerak menghormati serta merendahkan diri terhadap para 

leluhur, para dewata, ataupun terhadap Tuhan. 

c. Makan Bersama 

Makan bersama merupakan suatu unsur yang amat penting dan selalu 

dilaksanakan dalam banyak upacara. 
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d. Berprosesi 

Berprosesi atau berpawai juga merupakan suatu perbuatan yang amat umum 

dalam banyak religi di dunia. Pada prosesi sering dibawa bendabenda keramat seperti 

patung dewa-dewa, lambang-lambang, totem, benda-benda yang sakti dan 

sebagainya, dengan maksud supaya kesaktian yang memancar dari benda-benda itu 

bisa memberi pengaruh kepada keadaan sekitar tempat tinggal manusia, dan terutama 

pada tempat-tempat yang dilalui pawai itu. Upacara ini sering juga mempunyai 

maksud yang pada dasarnya sama tetapi dilakukan dengan cara yang lain yaitu 

mengusir makhluk halus, hantu dan segala kekuatan yang menyebabkan penyakit 

serta bencana dari sekitar tempat tinggal manusia. 

e. Berpuasa 

Berpuasa sebagai suatu perbuatan keagamaan yang ada dalam hampir semua 

religi dan agama diseluruh dunia, tidak membutuhkan suatu uraian yang panjang 

lebar. Dasar pikiran yang ada dibelakang perbuatan ini bisa macam-macam, misalnya 

membersihkan diri atau menguatkan batin pelaku. 

f. Bersemedi 

Adalah macam perbuatan serba religi yang bertujuan memusatkan perhatian 

si pelaku kepada maksudnya atau kepada hal-hal yang suci.
36
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Rangkaian kegiatan adat di atas merupakan unsur pokok di dalam 

melaksanakan upacara tradisional. Oleh karena itu, pada saat upacara tradisional 

dilangsungkan akan terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yang telah disebutkan di 

atas. Namun tidak, semua kegiatan secara terperinci dilakukan pada saat pelaksanaan 

upacara tradisional. Ada yang terdiri dari semua kegiatan yang telah disebutkan di 

atas tetapi ada pula yang hanya melakukan beberapa dari kegiatan tersebut karena 

disesuaikan dengan kebutuhan pada saat pelaksanaan upacara tradisional. 

2. Tujuan Upacara Adat Tradisional 

Maksud dan tujuan penyelenggaraan upacara sebagai ungkapan rasa syukur 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta para leluhur yang telah melimpahkan 

karunianya. Pelaksanaan upacara tradisional dilakukan sebagai wujud penghormatan 

atas budaya warisan nenek moyang yang turun temurun harus dilestarikan. Tanpa 

adanya usaha pelestarian dari masyarakat, maka budaya nenek moyang yang berupa 

upacara tradisional itu akan punah dan tinggal cerita. Sangat disayangkan apabila hal 

ini terjadi mengingat di zaman sekarang negeri ini mengalami krisis moral yang 

sebenarnya dapat kita cegah dengan pelestarian upacara tradisional. Pelaksanaan 

upacara tradisional dapat memupuk rasa persaudaraan dan menumbuhkan nilai-nilai 

luhur yang penting bagi masyarakat dan bangsa Indosnesia. Tujuan umum dari 

upacara adat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat yang berbudi pekerti 

luhur. Secara khusus, upacara adat dilakukan sebagai wujud penghormatan dan 

penghargaan kepada yang ghaib. Adanya rasa cinta, hormat, dan bakti adalah 
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pendorong bagi manusia untuk melakukan berbagai perbuatan yang bertujuan 

mencari hubungan dengan dunia ghaib.
37

 

Upacara tradisional dimaksudkan untuk mencapai kehidupan yang tentram 

dan sejahtera, diberi kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, 

upacara tradisional juga dimaksudkan untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang 

tidak diinginkan, dijauhkan dari malapetaka yang dikhawatirkan akan menimpa 

masyarakat apabila tidak dilaksanakan.
38

 

Menurut Koentjaraningrat Pemujaan kepada arwah nenek moyang sebagai 

contoh konkret dari salah satu bentuk religi yaitu Dinamisme dan Animisme. 

Dinamisme yang berarti menganggap bahwa semua benda yang ada di sekelilingnya 

bernyawa atau menpunyai roh dan Animisme yang menanggap bahwa arwah atau 

roh nenek moyang masih selalu memperhatikan setiap gerakgerik manusia sehingga 

harus dilakukan penghormatan. 

Penyelenggaraan upacara tradisional ditujukan sebagai media untuk 

memperlancar komunikasi antar warga agar terjalin rasa persatuan dan kesatuan. 

Dalam upacara itu juga terkandung nilai-nilai luhur yang sebenarnya ditujukan untuk 

menuntun masyarakat agar menjadi pribadi yang beradab dan berbudaya, sehingga 

generasi penerus bangsa yang baik untuk mewujudkan stabilitas nasional yang sehat 

dan dinamis. 

                                                             
37

Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, h. 240. 

38
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, h. 241. 



42 

 

Dalam semua hubungan itu, maka keseimbangan antara hak dan kewajiban 

harus dijunjung tinggi. Artinya berupaya mengenal hak dan menikmatinya secara 

wajar, mengetahui kewajibannya dalam menunaikan sebaik-baiknya. Keseimbangan, 

terutama antara hak dan kewajiban merupakan inti dari harmoni.
39

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan dalam masyarakat 

modern, ketika seseorang berada dalam lingkungannya maka dia akan mengikuti adat 

yang berlaku dalam lingkungannya tersebut, dan tidak berani meningglkan tradisi itu 

walaupun sudah mempunyai agama dan kepercayaan sendiri-sendiri. 

D. Corak Hukum Adat 

Corak hukum adat merupakan refleksi cara berfikir suatu masyarakat, yaitu 

merupakan refleksi cara pandang suatu kesatuan kehidupan bersama yang menjadi 

corak kehidupan bersama.
40

Corak hukum adalah hukum adat Indonesia yang 

normatif pada umumnya menunjukan corak yang kepercayaan, tradisional, 

kebersamaan, konkret, dan visual.
41

 Dengan demikian, corak hukum adat merupakan 

refleksi cara pandang suatu kesatuan kehidupan bersama yang menjadi corak 

kehidupan bersama. Sistem keseluruhan hidup bersama yang tersusun dari berbagai 

bagian dimana antara bagian satu dengan yang lain saling bertautan atau 

berhubungan. Tiap hukum merupakan suatu sistem, sebagai suatu sistem yang 
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kompleks dari norma-norma, yang merupakan suatu kebulatan sebagai wujud dari 

kesatuan alam pikiran yang hidup dalam masyarakat yang bersendi atas dasar alam 

pikiran yang berkaitan dengan unsur-unsur yang menjadi dasar corak sistem hukum 

adat.
42

 

Kesatuan hidup bermasyarakat di liputi oleh kekuatan gaib, yang harus 

terpelihara agar masyarakat itu bahagia. Corak religio magis (kepercayaan) bersifat 

kesatuan batin, orang segolongan merasa satu dengan golongan seluruhnya dan 

memelihara keseimbangan lahir dan batin antara golongan di dalam lingkungan alam 

hidupnya levensmilieu. 

1. Kepercayaan (Religio Magius) 

Religio magis bersifat kesatuan batin, orang segolongan merasa satu dengan 

golongan seluruhnya dan tugas persekutuan adalah memelihara keseimbangan lahir 

dan batin antara anggota dan lingkungan alam hidupnya. Kebahagiaan sosial didalam 

persekutuan akan tetap terjamin apabila keseimbangan itu dipelihara dengan 

semestinya. 

Hukum adat itu pada umumnya bersifat kepercayaan (religio 

magis), artinya prilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan 

kepercayaan terhadap yang gaib dan atau berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Menyatakan bahwa alam berpikiran religio magis itu mempunyai unsur-unsur 

sebagai berikut: 
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a. Kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus, roh-roh, dan hantu-hantu yang 

menepati seluruh alam semesta dan seluruh gejala-gejala alam, tumbuh-

tumbuhan, binatang, tubuh manusia dan bendabenda.  

b. Kepercayaan kepada kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan 

khusus terdapat dalam pristiwa-pristiwa yang luar biasa, tubuh manusia yang luar 

biasa, benda-benda luar biasa dan suara yang luar biasa. 

c. Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif itu digunakan sebagai 

magische kracht dalam berbagi perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan 

manusia atau untuk menolak bahaya gaib. 

d. Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan 

kritis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya 

dihindari dengan berbagai pantangan.
43

 

Suatu pengertian (participerend kosmisch) yang singkatanya mengandung 

pengertian kompleks, yaitu orang Indonesia pada dasarnya berpikir dan merasa dan 

bertindak didorong oleh kepercayaan (religi) kepada tenaga-tenaga gaib (magis) 

yang mengisi, menghuni alam semesta.
44

 Menurut kepercayaan tradisional, tiap-tiap 

masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu 

tetap aman tentram bahagia. Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib 

serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti 

kehidupan manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makhluk-
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makhluk lainnya. Adanya pemujaan-pemujaan khususnya terhadap arwah-arwah dari 

pada nenek moyang sebagai pelindung adat istiadat yang diperlukan bagi 

kebahagiaan masyarakat. Setiap kegiatan atau perbuatan-perbuatan bersama seperti 

membuka tanah, membangun rumah, menanam dan peristiwa-pristiwa penting 

lainnya selalu diadakan upacara-upacara religious yang bertujuan agar maksud dan 

tujuan mendapat berkah serta tidak ada halangan dan selalu berhasil dengan baik. 

Arti religio magis adalah: 

a. Bersifat kesatuan batin 

b. Ada kesatuan dunia lahir dan dunia gaib. 

c. Ada hubungan dengan arwah-arwah nenek moyang dan makhluk-makhluk halus 

lainnya. 

d. Percaya adanya kekuatan gaib. 

e. Pemujaan terhadap arwah-arwah nenek moyang. 

f. Setiap kegiatan selalu diadakan upacara-upacara religious. 

g. Percaya adnya roh-roh halus, hantu-hantu yang menempati alam semesta seperti 

terjadi gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, batu dan lain sebagainya. 

h. Percaya adanya kekuatan sakti. 

i. Adanya beberapa pantangan-pantangan. 

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan corak keagamaan 

mempunyai ciri kepercayaan memelihara bahwa masyarakat sebagai suatu 

keseluruhan percaya kepada adanya dunia gaib, yang mengatasi kekuatan manusia 

(religio magis). Dunia gaib itu mempengaruhi bahkan menentukan nasib manusia. 
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2. Tradisional 

Hukum adat pada umumnya bercorak tradisional, artinya bersifat turun 

temurun, dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang, keadaannya 

masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan. Hingga 

sekarang tetap dipakai, tetap diperhatikan dihormati dan dilakukan secara turun 

temurun walaupun tidak tahu awal sejarahnya
45

. 

Perilaku turun temurun dan tradisional cenderung mewarnai kehidupan 

masyarakat hukum adat. Kehidupan sudah berjalan sejak nenek moyang. Berbagai 

tatanan kebiasaan telah ada bahkan tetap dipertahankan namun ada rasa tidak enak 

kurang nyaman apabila tidak dilaksanakan apalagi harus ditinggalkan.
46

 

3. Konkrit dan Visual 

Konkret artinya jelas, nyata, berwujud, dan visual artinya kasat mata, dapat 

dilihat langsung, terbuka, tidak tersembunyi. Tiap-tiap perbuatan atau keinginan dan 

hubungan hukum tertentu di dalam masyarakat hukum adat senantiasa dinyatakan 

dengan perwujudan benda/perlambang, nyata, diketahui dan dilihat serta didengar 

orang lain. Makna antara kata dan perbuatan berjalan secara bersama-sama. Setiap 

kata yang disepakati selalu diikuti oleh perbuatan nyata secara bersamaa. Dalam 
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hukum adat itu terang, tunai, tidak samar-samar, terang disaksikan, diketahui, dilihat, 

dan didengar serta nampak terjadi ijabkabul serah terimanya nyata
47

. 

4. Kebersamaan (Komunal) 

Hukum adat mempunyai corak yang bersifat kebersamaan (Komunal), artinya 

lebih mengutamakan kepentingan bersama, di mana kepentingan pribadi itu diliputi 

oleh kepentingan bersama
48

. Manusia menurut hukum adat merupakan makhluk 

sosial dalam ikatan kemasyarakatan yang kuat, rasa kebersamaan meliputi seluruh 

lapangan hukum adat. Keadaan ini menggambarkan bahwa individualitas (sifat 

individu) seseorang terdesak belakang. Masyarakat sebagai kesatuan yang 

memegang peranan, yang menentukan, dan patutnya tidak boleh dan tidak dapat di 

sia-siakan. Hal ini berarti bahwa kepentingan individu dalam hukum adat selalu 

diimbangi oleh kepentingan umum, bahwa hak-hak individu dalam hukum adat 

diimbangi oleh hak-hak umum.
49

 Hak-hak umum didalam hidup bersama didalam 

masyarakat bercorak kemasyarakatan tradisional bercorak komunal. Manusia 

didalam hukum adat adalah orang yang terkait kepada masyarakat. Individu pada 

asasnya bebas dalam segala laku perbuatanya asal saja tidak melanggar batas-batas 

hukum yang telah ditetapkan.
50
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5. Tidak Dikodifikasikan 

Dalam upacara adat kebanyakan tidak tertulis, walaupun ada juga yang 

dicatat dalam daerah, bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang sistematis, 

namun hanya sekedar sebagai pedoman dan sekedar dilaksanakan. Oleh karena itu, 

hukum adat mudah berubah, dan dapat disesuaikan dengan perkembangan 

masyarakat.
51

 

Sistem hukum adat adalah sistem hukum yang berasal dari alam fikiran 

bangsa yang percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak 

membeda-bedakan manusia, yang mengutamakan kepentingan masyarakat di atas 

kepentingan pribadi atau golongan, yang mengutamakan hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan dan menyadari adanya hak dan kewajiban yang sama untuk 

menciptakan keadilan sosial. Sifat dan corak hukum adat tersebut timbul dan 

menyatu dalam kehidupan masyarakatnya, karena hukum hanya akan efektif dengan 

kultur dan corak masyaraktnya. 

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan corak hukum adat adanya 

pola-pola dasar didalam hukum adat yang merupakan perwujudkan dari struktur 

kejiwaan dan cara berfikir yang berasal dari unsur-unsur hukum  adat. Oleh karena 

itu, pola pikir dan paradigma berfikir adat sering masih mengakar dalam kehidupan 

masyarakat sehari-hari sekalipun telah memasuki kehidupan dan aktivitas yang 

disebut modern. Dengan demikian, corak masyarakat yang dipaparkan di atas, 

merupakan pandangan-pandangan yang diungkapkan pada beberapa waktu dengan 
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kemungkinan untuk masa kini sudah mengalami pergeseran, namun tentunya masih 

ada yang relevan. 
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BAB III 

PROSEDUR PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif  yang dilakukan dengan 

metode kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upacara 

adat maccuring tanah di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. 

B. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten 

Pinrang. 

C. Instrumen Penelitian 

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka instrumen 

utamanya adalah peneliti sendiri (observer). Selain intrumen utama,  dibutuhkan pula 

instrumen pendukung berupa pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara tidak terstruktur yang 

memungkinkan peneliti (observer) menggali informasi lebih dalam. 

D. Sumber Data 

Informen dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dipandang memahami 

upacara adat maccuring tanah. Dengan demikian teknik sampling yang digunakan 

dalam memilih informen adalah purposif sampling yaitu memilih informen dengan 
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kriteria tertentu
52

. Kriteria pengambilan sampel adalah orang-orang yang dianggap 

memahami sejarah Desa Letta dan upacara adat maccuring tanah.  Adapun orang-

orang yang dianggap memenuhi kriteria tersebut adalah para pemangku adat dan 

tohok masyarakat di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Agar data yang diperoleh dalam penelitian lebih akurat maka pengumpulan 

data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga teknik yaitu, metode observasi, 

metode wawancara, dan metode dokumentasi. Ketiga metode tersebut masing-

masing dijelaskan sebagai berikut. 

1.  Teknik Pengumpulan Data dengan Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan observasi adalah suatu proses pengambilan 

data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara sistematis terhadap objek 

penelitian yang diteliti dengan cara langsung dan terencana bukan karena 

kebetulan
53

. Data observasi berupa deskripsi yang faktual, cermat dan terinci 

mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial serta konteks 

dimana keadadaan kegiatan itu terjadi.
54

 Metode yang digunakan peneliti adalah non 

partisipan. Artinya penulis tidak ikut secara langsung dalam kegiatan yang sudah 

dilaksanakan. 

                                                             
52

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitati, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, cet. 20, 2014), h. 300. 

53
Winarno Surahman, Pengantar Metodologi Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1982), h. 132. 

54
Nasutiaon, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 2003), h. 59. 



52 
 

2. Teknik Pengumpulan Data dengan Wawancara 

Melalui wawancara peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam 

tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi 

dimana hal ini tidak bisa dilakukan dengan observasi.
55

 Teknik wawancara yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (in depth interview). 

Wawancara mendalam dapat memberi kesempatan kepada peneliti untuk menggali 

informasi yang lebih dalam dari informen.  

3. Teknik Pengumpulan Data dengan Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan  catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

yang bisa berbentuk tulisan, gambar dan atau karya monumental dari seseorang.
56

 

Adapun dokumen yang berhasil diperoleh dalam penelitian ini adalah dokumen 

berbentuk tulisan yang berupa data-data dan gambar. Dokumen berupa tulisan atau 

data-data yang dimaksud adalah data mengenai karakteristik lokasi penelitian, 

sedangkan doumen berupa gambar adalah peta wilayah dan serangkaian prosesi 

pelaksanaan upacara adat maccuring tanah masyarakat Letta. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain 
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sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain.
57

 Data yang terhimpun dari penelitian ini dianalisis berdasarkan 

unsur-unsur metode penelitian filsafat yang meliputi interpretasi, induksi dan 

deduksi, koherensi intern, holistika, keseimbangan historis, idealisasi, komparasi, 

heuristika, bahasa inklusif, deskriptif serta metode khusus.
58

 Dalam malakukan 

penelitian ini langkah-lankah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Menelusuri latar belakan sejarah Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten 

Pinrang. 

2. Mendeskripsikan karakteristik Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten 

Pinrang yang meliputi agama, kebiasaan, kondisi ekonomi, dan kondisi 

pendidikan masyarakat Desa Letta. 

3. Mengelaborasi data yang terkumpul dari hasil penelitian terhadap upacara 

adat maccuring tanah di Desa Letta. Elaborasi dilakukan dengan 

memperhatikan landasa filosofi dari setiap rangkaian kegiatan dalam prosesi 

upacara adat maccuring tanah di Desa Letta. 
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BAB IV 

UPACARA ADAT MACCURING TANAH DI DESA LETTA 

KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG 

 

A. Proses Pelaksanaan dan Latar Belakan Munculnya Upacara Adat Maccuring 

Tanah di Desa Letta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang 

 

1. Proses Pelaksanaan Upacara Adat Maccuring Tanah 

 

Pelaksanaan suatu upacara adat merupakan sesuatu yang dianggap penting 

dan sakral bagi masyarakat yang melaksanakannya. Oleh karena itu suatu upacara 

adat tentunya dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu yang dianggap sesuai dengan 

upacara adat yang bersangkutan. Upacara adat maccuring tanah merupakan upacara 

adat yang berkaitan dengan pertanian, yaitu sutu kegiatan yang rutin dilakukan 

masyarakat di Desa Letta tepat sebelum memulai menggarap sawah. Secara 

sederhana upacara adat maccuring tanah merupakan aba-aba bagi para petani di Desa 

Letta untuk bersiap-siap memulai menggarap sawah. 

Penetapan waktu pelaksanaan upacara adat maccuring tanah memerlukan 

kemampuan membaca tanda-tanda alam. Hal ini disebabkan karena waktu turun 

sawah harus disesuaiakan dengan keadaan iklim dan cuaca agar dalam proses 

penggarapan sawah petani dapat memperoleh air dengan mudah untuk mengairi 

sawah saat lahan pertanian membutuhkan air, sebaliknya air tidak melimpah saat 

sawah-sawah mulai dikeringkan. Waktu yang tepat untuk melaksanakan upacara adat 

maccuring tanah adalah saat musim penghujan tibah. Petani di Desa Letta sudah 
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hafal betul kapan musim penghujan akan datang, yaitu pada pertengahan bulan 

Desember. Meskipun telah turun hujan sebelum waktu yang diperbolehkan 

melaksanakan upacara adat maccuring tanah, kegiatan tersebut belum bisa 

dilaksanakan. Upacara ada maccuring tanah baru dapat dilaksanakan setelah ritual 

mattammu angin dilakukan. 

Mattammu angin adalah sebuah ritual yang dilakukan pemangku adat yang 

berwenangm. Dalam bahasa Indonesia mattammu angin beratri menjemput angin. 

Angin yang dijemput adalah angin barat. Ritual  mattammu angin dilakukan agar 

angin barat yang datang tidak membawa kehancuran bagi kehidupan ummat 

manusia. Banyaknya bencana angin yang terjadi didaerah-daerah lain dikarenakan 

orang-orang disekitarnya tidak lagi menghargai alam. Mereka tidak lagi melakukan 

ritual untuk meminta kepada dewa angina agar angin lewat melalui celah. Bukan 

melalui pemukiman yang dihuni banyak penduduk.
59

 Selain itu angina yang datang 

diyakini masyarakat Letta membawa berbagai macam penyakit yang dapt menjangkit 

ummat manusia. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS al-Dzariyat/51: 41-

42 

يحَ الْعقَِيمَ  ءٍ أحَجَْ عَليَْهِ إِلَّا حرَزَُ مِهْ شَيْ مَا ََ  وَفِي عَادٍ إذِْ أزَْسَلْىاَ عَلَيْهِمُ السِّ

مِيم  جَعَلَخهُْ كَالسا
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Terjemahannya: 

Dan juga pada (kisah) „Ad ketika Kami kirimkan kepada mereka angin yang 

membinasakan. Angin itu tidak membiarkan satu pun yang dilandanya 

melainkan dijadikannya seperti serbuk.
60

 

 

Bagi masyarakat di Desa Letta berubahnya arah angin dari timur ke barat 

merupakan pertanda musim penghujan akan segerah tiba. Ritual mattamu angin 

dilakukan sebelum terjadinya perubahan arah angina tersebut. Setelah dilakukan 

ritual mattamu angin barulah upacara adat maccuring tanah dapat dilaksanakan. 

Begitulah aturan penetapan waktu pelaksanaan upacara adat maccuring tanah.
61

 

Selain waktu pelaksanaan, suatu upacara adat tentunya dilaksanakan peda 

tempat-tempat tertentu pula. Begitu juga upacara ada maccuring tanah di Desa Letta, 

sejak dahulu kala tempat pelaksanaannya tidak pernah berubah. Tempat pelaksanaan 

upacara ada maccuring tanah dahulu kala hanyalah merupakan kesepakatan para 

pemangku adat pada masa itu. Namun untuk mnghindari perbedaan pendapat yang 

bisa menimbulkan perselisihan, belakangan ditetapkan suatu tempat sebagai satu-

satunya tempat pelaksanaan upacara adat maccuring tanah.
62

 

Upacara ada maccuring tanah pertamakali dilaksanakan di suatu tempat yang 

oleh masyarakat di Desa Letta dikenal dengan nama Tarrung. Pelaksanaan upacara 

tersebut dilaksanakan di Tarrung karena sebelum Letta memiliki banyak sawah di 

tempat lain, lahan persawahan hanya terdapat di Tarrung. Selain itu di Tarrunglah 
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terdapat hulu sumber air pertanian di Desa Letta, sementara itu dalam prosesi 

upacara adat maccuring tanah, terdapat suatu tahapan yang dinamakan mappendeng 

wai’ yang berarti menaikkan atau mengalirkan air untuk lahan persawahan. Secara 

simbolis mappendeng wai’hanya dapat dilakukan di hulu saluran air.
63

 

Desa Letta merupakan desa yang kaya akan kegiatan kebudayaan. Hampir 

setiap lini kehidupan dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan adat yang berlaku. 

Oleh karena banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan berdasarkan aturan-aturan 

adat, maka terdapat beberapa pemangku adat yang memilki wewenang yang berbeda-

beda. Pemangku adat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam prosesi 

pelaksanaan upaca adat maccuring tanah adalah pemangku adat di bagian pertanian 

yang oleh masyarakat Letta disebut puttado’. Meskipun puttado’ yang bertanggung 

jawab atas prosesi upacara adat maccuring tanah, namun seluruh lapisan masyarakat 

ikut terlibat dan berpartisipasi dalam pelaksanaan upacara adat tersebut. 

Masyarakat di Desa Letta menyadari bahwa pelaksanaan upacara-upacara 

seperti ini memang perlu dilakukan demi kepentingan bersama. Seluruh lapisan 

masyarakat di Desa Letta dengan segenap kesadaran dan partisipasinya melakukan 

peran yang semestinya dilakukan. Partisipasi yang paling rendah adalah kehadiran 

pada proses pelaksanaan upacara adat maccuring tanah. Partisipasi masyarakat yang 

lebih tinggi diwujudkan dengan menyediakan perlengkapan yang diperlukan dalam 

proses pelaksanaan upacara adat maccuring tanah tersebut. Salah satu perlengkapan 

dalam pelaksanaan upacara adat maccuring tanah adalah beberapa ekor ayam yang 
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akan dikurbankan dalam pelaksanaan upacara. Beberapa ekor ayam yang 

dikurbankan dalam pelaksanaan upacara adat maccuring tanah tersebut merupakan 

hasil swadaya masyarakat di Desa Letta sebagai wujud partisipasi mereka. Sudah 

menjadi Tradisi di Desa Letta ketika melaksanakan suatu hal yang sifatnya untuk 

kepentingan bersama, masyarakat dengan sukarela menyiapkan perlengkapan secara 

swadaya.
64

 

Selain beberapa ayam kampung, masih ada beberapa perlengkapan yang 

dibutuhkan dalam prosesi pelaksanaan upacara adat maccuring tanah. Perlengkapan 

yang dimaksud antara lain adalah daun sirih, banno’ (banno’adalah gabah ketan 

kering yang disangrai sehingga meletup menyerupai popcorn), telur ayam kampung, 

nasi ketan putih dan hitam, satu sisir pisang, seperangkat alat memasak dan peralatan 

makan, cangkul, dan parang.
65

 

Pelaksanaan upacara adat maccuring tanah dimulai saat masyarakat sudah 

berkumpul ditempat yang telah ditentukan. Pemangku adat yang berwenang dalam 

hal ini puttado’ membuka acara dengan menyampaikan beberapa patah kata kepada 

segenap masyarakat yang hadir. Setelah menyampaikan beberpa patah-kata, 

pemangku ada memanjatkan do‟a seraya membagi-bagi banno’ menjadi empat 

bagian. Setelah itu puttado’ memanjatkan do‟a kedua yaitu do‟a untuk menyembelih 

ayam-ayam yang akan dikurbankan. Sambil menunggu daging ayam selesai dimasak 

oleh ibu-ibu, para hadirin melakukan tahap selanjutnya yaitu ma’nene. Setelah 
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daging ayam sudah masak, do‟a selanjutnya dipanjatkan. Setelah do‟a selesai 

dibacakan oleh pemangku adat seluruh masyarakat yang hadir dapat menikmati 

makanan yang telah disajikan oleh ibu-ibu. Tahap terakhir dari upacara adat 

maccuring tanah adalah tahap mappendeng wai. Setelah tahap mappendeng wai 

selesai dilakukan upacara adat maccuing tanah dianggap selesai. Masyarakat yang 

hadir sudah bisa meninggalkan tempat pelaksanaan upacara. 

2. Latar Belakang Munculnya Upaca Adat Maccuring Tanah 

Telah diuraikan pada Bab II bahwa Desa Letta terbentuk dari sebuah kerajaan 

yang dinamakan Kerajaan Letta. Oleh karena itu semua aset yang dimiliki Kerajaan 

Letta tentu menjadi warisan bagi Desa Letta. Salah satu aset yang dimaksud adallah  

kebudayaan. Apa yang telah menjadi budaya pada masa Kerajaan Letta kini Menjadi 

kebudayaan masyarakat di Desa Letta. Secara turun temurun masyarakat di Desa 

Letta memelihara warisan leluhur yang dianggap masih bermanfaat dan masih sesuai  

dengan ajaran agama Islam yang mereka pahami.
66

 

Salah satu budaya yang secara turun temurun diwariskan leluhur di Desa 

Letta adalah upacara adat maccuring tanah. Upacara adat masih dipertahankan oleh 

masyarakat Desa Letta karena merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kegiatan 

pertanian. Selama masyarakat Desa Letta masih melakukang kegiatan pertanian 
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khususnya persawahan, upacara adat maccuring tanah masih akan terus dilaksanakan 

di Desa Letta.
67

 

Sampai penelitian ini dilakukan, masyarakat Desa Letta mengaku tidak ada 

yang tahu pasti kapan upacara adat maccuring tanah mulai hadir di tengah-tengah 

masyarakat Letta. Namun dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa upacara adat 

maccuring tanah tentu hadir setelah masyarakat Letta mengenal pertanian. 

Masyarakat di Desa Letta hanya meneruskan apa yang telah dimulai oleh para 

leluhur.
68

 

Oleh karena upacara adat maccuring tanah hanya diturunkan secara turun 

temurun dalam peristiwa sejarah yang cukup panjang, maka latar belakang 

munculnya upacara adat maccuring tanah di Desa Letta tidak lagi dapat di lacak 

secara historis.
69

 Meskipun pertanyaan menyangkut apa yang melatar belakangi 

munculnya upacara adat maccuring tanah tidak dapat dijawab dengan mengajukan 

pertanyaan kepada beberapa pemangku adat dan tokoh masyarakat di Desa Letta. 

Namun pertanyaan ini tentunya dapat dijawab dengan melakukaan analisis secara 

filosofis terhadap pandangan dunia masyarakat di Desa Leta. Pandangan dunia 

adalah bagaimana seseorang memahami realitas yang ada di alam semesta. 

Selanjutnya bagaimana seseorang memandang realitas yang ada di alam semesta 

sangat menentukan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut. Tindakan-
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tindakan yang dilakukan berdasarkan pandangan dunia selanjutnya disebut ideologi. 

Praktis, ideologi atau tindakan seseorang sangat bergantung pada pandangan 

dunianya.
70

 

Masyarakat di Desa Letta memahami bahwa alam semesta tidak hanya dihuni 

oleh mahluk yang hanya dapat ditangkap oleh panca indera. Jauh dibalik itu, 

masyarakat di Desa Letta percaya bahwa alam semesta juga dihuni oleh mahluk yang 

bersifat gaib yang oleh masyarakat setempat disebut dengan istilah anu ta’ dikita.
71

 

Dalam Bahasa Indonesia anu ta’ dikita dapat diartikan sesuatu yang tidak terlihat.  

Pandangan dunia masyarakat di Dese Letta tersebut di atas selanjutnya kita ajukan 

sebagai premis pertama dalam menjawab pertanyaan yang telah dikemukakan. 

Selanjutnya premis kedua yang kita butuhkan adalah kondisi kehidupan masyarakat 

di Desa Letta yang menggantungkan hidup pada kegiatan pertanian sebagaimana 

telah dibahas pada Bab II. Oleh karena pertanian merupakan sumber pokok 

penghidupan masyarakat Letta, maka masyarakat Letta selalu berharap agar kegiatan 

pertanian selalu berjalan cancar. Sebaliknya masyarakat letta mencemaskan hal-hal 

yang buruk akan menghambat kegiatan pertanian. Berangkat dari harapan dan 

kecemasan tersebtu masyarakat di Letta berusaha agar selalu menjalin hubungan 

yang harmonis dengan alam semesta.  

Sebagai suatu ideologi yang dianut oleh masyarakat di Desa Letta, upacara 

adat maccuring tanah merupakan tindakan yang muncul dari pemahaman masyarakat 
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Letta yang menganggap bahwa ada hal-hal gaib yang menghuni alam semesta. 

Berkaitan dengan kegiatan pertanian, masyarakat di Desa Letta menganggap upacara 

adat maccuring tanah sebagai suatu tindakan etis terhadap tanah dan air sebagai 

unsur palling penting dalam dunia pertanian.  

Dari uraian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa munculnya 

upacara adat maccuring tanah dilatar belakangi oleh; 1) pandangan dunia masyarakat 

di Desa Letta yang percaya bahwa di alam semesta ini terdapat hal-hal gaib, dan 2) 

Kondisi kehidupan masyarakat Letta yang menggantungkan hidup pada pertanian 

berupaya agar selalu menjalin hubungan yang harmonis terhadap tanah dan air 

sebagai unsur penting dalam dunia pertanian.  

B. Makna Upacara Adat Maccuring Tanah di Desa Letta Kecamatan Lembang 

Kabupaten Pinrang 

1. Ma’bage Banno’ 

Air dan tanah merupakan unsur yang utama dalam kegiatan pertanian. Tanah 

merupakan media tanam yang paling efektif menjadi tempat berpijaknya tanaman 

sekaligus merupakan sumber nutrisi bagi tanaman. Tanah mengandung segala jenis 

unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Begitu juga air, 

air merupakan unsur yang begitu penting bagi pertumbuhan tanaman. Bagi tanaman, 

air berfungsi sebagai pelarut unsur hara yang terkandung dalam tanah sehingga dapat 

dinutrisi dengan baik oleh tanaman. Begitulah fungsi tanah dan air secara ilmiah bagi 

tumbuhan. Hal ini sesui dengan QS Yasin/36: 33 dan QS al-Haj/22: 5-6. 

 ……وَءَايَتٌ لهَُمُ الْْزَْضُ الْمَيْختَُ أحَْيَيْىاَهَا وَأخَْسَجْىاَ مِىْهَا حَبًّا فمَِىْهُ يَأكُْلىُنَ 
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Terjemahnya: 

 

Dan suatu tanah (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang 

mati, Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan daripadanya biji-bijian, 

maka dari padanya mereka makan”.
72

 

 

ثْ وَزَ …  جْ مِهْ بجَْ وَأوَْبَخَ وَحسََي الْْزَْضَ هَامِدةًَ فَإذِاَ أوَْصَلْىاَ عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْخصَا

َ هُىَ الْحَقُّ وَأوَاهُ يحُْييِ الْمَىْحًَ وَأوَاهُ عَلًَ كُلِّ  كُلِّ شَوْجٍ بهَِيج ٍ. ذلَِكَ بِأنَا اللَّا

 شَيْءٍ قدَِيسٌ 
 

Terjemahnya: 

 

… Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila Kami telah 

menurunkan air diatasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbu-

hkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Yang demikian itu, 

karena sesungguhnya Allah, Dia lah yang hak dan sesungguhnya Dia lah 

yang menghidupkan segala yang mati dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa 

atas segala sesuatu.
73

 

 
Masyarakat Desa Letta meyakini bahwa empat unsur dasar yaitu air, angina, 

tanah, dan api masing-masing memiliki nabi, dan malaikat yang senantiasa menjaga 

dan memerintah unsur-unsur tersebut. Nabi dan malaikat tersebut merupakan hal 

gaib yang harus senantiasa dihargai dan dihormati agar mereka tidak murka kepada 

ummat manusia. Masyarakat di Desa Letta juga meyakini bahwa apabila kita berbuat 

baik kepada yang gaib maka mereka juga akan berbuat baik kepada kita. Hal ini 

diungkapkan dengan idiom yang berbunyi “yakedi wara-warai, nawara-wara toki” 

yang berarti kalau kita peduli maka kita juga diperdulikan, kalu kita berbuat baik 

maka kita juga akan mendapatkan kebaikan darinya. Namun perlu diingat bahwa 

berbuat baik kepada nabi dan malaikat yang mengendalikan dan menjaga keempat 
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unsur tersebut diyakini masyarakat di Desa Letta tidak akan membatalkan keIslaman 

sebab hal yang gaib tersebut juga berasal dari Allah swt.
74

 

Tahapan ma’bage banno’ merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan 

di dalam upacara adat maccuring tanah. Ma’bage banno’ merupakan kegiatan yang 

dilakukan untuk menyapa nabi dan malaikat air serta nabi dan malaikat tanah. Dalam 

bahasa setempat menyapa sering disebut dengan kata mappasawa’. Oleh karena air 

dan tanah merupakan unsur terpenting dalam melakukan pertanian, maka sebelum 

memulai menggarap sawah sejatinya petani mappasawa’-sawa’ terlebih dahulu 

kepada yang mengendalikan dan menjaga tanah dan air. Apabila kita tidak menyapa 

dan tidak meminta izin terlebih dahulu, dikhawatirkan hal-hal yang gaib yang 

menjaga tanah dan air tersebut akan murka dan tidak bersahabat dalam proses 

penggarapan sawah. ma’bage banno’ merupakan suatu perwujudan tindakan etis 

masyarakat Letta terhadap sang penjaga tanah dan penjaga air.
75

 

Pada tahap ini banno’ dibagi menjadi empat bagian. Bagian pertama 

dipersembahkan kepada nabi tana, bagian kedua dipersembahkan kepada nabi air, 

bagian ketiga dipersembahkan kepada malikat tanah, dan bagian keempat 

dipersembahkan kepada malaikat air. Setiap bagian banno’ merupakan wujud sapaan 

dan penghormatan terhadap masing-masing hal gaib yang disapa.
76
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2. Ma’gere 

Dalam bahasa Indonesia, ma’gere berarti menyembelih. Pada tahap ini 

penyembelihan beberapa ekor ayam dilakukan sebagai bentuk keikhlasan dan 

penyerahan diri kepada Allah Taala (Allah Taala adalah sebutan Allah swt dalam 

terminologi masyarakat Letta). Tidak ada ketentuan jumlah ayam yang dikurbankan. 

Namun masyarakat Letta meyakini bahwa semakin banyak ayam yang dikurbankan 

maka semakin baik pula. Semakin banyan ayam yang dikurbankan melambangkan 

keihlasan msyarakat semakin tingginggi. Warna bulu ayang yang dikurbankan juga 

tidak menjadi persoalan. Meskipun demikin, warna kaki ayam tetap diperhatikan. 

Ayam yang memilliki kaki berwarna kuning tidak boleh dikurbankan dalam upacara 

adat apa pun di Desa Letta.
77

  

3. Memasak 

Pada dasarnya memasak akan lebih baik apabila dilakukan di rumah sebab 

peralatan masak di rumah tentu lebih memadai daripada memasak di luar rumah. 

Selain itu masakan yang diolah di rumah tentunya akan lebih higienis. Namun pada 

upacara adat maccuring tanah kegiatan memasak harus dilakukan di luar rumah. Hal 

ini dilakukan karena ayam-ayam yang dikurbankan pada upacara adat maccuring 

tanah harus disembelih di tempat pelaksanaan upacara adat. Dengan demikian daging 

ayam-ayam tersebut harus dioleh di tempat pelaksanaan upacara. Memasik di lokasi 

pelaksanaan upacara adat maccuring tanah dilakikan untuk mengefisienkan waktu.  
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Kegiatan memasak pada pelaksanaan upara adat hanya terbatas pada 

memasak daging ayam. Masalkan-masakan lainya seperti nasi, nasi ketan, kue (bila 

ada), minuman-minuman dan lain-lain telah dimasak oleh warga di rumahnya 

masing-masing. Masakan yang dibawa dari rumah masing-masing baru dikumpulkan 

di tempat upacara untuk disajikan dan dimakan bersama-sama. 

4. Ma’nene 

Hampir semua sawah di Desa Letta merupakan sawah warisan leluhur yang 

diwariskan secara turun temurun. Dalam bahasa setempat sawah-sawah tersebut 

dikenal dengan istilah tanah pa’manaran yang dalam bahasa Indonesia berarti tanah 

warisan yang menjadi hak bersama. Kapan sawah tersebut dibuat tidak ada lagi yang 

tahu pasti. Begitupun siapa yang membuat sawah tersebut tidak banyak lagi 

masyarakat di Desa Letta yang tahu. Masyarakat juga tidak tahu sudah berapa 

turunan sawah-sawah di Desa Letta diwariskan.
78

 

Telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa lahan persawahan di 

Desa Letta tidak begitu luas. Oleh kerena itu sistem pewarisan lahan persawahan di 

Desa Letta berbeda dengan sistem pewarisan lahan di daeah-daerah lain. Pewarisan 

lahan di daerah lain dilakukan dengan membagi lahan warisan sesuai dengan jumlah 

ahli waris. Apabila terdapat dua ahli waris, maka lahan warisan dibagi menjadi dua 

bagian. Pembagian lahan warisan di Desa Letta tidak dilakukan dengan cara seperti 

itu. 
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Masyarakat di Desa Letta juga membagai lahan persawahan berdasarkan 

jumlah ahli waris yang berhak atas lahan persawahan tersebut. Tetapi bukan jumlah 

lahan persawahan yang dibagi berdasarkan jumlah ahli waris. Masyarakat di Desa 

Letta lebih memilih membagi waktu penggarapan sawah. Pembagian waktu 

penggarapan disesuaikan dengan jumlah ahli waris. Apabila terdapat tiga oran ahli 

waris yang berhak atas satu bidang lahan persawahan, maka waktu penggarapan 

sawah dibagi menjadi tiga. Pada tahun pertama, lahan persawahan digarap oleh ahli 

waris pertama, tahun kedua lahan persawahan digarap oleh ahli waris kedua, dan 

tahun ketiga lahan persawahan tersebut akan digarap oleh ahli waris ketiga. 

Selanjutnya tahun keempat akan menjadi hak ahli waris pertama untuk menggarap 

sawah. Lebih tepatnya, suatu bidang tanah persawahan digarap secara bergiliran oleh 

para ahli waris yang berhak atas sebidang tanah persawahan tersebut. 

 Dalam dunia pertanian, tidak selamanya hasil panen sesuai dengan harapan 

para petani. Terkadang petani mengalami gagal panen karena beberapa hal yang 

tidak diduga. Hal demikian juga kadang-kadang terjadi di Desa Letta. Apabila terjadi 

hal demikian, maka pada tahun berikutnya hak menggarap lahan persawahan masih 

dimiliki oleh ahli waris yang mengalami gagal panen. 

 Ma’nene adalah suatu tahap dalam prosesi upacara adat maccuring tanah 

yang bertujuan untuk mendiskusikan silsilah keturunan para petani di Desa Letta. 

Ma’nene berasal dari kata dasar nene yang dalam bahasa Indonesia berarti 

nenek/kakek/leluhur. Selanjutnya ma’nene secara terminologi diartikan oleh 

masyarakat di Desa Letta sebagai suatu proses menentukan silsilah atau garis 
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keturunan. Hasil diskusi yang diperoleh dari tahap ma’nene ini selanjutnya dijadikan 

dasar untuk menentukan ahli waris yang berhak atas giliran menggarap suatu lahan 

persawahan pada tahun ini. Tahap ini penting dilakukan untuk mencegah perselisihan 

diantara para ahli waris. Penentuan giliran penggarapan sawah ini tidak boleh 

dilakukan hanya antara sesame ahli waris. Diperlukan saksi yang bisa memperkuat 

pendapat dari masing masing ahli waris. Oleh karena itu ma’nene hanya dapat 

dilakukan pada upacara adat maccuring tanah dengan alasan terdapat banyak saksi 

pada waktu itu.
79

 

5. Ma’baca 

Secara terminologi ma’baca diartikan oleh masayaraka di Desa Letta sebagi 

berdo‟a. Meskipun kata ma’baca sebenarnya berasal dari kata baca, namun baca 

yang dimaksud dalam terminologi kebudayaan di Desa Letta adalah baca do‟a. oleh 

karena itu masyarakat setempat memahami kata ma’baca dengan arti memanjatkan 

do‟a. bukan membaca tulisan. Adapan do‟a yang dipanjatkan pada tahap ini adalah 

do‟a-do‟a keselamatan, dan do‟a memohon kemudahan rejeki.
80

 

Pada tahap ini pemangku adat memohon kepada Allah swt agar masyarakat 

senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan selama proses penggarapan sawah. 

Masyarakat di Desa Letta percaya bahwa kesehatan merupakan salah-satu hal yang 

penting dalam mencari rejeki, termasuk bertani. Selain itu do‟a kemudahan 
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memperoleh rejeki juga dipanjatkan agar pada proses penggarapan sawah tidak ada 

kesulitan yang dialami petani dan di akhir penggarapan sawah para petani di Desa 

Letta memperoleh hasil penen yang melimpah.
81

 

6. Makan Bersama 

Makan bersama memang menjadi suatu tahap yang lazim dilakukan dalam 

beberapa kegiatan baik di Desa Letta maupun di daerah-daerah lain. Makan bersama 

bukanlah hal yang terpisahkan dari kegiatan-kegiatan yang bersifat komunal 

termasuk upacara adat. Hampir semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di 

desa Letta terdapat tahap makan bersama. Bukan hanya pada upacara adat maccuring 

tanah, pada upacara-upacara adat lain seperti maccerang manurun atau mencuci 

pusaka, mappalapang jarame atau pesta panen, dan upacara-upacara adat lain juga 

terdapat tahap makan bersama. Makan bersama dalam konteks upacara adat 

maccuring tanah bukan hanya sekedar mengobati rasa lapar. Jauh dibalik itu 

masyarakat di Desa Letta meyakini bawha makan bersama dapat mempererat 

hubungan emosional.
82

 

7. Mappendeng Wai 

Dalam bahasa Indonesia, mappendeng wai berarti menaikkan air. Dalam 

terminologi masyarakat Letta mappendeng wai berarti membersikan hulu saluran air. 

Pada dasarnya tahap terakhir dalam upacara adat maccuring tanah ini hanya 
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dilakukan secara simbolis. Namun karena masyarakat sudah terlanjur berkumpul, 

maka akan lebih baik apabila dilakukan pembersihan saluan air secara serius. 

Bagian yang ingin penulis bicarakan pada pembahasan ini adalah pelaksanaan 

mapendeng wai secara simbolis. Tahap ini merupakan isyarat bagi para petani untuk 

memulai menggarap sawah-sawah mereka. Setelah air sudah dinaikkan secara 

simbolis, maka siapapun dari para petani di Desa Letta boleh memulai menggarap 

sawahnya.
83

 

Kemudain dari pada itu, masyarakat Letta meyakini bahwa segala jenis 

pekerjaan harus dimulai dengan baik oleh orang yang tepat,
84

 termasuk kegiatan 

pertanian. Kelancaran proses suatu kegiatan sangat bergantung pada permulaan. 

Semakin baik permulaannya maka diyakini prosesnya juga akan semakin baik dan 

lancar. Dalam hal ini masyarakat Letta menyebut memulai suatu pekerjaan dengan 

istilah mappammula. Mappamula dalam terminologi masyarakat Letta hampir sama 

dengan istilah peletakan batu pertama yang sifatnya sangat simbolis yang sering 

dilakukan para pejabat untuk memulai suatu pembangunan.
85

 Tahap mappendeng 

wai dianggap sebagai suatu permulaan pada kegiatan penggarapan sawah yang hanya 

boleh dilaksanakan oleh pemangku adat dibidang pertanian yang disebut puttado’.
86
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C. Pengaruh dan Manfaat Upacara Adat Maccuring Tanah di Desa Letta 

Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang terhadap Masyarakat Setempat 

 

Upacara adat maccuring tanah di Desa Letta masih berkembang hingga kini, 

karena tradisi tersebut dipercaya sebagai suatu tradisi yang memiliki pengaruh besar 

dalam kehidupan masyarakat setempat. Sadar atau tidak, upacara adat maccuring 

tanah telah memberikan berbagai macam pengaruh kepada masyarakat khususnya di 

desa Letta. Pengaruh yang dimaksud antara lain adalah pengarus psikologis, dan 

pengaruh spiritual. 

Upacara adat maccuraing tanah merupakan suatu tradisi yang sakral bagi 

masyarakat Desa Letta. Bahkan penduduk Desa Letta meyakini bahwa upacara adat 

maccuring tanah merupakan suatu tradisi yang wajib dilakukan setiap tahunnya. 

Secara psikologis upacara adat maccuring tanah memberi pengaruh yang cukup 

besar bagi masyarakat di Desa Letta. Para petani merasa aman dalam proses 

penggarapan lahan persawhan pada hususnya dan menjalani kehidupan sehari-hari 

pada umumnya ketika upacara adat maccuring tanah telah dilaksanakan. Dengan 

demikian masyarakat lebih optimis dalam menggarap sawah dan menjalani 

kehidupan sehari-hari pada umumnya. Sebaliknya masyarakat di Desa Letta merasa 

khawatir tidak akan memperoleh hasil yang maksimal dalam pertanian apabila 

upacara adat maccuring tanah tidak dilaksanakan. Tidak hanya itu, lebih jauh lagi 

masyarakan di Desa Leta menghawatirkan akan terjadi bencana apabila salah satu 

kewajiban tidak ditunaikan, termasuk upacara adat maccuring tanah. 
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Aturan yang tidak tertulis mengenai larangan memulai menggarp sawah 

sebelum upacara adat maccuring tanah dilaksanakan menyebabkan masyarakat 

memilih mencari aman untuk tidak melanggarnya. Bukan hanya murka dari yang 

gaib yang menjadi kehawariran, hukuman sosial jauh lebih dihindari masyarkat di 

Desa Letta apabila melanggar hukum adat. Seseorang yang melanggar aturan adat 

termasuk upacara adat maccuring tanah akan disalahkan dan cenderung dikucilkan 

dalam kehidupan bermasyarakat. Terlebih ketika pada peride pertanian tersebut 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti datangnya serangan hama, sulitnya 

memperoleh air, bahkan sampai pada gagal panen. Apabila terjadi hal demikian 

maka orang melakukan pelanggaran tersebut harus menebus kesalahannya dengan 

hukum adat yang dikenal dengan istilah di pemanung maleai. 

Pada saat yang bersamaan upacara adat maccuring tanah juga memberikan 

pengaruh terhadap kondisi spiritual masyarakat di Desa Letta. Meskipun hanya 

bersifat doktrinal namun tidak bisa dipungkiri bahwa kepercayaan masyarakat Desa 

Letta terhadap hal-hal yang bersifat gaib semaki kuat dengan dilaksanakannya 

upacara adat tersebut. Terlapas dari tujuan utama upacara adat maccuring tanah, 

secara epistemologis pelaksanaan upacara adat tersebut memberikan edukasi spiritual 

terhadap sebagian masyarakat di Desa Letta. Dengan dilaksanakannya upacara adat 

maccuring tanah setiap tahun menjadikan masyarakat di Desa Letta semakin taat 

mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Desa Leta. Baik aturan yang didasarkan 

pada hokum Islam maupun aturan yang didasarkan pada hokum-hukum adat. 
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Selain pengaruh, upacara adat maccuring tanah juga memberikan manfaat 

bagi masyaarakat di Desa Letta. Adapun manfaat yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

1. Penggarapan sawah dilakukan secara serentak.  

Apabila penggarapan sawah dilakukan secara serentak maka padi-padi yang 

ditanam kecil kemungkinan mendapat serangan hama. Meskipun serangan hama 

tetap ada, serangan hama tersebut tidak akan mengakibatkan kerugian yang berarti 

karena hama-hama akan tersebar secara merata ke seluruh wilayah persawahan.  

2. Mencegah perselisihan 

Perselisihan yang dimungkinkan muncul dalam kegiatan pertanian di Desa 

Letta adalah perselisihan yang diakibatkan oleh ketidak jelasan giliran setiap ahli 

waris dalam menggarap sawah. Tahap ma’nene dalam upacara adat maccuring tanah 

merupakan tahap yang bertujuan untuk memperjelas silsilah keturunan dan giliran 

ahli waris dalam menggarap sawah tertentu. Tahap ma’nene sangat mungkin 

perselisihan di antara para ahli waris. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Upacara adat maccuring tanah adalah upacara adat yang dilaksanakan 

masyarakat di desa Letta untuk memulai penggarapan sawah. Proses 

pelaksanaan upacara adat tersesebut didasarkan pada pandangan dunia 

masyarakat di desa Letta serta kondisi geografis dan kondisi sosial 

kemasyarakatan desa Letta. Pandangan dunia yang dimaksud adalah 

keyakinan masyarakat di desa Letta terhadap hal-hal gaib yang memerintah 

dan menjaga alamsemesta termasuk tanah dan air. Kondisi geografis yang 

dimaksud adalah lahan persawahan yang sempit di desa Letta karena kondisi 

alam yang umumnya merupakan pegunungan. Kondisi sosial kemasyarakatan 

yang dimaksud adalah pada dasarnya penduduk desa Letta berasal dari satu 

nenek moyang. 

2. Makna  dari setiap tahap yang dilakukan dalam upacara adat maccuring tanah 

adalah; 

a. Ma’bage bano’ merupakan tahap yang dilakukan untuk menyapa (mappasawa’) 

sekaligus meminta restu kepada nabi dan malaikat tanah serta nabi dan malikat 

air karena petani ingin memulai menggarap sawah. 
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b. Berkurban (ma’ggere) merupakan tahap yang dilakukan sebagai bentuk 

penyerahan diri sekaligus perwujudan rasa terima kasih kepada Alah swt karena 

masih diberi kedamaian, kesehatan dan umur yang panjang. 

c. Ma’nene merupakan tahap yang dilakukan untuk menentukan ahli waris yang 

berhak menggarap sawah tertentu. 

d. Makan bersama dilakukan untuk mempererat tali silaturahmi dan hubungan 

emosional antara sesame masyarakat di Desa Letta. 

e. Mappendeng wai merupakan tahap yang dilakukan sebagai pertanda dimulainya 

kegiatan penggarapan sawah di Desa Letta.  

3. Upacara adat maccuring tanah di Desa Letta memberi pengaruh psikologis 

dan pengaruh spiritual terhadap masyarakat pendukungnya. Pengaru 

psikologis yang dimaksud adalah masyarakat merasa aman dan tenang dalam 

menggarap sawah apabila upacara adat maccuring tanah telah dilakukan. 

Pengaruh spiritual adalah upacara adat maccuring tanah berpengaruh 

terhadap ketaatan masyarakat pendukungnya baik dalam mengikuti nilai-nilai 

keagamaan maupun nilai-nilai kebudayaan. Upacara adat maccuring tanah di 

Desa Letta juga member manfaat bagi masyarakat setempat. Adapun manfaat 

yang dimaksud penggarapan sawah dillakukan dengan serentak yang 

mengakibatkan serangan hama tidak member kerusakan yang besar, dan 

mencegah perselisihan di antara para ahli wari. 
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B. Implikasi 

1. Diharapkan proses pelaksanaan upacara adat maccuring tanah ini benar-benar 

diterapkan dengan baik sesuai dengan adat istiadat warisan leluhur 

masyarakat pendukungnya. 

2. Diharapkan proses pelaksanaan upacara adat maccuring tanah ini 

dilaksanakan karena asas manfaat dan makna fillosofi yang terkandung 

didalamnya, bukan kerena bentuk pemujaan yang bertentangan dengan 

aqidah Islami. 

3. Diharapkan masyarakat di Desa Letta tetap melaksanakan dan melestarikan 

tradisi dan kebudayaan yang masih memberi manfaat bagi kelangsungan 

hidup. 
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